
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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Assalamu Alaikum Wr. Wb 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, 
shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga 
buku dengan judul “Pengembangan Pengukuran Non-Tes 
Bidang Pendidikan (Suatu Pendekatan Psikologi)” dapat 
terselesaikan. Buku ini berfokus pada 2 (dua) pembahasan 
utama yakni (1) menguraikan atau membahas secara 
konseptual kajian pengukuran khususnya pengukuran 
non-tes di bidang pendidikan dengan pendekatan 
psikologi, 2) membahas dan menguraikan secara detail 
bagaimana proses pengembangan pengukuran non-tes 
secara empiris praktis dan bagaimana analisis dan 
interpretasi hasil pengukuran non-tes yang disertai 
contoh-contoh penggunaan program SPSS dalam 
menganalisis data-data dari alat ukur non-tes. 
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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.  

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. 

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 



 
 

xi 

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.  

Ucapan terima kasih kepada Rektor UIN Alauddin 
beserta jajarannya, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Kepala 
Pusat Penjaminan Mutu UIN Alauddin yang telah 
memberi kepercayaan dan kesempatan kepada kami 
untuk menyusun suatu karya ilmiah dalam rangka 
program Gerakan Seribu Buku UIN Alauddin Makassar 
tahap kedua dan semua pihak yang telah membantu. 
Semoga perlindungan, keberkahan, dan kesehatan selalu 
menyertai kita dalam melakukan segala aktivitas.  Mohon 
maaf atas segala kekurangan pada hasil penyusunan buku 
ini. 

Wassalam. 

Makassar, September 2012 

Misykat Malik Ibrahim      

 



CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


CamScanner

https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 
 

 1 

Bab 1 
HAKIKAT PENGUKURAN 

PENDIDIKAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A. Pengertian Pengukuran  

Pengukuran (measurement) merupakan cabang dari 
ilmu statistika terapan yang bertujuan membangun dasar-
dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga 
menghasilkan tes yang berfungsi secara optimasl, valid dan 
reliabel (Azwar, 2003). Oleh karena itu pengukuran adalah 
sisi esensial dalam kegiatan keilmuan yang 
perkembangannya terpengaruh oleh ilmu-ilmu pengetahuan 
yang datang lebih awal termasuk bidang psikologi.  Uraian 
mengenai pengukuran pada pembahasan ini akan dikaitkan 
dengan pendidikan dan psikologi sebagai cabang ilmu 
pengetahuan yang harus berbuat banyak dalam hal 
pengukuran baik dilihat dari segi teori maupun aplikasinya. 
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Walaupun defenisi tentang pengukuran yang pernah 
diajukan oleh para ahli itu sangat beragam, namun menurut 
Nunnally (1978, 3) yang intinya adalah bahwa “pengukuran 
terdiri dari aturan-aturan untuk mengenakan bilangan 
kepada objek sedemikian rupa guna menunjukkan kuantitas 
atribut pada objek itu”. Dalam bidang psikologi aturan untuk 
mengukur atribut-atribut psikologis boleh dikata semua 
tidak dapat dimengerti secara intuitif. 

Pengertian pengukuran (measurement) dinyatakan 
oleh Fernandes bahwa pemberian nilai atau bilangan kepada 
objek atau kejadian menurut aturan yang telah diberikan. 
Bilangan diberikan dalam menilai sesuatu yang diukur harus 
sesuai dengan aturan yang telah disepakati oleh komunitas 
yang sama. Wiersma mendefinisikan pengukuran 
merupakan proses pemberian angka atau bilangan kepada 
suatu kejadian atau objek dalam bentuk respons atau kepada 
perilaku yang terlihat. Setelah terdapat respons yang tampil, 
maka interpretasi dilakukan terhadap kualitas respons. 
Interpretasi kualitas respons dikuantifikasikan dengan 
angka.   

Menurut Linn dan Gronlund pengukuran 
merupakan proses memperoleh deskripsi numerik dari 
tingkatan atau derajat karakteristik yang dimiliki oleh 
individu (Gronlund, 1984).  Definisi-definisi ini 
menunjukkan pengukuran sebagai proses kuantifikasi atau 
pemberian angka, derajat karakteristik terhadap objek, 
karakter individu atau perilaku yang terlihat menurut aturan 
atau standar kriteria penilaian. 

Secara operasional, pengukuran merupakan 
prosedur pembandingan antara atribut yang hendak diukur 
dengan alat ukurnya. Adapun karakteristik pengukuran 
menurut Azwar (2003) adalah: 
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1. Merupakan pembandingan antara atribut yang 
diukur dengan alat ukurnya,  

2. Hasilnya dinyatakan secara kuantatif. 
3. Hasilnya bersifat deskriptif. 
 
Karakteristik pertama artinya apa yang diukur 

adalah atribut atau dimensi dari sesuatu, bukan sesuatu itu 
sendiri. Misalnya kita tidak dapat mengukur manusia karena 
yang dapat diukur kita ukur adalah atribut manusianya 
seperti intelegensi, prestasi, minat dll. Pengertian ini 
membawa makna bahwa; a) benda atau manusia yang 
diemnsinya diukur merupakan subjek pengukuran, bukan 
objek, b) kita hanya mengetahui alat ukurnya apabila atribut 
yang hendak diukur telah diketahui lebih dulu. 

Karakteristik kedua bahwa sifat hasil pengukuran 
dinyatakan secara kuantitatif yang berwujud angka, artinya 
suatu proses pengukuran akan dinyatakan selesai apabila 
hasilnya telah diwujudkan dalam bentuk angka yang 
biasanya dalam pengukuran aspek fisik dan non fisik atau 
aspek psikologis akan ditemui hasil pengukuran. Misalnya 
pengukuran panjang, hasilnya akan berwujud angka semisal 
35 cm atau pengukuran kecerdasan  setinggi 120.  

Karakteristik ketiga bahwa hasil pengukuran bersifat 
deskriptif, artinya hanya sebatas memberikan angka yang 
tidak diiterpretasikan lebih jauh dimana pengukuran atribut 
tidak dapat dilakukan secara lansung dikarenakan atribut 
yang hendak diukur bukan merupakan atribut dasar 
melainkan atribut yang diperoleh dari turunan atribut-
atribut lainnya. Misalnya tribut luas bidang datar tidak dapat 
diukur secara langsung tetapi ukuran luas diperoleh dari 
ukuran atribut panjang adan ukuran atribut lebar. 
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Pengukuran dari segi caranya dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran 
tidak langsung. Pengukuran langsung maksudnya dalam 
proses pemberian angka atas suatu hal atau benda tertentu 
dilakukan secara langsung dengan membandingkan sesuatu 
yang kita ukur tersebut dengan kriteria atau pembanding 
tertentu. Misalnya, Untuk mengukur berat seseorang, 
dilakukan dengan cara membandingkan berat badan 
seseorang tersebut dengan alat pembanding yang berupa 
timbangan. Hasil pengukuran secara langsung ini bersifat 
lebih valid dalam arti bisa mendekati kondisi yang 
sesungguhnya. Secara matematis hasilnya dapat 
dirumuskan: S = T (S: score dan T: true). 

Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang 
dilakukan dengan jalan mengukur lewat indikator-indikator 
atau gejala-gejala yang menggambarkan sesuatu yang 
diukur. Misalnya, kita ingin mengukur tingkat kepandaian 
seseorang, maka kita tidak dapat secara langsung mengukur 
kepandaian itu sendiri, tetapi hanya lewat gejala-gejala atau 
indikator-indikator yang menunjukkan bahwa seseorang itu 
pandai, seperti dapat menjawab secara tepat pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hasil pengukuran 
tidak langsung ini umumnya tidak sevalid pengukuran 
langsung. Secara matematis hasil pengukuran tidak 
langsung ini dapat dirumuskan: S = T + E  (S: score; T: true 
dan E: error). 

Hasil pengukuran yang berupa bilangan/angka yang 
menunjukkan besaran atribut yang diukur. Berdasarkan 
hasil tersebut itu maka akan diperoleh keuntungan-
keuntungan keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 
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(a) Memungkinkan orang menyajikan data secara 
rinci dan menyeluruh/lengkap; 

(b) Memungkinkan penerapan metode analisis 
matematis yang dalam ilmu pengetahuan diakui 
sangat kuat (pawerfull); 

(c) Memungkinkan mengembangkan teori dalam 
model matematik; 

Khusus pengukuran dalam bidang pendidikan adalah 
kegiatan pengukuran yang diarahkan untuk melihat potensi 
atau kemampuan, baik kemampuan dasar maupun 
kemampuan sebagai hasil belajar (achievement) yang dimiliki 
oleh seseorang. Untuk melakukan pengujian ini diperlukan 
berbagai cara dengan menggunakan alat ukur tes dan non 
tes. 

B. Pengukuran Bidang Pendidikan  

Pengukuran bidang pendidikan sangat erat 
kaitannya dengan istilah tes (test), penilaian (assesment), 
evaluasi (evaluation). Tes adalah alat yang digunakan untuk 
mengukur keberhasilan belajar siswa, pengukuran adalah 
proses membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang telah 
terstandar yang hasilnya berupa angka-angka, sedang 
penilaian adalah proses pemberian nilai yang hasilnya 
berupa nilai yang bersifat kualitatif. Sedang evaluasi adalah 
penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, baik perilaku 
individu maupun lembaga. Dengan demikian evaluasi 
memiliki pengertian yang lebih luas dari pengukuran dan 
penilaian dimana pengukuran, penilaian, dan evaluasi 
bersifat hirarki.  

Dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah, 
evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan 
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mengumpulkan informasi untuk menentukan keberhasilan 
peserta didik. Kegiatan pengumpulan informasi ini 
bertujuan untuk menentukan kualitas dan kuantitas belajar 
peserta didik. Melalui evaluasi ini, guru bisa menentukan 
apakah siswa mengalami kemajuan dalam belajar atau 
mampu menguasai kompetensi yang diharapkan. Evaluasi 
ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi siswa 
utamanya agar siswa dapat mengetahui kemajuan 
belajarnya, lebih termotivasi untuk belajar dan lebih 
bertanggungjawab terhadap keberhasilan belajarnya. Kalau 
evaluasi dan penialian bersifat kualitatif, maka pengukuran 
bersifat kuantitatif. 

Pada bahasan pengukuran maka paling sedikit 
ditemukan tiga bahasan utama di dalam topik kajian ujites 
dan pengukuran pendidikan yakni; 1) konstruksi ujites atau 
alat ukur di bidang pendidikan, 2) penyelenggaraan ujites 
atau pelaksanaan pengukuran, dan 3) penskoran pada ujites 
atau pada pengukuran (Naga, 1992). Bahasan pertama 
adalah konstruksi ujites atau alat ukur di bidang pendidikan 
yang berbicara tentang bagaimana butir ujites atau alat ukur 
itu dikonstruksi secara benar serta bagaimana pula butir itu 
digabung secara benar sehingga menghasilkan seperangkat 
ujites yang benar pula. Hal ini menyangkut konstruksi uji tes 
dan instrumen yang harus memenuhi tuntuan validitas yang 
terkandung pada tujuan instrument yang mencakup 
validitas isi, validitas kongkruen termasuk prediksi, dan 
validitas konstruk. 

Kedua, penyelenggaraan ujites atau pelaksanaan 
pengukuran di bidang pendidikan berbicara tentang 
bagaimana ujites atau alat ukur itu dilaksanakan secara 
benar di kalangan peserta serta bagaimana pula 
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penyelenggaraan itu dapat dijaga sehingga sesedikit 
mungkin dicemari oleh faktor pengganggu dari lingkungan 
luar dan dari lingkungan dalam. Dalam hal ini, kita berbicara 
tentang validitas eksternal dan validitas internal. 

 Ketiga adalah penskoran pada ujites atau pada 
pengukuran di bidang pendidikan yang  berbicara tentang 
bagaimana sekor itu dapat diberikan secara benar kepada 
peserta ujites atau kepada butir ujites atau bahkan kepada 
alat ukur, serta bagaimana pula sekor itu dapat ditafsir secara 
benar. Selain itu, penskoran dan penganalisaan ini dapat juga 
dipakai pada perbaikan konstruksi ujites dan instrument 
sehingga butir yang disusun dapat memenuhi syarat. 
Masing-masing bahasan ini akan diuraikan pada bab-bab 
berikut. 

 Pengukuran pendidikan berdasarkan taksonomi 
psikologi belajar (taksonomi Bloom’s) mencakup 
pengukuran aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek 
psikomotor. Benjamin S. Bloom menawarkan konsepnya ini 
di Boston pada tahun 1948, perkembangan selanjutnya 
Bloom sendiri hanya mengembangkan cognitive domain, pada 
tahun 1956, sedangkan affective domain, dikembangkan oleh 
David R. Krathwohl, bersama dengan B.S. Bloom dan 
Bertram B. Masia (1964), selanjutnya psycho-motor domain, 
oleh Simpson, (1972).  

Taksonomi ini pada dasarnya adalah taksonomi 
tujuan pendidikan, yang menggunakan pendekatan 
psikologi, yakni pada dimensi psikologi apa yang berubah 
pada peserta didik setelah ia memperoleh pendidikan itu. 
Taksonomi ini dikenal secara popular dengan taksonomi 
Bloom’s, karena nama pencetus ide ini adalah Benjamin S. 
Bloom, walaupun tidak semua domain dikembangkannya.  
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Bloom’s membagi tujuan belajar pada tiga domain, 
yaitu: 

1. Bidang kognitif (Cognitive domain) 
2. Bidang Afektif (Affective domain), dan 
3. Bidang Psikomotor (Psycho-motor domain) 

 
Banyak kesulitan yang sering dihadapi oleh pendidik 

untuk merumuskan materi pendidikan yang sesuai dengan 
keadaan psikologik peserta didik, serta bagaimana cara 
memberikan materi yang sesuai dengan psikologik tersebut, 
hal ini juga akan berakibat sulitnya mengukur hasil belajar. 
Taksonomi ini akan membantu bagaimana kurikulum 
dirancang yang sesuai dengan keadaan peserta didik, apa ciri 
keberhasilannya, bagian-bagian mana yang seharusnya 
diukur ketika pendidik ingin mengetahui keberhasilan 
belajar peserta didik. Biasanya, bidang kognitif diukur 
melalui tes. Bidang afektif diukur melalui kuesioner, 
wawancara, dan mungkin juga pengamatan. Dan bidang 
psikomotor diukur melalui perbuatan dan pengamatan. 
Berikut adalah penjelasan mengenai ketiga bidang tersebut: 

 
1. Aspek Kognitif  

Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan 
kemampuan berpikir. Menurut teori yang dikemukakan oleh 
Benjamin S. Bloom dkk., aspek kognitif ini terdiri dari enam 
jenjang atau tingkat, yaitu:   

a.  Pengetahuan   

Istilah pengetahuan dimaksudkan sebagai terjemahan 
dari kata knowledge dalam taksonomi Bloom. Dalam istilah 
tersebut termasuk pula pengetahuan faktual di samping 
pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus, 
batasan, definisi, istilah dan lainnya (pengetahuan tentang 
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hal-hal khusus, peristilahan, fakta-fakta khusus, prinsip-
prinsip, kaidah-kaidah). 

b. Pemahaman  

Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang 
mengharapkan peserta didik siswa mampu memahami arti 
atau konsep, situasi, serta fakta yang diketahuinya. Dalam 
hal ini peserta didik tidak hanya hafal secara verbalistis, 
tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang 
ditanyakan. Bukti seseorang itu memiliki kemampuan 
pemahaman misalnya kemampuan menjelaskan suatu 
pengertian sesuatu dengan susunan kalimatnya sendiri 
berdasarkan yang telah dipelajarinya, memberi contoh atau 
menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain. (mampu 
menterjemahkan, menafsirkan, menentukan, 
memperkirakan, mengartikan) 

c.  Penerapan  
Penerapan atau aplikasi adalah penggunaan abstraksi 

pada situasi kongkret atau situasi khusus. Abstraksi tersebut 
mungkin berupa ide, teori, atau petunjuk teknis. 
Menerapkan abstraksi ke dalam situasi baru disebut aplikasi. 
Mengulang-ulang menerapkannya pada situasi lama akan 
beralih menjadi pengetahuan hafalan atau keterampilan. 
Suatu situasi akan tetap dilihat sebagai situasi baru bila tetap 
terjadi proses pemecahan masalah. Kecuali itu, ada satu 
unsur lagi yang perlu masuk, yaitu abstraksi tersebut perlu 
berupa prinsip atau generalisasi, yakni sesuatu yang umum 
sifatnya untuk diterapkan pada situasi khusus (mampu 
memecahkan masalah, membuat bagan/ grafik, 
menggunakan istilah atau konsep-konsep). 
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d.  Analisis  
Analisis adalah usaha memilah suatu integritas (suatu 

kesatuan) menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga 
jelas hierarkinya dan atau susunannya. Analisis merupakan 
kecakapan yang kompleks, yang memanfaatkan kecakapan 
dari ketiga tipe sebelumnya. Dengan analisis diharapkan 
seseorang peserta didik mempunyai pemahaman yang 
komprehensif dan dapat memilahkan integritas menjadi 
bagian-bagian yang tetap terpadu, untuk beberapa hal 
memahami prosesnya, untuk hal lain memahami cara 
bekerjanya, untuk hal lain lagi memahami sistematikanya. 
Bila kecakapan analisis telah dapat berkembang pada 
seseorang, maka ia akan dapat mengaplikasikannya pada 
situasi baru secara kreatif (kemampuan mengenali 
kesalahan, membedakan, menganalisis unsur-unsur, 
hubungan-hubungan, dan prinsip-prinsip organisasi) 

f.  Sintesis  
Kemampuan sintesis adalah kemampuan untuk 

menyatukan unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam 
bentuk menyeluruh. Kemampuan berpikir sintesis ini 
merupakan kebalikan dari kemampuan berpikir analisis. 
Berpikir berdasar pengetahuan hafalan, berpikir 
pemahaman, berpikir aplikasi, dan berpikir analisis dapat 
dipandang sebagai berpikir konvergen yang satu tingkat 
lebih rendah daripada berpikir divergen. Dalam berpikir 
konvergen, pemecahan atau jawabannya akan sudah 
diketahui berdasarkan yang sudah dikenalnya. (mampu 
menghasilkan, menyusun kembali, merumuskan) 

g.  Evaluasi  
Evaluasi adalah pemberian keputusan tentang nilai 

sesuatu yang mungkin dilihat dari segi tujuan, gagasan, cara 
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bekerja, pemecahan, metode, materi, dan lain-lain. Dilihat 
dari segi tersebut maka dalam evaluasi perlu adanya suatu 
kriteria atau standar tertentu. Dalam tes esai, standar atau 
kriteria tersebut  muncul dalam bentuk frase “menurut 
pendapat Saudara” atau “menurut teori tertentu”. Frase 
yang pertama sukar diuji mutunya, setidak-tidaknya sukar 
diperbandingkan atau lingkupan variasi kriterianya sangat 
luas. Frase yang kedua lebih jelas standarnya. Untuk 
mempermudah mengetahui tingkat kemampuan evaluasi 
seseorang, item tesnya hendaklah menyebutkan kriterianya 
secara eksplisit (mampu menilai berdasarkan norma 
tertentu, mem-pertimbangkan, memilih alternatif). 

h. Kreatif 

Berpikir kreatif merupakan salah satu hasil yang 
hendak dicapai dalam pendidikan. Seseorang yang kreatif 
sering menemukan atau menciptakan sesuatu. Kreativitas 
juga beroperasi dengan cara berpikir divergen. Dengan 
kemampuan sintesis, orang mungkin menemukan hubungan 
kausal atau urutan tertentu, atau menemukan abstraksinya 
atau operasionalnya.  

2. Aspek Afektif 

Hasil belajar afektif adalah hasil belajar yang 
berkaitan dengan minat, sikap dan nilai-nilai. jenis hasil 
belajar ini tidak kalah penting dibandingkan dengan jenis 
hasil belajar kognitif dan psikomotor. Hasil belajar afektif ini 
terdiri dari beberapa tingkat/jenjang, yaitu: 

a. Penerimaan (Receiving)  
Receiving yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan 

(stimulasi) dari luar yang datang kepada peserta didik dalam 
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bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. Dalam tipe ini 
termasuk: kesadaran, keinginan untuk menerima stimulus, 
kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar. 
Receiving ini dapat diartikan pula sebagai kemauan untuk 
memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Hasil 
belajar dalam tingkat ini berjenjang mulai dari kesadaran 
bahwa sesuatu itu ada, sampai kepada minat khusus dari 
pihak peserta didik.  

b. Responsi (Responding)  

Responding atau menanggapi mengandung arti 
“adanya partisipasi aktif”.  Kemampuan ini bertalian dengan 
partisipasi peserta didik. Pada tingkat ini peserta didik tidak 
hanya bersedia atau mau memperhatikan penjelasan guru, 
juga bersedia menerima suatu nilai tertentu, dan sudah 
memberikan reaksi secara lebih aktif. Hasil belajar afektif 
tingkat responding ini miaslnya kesediaan peserta didik 
untuk bertanya tentang materi yang diajarkan, 
mendiskusikannya dengan sesama teman, membaca materi 
yang ditugaskan, kesukarelaan membaca buku yang tidak 
ditugaskan, dan sebagainya. 

c. Acuan nilai (Valuing)  
Valuing artinya memberikan penilaian atau 

menghargai. Menghargai artinya “memberikan nilai pada 
suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu 
tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau 
penyesalan. Penilaian atau penghargaan ini berkenaan 
dengan nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulus.  

d. Organisasi (Organization)  

Mengatur atau mengorganisasikan artinya 
mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai 
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baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan 
umum. Level ini berkaitan dengan menyatukan nilai-nilai 
yang berbeda-beda, menyelesaikan konflik di antara nilai-
nilai itu, dan mulai membentuk suatu sistem nilai yang 
konsisten secara internal. Jadi memberikan penekanan pada: 
membandingkan, menghubungkan dan mensintesakan nilai-
nilai. Hasil belajar afektif jenjang organisasi ini bertalian 
dengan konseptualisasi suatu nilai, misalnya: mengakui 
tanggung jawab tiap individu untuk memperbaiki 
hubungan-hubungan manusia, atau dengan organisasi suatu 
sistem nilai. 

e. Karakterisasi (Characterization) 

Kharakterisasi dengan satu nilai atau nilai kompleks 
yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki 
seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian dan 
tingkah lakunya. Di sini, proses internaliasi nilai telah 
menduduki tempat tertinggi dalam suatu hierarkhi nilai. 
Nilai itu telah tertanam secara konsisten pada sistemnya dan 
mempengaruhi emosinya. Individu yang memliki 
kemampuan afektif pada tingkatan yang kelima ini berarti ia 
telah memiliki philosophy of life yang mapan. Jadi, individu 
tersebut telah memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah 
lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama, sehingga 
membentuk karakteristik “pola hidup”, tingkah lakunya 
menetap, dan konsisten.  

3. Aspek Psikomotor  

Hasil belajar psikomotor (psychomotor domain) adalah 
hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan motorik 
dan kemampuan bertindak individu (Nana Sudjana, 2002). 
Hasil belajar psikomotor menunjuk pada gerakan-gerakan 
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jasmaniah yang dapat berupa pola-pola gerakan atau 
keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan 
(Oemar Hamalik, 2005). Belajar keterampilan motorik 
menuntut kemampuan untuk merangkaikan sejumlah gerak-
gerik jasmani sampai menjadi satu keseluruhan. Walaupun 
belajar keterampilan motorik mengutamakan gerakan-
gerakan persendian dalam tubuh, namun diperlukan 
pengamatan melalui alat indera dan secara kognitif yang 
melibatkan pengetahuan dan pengalaman.  

Hasil belajar psikomotor ini juga berjenjang-jenjang, 
yaitu ada enam tingkatan keterampilan sebagai berikut: 
a.  Gerak refleks.  

Gerakan refleks adalah basis semua perilaku bergerak, 
respons terhadap stimulus tanpa sadar (keterampilan 
pada gerakan yang tidak sadar). Misalnya: melompat, 
menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, 
menggenggam, berucap, dll. 

b.   Keterampilan pada gerakan dasar (basic fundamental 
movements). 
Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus 
melalui praktik gerakan ini terpola dan dapat ditebak  

c.   Kemampuan perseptual (Perceptual obilities) 
Gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu 
kemampuan perseptual  

d.  Gerakan Kemampuan fisik (Psycal abilities) 
Gerak lebih efisien, berkembang melalui kematangan 
dan belajar  

e.  Gerakan terampil (Skilled movements)  
Gerak terampil dapat mengontrol berbagai tingkat gerak 
terampil, tangkas, cekatan melakukan gerakan yang sulit 
dan rumit (kompleks).  
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f.  Gerakan indah dan kreatif (Non-discursive communicatio), 
artinya mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan 
estetik: gerakan-gerakan terampil yang efisien dan indah 
dan gerakan kreatif: gerakan-gerakan pada tingkat 
tertinggi untuk mengkomunikasikan peran. 

Untuk kepentingan perumusan tujuan evaluasi 
masing-masing domain disajikan dalam bentuk tabel sebagai 
berikut yang menampilkan bagaimana cirri-ciri dari masing-
masing domain dengan tingkatan hasil belajar : 
 
1. Cognitive Domain 
 

Tingkat/hasil 
belajar 

Ciri-cirinya 

Knowledge  - Jenjang belajar terendah 
- Kemampuan mengingat fakta-fakta 
- Kemampuan menghafalkan rumus, 
definisi,prinsip, prosedur 
- Dapat mendiskripsikan 

Comprehension  - Mampu menerjemahkan (pemahaman 
terjemahan) 
- Mampu menafsirkan, mendeskripsikan 
secara verbal 
- Pemahaman ekstrapolasi, dan 
- Mampu membuat estimasi 

Application  - Kemampuan menerapkan materi 
pelajaran dalam situasi baru 
- Kemampuan menetapkan prinsip atau 
generalisasi pada situasi baru 
- Dapat menyusun problema-problema 
sehingga dapat menetapkan generalisasi 
- Dapat mengenali hal-hal yang 
menyimpang dari prinsip dan generalisasi 
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- Dapat mengenali fenomena baru dari 
prinsip dan generalisasi 
- Dapat meramalkan sesuatu yang akan 
terjadi berdasarkan prinsip dan 
generalisasi 
- Dapat menentukan tindakan tertentu 
berdasarkan prinsip dan generalisasi 
- Dapat menjelaskan alasan penggunaan 
prinsip dan generalisasi 

Analysis  - Dapat memisah-misahkan suatu 
integritas menjadi unsur-unsur, -
menghubungkan antarunsur, dan 
mengorganisasikan prinsip-prinsip 
- Dapat mengklasifikasikan prinsip-
prinsip 
- Dapat meramalkan sifat-sifat khusus 
tertentu 
- Meramalkan kualitas/kondisi 
- Mengetengahkan pola tata hubungan, 
atau sebab-akibat 
- Mengenal pola dan prinsip-prinsip 
organisasi materi yang dihadapi 
- Meramalkan dasar sudut pandangan 
atau kerangka acuan dari materi. 

Synthesis  - Menyatakan unsur-unsur, atau bagian-
bagian menjadi satu keseluruhan 
- Dapat menemukan hubungan yang unik 
- Dapat merencanakan langkah yang 
konkrit 
- Dapat mengabstraksikan suatu gejala, 
hipotesa, hasil penelitian, dan sebagainya. 

Evaluation  - Dapat menggunakan kriteria internal, 
dan kriteria eksternal 
- Evaluasi tentang ketetapan suatu 
karya/dokumen (kriteria internal) 
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- Evaluasi tentang keajegan dalam 
memberikan argumentasi (kriteria 
internal) 
- Menentukan nilai/sudut pandang yang 
dipakai dalam mengambil keputusan 
(kriteria internal) 
- Membandingkan karya-karya yang 
relevan (eksternal) 
- Mengevaluasi suatu karya dengan 
kriteria eksternal 
- Membandingkan sejumlah karya dengan 
sejumlah kriteria eksternal. 

Sumber: Benjamin S. Bloom (ed.) (1979) 
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2. Affective Domain 
 

Tingkat/hasil 
belajar 

Ciri-cirinya 

Receiving  -  Aktif menerima dan sensitive (tanggap) 
dalam menghadapi gejala-gejala 
(fenomena) 
-  Siswa sadar tetapi sikapnya pasif 
terhadap stimulus 
-  Siswa sedia menerima, pasif terhadap 
fenomena tetapi sikapnya mulai aktif 
-  Siswa mulai selektif artinya sudah aktif 
melihat dan memilih. 
 

Responding  -  Bersedia menerima, menanggapi dan 
aktif menyeleksi reaksi 
-  Compliance (manut) mengikuti sugesti, 
dan patuh 
-  Sedia menanggapi atau merespon 
-  Puas dalam menanggapi 
 

Valuing  -  Sudah mulai menyusun/memberikan 
persepsi tentang obyek/fenomena 
-  Menerima nilai (percaya) 
-  Memilih nilai/seleksi nilai 
-  Memiliki ikatan batin (memiliki 
keyakinan terhadap nilai). 
 

Organization  -  Pemilikan sistem nilai 
- Aktif mengkonsepsikan nilai dalam 
dirinya 
- Mengorganisasikan sistem nilai (menjaga 
agar nilai menjadi aktif dan stabil) 
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Characterization 
by a value or 
value complex 

- Menusun berbagai macam sistem nilai 
menjadi nilai yang mapan dalam dirinya 
- Predisposisi nilai (terapan dan pemilikan 
sistem nilai) 
- Karakteristik pribadi, atau internalisasi 
nilai (nilai sudah menjadi bagian yang 
melekat dalam pribadinya). 

 Sumber: David R. Krathwol, (Ed), (1964) 
 
 

3. Psycho-motor Domain 
 

Tingkat/hasil 
belajar 

Ciri-cirinya 

Perception  Mengenal obyek melalui pengamatan 
inderawi 
Mengolah hasil pengamatan (dalam fikiran) 
Melakukan seleksi terhadap obyek (pusat 
perhatian) 
 

Set  Mental set, atau kesiapan mental untuk 
bereaksi 
Physical set, kesiapan fisik untuk bereaksi 
Emotional set, kesiapan emosi/perasaan 
untuk bereaksi 
 

Guided 
Response 

Melakukan imitasi (peniruan) 
Melakukan trial and error (coba-coba salah) 
Pengembangan respon baru 
 

Mechanism  Mulai tumbuh performance skill dalam 
berbagai bentuk 
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Respon-respon baru muncul dengan 
sendirinya 

Complex overt 
Response 

Sangat terampil (skillful performance) yang 
digerakkan oleh aktivitas motoriknya 

Adaptation  Pengembangan keterampila individu untuk 
gerakan yang dimodifikasi 
Pada tingkat yang tepat untuk menghadapi 
problem solving 

Origination  Mampu mengembangkan kreativitas 
gerakan-gerakan baru untuk menghadapi 
bermacam-macam situasi, atau problema-
problema yang spesifik. 

Sumber: Edward Norman, Gronlund, (1981) 
 
Hasil belajar yang dikemukakan di atas tidak berdiri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain, 
terintegrasi satu sama lain. Seseorang yang berubah tingkat 
kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah 
pula sikap dan perilakunya. 

Di dalam pengukuran pendidikan, ketika misalnya 
kita ingin mengukur kemampuan, keberhasilan belajar, 
sikap, minat atau ciri terpendam lainnya seperti objek-objek 
yang telah disebutkan diatas yang terdapat pada para 
peserta pengukuran pendidikan. Namun karena terpendam, 
berbagai ciri yang mau kita ukur itu tidak dapat kita lihat 
atau amati. Mereka tidak dapat langsung kita ukur dengan 
alat ukur seperti halnya kita mengukur panjang suatu benda. 
Karena itu pula, kita memerlukan cara tak langsung untuk 
mengukur berbagai ciri yang terdapat pada para peserta itu. 
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Agar dapat mengukur ciri terpendam pada para 
peserta yang memang tidak kelihatan itu, kita perlu 
memberikan kepada mereka sejumlah stimulus, baik dalam 
bentuk ujites maupun dalam bentuk kuesioner. Kalau 
stimulus itu tepat mengenai sasaran, maka tanggapan atau 
response terhadap stimulus yang kelihatan itu dapat 
menunjukkan kemampuan, keberhasilan belajar, sikap, 
minat, atau ciri lainnya yang ingin kita ukur dari para 
peserta. Response yang kelihatan itu dapat kita tafsir melalui 
pemberian sekor yang memadai. 

Menurut Naga (1992: 2) pengukuran pendidikan 
mencakup beberapa hal: 

1. Mengukur ciri terpendam yang tak kelihatan yang 
ada pada responden.  

2. Untuk mengukur ciri terpendam tersebut responden 
diberi stimulus berupa kuesioner atau alat ukur yang 
tepat.  

3. Stimulus diberi respons oleh responden dengan 
harapan respons mencerminkan dengan benar ciri 
yang terpendam yang ingin diukur.  

4. Respons diberi sekor dan dapat ditafsirkan secara 
memadai. 

Kemudian perlu dipertanyakan sejauhmanakah sekor 
yang diperoleh dapat mencerminkan secara tepat ciri 
terpendam yang hendak diukur. Apakah instrumen yang 
dipakai sebagai stimulus itu mampu mengungkap secara 
benar ciri terpendam yang tak amatan itu? Kedua pertanyaan 
tersebut berkenaan dengan validitas. Sedang yang berkaitan 
dengan reliabilitas, adalah apakah tanggapan yang diberikan 
oleh para peserta sudah dapat dipercaya untuk digunakan 
sebagai bahan pemberian sekor bagi atribut psikologis itu? 
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Uraian mengenai validitas dan reliabilitas alat ukur non-tes 
akan dibahas khusus pada bagian IV di buku ini. 

 
Kalau urutan kegiatan ini tepat, maka sekor yang kita 

peroleh dari alat ukur atau kuesioner itu dapat kita anggap 
sebagai sekor dari ciri terpendam yang tak kelihatan yakni 
sekor dari kemampuan, keberhasilan belajar, sikap, minat, 
atau ciri lainnya yang ingin kita ukur dari para peserta. Kalau 
alat ukur atau kuesioner itu sudah mampu mengungkap 
secara benar ciri terpendam itu, maka masalah selanjutnya 
adalah apakah tanggapan atau responnsi yang diberikan 
oleh para peserta itu sudah dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai bahan pensekoran bagi ciri terpendam 
yang tidak kelihatan itu? Masalah ini menyangkut  
reliabilitas pada alat ukur atau kuesioner yang perlu 
dipertimbangkan oleh mereka yang menganalisis butir alat 
ukur atau kuesioner. Selanjutnya mereka perlu 
meneruskannya kepada orang yang mengkonstruksi alat 
ukur atau kuesioner tersebut. 

 
Kalau sampai pada taraf ini, tanggapan atau response 

yang diberikan oleh para peserta juga sudah dapat 
dipercaya, maka masalah berikutnya adalah apakah sekor 
yang diterapkan kepada response itu tidak mengandung 
kekeliruan? Kalau sampai mengandung kekeliruan maka 
bagaimana bagian keliru pada sekor itu dapat dikeluarkan 
sehingga kita memperoleh sekor tulen (true score)? Dan 
selanjutnya apakah sekor yang kita berikan itu sudah mantap 
yakni tidak lagi bergantung kepada kelompok butir mana 
atau kelompok peserta mana yang kita gunakan? Masalah-
masalah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ini dapat 
menjadi pertimbangan bagi yang mengembangkan alat ukur 
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atau instrumen guna mendapatkan alat ukur yang valid dan 
relibel. 

Menurut Djaali (2004) objek-objek pengukuran dalam 
bidang pendidikan adalah: 

1. Prestasi atau hasil belajar siswa diukur dengan 
menggunakan tes.  

2. Sikap diukur dengan menggunakan instrument skala 
sikap seperti yang dikembangkan oleh Likert, 
semantik diferensial, skala Thurstone, dan lain-lain. 

3. Motivasi dengan instrumen berbentuk skala yang 
dikembangkan dari teori-teori motivasi. 

4. Inteligensi diukur dengan menggunakan tes 
inteligensi seperti tes Stanford Bined, tes Bined 
Simon, tes Wechsler, dan tes inteligensi multiple. 

5. Bakat diukur dengan menggunakan tes bakat seperti 
seni, tes bakat mekanik, tes bakat olahraga, tes bakat 
numerik, dan lain-lain. 

6. Kecerdasan emosional diukur dengan menggunakan 
instrumen yang dikembangkan dari teori-teori 
emosional. 

7. Minat diukur dengan menggunakan instrumen yang 
dikembangkan dari teori-teori minat. 

8. Kepribadian diukur dengan menggunakan tes 
kepribadian seperti Q-sort, sixteen personality factor 
pearson (16PF) dan lain -lain. 

 
C. Jenis-jenis Pengukuran  

 
Apapun yang digunakan untuk melakukan 

pengukuran disebut instrumen (alat ukur) yang harus 
terlebih dahulu divalidasi sebelum dipergunakan. Pada 
dasarnya instrumen dapat dibagi dua yaitu tes dan non-tes. 
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Instrumen yang berbentuk tes bersifat performansi 
maksimum (maximum performance) dan instrumen non-tes 
bersifat performansi tipikal (typical performance) 

Performansi maksimum adalah performansi terbaik 
yang mampu diperlihatkan oleh individu sebagai respons 
terhadap aitem-aitem dalam suatu tes. Oleh karena itu, 
istilah performansi maksimum identik dengan kemampuan 
(abilitas) kognitif.  

Suatu tes kemampuan tentu dirancang untuk 
mengungkapkan kemampuan maksimal individu. Tujuan 
ini membawa konsekuensi dalam konstruksi tes sehingga 
dalam pengembangan tes seperti ini harus dibuat stimulus-
stimulus yang berstruktur jelas sehingga tujuan pertanyaan 
dan arah-arah jawaban yang dikehendaki oleh tes dapat 
dipahami betul oleh individu sebelum ia mencoba 
memberikan responnya. Selanjutnya, karena respons 
individu berkaitan dengan kemampuan kognitifnya maka 
jawaban yang diberikan oleh individu dapat dikatakan 
sebagai jawaban yang “benar” atau yang “salah” dan diberi 
skor yang sepadan.  

Di antara contoh tes yang dirancang untuk 
mengungkap performansi maksimal adalah berbagai tes 
inteligensi (WAIS-R, WISC-R, Standford-Binet, CFIT, 
Kauffman ABC, dll.), tes bakat (Subtes-subtes FACT, DAT), 
berbagai tes prestasi belajar (Tes semester, EBTANAS), dan 
tes potensi belajar (TPA, UMPTN, SAT, GRE).  

Performansi tipikal adalah performansi yang 
ditampakkan oleh individu sebagai proyeksi dari 
kepribadiannya sendiri sehingga indikator perilaku yang 
diperlihatkan merupakan kecenderungan umum dirinya 
dalam menghadapi situasi tertentu. Hal itu dimungkinkan 
karena tes yang mengungkapkan performansi tipikal harus 
dirancang dengan menggunkan stimulus yang tidak 
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berstruktur sehingga individu membuat penafsirannya 
sendiri terhadap stimulus tersebut dan merespons sesuai 
dengan aspek afektif dalam dirinya saat itu. Respons ini 
sangat sedikit hubungannya dengan kemampuan kognitif 
dan menjadi ciri khas (tipikal) masing-masing orang, oleh 
karena itu respons yang berupa performansi tipikal tidak 
dapat dikatakan sebagai “salah” tetapi merupakan suatu 
kecenderungan.  

Tes yang bersifat performansi tipikal biasanya 
digunakan untuk mengukur kecenderungan reaksi individu 
dalam situasi tertentu. Tes ini mengukur pikiran umum atau 
yang biasa, perasaan dan perilaku. Fokus pada karakteristik 
dan perilaku keseharian. Hasil dari tes ini ingin 
menunjukkan seperti apa atau bagaimana testi bertingkah 
laku dan berpikir dalam kesehariannya. Didesain untuk 
mengukur konstruk seperti karakter sifat dan kepribadian 
atau pola perilaku. Item-itemnya tidak didesain dengan 
jawaban benar salah. Hasil tes ini didiagnosis menurut 
norma tertentu. Biasanya tes ini menggunakan skala 
pengukuran interval. Stimulus yang digunakan dalam tes ini 
adalah stimulus yang ambigu. 

Contoh tes yang bersifat performansi tipikal misalnya 
adalah tes kepribadian, tes sikap dan tes minat dimana tes 
kepribadiaan merupakan alat untuk mengungkap disposisi 
dan preferensi seseorang. Item-item yang disajikan didesain 
untuk mengidentifikasi karakteristik. Dengan demikian, 
tidak ada item dengan jawaban benar-salah. Bahkan, 
jawaban dikodekan menurut karakteristik yang nampak. 
Kadang pula dikodekan menurut derajat dimana respon 
ditipekan karakteristik. Format item dapat berbeda-beda. 
Misalnya item-item objektif (item pilihan ganda/disebut 
pula sebagai self-report test). Dapat pula berbentuk item 
projektif yang ditunjukkan oleh suatu seri stimulus yang 
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ambigu dan harus direspon sesuai dengan instruksi yang 
diberikan. 

Tes sikap yang mengukur kecenderungan seseorang 
untuk bereaksi secara positif ataupun negatif pada suatu 
objek, situasi ataupun orang secara khusus. Meskipun sikap 
dapat diklasifikan dalam bagian kepribadian, namun dalam 
pemeriksaannya menggunakan teknik yang berbeda. Sikap 
juga tidak dapat diukur secara langsung. 

Tes minat didesain untuk mengidentifikasi pola 
kesukaan dan ketidaksukaan. Berguna untuk membuat 
keputusan dalam karir atau training pekerjaan. 
Menggunakan item-item objektif yang menunjukkan area 
yang berbeda dari minat.  

Adapun instrumen yang termasuk kelompok tes 
misalnya tes prestasi belajar, tes inteligensi, tes kemampuan 
akademik (aspek kognitif), sedangkan instrumen yang 
termasuk kelompok non-tes misalnya skala sikap, skala 
penilaian, pedoman obsevasi, pedoman wawancara, angket, 
pemeriksaan dokumen dan sebagainya.  

Berikut diuraikan mengenai instrumen yang 
termasuk tes dan non-tes yang umumnya digunakan 
khususnya pada pengukuran pendidikan.  

 
1. Instrumen Tes 
 
a. Pengertian  

Secara umum tes diartikan sebagai alat yang 
dipergunakan untuk mengukur pengetahuan atau 
penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat konten atau 
materi tertentu. Menurut Sudijono (1996), tes adalah alat atau 
prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan 
penilaian. Tes dapat juga diartikan sebagai alat pengukur 
yang mempunyai standar objektif, sehingga dapat 
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digunakan secara meluas, serta betul-betul dapat digunakan 
untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau 
tingkahlaku individu (Anastasi dan Turabian, 1997). Lee J. 
Cronbach dalam bukunya Essentials of psychological Testing 
(1984), mendefenisikan tes merupakan suatu prosedur yang 
sistematis, yaitu yang dilakukan berdasarkan tujuan dan tata 
cara yang jelas. Tes melakukan pengamatan terhadap 
perilaku seseorang dan mendiskripsikan perilaku tersebut 
dalam bantuan skala angka atau suatu sistem penggolongan.  

Menurut Bruce (1978), tes dapat digunakan untuk 
mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh individu 
daru suatu bahan pelajaran yang terbatas pada tingkat 
tertentu. Oleh karena itu, tes merupakan alat ukur yang 
banyak dipergunakan dalam dunia pendidikan. Hal ini 
dikarenakan umumnya orang masih memandang bahwa 
indikator keberhasilan seseorang mengikuti pendidikan 
adalah dilihat dari seberapa banyak orang menguasai materi 
yang telah dipelajari dalam suatu jenjang pendidikan 
tertentu. 

Norman (1976) mengemukakan bahwa tes 
merupakan salah satu prosedur evaluasi yang komprehensif, 
sistematik, dan obyektif yang hasilnya dapat dijadikan 
sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dalam 
pengajaran yang dilakukan oleh guru. Dari beberapa 
pengertian tes di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tes 
memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia 
pendidikan. Dalam Encyclopedia of Educational Evaluation, tes 
diartikan; any series of questions or exercises or other means of 
measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities or aptitudes 
of an individual or group, (Anderson, dkk., 1976:425). 
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 Sedangkan Suryabrata (1984) mengartikan tes adalah: 
“pertanyaan-pertanyaan yang harus dijalankan, yang 
mendasarkan harus bagaimana testee menjawab pertanyaan-
pertanyaan atau melakukan perintah-perintah itu, 
penyelidik mengambil kesimpulan dengan cara 
membandingkan dengan standar atau testee lainnya”. 
 Dari kedua pengertian di atas, diambil pengertian, tes 
adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah, dan 
petunjuk yang ditujukan kepada testee untuk mendapatkan 
respon sesuai dengan petunjuk itu. Atas dasar respon 
tersebut ditentukan tinggi rendahnya skor dalam bentuk 
kuantitatif selanjutnya dibandingkan dengan standar yang 
telah ditentukan untuk ditarik kesimpulan yang bersifat 
kualitatif. 

Hal lain yang penting dalam hubungan dengan 
penggolongan tes ialah bagaimana tes itu diadministrasikan 
(diselenggarakan). Ada jenis-jenis tes yang harus 
diadministrasikan secara individual, ada yang dapat 
diadministrasikan secara kelompok. Tes yang dirancang 
untuk diadministrasikan secara kelompok dapat dengan 
mudah diadministrasikan secara individual, tetapi tes yang 
dirancang untuk diadministrasikan secara individual, tetapi 
tes yang dirancang untuk diadministrasikan secara 
individual tidak dapat diadministrasikan secara kelompok.  

Untuk dapat mengadministrasikan tes individual 
orang memerlukan keterampilan dan kemampuan 
profesional tertentu yang memerlukan pendidikan/latihan 
khusus. Demikianlah, misalnya untuk menyelenggarakan 
ujian akhir semester atau EBTANAS dosen atau guru tidak 
memerlukan latihan khusus, tetapi untuk menggunakan tes 
Stanford-Binet psikologi harus menjalani pelatihan tertentu. 
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b. Fungsi Tes 
Secara umum ada beberapa macam fungsi tes di 

dalam dunia pendidikan. Pertama, tes dapat berfungsi 
sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar siswa. Sebagai 
alat untuk mengukur prestasi belajar siswa tes dimaksudkan 
untuk mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang 
telah dicapai siswa setelah menempuh proses belajar-
mengajar dalam jangka waktu tertentu. Dalam kaitan ini, tes 
berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan 
program pengajaran. Sebagai alat untuk mengukur 
keberhasilan program pengajaran, tes berfungsi untuk 
menunjukkan seberapa jauh program pengajaran yang telah 
ditentukan dapat tercapai, dan seberapa banyak yang belum 
tercapai serta menentukan langkah apa yang perlu dilakukan 
untuk mencapainya. 

Kedua, tes dapat berfungsi sebagai motivator dalam 
pembelajaran. Hamper semua ahli teori pembelajaran 
menekankan pentingnya umpan balik yang berupa nilai 
untuk meningkatkan intensitas kegiatan belajar. Ketiga, tes 
dapat berfungsi untuk upaya perbaikan kualitas 
pembelajaran. Dalam rangka perbaikan kualitas 
pembelajaran ada tiga jenis tes yang perlu dibahas, yaitu tes 
penempatan, tes diagnostik, dan tes formatif. Tes yang 
dilaksanakan untuk keperluan penempatan bertujuan agar 
setiap siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 
atau pada jenjang pendidikan tertentu dapat mengikuti 
pembelajaran secara efektif, karena sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya masing-masing. Keempat, tes yang 
dimaksudkan untuk menentukan berhasil atau tidaknya 
siswa sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan pada 
jenjang yang lebih tinggi (Djaali, 2004). 
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Dengan demikian berdasarkan fungsinya, tes dapat 
dibedakan dalam empat jenis (Thoha, 2001) yaitu: 

1. Tes penempatan, 
2. Tes formatiff, 
3. Tes diagnostik, 
4. Tes sumatif. 

 
Masing-masing jenis tes tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
 
(1) Tes Penempatan 

Tes penempatan adalah tes untuk mengukur 
kemampuan dasar yang dimiliki oleh anak didik; 
kemampuan tersebut dapat dipakai meramalkan 
kemampuan peserta didik pada masa mendatang, sehingga 
kepadanya dapat dibimbing, diarahkan atau ditempatkan 
pada jurusan yang sesuai dengan kemampuan dasarnya.  

 
(2) Tes Pembinaan 

Tes pembinaan disebut dengan test formatif yang 
pada dasarnya adalah tes yang bertujuan untuk 
mendapatkan umpan balik bagi usaha perbaikan kualitas 
pembelajaran dalam konteks kelas. Tes formatif yang 
diselenggarakan dalam selang waktu yang relatif pendek 
akan memberikan masukan atau umpan balik yang dapat 
digunakan oleh guru sebagai pengelola kegiatan 
pembelajaran dalam meningkatkan intensitas proses belajar 
dalam diri setiap subyek belajar melalui peningkatan 
kesesuaian antara tiga unsur, yaitu struktur kognitif subyek 
belajar, karakteristik konsep yang dipelajari dan strategi 
pembelajaran yang digunakan.  
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(3) Tes Sumatif 
Tes sumatif yang dikenal dengan istilah summative 

test adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 
sekumpulan materi pelajaran atau satuan program 
pengajaran selesai di berikan. Tes ini disebut tes akhir 
semester atau evaluasi belajar tahap akhir (EBTA). Tes ini 
bertujuan mengukur keberhasilan belajar peserta didik 
secara menyeluruh, materi yang diujikan seluruh pokok 
bahasan dan tujuan pengajaran dalam satu program tahunan 
atau semesteran, masing-masing pokok bahasan terwakili 
dalam butir-butir soal yang diujikan.  

 

Hasil tes sumatif berguna untuk (a) menentukan 
kedudukan atau rangking masing-masing siswa di dalam 
kelompoknya; (b) menentukan dapat atau tidaknya siswa 
melanjutkan program pembelajaran berikutnya, dan (c) 
menginformasikan kemajuan siswa untuk disampaikan 
kepada pihak lain seperti orang tua, sekolah, masyarakat, 
dan lapangna kerja. Jika tes sumatif dilaksanakan pada setiap 
akhir semester atau cawu, maka pada setiap akhir jenjang 
pendidikan dilaksanakan tes akhir atau biasa disebut 
evaluasi belajar tahap akhir. 

(4) Tes Diagnostik 
Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui sebab 

kegagalan peserta didik dalam belajar, untuk 
mengidentifikasikan kesulitan belajar yang dialami siswa, 
menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kesulitan belajar, dan menetapkan cara mengatasi kesulitan 
belajar tersebut.  

Selanjutnya berdasarkan tingkatannya, maka tes 
terdiri dari; 
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(1) Tes Standar 
Pengertian tes standar secara sempit adalah tes yang 

disusun oleh satu tim ahli, atau disusun oleh lembaga yang 
khusus menyelenggarakan secara professional. Tes tersebut 
diketahui memenuhi syarat sebagai tes yang baik; yakni 
diketahui validitas dan reliabilitasnya baik validitas nasional 
maupun validitas empirik, reliabilitas dalam arti teruji 
tingkat stabilitas, maupun homoginitasnya. 

  
(2) Tes Nonstandar 

Tes nonstandard adalah kebalikan tes standar, yaitu 
tes yang disusun oleh seorang pendidik yang belum 
memiliki keahlian profesional dalam penyusunan tes, atau 
mereka yang memiliki keahlian tetapi tidak sempat 
menyusun tes secara baik, mengujicobakan, melakukan 
analisis sehingga validitas dan reliabilitasnya belum dapat 
dipertanggungjawabkan.  

 
 Adapun macam tes dari segi bentuknya terdiri dari: 
  
(1) Tes Tulis 
 

Tes tertulis termasuk dalam kelompok tes verbal, ialah 
tes yang soal dan jawaban yang diberikan oleh siswa berupa 
bahwa tulisan. Tes ini kelebihannya dapat mengukur 
kemampuan sejumlah besar peserta didik dalam tempat 
yang terpisah dalam waktu yang bersamaan. 

 
Tes tulis secara umum dapat dibedakan menjadi dua 

bagian, yaitu: 
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(a) Tes Obyektif (Tes Terstruktur) 
Yaitu tes tulis yang itemnya dapat dijawab dengan 

memilih jawaban yang sudah tersedia; sehingga peserta 
didik menampilkan keseragaman data, baik bagi yang 
menjawab benar maupun mereka yang menjawab salah. 
Kesamaan data inilah yang memungkinkan adanya 
keseragaman analisis, sehingga subyektivitas pendidik 
rendah, sebab unsur subyektifnya sulit berpengaruh dalam 
menentukan skor jawaban. Penjelasan lebih lanjut mengenai 
pola tes obyektif diuraikan pada bab tersendiri. 

 
(b) Tes Subyektif (Tes Uraian) 

Tes subyektif sering dengan tes uraian, tes ini peserta 
didik memiliki kebebasan memilih dan menentukan 
jawaban. Kebebasan ini berakibat data jawaban bervariasi; 
sehingga tingkat kebenaran dan tingkat kesalahan juga 
menjadi bervariasi, hal inilah yang mengandung 
subyektivitas penilai ikut berperan menentukan. Karena itu 
tes ini disebut pula dengan tes subyektif. 

 
(2) Tes Lisan 

Tes ini termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan 
jawabannya menggunakan bahasa lisan, dapat dilakukan 
berdasarkan pedoman atau bebas. 

 
(3) Tes Tindakan 

Yang dimaksud tes tindakan adalah tes di mana 
respon atau jawaban yang dituntut dari peserta didik berupa 
tindakan, tingkah-laku kongkrit. Alat yang dapat digunakan 
untuk melakukan tes ini adalah observasi atau pengamatan 
terhadap tingkah-laku tersebut. Tes tindakan yang diberikan 
dalam bentuk tugas atau instruksi kemudian peserta tes 
melakukan tugas sesuai instruksi tersebut dan hasilnya 
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dinilai oleh pemberi tes. Penilaian terhadap tes tindakan 
dapat dilakukan terhadap hasil tugas yang dikerjakan oleh 
peserta tes dan dapat pula penilaian tersebut ditujukan 
terhadap proses pelaksanaan atau penyelesaian tugas. Untuk 
memperjelas tentang macam-macam tes, makadapat dilihat 
pada bagan berikut (gambar 1.1) 

Ditinjau dari aspek psikis yang akan diungkap, tes 
dibedakan menjadi lima golongan, yaitu: 
(1) Tes Kecerdasan (Intellegency test)  

Tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap atau memprediksi tingkat kecerdasan 
seseorang.  
(2) Tes Bakat (Aptitude test)  

Tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang 
dimiliki oleh peserta tes.  
(3) Tes Sikap (Attitude test)  

Tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap pre-disposisi atau kecenderungan seseorang 
untuk melakukan sesuatu respon terhadap obyek yang 
disikapi.  
(4) Tes Kepribadian (Personality test)  

Tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang sedikit 
banyaknya bersifat lahiriah, seperti gaya bicara, cara 
berpakaian, nada suara, hobi, bentuk tubuh, cara bergaul, 
cara mengatasi masalah dan lain sebagainya. 
(5) Tes hasil belajar (achievement test) 

Tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap tingkat pencapaian terhadap tujuan 
pembelajaran atau prestasi belajar. 
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GAMBAR BAGAN PEMBAGIAN TES 
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- Formatif 
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Bentuknya 

 

Tingkatnya 
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Macam-macam tes 

Personality test Personality test 
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Ditinjau dari jumlah peserta yang mengikuti tes, 
maka tes dibedakan menjadi dua golongan.  
(1) Tes individual (individual test) 

Tes di mana pelaksana tes hanya berhadapan dengan 
satu orang peserta.  
(2) Tes kelompok (group test) 

Tes di mana pelaksana tes berhadapan dengan lebih 
dari satu orang peserta. 

Ditinjau dari waktu yang disediakan bagi peserta tes 
untuk menjawab butir-butir tes, maka tes dibedakan menjadi 
dua golongan: 

 
(1) Tes Kekuatan (Power test)  

Tes di mana waktu yang disediakan bagi peserta 
untuk menyelesaikan tes tidak dibatasi dan yang menjadi 
titik ketertarikan adalah jumlah dan sifat kesulitan item yang 
dijawab dengan benar. Tes berisi item-item yang tingkat 
kesulitannya bervariasi. Mungkin pula dengan batas waktu 
ataupun tanpa batas waktu pengerjaan. Jika menekankan 
pada batas waktu, testi mempunyai waktu yang cukup untuk 
mengerjakan semua item. Skor pada tes kekuatan ini 
merefleksikan tingkat kesulitan item yang dapat dicapai oleh 
testi. 
(2) Tes Kecepatan (Speed test) 

Tes di mana waktu yang disediakan bagi peserta 
untuk menyelesaikan tes dibatasi, dan pada umumnya sangat 
singkat, sehingga hanya peserta tes yang amat pandai saja 
yang dapat menyelesaikan tes pada waktu yang tersedia. 
Dalam tes kecepatan, yang menjadi penekanan adalah jumlah 
item yang dikerjakan oleh testi dengan benar dalam suatu 
periode waktu yang khusus. Item-item yang ada relatif sama 
dalam hal tingkat kesulitan dan batas waktu yang diberikan 
sangat keras. Perbedaan individu yang kompeten dan tidak 
kompeten tercermin dari jumlah item yang diselesaikan 
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dengan benar. Tes prestasi dan kecerdasan dapat berfokus 
pada kecepatan. 

 
Ditinjau dari bentuk respons, tes dibedakan menjadi 

dua golongan. Pertama, tes verbal yaitu tes yang 
menghendaki jawaban yang tertuang dalam bentuk 
ungkapan kata-kata atau kalimat. Kedua, tes non-verbal yaitu 
tes yang menghendaki jawaban peserta tes bukan dalam 
bentuk kata-kata atau kalimat melainkan berupa tingkah 
laku. 

Menurut Friedenberg (1995) dalam Anastasi (2004) 
berdasarkan tujuannya, tes dibagi menjadi 

1. Apa yang akan diukur oleh tes itu? (domain) 
2. Siapa yang akan dikenai tes? (audiens) 
3. Bagaimana tes akan digunakan? (tipe skor)  
 
Pertama, domain membedakan isi tes dan ketepatan 

format item tertentu. Sebagaimana diuraikan sebelumnya 
bahwa salah satu sistem kategori yang sederhana adalah tes 
yang mengukur performansi maksimum dan tes yang 
mengukur performansi tipikal. Tes yang mengukur 
performansi maksimal ingin mengungkap kemampuan apa 
dan seberapa baik seseorang melakukannya. Tes jenis ini 
didesain untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan 
performansi pengerjaan tugas.  

 
Dengan demikian pertanyaan yang dibuat haruslah 

mengarah pada jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai 
jawaban benar dan salah. Tujuan instruksi menekankan pada 
sebanyak mungkin jawaban benar diperoleh dari pengerjaan 
tugas itu. Jawaban akan dipilah menjadi jawaban benar dan 
jawaban salah. Petunjuk pengerjaan dibuat sederhana dan 
jelas. 
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Kedua, dalam penyusunan suatu alat tes harus pula 
mempertimbangkan audiens tes itu, yaitu subjek yang akan 
dikenai tes. Tes dapat pula disusun untuk subjek dengan 
variasi yang luas, tapi dapat pula disusun untuk subjek 
terbatas. Misalnya, dibatasi dengan umur. Dalam hal ini perlu 
dipertimbangkan pula karakteristik subjek tes tersebut. Tes 
untuk anak kecil usia SD tentu berbeda dengan tes untuk 
orang dewasa. Tes untuk anak kecil haruslah lebih simpel dan 
pendek daripada tes untuk orang dewasa. Kemampuan 
subjek juga harus dipertimbangkan. 

 
Ketiga, elemen akhir dari tujuan suatu tes adalah 

bagaimana skor tes akan digunakan: a) apakah tes akan 
digunakan untuk membandingkan kinerja testi dari dari yang 
satu dengan yang lain atau mengevaluasi testi secara 
terpisah; b) apakah tes hanya akan mengukur atribut tunggal 
atau suatu set atribut. 

 
Menurut Anastasi (2003) sebelum menyusun suatu 

tes, kita harus mengidentifikasikan secara pasti apa saja yang 
akan dimasukkan dalam tes ini, misalnya pengetahuan, 
keterampilan dan karakteristik. Untuk domain pengetahuan 
dan keterampilan dibuat rancana tes yang merupakan daftar 
tertulis yang berisi informasi apa saja yang ingin dicakup 
dalam item item tes dan perilaku apa saja yang disyaratkan 
dalam jawaban pertanyaan yang benar.  

 

Dua komponen dalam rencana tes adalah tujuan isi 
dan tujuan perilaku. Tujuan isi menjelaskan “apa” tes itu, 
informasi dan atau keterampilan yang akan dicakup dalam 
tes. Tujuan perilaku menjelaskan “bagaimana” tes itu. Tujuan 
isi itu diterjemahkan ke dalam pernyataan yang ditetapkan ke 
dalam tipe respon yang disyaratkan. Salah satu yang populer 
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dalam mengidentifikasi tujuan perilaku disusun oleh 
Benjamin Bloom yang meliputi pengetahuan, komprehensi, 
aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi.  

2. Instrumen non tes  
Dengan teknik non-tes maka penilaian atau evaluasi 

hasil belajar peserta didik dilakukan dengan tanpa “menguji” 
peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan 
pengamatan secara sistematis (observation), melakukan 
wawancara (interview), menyebarkan angket (questionnaire), 
dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen 
(documentary analysis) atau dengan menggunakan tehnik 
pengukuran non-tes lainnya. 

 
Teknik non-tes ini pada umumnya memegang 

peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil 
belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup (affective 
domain) dan ranah keterampilan (psychomotoric domain), 
sedangkan teknik tes sebagaimana telah dikemukakan 
sebelum ini, lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi 
hasil belajar peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya 
(cognitive domain). 

 
Ada beberapa macam instrumen non tes yang dapat 

digunakan dalam pengukuran dan penilaian pembelajaran, 
antara lain: 

 
a. Angket/kuesioner 

Angket adalah alat penilaian berupa daftar 
pertanyaan/pernyataan tertulis untuk menjaring informasi 
tentang sesuatu. Angket dapat digunakan untuk memperoleh 
informasi kognitif maupun afektif. Untuk penilaian aspek 
kognitif, angket digunakan untuk melengkapi data yang 
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diperoleh dari tes sehingga data yang diperoleh lebih 
komprehensif.  

Angket (Questionnaire) juga dapat digunakan sebagai 
alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Berbeda 
dengan wawancara di mana penilai (evaluator) berhadapan 
secara langsung (face to face) dengan peserta didik atau pihak 
lainnya, maka dengan menggunakan angket, pengumpulan 
data sebagai bahan penilaian hasil belajar jauh lebih praktis, 
menghemat waktu dan tenaga. Hanya saja, jawaban-jawaban 
yang diberikan acapkali tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya; apalagi jika pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dalam angket itu kurang tajam, sehingga 
memungkinkan bagi responden untuk memberikan jawaban 
yang diperkirakan akan melegakan atau memberikan 
kepuasan kepada pihak penilai.  

 
Angket dapat diberikan langsung kepada peserta 

didik, dapat pula diberikan kepada orang tua mereka. Pada 
umumnya tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam 
pembelajaran terutama adalah untuk memperoeh data 
mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu 
bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar 
mereka. Disamping itu juga dimaksudkan untuk 
memperoleh data sebagai bahan dalam menyusun kurikulum 
dan program pembelajaran. 

 
Data yang dapat dihimpun melalui kuesioner 

misalnya adalah data berkenaan dengan kesulitan-kesulitan 
yang dihadapi oleh para peserta didik dalam mengikuti 
pelajaran, cara belajar mereka, fasilitas belajarnya, bimbingan 
belajar, motivasi dan minat belajarnya, sikap belajarnya, 
sikap terhadap mata pelajaran tertentu, pandangan siswa 
terhadap proses pembelajaran dan sikap mereka terhadap 
guru. 
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Kuesioner sering digunakan untuk menilai hasil 
belajar ranah afektif. Ia dapat berupa kuesioner bentuk 
pilihan ganda (multiple choice item) dan dapat pula berbentuk 
skala sikap. Skala yang mengukur sikap, sangat terkenal dan 
sering digunakan untuk mengungkap sikap peserta didik 
adalah skala likert. 

 
b. Lembar observasi 

Lembar obeservasi adalah pedoman yang digunakan 
observer untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) 
yang dilakukan dengan mengadakaan pengamatan dan 
pencacatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena 
yang sedang dijadikan sasaran pengamatan. 

 
Observasi dapat dilakukan baik secara partisipati 

(participant observation) maupun non partisipatif 
(nonpartisipant observation). Observasi dapat pula berbentuk 
observasi eksperimental (experimental observation) yaitu 
observasi yang dilakukan dalam situasi buatan atau 
berbentuk observasi yang dilakukan dalam situasi yang wajar 
(nonexperimental observation).  

 
Pada observasi berpartisipasi, observer (dalam hal ini 

observer yang sedang melakukan kegiatan penilaian seperti 
guru, dosen, peneliti dan sebagainya) melibatkan diri 
ditengah-tengah kegiatan observee (dalam hal ini peserta yang 
sedang diamati tingkah lakunya, seperti murid, siswa, 
mahasiswa dan sebagainya) sedangkan pada observasi 
nonpartisipasi, evaluator berada “di luar garis”, seolah-olah 
sebagai penonton belaka. 

 
Pada observasi eksperimental di mana tingkah laku 

yang diharapkan muncul karena peserta didik dikenai 
perlakuan (treatment) atau suatu kondisi tertentu, maka 
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observasi memerlukan perencanaan dan persiapan yang 
benar-benar matang; sedangkan pada observasi yang 
dilaksanakan dalam situasi yang wajar, pelaksanaannya jauh 
lebih sederhana karena observasi semacam ini dapat 
dilakukan secara sepintas lalu saja. 

 
Jika observasi digunakan sebagai alat evaluasi, maka 

harus selalu diingat bahwa pencatatan hasil observasi itu 
pada umunya jauh lebih sukar daripada mencatat jawaban-
jawaban yang diberikan oleh peserta didik terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam suatu tes, 
ulangan atau ujian; sebab respon yang diperoleh dalam 
observasi adalah berupa tingkah laku. Mencatat tingkah laku 
adalah merupakan pekerjaan yang sulit, sebab di sini 
observer selaku evaluator harus dapat dengan secara cepat 
mencatatnya. Pencatatan terhadap segala sesuatu yang dapat 
disaksikan dalam observasi itu penting sekali sebab hasilnya 
akan dijadikan landasan untuk menilai makna yang 
terkandung dibalik tingkah laku peserta didik tersebut. 

 
Observasi yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu 

membuat perencanaan secara matang, dikenal dengan istilah 
observasi sistematis (systematic observation). Pada observasi 
jenis ini, observasi dilaksanakan dengan berlandaskan pada 
kerangka kerja yang memuat faktor-faktor yang telah diatur 
kategorisasinya. Isi dan luas materi observasinya pun telah 
ditetapkan dan dibatasi secara tegas, sehingga pengamatan 
dan sekaligus pencatatan yang dilakukan oleh observer 
dalam rangka pengambilan data. 

  
Faktor-faktor apa saja yang tercantum dalam 

pedoman observasi itulah yang diamati dan dicatat. Diluar 
itu tidak perlu dilakukan pengamatan dan pencatatan. 
Pedoman observasi itu wujud kongkretnya adalah sebuah 
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atau beberapa buah formulir (blangko atau form) yang 
didalamnya dimuat segi-segi, aspek-aspek atau tingkah laku 
yang perlu diamati dan dicatat pada waktu berlangsungnya 
kegiatan para peserta didik. Berikut ini dikemukakan contoh 
instrumen pengukur non-tes yang diadopsi dari Sudijono 
(1998) berupa daftar isian dalam rangka menilai keterampilan 
peserta didik, dalam suatu observasi sistematis 
Contoh 1: 

Mata Pelajaran                : Keterampilan 
Topik                                : Membuat Kaligrafi dari kertas 
Nama Siswa                    : …………………………………. 
Hari & Tanggal               : …………………………………. 
Jam Pelajaran                   :…………………………………… 
No Kegiatan/ aspek yang dinilai Skor/ nilai 
 Persiapan alat-alat (bahan) 

Kombinasi Bahan 
Kombinasi Warna 
Cara mengerjakan 
Sikap Waktu Mengerjakan 
Ketepatan Waktu Mengerjakan 
Kecekatan 
Hasil Pekerjaan 

 

 Jumlah nilai  

 
 
Hasil penilaian dengan menggunakan instrumen 

tersebut di atas sifatnya adalah individual. Setelah selesai, 
nilai-nilai individual itu dimasukkan ke dalam daftar nilai 
yang sifatnya kolektif, seperti contoh 2 berikut ini:   
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Contoh 2: 
Mata Pelajaran : Keterampilan 
Topik   : Membuat Kaligrafi dari Kertas 
Kelas   : 
Cawu/Semester : 

 
No. Nama 

Siswa 
Skor/ nilai untuk tiap-tiap Kegiatan/ aspek J 

 

Rata-
rata 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

3. 

……………
……………. 

……………
……………
….. 

……………
……………
….. 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
… 

…
…
…
…
…
… 

……
……. 

……
…… 

……
…… 

 
Kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh instrumen 

non-tes observasi adalah:  
1) Data observasi tu diperoleh secara langsung di lapangan, 

yakni dengan jalan melihat dan mengamati kegiatan atau 
ekspresi yang diobservasi di dalam melakukan sesuatu, 
sehingga dengan demikian data tersebut dapat lebih 
bersifat obyektif dalam melukiskan aspek-aspek 
kepribadian menurut keadaan yang senyatanya. 

2) Data hasil observasi dapat mencakup berbagai aspek 
kepribadian masing-masing individu yang diobservasi; 
dengan demikian maka di dalam pengolahannya tidak 
berat sebelah atau hanya menekankan pada salah satu segi 
saja dari kecakapan atau prestasi belajar mereka. 
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Adapun segi-segi kelemahannya di antara lain adalah: 
1) Observasi sebagai salah satu alat evaluasi hasil belajar 

tidak selalu dapat dilakukan dengan baik dan benar 
oleh observer (guru). Guru yang tidak atau kurang 
memiliki kecakapan atau keterampilan dalam 
melakukan observasi, maka hasil observasinya menjadi 
kurang dapat diyakini kebenarannya. Untuk 
menghasilkan data observasi yang baik, seorang guru 
harus mampu membedakan antara; apa yang tersurat, 
dengan apa yang tersirat. 

2) Kepribadian (personality) dari observer atau evaluator 
juga acapkali mewarnai atau menyelinap masuk ke 
dalam penilaian yang dilakukan dengan cara observasi. 
Prasangka-prasangka yang mungkin melekat pada diri 
observer (evaluator) dapat mengakibatkan sulit 
dipisahkannya secara tegas mengenai tingkah laku 
peserta didik yang diamatinya. 

3) Data yang diperoleh dari kegiatan observasi umumnya 
baru dapat mengungkap “kulit luar”nya saja. Adapun 
apa-apa yang sesungguhnya terjadi di balik hasil 
pengamatan itu belum dapat diungkap secara tuntas 
hanya dengan melakukan observasi saja. Karena itu 
observasi harus didukung dengan cara-cara lainnya, 
misalnya dengan melakukan wawancara. 

c. Pedoman wawancara 
 
Wawancara atau (interview) adalah situasi peran antar-

pribadi bermuka (face-to-face), ketika seseorang yakni 
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan 
dengan masalah penelitian, kepada seseorang yang 
diwawancara, atau responden (Kerlinger, 2000). 
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Dalam wawancara standar, pertanyaan-pertanyaan, 
runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga 
mati”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah. 
Mungkin pewawancara masih punya kebebasan tertentu 
dalam mengajukan pertanyaan, tetapi itu relatif kecil. 
Kebebasan pewawancara itu telah dinyatakan lebih dulu 
secara jelas. Wawancara standar mempergunakan skedul 
wawancara yang telah dipersiapkan secara cermat untuk 
memperoleh informasi yang relevan dengan masalah 
penelitian.  

 
Dalam hal bentuk, wawancara bisa berbeda dari yang 

berbentuk amat terstruktur (mewakili bentuk yang lebih 
dekat dengan kuesioner lisan), sampai pada wawancara 
berpola atau tertuntun yang mencakup bidang-bidang yang 
telah ditentukan sebelumnya, dan juga sampai pada 
wawancara yang tidak berarah serta mendalam di mana 
pewawancara semata-mata menggantungkan latarnya dan 
mendorong orang yang diwawancarai untuk bicara sebebas 
mungkin.  

Menurut Sudijono (1998) ada dua jenis wawancara 
yang dapat dipergunakan sebagai instrument non-tes, yaitu: 
a. Wawancara terpimpin (guided interview) yang juga sering 

dikenal dengan istilah wawancara berstruktur (structured 
interview) atau wawancara sistematis (systematic 
interview). 

b. Wawancara tidak terpimpin (un- guided interview) yang 
sering dikenal dengan istilah wawancara sederhana 
(simple interview) atau wawancara tidak sistematis (non- 
systematic interview), atau wawancara bebas. 

 
Dalam wawancara terpimpin, pewawancara 

melakukan tanya jawab lisan dengan pihak-pihak yang 
diperlukan; misalnya wawancara dengan peserta didik, 
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wawancara dengan orang tua atau wali murid dan lain-lain, 
dalam rangka menghimpun bahan-bahan keterangan untuk 
penilaian terhadap peserta didiknya. Wawancara ini sudah 
dipersiapkan secara matang, yaitu dengan berpegang pada 
panduan wawancara (interview guide) yang butir-butir 
itemnya terdiri dari hal-hal yang dipandang perlu guna 
mengungkap kebiasaan hidup sehari-hari dari peserta didik, 
hal-hal yang disukai dan tidak disukai, keinginan atau cita-
citanya, cara belajarnya, cara menggunakan waktu luangnya, 
bacaannya, dan sebagainya. 

 
Dalam wawancara bebas, pewawancara mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik atau orang 
tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Mereka 
dengan bebas mengemukakan jawabannya. Hanya saja pada 
saat menganalisis dan menarik kesimpulan hasil wawancara 
bebas ini pewawancara atau evaluator akan dihadapkan pada 
kesulitan-kesulitan, terutama apabila jawaban mereka 
beraneka ragam maka sebaiknya hasil-hasil wawancara itu 
dicatat seketika. Mencatat hasil wawancara terpimpin 
tidaklah terlalu sulit, sebab pewawancara sudah dilengkapi 
dengan alat bantu berupa pedoman wawancara; sebaliknya 
mencatat hasil wawancara bebas adalah jauh lebih sulit, dan 
oleh karenanya pewawancara harus terampil dalam mencatat 
pokok-pokok jawaban yang diberikan oleh para interview. 

 
Penggunaan wawancara terstruktur misalnya untuk 

riset pada bidang pendidikan dan psikologi termasuk 
diagnosa psikiatris, sekarang sudah lazim dilakukan. 
Instrumen-instrumen ini terstandardisasi dan umumnya 
memberiakan skor kualitatif di samping klasifikasi 
diagnostik; dengan demikian instrumen-instrumen ini harus 
dievaluasi dengan standar psikometris yang sama tentang 
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reliabilitas dan validitas yang berlaku untuk semua tes 
(Hodges dan Zeman, 1993).  

 Pada pihak pewawancara, wawancara membutuhkan 
keterampilan dalam mengumpulkan dan 
menginterpretasikan data. Sebuah wawancara bisa 
melibatkan keputusan yang salah karena informasi yang 
penting tidak dimunculkan atau karena data yang diberikan 
tidak diinterpretasikan dengan memadai atau tepat.  

 
Menurut Kerlinger (2000) wawancara dapat 

digunakan untuk tiga maksud utama yakni: 
1. Sebagai alat eksplorasi untuk membantu 

identifikasi variabel dan relasi, mengajukan 
hipotesis dan memandu tahap-tahap lain dalam 
penelitian.  

2. Sebagai instrumen utama penelitian.  
Pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk 
mengukur variabel-variabel penelitian akan 
dimasukkan ke dalam skedul wawancara. 
Pertanyaan-pertanyaan itu harus dipandang 
sebagai butir-butir (item) “soal “dalam suatu 
instrumen pengukuran, dan bukan hanya sebagai 
sarana penghimpun informasi belaka.  

3.  Sebagai penopang atau pelengkap metode lain: 
tindak-lanjut dalam menghadapi hasil yang tak 
terduga/terharapkan, memvalidasikan metode-
metode lain dan menyalami lebih dalam motivasi 
responden serta alasan-alasan responden 
memberikan jawaban dengan cara tertentu. 

 
Salah satu kelebihan yang dimiliki dengan 

menggunakan instrument pedoman wawancara adalah 
bahwa dengan melakukan wawancara, pewawancara sebagai 
evaluator (dalam hal ini guru, dosen, peneliti dan lain-lain) 
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dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan 
dinilai, sehingga dapat diperoleh hasil penilaian yang lebih 
lengkap dan mendalam.  

 
Melalui wawancara, data dapat diperoleh baik dalam 

bentuk kualitatif maupun kuantitatif; pertanyaan-pertanyaan 
yang kurang jelas dapat diulang dan dijelaskan lagi dan 
sebaliknya jawaban-jawaban yang belum jelas dapat diminta 
lagi dengan lebih terarah dan lebih bermakna, asalkan tidak 
mempengaruhi atau mengarahkan jawaban peserta didik. 

 
Wawancara juga dapat dilengkapi dengan alat bantu 

atau alat media lainnya berupa tape recorder (alat perekam 
suara), perekam audio-visual dan lain lainnya, sehingga 
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dapat 
dicatat dengan secara lebih lengkap. Penggunaan pedoman 
wawancara dan alat bantu perekam suara itu akan sangat 
membantu kepada pewawancara dalam mengkategorikan 
dan menganalisis jawaban-jawaban yang diberikan oleh 
peserta didik atau orang tua peserta didik untuk pada 
akhirnya dapat ditarik kesimpulannya. 

 
Wawancara juga menyediakan dua jenis informasi 

yakni:  
1.  Mengarahkan observasi atas sampel perilaku terbatas yang 

muncul selama situasi wawancara itu sendiri. Misalnya, 
pembicaraan individu, penggunaan bahasa, dan lainnya. 

2.  Data riwayat hidup.  
Data-data tentang kegiatan yang telah dilakukan oleh 
individu di masa lampau adalah indikator yang baik 
tentang apa yang akan ia lakukan di masa depan, terutama 
ketika diinterpretasi dari segi lingkungan yang berkaitan 
dan dari komentar individu sendiri sehubungan dengan 
tindakannya. Wawancara seharusnya tidak hanya 
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memperhatikan apa yang apa yang terjadi pada individu 
melainkan juga persepsinya tentang peristiwa-peristiwa 
ini dan evaluasi sekarang atas peristiwa-peristiwa itu. 

 Pembahasan tentang metode, aplikasi, dan efektivitas 
wawancara, serta penelitian atas proses wawancara, bisa 
ditemukan dalam banyak sumber. Hal yang penting 
menutrut Anastasi (2003) bahwa kualifikasi kritis seorang 
pewawancara yang berhasil adalah kepekaan dalam 
mengidentifikasi isyarat-isyarat pada perilaku orang yang 
diwawancarai atau dalam fakta yang ia laporkan. Isyarat-
isyarat semacam itu membimbing ke arah penyelidikan lebih 
jauh atas fakta-fakta lain yang mungkin mendukung atau 
menyangkal hipotesis semula.  

d. Pemeriksaan Dokumen (Documnetary Analysis) 

Tehnik non tes untuk mengukur kemajuan, 
perkembangan atau keberhasilan belajar peserta didik  dapat 
juga dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap dokumen-
dokumen; misalnya dokumen yang memuat informasi 
mengenai riwayat hidup (auto biografi), seperti kapan dan di 
mana peserta didik dilahirkan, agama yang dianut, 
kedudukan anak di dalam, sejak kapan diterima sebagai 
siswa, dari mana sekolah asalnya, apakah ia pernah tinggal 
kelas, apakah ia pernah meraih kejuaraan sebagai siswa yang 
berprestasi di sekolahnya, apakah ia memiliki keterampilan 
khas dan pernah meraih atau mendapatkan penghargaan dan 
sebagainya.  

 
Selain itu juga dokumen yang memuat informasi 

tentang orang tua peserta didik, seperti: nama, tempat 
tinggal, tempat dan tanggal lahir, agama yang dianut, 
pekerjaan pokoknya, tingkat atau jenjang pendidikannya, 
rata-rata penghasilannya setiap bulan, dan sebagainya.  
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Berbagai informasi, baik mengenai peserta didik, 
orang tua dan lingkungannya itu bukan tidak mungkin pada 
saat-saat tertentu sangat diperlukan sebagai bahan pelengkap 
bagi pendidik dalam melakukan evaluasi hasil belajar 
terhadap peserta didiknya. Informasi-informasi seperti telah 
dikemukakan di atas, dapat direkam melalui sebuah 
dokumen berbentuk formulir atau blanko isian, yang harus 
diisi pada saat peserta didik untuk pertama kali diterima 
sebagai siswa di sekolah yang bersangkutan. 

 
Dari uraian tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa 

teknik-teknik nontes juga menempati kedudukan yang 
penting dalam rangka evaluasi hasil belajar, lebih-lebih 
evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta 
didik, seperti persepsinya terhadap mata pelajaran tertentu, 
persepsinya terhadap guru, minatnya, bakatnya, tingkah laku 
atau sikapnya, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tidak 
mungkin dievaluasi dengan menggunakan tes sebagai alat 
pengukurnya (Sudijono, 2003). 

 
Selanjutnya beberapa macam tehnik penilaian 

instrumen non tes yang juga sering digunakan dalam 
penilaian pembelajaran, antara lain: 

1.  Penilaian Kinerja (Performance Assessment) 

Para ahli menggunakan istilah performance assessment 
secara berbeda-beda dengan merujuk pada pendekatan 
penilaian berbeda pula. Menurut Fitzpat-rick dan Morison 
(1971) tidak ada perbedaan yang sangat besar antara 
performance assessment dengan tes lain yang dilaksanakan di 
kelas. Trespeces (1999) menyatakan bahwa performance 
assessment adalah berbagai macam tugas dan situasi dimana 
peserta tes diminta untuk mendemontrasikan pemahaman 
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dan pengaplikasian pengetahuan yang mendalam, serta 
keterampilan dalam berbagai macam konteks. 

Menurut Maertel (1992), performance assessment 
mempunyai dua karakteristik dasar yaitu, (1) peserta tes 
diminta untuk mendemontrasikan kemampuanya dalam 
mengkreasikan suatu produk atau terlibat dalam suatu 
aktivitas (perbuatan), misalnya melakukan eksperimen, (2) 
produk dari performance assessment lebih penting dari pada 
perbuatannya (performance). 

Untuk mengevalausi apakah penilaian kinerja 
(performance assessment) sudah dianggap berkualitas baik, 
maka paling tidak harus diperhatikan tujuh criteria yang 
dibuat oleh Popham (1995) kriteria-kri-teria tersebut antara 
lain adalah:  

1. Generability artinya adalah apakah kinerja peserta tes 
(students performance) dalam melakukan tugas yang 
diberikan tersebut sudah memadai untuk 
digeneralisasikan kepada tugas-tugas lain 

2. Authenticity, artinya apakah tugas yang diberikan 
tersebut sudah serupa dengan apa yang sering 
dihadapinya dalam praktek kehidupan sehari-hari? 

3. Multiple Foci, artinya apakah tugas yang diberikan 
kepada peserta tes sudah mengukur lebih dari satu 
kemampuan yang diinginkan? 

4. Teachability, artinya tugas yang diberikan berupa 
tugas yang hasilnya semakin baik karena adanya 
usaha mengajar guru di kelas?  

5. Fairness, artinya apakah tugas yang diberikan sudah 
adil untuk semua peserta tes. Jadi tugas-tugas tersebut 
harus sudah dipikirkan tidak bias untuk semua jenis 
kelompok. 
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6. Feasibility, artinya apakah tugas-tugas yang diberikan 
dalam penilaian keterampilan atau kinerja memang 
relevan untuk dapat dilaksanakan mengingat faktor-
faktor seperti biaya, waktu, atau peralatannya? 

7. Scorability, artinya apakah tugas yang diberikan dapat 
diskor dengan akurat dan reliabel. 

Pelaksanaan penilaian unjuk kerja dilakukan dengan 
mengamati unjuk kerja yang dilakukan peserta didik. Untuk 
mengamati unjuk kerja peserta didik dapat menggunakan 
alat atau instrumen berikut:  
 
a.  Daftar Cek (Check-list)  

Daftar cek merupakan seperangkat instrumen evaluasi 
yang mencerminkan rangkaian tindakan/perbuatan yang 
harus ditampilkan oleh peserta tes, yang merupakan 
indikator-indikator dari keterampilan yang akan diukur. 
Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat 
nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat 
diamati oleh penilai.  Jika tidak dapat diamati, peserta didik 
tidak memperoleh nilai.  
 

Kelemahan cara ini adalah penilai hanya mempunyai 
dua pilihan mutlak, misalnya benar-salah, dapat diamati -
tidak dapat diamati, baik-tidak baik. Dengan demikian tidak 
terdapat nilai tengah, namun daftar cek lebih praktis 
digunakan mengamati subjek dalam jumlah besar.  
 
b. Skala Penilaian (Rating Scale)  

Skala penilaian adalah alat penilaian yang 
menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh 
informasi tentang sesuatu yang diobservasi. Terstruktur 
maksudknya disusun dengan aturan-aturan tertentu dan 
secara sistematis. Perbuatan yang diukur menggunakan alat 
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ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak 
sempurna sampai sangat sempurna. Jika dibuat skala 5, maka 
skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. 
Skala penilaian berisikan seperangkat pernyataan tentang 
karakteristik/kualitas dari sesuatu yang diukur dan secara 
fisik skala penilaian biasanya terdiri 2 bagian, yaitu 
pernyataan dan petunjuk penilaian.  

2. Penilaian Proyek 
Penilaian proyek adalah tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut 
berupa suatu investi-gasi sejak dari pengumpulan, 
pengorganisasian, pe-ngevaluasian, hingga penyajian data. 
Karena dalam penilaian proyek bersumber pada data primer 
atau skunder, evaluasi hasil dan kerjasama dengan pihak lain, 
proyek merupakan suatu sarana yang penting untuk menilai 
kemampuan umum dalam suatu bi-dang.  

Proyek juga dapat memberikan informasi tentang 
pemahaman dan pengetahuan siswa pada pembelajaran 
tertentu, kemampuan siswa dalam me-ngaplikasikan 
pengetahuan, dan kemampuan siswa dalam 
mengkomunikasikan informasi. Karena keterampilan dalam 
mengumpulkan, mengor-ganisasikan, mengevaluasi, dan 
menyajikan informasi adalah hal umum yang sangat penting, 
penilaian proyek dapat dilakukan pada semua level 
pendidikan.  

 
Dalam perencanaan penilaian proyek terdapat tiga hal 

yang perlu diperhatikan: 
1. Kemampuan pengelolaan, siswa diberi kesempatan 

untuk memilih topik yang tidak terlalu luas 
sehingga informasi yang diperoleh lebih 
mendalam, dan diberi kebebasan memperkirakan 
waktu pengumpulan data dan penulisan laporan 
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2. Relevansi, pengetahuan dan keterampilan pada 
pembelajaran relevan dengan tugas proyek agar 
dapat dijadikan sumber bukti. 

3. Keaslian, mempertimbangkan sumber data dapat 
diperoleh sehingga data lebih autentik. 

3. Penilaian Portofolio 
Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai 

karya-karya siswa berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. 
Semua tugas yang dikerjakan siswa dikumpulkan, dan 
diakhir satu unit program pembelajaran diberikan penilaian. 
Dalam menilai dilakukan diskusi antara siswa dan guru 
untuk menentukan skornya. Prinsip penilaian portofolio 
adalah siswa dapat melakukan penilaian sendiri kemudian 
hasilnya di bahas. Karya yang dinilai adalah suatu metode 
pengukuran dengan melibatkan siswa untuk menilai 
kemajuannya berkaitan dengan mata pelajaran terkait. 

Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau 
kumpulan pekerjaaan yang diberikan guru kepada siswa 
sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ketika guru melakukan 
kegiatan belajar mengajar portofolio siswa dibedakan antara 
tes dan koleksi yang dilakukan siswa. Melalui penilian 
portofolio siswa dapat menunjukkan perbedaan kemampuan 
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru dari waktu 
ke waktu dan atau dibandingkan dengan siswa yang lain. 

Penilaian portofolio dapat terfokus pada proses 
belajar mengajar serta dapat memberikan informasi tentang 
kelebihan dan kekurangan siswa. Portofolio dapat 
digambarkan sebagai perkembangan berkelanjutan siswa 
untuk menunjukkan perubahan diri siswa sejak awal sampai 
akhir dalam suatu periode tertentu. 
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Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang 
harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis 
portofolio. Beberapa tujuan portofolio diantaranya adalah: 

a. Menghargai perkembangan yang dialami siswa; 
b. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang 

berlangsung; 
c. Memberi perhatian pada hasil kerja siswa yang 

terbaik; 
d. Meningkatkan efektifitas proses pembelajaran; 
e. Bertukar informasi dengan orang tua dan guru lain; 
f. Membina pertumbuhan konsep diri positif pada 

siswa; 
g. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. 

 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika 
merancang penilaian portofolio adalah seperti berikut: 

1) Menentukan tujuan apakah akan memantau proses 
atau mengevaluasi hasil akhir  

2) Isi portofolio harus sesuai dengan tujuan yang akan 
dinilai.  

3) Guru harus menentukan (seleksi) terhadap hasil kerja 
siswa, siapa yang menyimpan? Dan yang mana harus 
disimpan?  

4) Membedakan portofolio kelompok dan individual.  

4. Penilaian Produk (Product Assessment) 

Penilaian hasil kerja siswa adalah penilaian terhadap 
keterampilan siswa dalam membuat suatu produk benda 
tertentu dan kualitas produk tersebut. Jadi dalam penilaian 
hasil kerja siswa terdapat dua tahapan penilaian yaitu : 1) 
penilaian tentang pemilihan dan cara penggunaan alat serta 
prosedur kerja siswa, dan 2) penilaian tentang kualitas teknis 
dan estetis hasil kerja siswa. 
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Hasil kerja yang dimaksud di sini adalah produk kerja 
siswa yang bisa saja terbuat dari kain, kertas, kayu, plastic, 
keramik dan hasil karya seni seperti patung, dan lukisan. 
Hasil karya yang berupa hasil aransemen musik, koreografi, 
karya sastra tidak ter-masuk hasil kerja dalam konteks ini. 

Dalam membuat suatu hasil karya ada tiga taha-pan 
yang harus dilalui siswa yaitu, (1) tahapan perencanaan atau 
perancangan, (2) tahap produksi, dan (3) tahap akhir. 
Walaupun terdiri dari beberapa tahapan tetapi semua 
tahapan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpadu. 

Penilaian hasil kerja biasanya digunakan guru untuk, 
(1) menilai penguasaan keterampilan siswa yang diperlukan 
sebelum mempelajari keterampilan berikutnya, (2) menilai 
tingkat kompetensi yang sudah dikuasai siswa pada akhir 
suatu jenjang, dan (3) menilai keterampilan siswa yang 
memasuki institusi pendidikan kejuruan. 

5. Penilaian Sikap  

 Sikap pada hakekatnya adalah kecenderungan 
berperilaku pada seseorang. Sikap juga dapat diartikan 
sebagai reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang 
datang kepada dirinya (Sudjana, 2002).  Sikap diartikan 
sebagai suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu dengan 
cara, metode, teknik dan pola tertentu terhadap dunia 
sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun berupa objek-
objek tertentu. Sikap mengacu kepada perbuatan atau 
perilaku seseorang, tetapi tidak berarti semua perbuatan 
identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja 
bertentangan dengan sikapnya.  
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Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam 
proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai 
berikut: 

a. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu 
memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. 
Dengan sikap`positif dalam diri peserta didik akan 
tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih 
mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah 
menyerap materi pelajaran yang diajarkan.  
 

b. Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu 
memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik 
yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan 
cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. 
Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap 
negatif terhadap guru/pengajar akan sukar 
menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru 
tersebut.  

 
c. Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik 

juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses 
pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran 
mencakup suasana pembelajaran, strategi, 
metodologi, dan teknik pembelajaran yang 
digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, 
nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan 
motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat 
mencapai hasil belajar yang maksimal.   

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa 
cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi 
perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-
teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai 
berikut.  
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a. Observasi perilaku  

Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan 
balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat 
dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus 
tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik 
selama di sekolah (anecdotal record). Selain itu, dalam 
observasi perilaku dapat juga digunakan skala penilaian yang 
memuat perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan muncul 
dari peserta didik pada umumnya atau dalam keadaan 
tertentu.  
 
b. Pertanyaan langsung  

Pertanyaan langsung atau wawancara tentang sikap 
seseorang berkaitan dengan sesuatu hal. Berdasarkan 
jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban 
dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. 
Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga 
dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan 
membina peserta didik.  
 
c. Laporan pribadi  

Melalui penggunaan teknik ini di sekolah, peserta didik 
diminta membuat ulasan yang berisi pandangan atau 
tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang 
menjadi objek sikap. Dari ulasan yang dibuat oleh peserta 
didik tersebut dapat dibaca dan dipahami kecenderungan 
sikap yang dimilikinya.  

6. Penilaian Diri (self assessment)  

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana 
peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan 
dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi 
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yang dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan 
untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan 
psikomotor.  
 
a. Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya: peserta 

didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan 
dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari 
suatu mata pelajaran tertentu. Penilaian diri oeserta didik 
didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. 

  
b. Penilaian kompetensi afektif, misalnya, peserta didik 

dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat 
curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. 
Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan 
penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah 
disiapkan.  

 
c. Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik, 

peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau 
keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria 
atau acuan yang telah disiapkan.  

 
Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif 

terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan 
penggunaan penilaian diri di kelas antara lain: 
 

a. dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, 
karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai 
dirinya sendiri;  
 

b. peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan 
dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, 
harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan 
kelemahan yang dimilikinya;  
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c. dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta 
didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut 
untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian. 
 

Berbagai tehnik penilaian sebagaimana yang telah 
diuraikan di atas, namun yang penting bahwa tidak ada satu 
pun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi hasil 
dan kemajuan belajar peserta didik secara lengkap.  

Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan 
gambaran/informasi tentang kemampuan, keterampilan, 
pengetahuan dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi 
hasil tes tidak mutlak dan abadi karena anak terus 
berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang 
dialaminya. Penilaian ini merupakan masukan bagi pendidik 
di kelas dan bagi pimpinan sekolah untuk meningkatkan 
kinerja pendidik dan staf dimasa mendatang. 

D. Wilayah Pengukuran Psikologis Bidang Pendidikan 

Pengukuran psikologi bidang pendidikan sangat 
beragam dan jika dilihat dari objek yang diukur disebut 
atribut psikologis, seperti tes minat, tes motivasi, skala sikap, 
tes inteligensi, tes bakat matematika, tes bakat verbal, dan 
sebagainya adalah hal-hal yang bersifat kualitatif. Dalam 
pengukuran hal-hal yang bersifat kualitatif itu 
dikuantifikasikan. Oleh karena kehidupan psikologis dan 
ciri-ciri psikologis tidak dapat diobservasi, maka dengan 
asumsi bahwa ada hubungan sistematik antara ciri-ciri dan 
fungsi psikologis dengan ciri-ciri dan fungsi fisiologis orang 
mempelajari kehidupan dan ciri-ciri psikologis melalui 
pengukuran psikologis. 
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Atribut-atribut psikologis itu tidak mempunyai 
eksistensi riil. Atribut-atribut itu eksistensinya dan 
strukturnya direka-reka secara teoritis, karena itu disebut 
rekaan teoritiss (theoretical construct). Sebagai sesuatu yang 
tidak mempunyai eksistensi riil, atribut-atribut psikologi 
tidak dapat dikaji atau diketahui secara langsung, melainkan 
hanya dapat diketahui secara tidak langsung melalui 
gejalanya atau tampilannya.  

 
Di dalam pengukuran psikologis tampilan atau 

manifestasi itu sengaja ditimbulkan lalu dikuantifikasikan. 
Secara teknis dapat digambarkan sebagai berikut: orang 
(subjek) dihadapkan kepada perangsang tertentu, agar subjek 
itu memberikan respons; dan berdasar atas respon itu 
dilakukan kuantifikasi. Jadi kuantifikasi atribut psikologis itu 
dilakukan melalui kuantifikasi respons yang merupakan 
manifestasi atribut psikologis yang dipersoalkan. 

Dimensi penting dalam konteks ini bahwa 
penggolongan atribut psikologi itu menjadi dua kelompok, 
yaitu (1) atribut-atribut kognitif, dan (2) atribut-atribut non-
kognitif.  Pembedaan ini sangat penting oleh karena teknologi 
pengembangan alat ukur atribut-atribut kognitif itu tidak 
sama dengan teknologi pengembangan alat ukur atribut-
atribut non-kognitif.  

Pengembangan alat ukur non-kognitif adalah salah 
satu upaya yang menunjukkan perhatian tentang pentingnya 
kajian-kajian atribut-atribut non-kognitif bagi kemajuan 
kualitas pendidikan dan psikologi. Nitko (1983) menekankan 
pentingnya ranah non-kognitif sebagai: (1) memprediksi 
sukses atau gagalnya suatu tipe pembelajaran, (2) berfungsi 
sebagai variabel mediasi, (3) sebagai variabel moderator, dan 
(4) beberapa variabel diharapkan merupakan hasil belajar 
dan/atau perkembangan pribadi mencakup perkembangan 
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emosional dan sosial perlu mendapat perhatian yang 
seksama.  

Secara umum, guru maupun orang tua dalam 
mengarahkan belajar anak perlu memperhatikan masalah 
yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan psikologis, 
perkembangan inteligensi, emosional dan motivasi, serta 
pengembangan kreativitas. Survei besar-besaran terhadap 
orang tua dan guru dan memperlihatkan adanya 
kecenderungan di seluruh dunia, yaitu generasi sekarang 
lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada 
generasi sebelumnya, lebih kesepian dan pemurung, lebih 
berangasan dan kurang menghargai sopan santun, lebih 
gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif.  Secara 
timbal balik faktor-faktor kognitif terlibat dalam 
perkembangan psikologi siswa seperti, faktor emosi, 
motivasi, konsep diri dan lain-lain dan stimulasi intelektual 
sangat dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor tadi yang 
juga menentukan perkembangan intelektual atau 
kemampuan lainnya.  

                  Kemajuan teori pengukuran memungkinkan 
dikembangkannya alat ukur atribut-atribut psikologis yang 
sudah menjadi kebutuhan di pendidikan. Secara sistematik 
aneka ragam tes digolong-golongkan berbagai atribut 
psikologis itu menjadi empat kelompok, yaitu (1) 
kepribadian, (2) inteligensi, (3) potensi intelektual, dan (4) 
hasil belajar. Jadi berdasar penggolongan ini maka berbagai 
tes psikologis yang ada dan yang bakal dikembangkan itu 
dapat digolongkan menjadi empat, yaitu (1) tes kepribadian, 
(2) tes inteligensi, (3) tes potensi intelektual, dan (4) tes hasil 
belajar (Suryabrata, 2005). Ragam tes yang dikemukan ini 
similar dengan apa yang telah dituliskan oleh Djaali di atas 
sebagai objek-objek pengukuran bidang pendidikan 
sebagaimana yang telah disebutkan di atas. 
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Tes dapat pula dipandang sebagai prosedur 

pengumpilan sampel prilaku yang dikenai nilai kuantitatif 
(Anastasi, 1976; Brown, 1976). Dalam hal ini, objek 
pengukuran adalah atribut psikologis namun sampel 
perilaku yang tampaklah yang dapat diukur secara langsung 
(Crockar & Algina, 1986). Dengan kata lain, inferensi 
mengenai atribut psikologis hanya dapat diperoleh lewat 
pengukuran sampel perilaku. 

Pengukuran psikologis sekalipun didasarkan pada 
perilaku atau respon yang diamati tidak banyak makna dan 
gunanya apabila tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan 
konstrak teoretis yang mendasarinya. Karena itu Lord dan 
Novick (1986 dalam Crocker & Algina, 1986) menekankan 
pentingnya mendefinisikan konstrak yang mendasari 
pengukuran psikologis dalam dua level. 

Pertama, konstrak psikologis harus didefinisikan 
secara operasional dalam bentuk indikator perilaku yang 
dapat diamati. Definisi ini akan menentukan bagaimana 
pengukurannya harus dilakukan. Ke dua konstrak psikologis 
harus didefinisikan dalam bentuk hubungan logis dan 
matematis dengan konstrak lain yang sama-sama berada 
dalam teoretiknya. Definisi ke dua ini memberikan dasar 
dalam interpretasi hasil pengukurannya. Bila hubungan 
semacam itu tidak dapat diperlihatkan secara empiris, maka 
hasil pengukuran yang diperoleh adalah tidak berguna.  

Guna memperoleh gambaran yang menyeluruh dan 
skematis berikut ini disajikan sebuah denah mengenai 
wilayah pengukuran psikologis itu berdasarkan (1) atribut 
psikologi, (2) materi alat ukur, (3) cara administrasi, dan (4) 
kelompok atribut-atribut psikologis. Sumber utama denah ini 
adalah The Eighth Mental Measurement Yearbook, yang 
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disunting oleh Oscar Krisen Buros (1978) dan Psychological 
Testing, yang ditulis oleh Anne Anastasia (1982).  

 
 Atribut psikologis adalah suatu konstrak teoretik 
(Theoretical construc) yang ada secara hipotetik dan 
dikonsepkan gunak mendeskripsikan dimensi psikologis 
yang ada dalam diri individu. Ketetapan deskripsi ini tidak 
sebagaimana pengukuran aspek fisik antara lain tergantung 
pada ketetapan defenisi konstrak yang bersangkutan.  

Sebagai suatu konstrak teoretis, atribut psikologis 
tentu saja tidak dapat diukur secara langsung karena hakikat 
suatu konsep psikologis adalah deskripsi hipotetik yang 
sengaja dibuat untuk menjelaskan fenomena psikologis 
dalam diri manusia. Untuk itulah pengukuran terhadap 
atribut psikologis hanya dapat dilakukan melalui 
pengukuran perilaku (dalam arti luas). Jelaslah bahwa 
langkah awal dalam perencanaan skala psikologis adalah 
penegasan batas-batas atribut yang hendak diukur 
(identifikasi tujuan dan kawasan ukur) melalui pemilihan 
konsep atau konstrak teoritik yang hendak dipakai guna 
melandasi indikator-indikator perilakunya.  

 Pemilihan konsep yang hendak digunakan harus 
mengacu kepada teori mengenai atribut yang bersangkutan. 
Dalam teori tentang karakteristik dan ciri-ciri adanya atribut 
yang bersangkutan serta dimensi-dimensi teoretik yang 
membentuk atribut tersebut.  Karakteristik dan dimensi 
inilah yang menjadi dasar perumusan indikator yang 
operasional. 

Crocker dan Algina (1986) dalam Azwar (2003) 
mengemukakan berbagai permasalahan yang dihadapai 
penyusun tes dalam usaha pengukuran konstrak psikologi 
ini, yaitu: 
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1. Tidak ada pendekatan tunggal dalam pengukuran 
konstrak apapun yang dapat diterima secara 
universal. 

Hal ini terjadi dikarenakan pengukuran konstrak 
psikologis yang tidak dapat dilakukan secara langsung 
melainkan harus melalui observasi perilaku. Dua orang teoris 
yang mengukur konstrak yang sama, sangat mungkin 
memilih tipe dan sampel dan perilaku yang berbeda dalam 
definisi operasional mereka mengenai konstrak yang 
bersangkutan. Perbedaan definisi operasional ini akan 
membawa kepada perbedaan prosedur yang pada akhirnya, 
akan membawa pada perbedaan kesimpulan sekalipun tes 
dilakukan untuk mengungkapakan atribut yang sama pada 
individu yang sama.  

2. Pengukuran psikologi pada umumnya didasarkan 
pada sampel perilaku yang jumlahnya terbatas. 

Populasi perilaku yang merupakan indikator atribut 
psikologi secara teoretis jumlahnya tidak terbatas. Adalah 
sangat tidak mungkin untuk menghadapkan pada soal-soal 
tes dalam jumlah yang sangat banyak dikarenakan 
keterbatasan kemampuan penyusun tes dan inefisiensi tes 
yang terlalu panjang. Permasalahannya terletak pada cara 
memilih sampel perilaku yang merupak representasi dari 
kawasan konstrak yang hendak diukur. 

3. Pengukuran selalu mungkin mengandung eror. 

Pada umumnya pengukuran psikologi didasarkan 
pada sampel yang terbatas dan dilakukan hanya sekali. 
Andaikan pengukuran dilakukan berulang kali, tidak ada 
jaminan bahwa hasilnya akan konsisten dari waktu ke waktu 
dikarenakan berbagai faktor baik dari pihak individu yang 
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dites maupun dari pihak individu yang melakukan tes. 
Inkonsistensi ini merupakan sumber eror dalam pengukuran. 

4. Satuan dalam skala pengukuran tidak dapat 
didefinisikan dengan baik. 

Adalah tidak mudah untuk mendefinisikan dengan 
baik satuan ukur psikologis dan menginterpresentasikan 
hasilnya dengan layak. Apakah individu yang memperoleh 
skor 0 pada suatu tes dapat diartikan sebagai sama sekali 
tidak memiliki atribut yang diukur? 

5. Konstrak psikologis tidak dapat didefenisikan secara 
operasional semata tapi harus pula menampakkan 
hubungan dengan konstrak atau fenomena lain yang 
dapat diamati. 

Problema lain adalah seringnya variabel psikologis 
yang nama atau identifikasinya sama namun batasan 
konsepsionalnya berbeda. Inteligensi, misalnya, yang 
dikonsepkan sebagai atribut kognitif untuk menggambarkan 
perbedaan antara individu yang cerdas dan yang bodoh 
ternyata memiliki lebih dari sepuluh definisi dan teori yang 
berbeda. Sebagai konsekuensinya, setiap defenisi dan teori itu 
akan melahirkan bentuk-bentuk skala inteligensi yang juga 
tidak sama.  

 Berbagai variabel sikologis seperti Kecemasan, Minat, 
harga-diri, Kecemasan Laten, Agresivitas, dan semacamnya 
adalah konsep atau konstrak hipotetik ynag dirumuskan 
untuk menjelaskan fenomena psikologis yang terjadi pada 
diri manusia dan hubungannya dengan variabel-variabel 
lain. Berbeda halnya dari variabel fisik seperti Tinggi badan, 
Kecepatan kendaraan, Suhu udara, dan semacamnya yang 
batasannya mudah untuk diterima secara universal atribut-
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atribut psikologis jauh lebih abstrak dan batasannya tidak 
selalu dapat diterima dan diberlakukan secara umum.  

Di samping banyaknya konsep dan teori mengenai 
satu variabel psikologis yang bernama sama, bentuk-bentuk 
perilaku yang menggambarkan variabel tersebut seringkali 
tumpang-tindih dengan bentuk perilaku pada variabel atau 
atribut psikologis yang lain. Inilah awal dari problematika 
penerjemahan konsep hipotetik ke dalam bentuk perilaku 
yang operasional harus dapat diukur. 

 Salah-satu cara yang dapat memudahkan identifikasi 
tujuan dan kawasan ukur adalah dengan cara menguraikan 
komponen-komponen atau faktor-faktor yang ada dalam 
konsep teoretik mengenai atribut yang hendak diukur. 
Komponen atau faktor ini biasanya berasal dari dimensi atau 
aspek yang mencakup dalam defenisi atau disebutkan dalam 
teori mengenai atribut yang bersangkutan.  

 Penerapan pengukuran terhadap atribut-atribut 
psikologis yang bersifat kualitatif dan menghasilkan 
score/bilangan atau angka, maka menurut Suryabrata (2005) 
dengan cara ini diperoleh keuntungan-keuntungan dan 
keterbatasan sebagai berikut: 

a. Keuntungan Pendekatan Kuantitatif 
 

(1) Apabila atribut psikologis telah dikuantifikasikan maka 
dia dapat dideskripsikan dengan jelas dan tepat, dan 
dengan demikian salah satu fungsi ilmu pengetahuan, 
yaitu mendeskripsikan fenomena dapat dilaksanakan 
dengan baik. 
 

(2) Dengan pendekatan kuantitatif itu ilmuwan dipaksa 
mengikuti tatapikir dan tatakerja yang tertib, konsisten, 



 
 

 69 

dan terbuka. Tatapikir dan tatakerja yang demikian 
itulah yang diperlukan guna memajukan ilmu 
pengetahuan, baik dilihat dari segi teorinya maupun dari 
pengalamannya. 

(3) Apabila atribut psikologis telah dikuantifikasikan maka 
lalu mungkin dianalisis dengan matematis (statistik) 
yang dalam ilmu pengetahuan diakui seebagai metode 
yang sangat kuat (powerful). Generalisasi-generalisasi 
mudah dibuat, dan peluang kekeliruannya dapat terus 
dipantau. 

(4) Dengan pendekatan kuantitatif itu juga ilmuwan dapat 
membuat prediksi, jadi melaksanakan fungsi ilmu 
pengetahuan yang lain, yaitu membuat prediksi 
mengenai bidang garapannya. 

(5) Dengan pendekatan kuantitatif maka derajat 
komunikabilitas menjadi tinggi, karena sebagai kegiatan 
yag terbuka untuk umum setiap pernyataan yang 
dikemukakan oleh seseorang ilmuwan harus dapat diuji 
ulang oleh ilmuwan lain, dan hal ini sangat dipermudah 
kalau hal-hal yang dipersoalkan disajikan secara 
kuantitatif. 

b. Keterbatasan Pendekatan Kuantitatif 

Keterbatasan utamanya adalah kalau hasil kuantitatif 
itu tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka 
hasil analisis dan kesimpulan-kesimpulannya akan tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu tidak dapat 
dideteksi. Oleh karena itu proses kuantifikasi itu harus 
menjamin bahwa data yang dihasilkan mencerminkan 
keadaan yang sebenarnya. Untuk mencapai hal ini alat 
ukurnya harus menjamin tercapainya kesesuaian antara data 
kauntitatif dan keadaan atribut psikologis yang diwakilinya.  
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Bab 2 
                PENGEMBANGAN SKALA 

PENGUKURAN NON-TES 
 

 

 

 

 

 

 

A. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan seperangkat aturan 
yang diperlukan untuk mengkuantifikasi data pengukuran 
dari suatu variabel. Dalam pengembangan instrumen ukur, 
pada umumnya istilah test digunakan untuk penyebutan 
alat ukur kemampuan kognitif sedangkan istilah skala lebih 
banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek non-
kognitif atau aspek sikap (afektif). Berdasarkan data hasil 
pengukuran, maka skala pengukuran berada pada salah 
satu tingkat pengukuran (level of measurement) yang terdiri 
dari: 1) Skala nominal, 2) Skala ordinal, 3) Skala interval, 
dan 4) skala rasio. 
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1. Skala Nominal  

Aturan-aturan yang digunakan dalam menetapkan 
angka pada obyek menentukan jenis atau ragam skala dan 
tingkat hasil pengukuran. Skala nominal adalah tingkat 
hasil pengukuran yang paling mudah dilakukan karena 
merupakan angka yang diberikan pada obyek yang tidak 
mengandung arti kuantitatif.  

 
Angka-angka yang digunakan tidak dapat diurutkan 

atau dijumlahkan, hanyalah label atau simbol dari kategori 
tertentu yang berfungsi untuk identifikasi yaitu 
membedakan antara satu kategori dengan aktegori lainnya. 
Misalnya kategorisasi jenis kelamin dimana pria diberi 
angka 1 dan wanita diberi label angka 2.  Skala nominal 
tidak dapat diopersikan dengan operasi hitungan. 
Pengubahan atau pergantian angka nominal dapat 
dilakukan selama tidak mengaburkan identifikasi atau 
kategori semula. Jadi skala nominal hanya membedakan 
kategori dengan kategori lainnya, tidak menunjukkan 
tingkatan rendah atau tinggi, dan sebagainya. 

2. Skala Ordinal 

Skala ordinal mensyaratkan bahwa obyek-obyek 
dalam suatu himpunan dapat    disusunkan urutan 
peringkatnya berdasarkan ciri atau sifat yang telah 
didefinisikan secara operasional (Kerlinger, 2000). 
Pengukuran dengan skala ordinal dapat dilakukan bila 
perbedaan tingkat dapat dideteksi dan angkanya berfungsi 
menunjukkan adanya penjejangan kualitatif. Angka-
angkanya itu tidak menunjukkan kuantitas absolut, tidak 
pula memberikan petunjuk bahwa interval-interval antara 
setiap dua angka itu sama. Misalnya bila terdapat jenjang 1, 
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2 dan 3, maka tidak dapat dikatan bahwa jarak 3 – 2 adalah 
sama dengan jarak 2 – 1, yang dapat dikatakan bahwa 3 > 2, 
bahwa 3 > 1, dan 2 > 1. Skala urutan peringkat bukanlah 
skala berinterval sama, dan skala ini juga tidak memiliki 
titik nol absolut. Jadi skala ordinal merupakan skala yang 
memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan jenis 
data lainnya berdasarkan misalnya tinggi-rendahnya, baik-
buruknya, dan lain sebagainya. 

3. Skala Interval  

    Skala interval memiliki ciri-ciri skala nominal dan 
ordinal, khususnya ciri peringkat berurutnya. Hasil ukur 
berskala interval adalah hasil pengukuran ordinal yang 
memiliki jarak antar jenjang yang tetap (selalu sama) atau 
jarak keangkaan yang sama pada skala interval mewakili 
jarak yang sama pula dalam hal pemilikan sifat yang 
diukur.  

 
Perbedaan angka pada level interval sudah 

mempunyai arti perbedaan kuantitatif dan kualitatif dan 
datanya dapat dikenai operasi hitung, dapat ditambahkan 
dan dikurangkan. Misalnya deretan angka 3, 4, 5, 6,dan 7, 
dapat dikatakan jarak 6-4 adalah sama dengan jarak 5-3 dan 
sama pula jarak antara 7-5. Skala ini tidak memiliki harga 0 
mutlak sehingga kita tidak dapat mengatakan 6 adalah 2 
kali 3. Demikian pula hasil pengukuran skala interval dapat 
menunjukkan tinggi-rendah, besar- kecil dan sejenisnya. 

4. Skala Ratio 

Skala ratio mempunyai ciri-ciri skala nominal, 
ordinal dan interval dan memiliki nol mutlak, yang 
mengandung makna empirik. Jika suatu pengukuran 
menghasilkan nol pada suatu skala ratio, artinya harga 0 
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pada skala ini memang menunjukkan bahwa atribut yang 
diukur sama sekali tidak ada pada objek yang 
bersangkutan. Misalnya ukuran-ukuran berat, panjang, 
pengukuran intelegensi dan lain-lain. Segala operasi 
aritmetika dimungkinkan di sini, termasuk perkalian dan 
pembagian karena ada nol absolut. Angka-angka pada skala 
rasio menunjukkan besaran sesungguhnya dari sifat yang 
kita ukur (Kerlinger, 2000). 

 
Berdasarkan ke empat jenis skala yang telah 

duraikan di atas, pada umumnya skala ordinal banyak 
digunakan untuk mengukur gejala-gejala social, sedangkan 
pengukuran fenomena psikologi lebih banyak 
mengguankan skala interval dan rasio. 

 
B. Jenis Skala Pengukuran 

Torgerson (1958) dalam Azwar (2003) 
mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan utama 
(metode) dalam pengembangan skala pengukuran yaitu: 1) 
Metoda yang berorientasi pada “Subjek”, 2) Metoda yang 
berorientasi pada “Stimulus”, 3) Metoda yang berorientasi 
pada “Respons”.  

 
 Pendekatan yang berorientasi “Subjek”, perhatian 
ditujukan pada masalah penempatan individu pada titik-
titik tertentu di sepanjang kontinum. Alat ukur semacam ini 
meminta subjek memberikan respons terhadap beberapa 
pertanyaan sebagai stimulus, dan respon yang diberikan 
akan diberi skor, misalnya, 0 atau 1. Skor keseluruhan 
diperoleh dengan cara menjumlahkan skor pada masing-
masing stimulus dan kemudian subjek yang memperoleh 
jumlah skor tinggi diletekkan pada kontinum yang tinggi, 
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untuk mereka yang jumlah skornya rendah akan diletakkan 
di titik awal kontinum yang bersangkutan.  

Skor yang diberikan bagi masing-masing respons 
biasanya ditentukan tanpa dasar yang jelas dan setiap 
respons dari masing-masing stimulus diberi bobot yang 
sama. Dalam hal ini perbedaan gradasi jawaban terhadap 
suatu stimulus tidak diperhatikan karena tujuan 
pengukuran adalah semata-mata mendukung subjek pada 
posisinya menurut kontinum atribut yang diukur. 

 
Adapun pendekatan yang berorientasi pada 

“stimulus” bertujuan meletakkan stimulus pada kontinum 
psikologis atribut yang bersangkutan. Thurstone, di tahun 
1927, menunjukkan bahwa penskalaan dapat dilakukan 
terhadap atribut-atribut stimulus yang tidak dikaitkan 
dengan pengukuran fisik apa pun dan juga memperlihatkan 
bahwa penskalaan psikologis dapat diadaptasikan untuk 
pengukuran sikap. Di antara metode-metode penskalaan 
yang berorientasi pada stimulus antara lain adalah Metode 
Perbandingan Pasangan (Method of Paired Comparisons), 
Metode Interval Tampak-Setara (Method of Equal-appearing 
Intervals), Method of Successive Intervals, dan lain-lain. 

 
Pendekatan penskalaan yang ketiga adalah 

pendekatan yang berorientasi pada “respons”. Data respons 
dipergunakan untuk meletakkan subjek pada suatu 
kontinum psikologis berdasarkan kekuatan butir yang 
dipilih atau yang dijawab dengan benar, sedang dalam 
waktu yang bersamaan butir-butirnya diskalakan menurut 
kekuatan atau banyaknya sifat yang dimiliki oleh subjek 
yang memilih atau menjawab dengan benar tadi. Di antara 
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metode penskalaan yang berorientasi pada respons, yang 
paling populer, adalah Method of Summated Ratings.  

 
Metode pendekatan skala pengukuran non-tes atau 

skala alat ukur atribut non-kognitif sebagaimana diuraikan 
di atas adalah skala pengukuran yang paling sering 
digunakan, yaitu: a) summated rating scale (Skala Likert), b) 
equal-appering intervals (Skala Thurstone), c) cummulative 
scale (Skala Guttman), dan d) semantic defferential scales 
(Skala beda makna) (Ary, 1982). Penjelasan dari masing-
masing skala tersebut akan diuraikan berikut; 

 
1. Skala Model Likert 

Skala Likert pertama kali diusulkan oleh Rensis 
Likert (1932) sebagai alat ukur yang dapat dipergunakan 
untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang 
atau sekelompok orang tentang suatu variabel, konsep atau 
gejala atau fenomena pendidikan. Penskalaan model Likert 
yang merupakan metode penskalaan pernyataan sikap yang 
menggunakan distribusi respons sebagai dasar penentuan 
nilai skalanya (Ary, 1982) dengan kata lain merupakan 
metode penskalaan yang berorientasi respons (Gable, 1986) 
dimana kategori-kategori respons akan diletakkan pad 
suatu respons-respons yang diberikan responden terhadap 
seperangkat stimulus.  

 
Skala tipe Likert adalah suatu himpunan butir 

pertanyaan sikap yang semuanya dipandang kira-kira sama 
dengan “nilai sikap”; subyek menanggapi setiap butir itu 
dengan mengungkapkan taraf (intensitas) kesetujuan atau 
ketaksetujuan terhadapnya. Skor-skor untuk butir-butir 
yang terdapat dalam skala semacam ini dijumlah dan 
dirata-rata untuk mendapatkan skor sikap seorang 
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individu. Seperti yang hendak dicapai dengan semua segala 
sikap, yang dituju oleh skala tingkat sumatif ini pun adalah 
menempatkan individu pada titik tertentu pada continuum 
kesepakatan dengan sikap yang ditanyakan.  

 
Beberapa petunjuk untuk menyusun skala likert di 

antaranya: 
1.  Menentukan objek yang dituju, kemudian ditetapkan 

variabel yang akan diukur dengan skala tersebut, 
2. Makukan analisis variabel menjadi beberapa sub-variabel 

atau dimensi variabel lalu kembangkan indikator setiap 
dimensi tersebut,  

3. Dari setiap indikator, tentukan ruang lingkup pernyataan 
sikap yang berkenaan dengan aspek kognisi, afeksi dan 
konasi terhadap objek sikap 

4. Susunlah pernyataan untuk masing-masing aspek 
tersebut dalam dua kategori, yaitu pernyataan positif 
dan negatif, secara seimbang banyaknya. 

 
Jelasnya bahwa skala Likert terdiri dari sejumlah 

pernyataan baik pernyataan positif maupun pernyataan 
negatif. Bentuk pernyataan positif adalah bentuk 
pernyataan yang menjadi indikasi sikap positif, dan bentuk 
pernyataan negatif adalah bentuk pernyataan yang menjadi 
indikasi sikap negatif.  

 
Setiap pernyataan disediakan lima alternatif jawaban 

yaitu; misalnya sangat setuju, setuju, ragu-ragu atau netral, 
tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pemberian skor untuk 
skala Likert adalah untuk pernyataan positif diberi skor 5 
untuk jawaban sangat setuju, 4 untuk jawaban setuju, 3 
untuk jawaban ragu-ragu, 2 untuk jawaban tidak setuju, 
dan 1 untuk jawaban sangat tidak setuju; sedang untuk 
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pernyataan negatif diberi skor 5 untuk jawaban sangat tidak 
setuju, 4 untuk jawaban tidak setuju, 3 untuk jawaban ragu-
ragu, 2 untuk jawaban setuju, 1 untuk jawaban sangat 
setuju.  

Pernyataan-pernyataan atau pertanyaan yang telah 
disusun, selanjutnya dilakukan review oleh pakar. Review 
dilihat dari tiga arah, yaitu (a) kesesuaian dengan kisi-kisi, 
(b) kesesuaian dengan dasar teori yang mendasari 
pengukuran, dan (c) kelayakan dan ketetapan pembahasan. 
Oleh karena itu pemilihan penelaah/review merupakan 
tindakan yang sangat penting dan harus dijalankan dengan 
penuh kehati-hatian. Kebanyakan pernyataan yang kurang 
memenuhi syarat akan direvisi atau ditulis ulang untuk 
kemudian dimasukkan ke dalam kelompok pernyataan 
yang diterima.  

 
Jumlah kredit butir soal menggambarkan skor total 

individu, yang harus diinterpretasikan dalam kaitan dengan 
norma yang ditentukan secara empiris. Butir-butir soal 
diseleksi atas dasar respon orang yang dalam proses 
penyusunan tes, akan mengerjakan butir-butir soal tersebut. 
Dasar utama seleksi butir soal adalah konsistensi internal, 
meskipun kriteria eksternal juga digunakan bila tersedia. 

  
Pernyataan-pernyataan yang telah diseleksi lalu 

dirakit ke dalam perangkat instrumen. Dalam perakitan ini 
hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sama dengan 
apa yang dipertimbangkan pada perakitan untuk uji-coba. 
Tujuan pokoknya adalah menjamin bahwa respon terhadap 
sesuatu pernyataan tidak dipengaruhi oleh respons 
terhadap pernyataan lainnya. Uji coba dapat dilakukan dua 
kali, lalu dianalisis dengan pengujian statistik untuk melihat 
tingkat validitas dan reliabilitas dari instrumen tersebut. 
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Pengujian validitas dan reliabilitas akan dibahas khusus 
pada bab selanjutnya. 

 
Dengan demikian berkenaan dengan pengukuran 

sikap, maka ada dua hal yang selalu harus diingat, yaitu (a) 
bahwa sikap itu selalu mempunyai objek, objek sikap yaitu 
sesuatu yang menjadi sasaran sikap, dan (b) secara teori 
sikap itu digambarkan dalam satu kontinuum dari negatif, 
lewat daerah netral ke positif. 

 
Meskipun pernyataan sikap (attitude expression) yang 

diperoleh dari suatu skala sikap merupakan indicator sikap 
yang paling dapat diandalkan namun tidaklah berarti 
bahwa skala-skala itu selalu dapat dipercaya sepenuhnya 
dan selalu dapat dengan jitu mencerminkan sikap yang 
sesungguhnya. Hal itu disebabkan adanya berbagai faktor 
yang menghambat penerjemahan sikap individu yang 
sebenarnya ke dalam pernyataan-pernyataan yag terdiri 
atas kalimat-kalimat yang maknanya terbatas. 

 
 Brannon (dalam Seidenberg & Snadowsky, 1976) 
meringkaskan beberapa faktor yang dapat menghambat 
pencurahan sikap melalui skala sikap yang berisi 
pernyataan-pernyataan, dalam ilustrasinya yang kita 
kutipkan di bawah ini. 
1. Setiap jawaban yang memiliki alternatif tertentu dan 

terbatas akan membatasi pula keleluasaan individu 
dalam mengkomunikasikan sikapnya. Respons 
sesungguhnya yang ingin dikemukakan, mungkin tidak 
terdapat diantara alternatif jawaban sehingga ia hanya 
dapat memilih yang termirip saja diantara yang ada. 

2. Bahasa standar yang dapat diterima umum yang 
digunakan dalam skala sikap mungkin tidak mampu 
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mengungkapkan reaksi-reaksi asli dan tipikal. Istilah-
istilah formal dan sopan, seperti ’aktivitas seksual 
pranikah’ atau ’latar belakang social - budaya’, seringkali 
tidak merupakan istilah yang mudah dicerna dan 
diasosiasikan oleh responden. Sejauhmana istilah seperti 
itu dapat dikaitkan dengan sikap yang relevan akan 
banyak tergantung pada imajinasi atau minat responden 
dalam menjawab. 

3. Pertanyaan-pertanyaan standar dan formal tidak mampu 
mengungkap kompleksitas, nuansa-nuansa, atau pun 
warna sesungguhnya dari sikap individu yang 
sebenarnya. Setiap orang merasakan bahwa sikapnya 
memiliki tingkat kompleksitas, intensitas, dan 
individualitas yang tidak sama yang tidak dapat 
dicerminkan oleh isi pertanyaan atau pertanyaan standar 
yang umumnya terdapat dalam skala sikap. 

4. Dalam setiap kumpulan respons yang diberikan oleh 
manusia tentu sedikit-banyak akan terdapat eror atau 
kekeliruan. Pada pernyataan sikap, eror itu dapat berupa 
kekeliruan responden dalam membaca, memahami, atau 
menafsirkan pernyataan yang disajikan. Kekeliruan 
mungkin pula dilakukan oleh pihak yang mencatat, 
memproses atau menganalisis jawaban para responden. 

5. Jawaban responden dipengaruhi oleh hasrat dan 
keinginan mereka sendiri akan penerimaan social, 
persetujuan sosial (social approval), dan keinginan untuk 
tidak keluar dari norma yang dapat diterima oleh 
masyarakat. Faktor-faktor semacam itu akan 
menghambat keluarnya pernyataan sikap yang 
sebenarnya sekalipun individu berada dalam kondisi 
bebas dan anonym. 

6. Situasi interview sebelum pengukuran, situasi sewaktu 
penyajian skala, karakteristik pertanyaan sebelumnya, 
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harapan subjek mengenai tujuan pengukuran itu, dan 
banyak lagi aspek yang ada dalam situasi pengungkapan 
sikap dapat mempengaruhi respons yang diberikan oleh 
individu (Azwar, 2003) 

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa 
pengungkapan sikap bukan hal yang sederhana. Bahkan 
penggunaan skala sikap yang diakui sebagai metode 
pengungkapan sikap yang lebih unggul daripada metode 
penanyaan langsung dan metode pengamatan perilaku 
tetap tidak lepas dari berbagai kelemahan. 

Proses pengungkapan sikap merupakan proses yang 
rentan terhadap berbagai kemungkinan eror dikarenakan 
sikap itu sendiri merupakan suatu konstruk hipotetik atau 
konsep psikologis yang tidak mudah untuk dirumuskan 
secara operasional. Oleh karena itulah, untuk mengurangi 
kemungkinan adanya eror pengukuran, skala sikap harus 
dirancang dengan hati-hati dan sungguh-sungguh dan 
ditulis dengan mengikuti kaidah-kaidah penyusunan skala 
yang berlaku. 

2. Skala Thurstone 
Adaptasi metode psikologi Thurstone terhadap 

kuantifikasi data penilaian menggambarkan suatu langkah 
penting dalam penyusunan skala sikap (Thurstone, 1959; 
Thurstone & Chave, 1929). Metode penskalaan Thurstone 
yang sering pula dikenal sebagai “Metode interval 
tampak-setara”, merupakan salah satu model penskalaan 
pernyataan sikap dengan pendekatan stimulus. Artinya, 
penskalaan dalam pendekatan ini ditujukan untuk 
meletakkan stimulus atau pernyataan sikap pada suatu 
kontinum psikologis yang akan menunjukkan derajat 
favorabel atau tak favorabelnya pernyataan yang 
bersangkutan. Dengan demikian ukuran yang dihasilkan 
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oleh skala ini hampir-hampir mendekati ukuran interval 
sehingga statistik parametrik dapat digunakan dalam 
analisis. 

Skala Thurstone bertujuan untuk mengurutkan 
responden berdasarkan suatu kriteria tertentu. Skala yang 
disusun menurut metode Thurstone disusun sedemikian 
rupa sehingga interval antara urutan dalam skala 
mendekati interval yang sama besarnya. Karena itulah 
skala seperti ini sering disebut equal-appearinginterval scale 
atau equal interval scale (skala interval sama). Sebagai 
contoh meletakkan beberapa objek pada suatu kontinum 
yang terbagi atas beberapa interval, misalnya sembilan 
atau sebelas interval. 

 
 

 

  

Gambar 11. Kontinum Interval Tampak-Setara Model Thurstone 

Huruf-huruf pada kontinum mewakili letak yang 
semakin ke kanan berarti semakin tingginya kualitas suatu 
objek menurut dimensi yang diperhatikan. Semakin ke kiri 
berarti semakin kecil atau atau semakin rendahnya kualitas 
dimensi atau sifat yang dimiliki oleh objek. Jarak kualitatif 
antara masing-masing huruf yang membentuk deretan 
kontinum ini tidak diketahui sehingga mestinya deretan 
huruf-huruf tersebut berada pada tingkatan kuantitatif yang 
sama diantara huruf yang satu dengan yang lain maka 
diasumsikan bahwa subjek yang memberikan penilaian 
terhadap kualitas objek akan mempersepsi kesamaan jarak 
tersebut secar kualitatif pula. Apabila asumsi ini berlaku, 
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maka kita dapat menganggap bahwa deretan huruf-huruf 
tersebut berarti pada jarak-jarak interval yang tampak-
setara. 

Agar jelas maka berikut ini diuraikan langkah-
langkah pengembangan skala model interval nampak-sama 
menurut Suryabrata (2005) sampai penerapannya yakni; a) 
mengembangkan/menghimpun sekelompok pernyataan 
mengenai objek sikap, b) Mengambil data dari sekelompok 
subjek (judges), c) Menghitung harga skala untuk masing-
masing pernyataan, d) Menghitung penyebaran “rating” 
para subjek, e) Memilih sejumlah pernyataan yang skalanya 
berjarak sama, f) Mengatur pernyataan-pernyataan yang 
telah dipilih itu secara rambang, g) Mencetak instrumen, h) 
Menerapkan instrumen.  

Langkah awal adalah merumuskan dengan tepat 
objek yang akan diukur karena semakin jelas objek yang 
akan diukur maka tingkat keberhasilan pengukuran lebih 
tepat. Demikian pula responden (subjek) harus mempunyai 
pengertian yang sama tentang objek yang akan diukur. 
Penyusunan skala akan tidak berhasil kalau para subjek 
mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai objek 
yang dipersoalkan. 

Setelah objek sikap ditentukan maka langkah 
berikutnya adalah menyusun atau menghimpun kelompok 
pernyataan yang menyatakan keyakinan atau opini tentang 
objek yang dipersoalkan. Kumpulan pernyataan itu harus 
cukup komprehensif dan cukup representatif bagi populasi 
pernyataan yang mungkin disusun. Pernyataan-pernyataan 
atau yang telah disusun dilakukan penilaian panel, 
misalnya melibatkan 50-100 ahli untuk menilai relevansi 
pernyataan-pernyataan tersebut terhadap variabel yang 
hendak diukur dan memberikan skor 1 sampai 13. Skor 1 
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untuk pernyataan yang tidak relevan dan skor 13 untuk 
pernyataan yang paling relevan.  

Pernyataan yang mendapatkan penilaian sangat 
berbeda dari panel disingkirkandan pernyataan-pernyataan 
yang mendapatkan penilaian yang hampir sama diikutkan 
dalam skala. Untuk ini biasanya dihitung median dan 
interquarti (Q) untuk tiap-tiap pernyataan. Pernyataan yang 
mempunyai nilai Q yang kecil atau rendah berarti 
mendapatkan penilaian yang hampir sama dari para ahli. 
Setelah nilai skala tiap pernyataan ditentukan, dipilih 
sejumlah pernyataan (sepuluh sampai duapuluh) yang 
mempunyai nilai yang merata untuk skala yang ditentukan. 
Untuk mencegah Systematic-bias pernyataan –pernyataan 
sebaiknya disusun secara acak, tidak mengikuti ukuran 
skala. 

Skor responden pada skala ini adalah nilai rata-rata 
(mean atau median) dari nilai pernyataan-pernyataan yang 
dipilihnya. Penafsiran skor pada skala Thurstone dengan 
melihat skor dimana responden yang mempunyai skor yang 
lebih tinggi pada Skala Sikap bermakna lebih mempunyai 
sikap positif terhadap variabel yang akan diukur. 

Mertode Thurstone ini dalam praktek sudah jarang 
digunakan karena prosedur penyusunannya amat 
memakan waktu dan tenaga. Di samping itu penilaian para 
ahli amat bergantung pada pengetahuan mereka tentang 
konsep sikap yang hendak diukur. Karena itu skala yang 
disusun oleh para ahli dapat berubah dan harus ditinjau 
kembali dari waktu ke waktu (Djaali, 2000). 

Dalam arti luas semua pernyataan mengenai sikap 
dapat disebut keyakinan atau opini, namun orang sering 
membedakan pernyataan-pernyataan yang berisi keyakinan 
(kognitif), perasaan (afektif), dan kecenderungan perilaku 
(konatif). Pernyataan kognitif menyatakan keyakinan 
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mengenai objek sikap, pernyataan Afektif berisi ekspresi 
perasaan kepada objek sikap, sedang pernyataan konatif 
menyatakan niat perilaku atau preferensi perilaku terhadap 
objek.  

3. Skala Semantik Differensial 

Salah satu bentuk pengungkapan langsung dengan 
menggunakan item ganda adalah teknik diferensi semantik 
(semantic differential). Teknik diferensi semantic (Osgood, 
Suci, & Tannenbaum, 1975) dirancang untuk mengungkap 
afek atau perasaan yang berkaitan dengan suatu objek 
sikap. Skala semantik Differensial atau skala perbedaan 
semantik berusaha mengukur arti objek atau konsep bagi 
seorang responden. Responden diminta untuk menilai 
suatu objek atau atau konsep (sekolah, kondom, IUD, 
korupsi, BIMAS, Program Keluarga Berencana, dll.) pada 
skala yang mempunyai dua ajektif yang bertentangan. Skala 
bipolar ini mengandung unsur evaluasi (bagus-buruk, 
berguna-tidak berguna, jujur-tidak jujur, bersih-kotor, 
bermanfaat-tidak bermanfaat, menguntungkan-tidak 
menguntungkan); unsur potensi (besar-kecil, kuat-lemah, 
berat-ringan) dan unsur aktivitas (aktif-pasif, cepat-lambat, 
panas-dingin dan lain-lain). 

Menurut Osgood dan teman-temannya, diantara 
banyak dimensi atau faktor yang berkaitan dengan sikap 
yang paling utama adalah dimensi evaluasi, dimensi 
potensi, dan dimensi aktivitas. Dimensi-dimensi ini 
disajikan dengan menggunakan sepasang kata sifat yang 
bertentangan satu sama lain. Contoh pasangan kata sifat 
untuk dimensi evaluasi antara lain adalah ’baik - buruk’, 
’cantik - jelek’, dsb, yang menekankan nilai kebaikan.  
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Menurut Ogood, ketiga unsur ini dapat mengukur 
tiga dimensi sikap yakni: 

a. Evaluasi responden tentang obyek atau konsep yang 
sedang diukur. 

b. Persepsi responden tentang potensi obyek atau konsep 
tersebut, dan 

c. Persepsi responden tentang aktivitas objek. 

Misalnya untuk mengukur sikap siswa terhadap 
pelajaran Matematika, maka disusun skala perbedaan 
semantik sebagai berikut: 

Pelajaran Matematika 

Mudah -  :  -  :  -  :  
-  :  - Sukar 

Berguna -  :  -  :  -  :  
-  :  - Tidak berguna 

Menguntungkan -  :  -  :  -  :  
-  :  - Merugikan 

Menyenangkan -  :  -  :  -  :  
-  :  - Menyusahkan 

Bermanfaat -  :  -  :  -  :  
-  :  - Tidak bermanfaat 

Ringan -  :  -  :  -  :  
-  :  - Berat 

dst   
 

Langkah-langkah untuk menyusun suatu skala 
perbedaan semantik adalah sebagai berikut: 

1. Tentukan konsep atau objek yang hendak diukur. 
2. Pilihlah pasangan ajektif yang relevan untuk konsep 

atau objek tersebut. Penentuan ajektif harus dilakukab 
secara empiris pada dua kelompok sampel yang 
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berbeda. Misalnya kita pilih dua kelompok; yang 
pertama, Senang pelajaran Matematika dan yang 
kedua tidak senang pelajaran Matematika. Jawaban 
dari kedua kelompok dianalisis dan pilihlah ajektif 
yang dapat membedakan dengan jelas kedua 
kelompok tersebut. 

3. Skor buat seorang responden adalah jumlah skor dari 
pasangan ajektif. 

D.  Pengembangan Skala Dengan Metode Perbandingan 
Pasangan 

 Dasar teori metode perbandingan pasangan ini 
adalah “hukum pendapat komparatif” (law of comparatif 
judgment) yang dirumuskan oleh Thurstone (1927).  Dalam 
penyusunan skala ini yang dibuat skalanya bukan 
bendanya, akan tetapi atribut tertentu dalam benda yang 
bersangkutan. Suatu hal yang sangat penting dalam 
penyusunan skala ini adalah pemilihan subjek (judges) yang 
dilibatkan dalam kegiatan. Subjek harus dipilih secara 
cermat sesuai dengan tujuan penyusunan skala dan 
generalisasi penerapan skala yang telah disusun.  
  Thurstone, pada tahun 1920, telah merumuskan 
suatu hukum yang disebut hukum perkiraan komparatif. 
Hukum ini merangsang perkembangan penelitian 
kuantitatif terhadap berbagai konsep psikologis seperti 
pengalaman, perasaan, dan nilai-nilai subjektif ynag 
sebelumnya dianggap tidak akan mungkin dilakukan. 
Kemudian berkembang pula cara-cara baru yang dewasa ini 
dikenal dengan nama metode-metode penskalaan 
psikologis (methods of psychological scaling), yang 
menggantikan metode psikofisik. Dalam metode 
penskalaan psikologis, pusat perhatian beralih dari masalah 
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hubungan antara kontinum fisik dan kontinum psikologis 
kepada masalah nilai-nilai skala psikologisnya itu sendiri. 
 Hukum perkiraan komparatif (the law of comparative 
judgment) berasumsi bahwa bagi suatu stimulus tertentu 
terdapat satu proses diskriminal atau proses pembedaan, 
yang paling sering timbul. Proses diskriminal yang paling 
sering terjadi ini disebut proses diskriminal modus (modal 
discriminal process) pada suatu kontinum psikologis. Proses 
diskriminal adalah konsepsi teoritik mengenai pengalaman 
atau reaksi seseorang apabila dihadapkan pada suatu 
stimulus dan ia diminta untuk melakukan penilaian 
terhadap aspek tertentu pada stimulus tersebut. 
 Selanjutnya diasumsikan pula bahwa proses-proses 
diskriminal itu tersebar mengikuti pola distribusi normal 
dengan proses diskriminal modus berada di tengah-tengah 
distribusi (lihat Gambar 15). 

Metode ini menggunakan pendapat (judgment) 
suatu panel penentu pendapat (judges) mengenai 
kemendukungan atau kepositifan relatif (favorablesness or 
positiveness) pernyataan-pernyataan sikap terhadap objek 
sikap tertentu. Harga kemendukungan masing-masing 
pernyataan dihitung dari pendapatan-pendapatan ini, dan 
pernyataan-pernyataan yang dirakit jadi instrumen dipilih 
berdasar atas harga kemendukungan itu. Metode 
perbandingan pasangan menuntut subjek untuk 
membandingkan pasangan-pasangan perangsang.  

Beberapa objek atau atribut psikologis dapat 
diletakkan disepanjang suatu kontinum psikologis 
berdasarkan nilai skalanya yang ditentukan oleh hasil 
perkiraan subjektif (judgment). Beberapa objek psikologis 
termaksud dibandingkan sepasang demi sepasang menurut 
suatu dimensi aspek yang ditentukan sehingga bila 
banyaknya objek atau atribut yang dibandingkan adalah k 
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maka banyaknya pasangan yang dibandingkan adalah 
!
" !(! − 1). 

Proses pebandingan pasangan-pasangan tersebut 
dilakukan oleh sekelompok subjek yang banyaknya 
disimbolkan oleh huruf N. Pada setiap p0asangan objek, 
masing-masing subjek akan menyatakan perkiraan 
subjektifnya dengan memilih salah satu objek yang 
memiliki lebih dari yang lain menurut suatu atributt yang 
diperhatikan. Hasil perbandingan pasangan yang dilakukan 
oleh keseluruhan subjek kemudian ditabulasikan dalam 
suatu matriks yang dimatriks. 

Secara singkat penyusunan skala ini melalui 
langkah-langkah sebagai berikut. 

(a) Penyusunan tabel popularitas perangsang, 
(b) Penyusunan pasangan-pasangan perangsang, 
(c) Pencetakan instrumen, yang berupa pasangan-

pasangan perangsang, 
(d) Penerapan instrumen kepada sekelompok subjek, 
(e) Perhitungan frekuensi pilihan f, 
(f) Menghitung proporsi pilihan p, 
(g) Konversi harga proporsi p ke dalam harga normal 

deviate Z, 
(h) Koreksi harga Z ke dalam Z yang dikoreksi Zc untuk 

menghilangkan tanda negatif. 

Instrumen yang berupa pasangan-pasangan 
perangsang itu kemudian diterapkan kepada sekelompok 
subjek yang telah dispesifikasikan. Kondisi pelaksanaan 
harus diatur agar para subjek merasa enak tak tegang dan 
bebas memberikan responsnya.  
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Keunggulan utama penerapan metode ini ialah 
dapat dihindarkannya masuknya social desirability factor 
dalam skor (data) yang diperoleh. Untuk penelitian di 
Indonesia hal ini sangat bermanfaat. Karena dengan 
instrumen lain sering sukar dicegah masuknya faktor 
tersebut, yaitu bahwa subjek penelitian (tanpa maksud 
memalsukan data) cenderung memberikan respons dalam 
cara yang dianggapnya disetujui atau dihargai oleh 
masyarakat. Hal yang demikian itu terjadi karena kita orang 
Indonesia hidup dalam sistem sosial yang mengutamakan 
konformitas sosial (social conformity). 
   Adapun keterbatasan utama metode ini ialah 
besarnya beban kerja untuk menggunakanya. Misalnya 
digunakan hanya 10 macam perangsang; itupun sudah 
menimbulkan 45 pasangan perangsang. Pasangan-pasangan 
perangsang itu akan bertambah besar kalau jumlah 
perangsang bertambah; misalnya kalau digunakan 12 
perangsang jumlah pasangan perangsang akan 66, kalau 
digunakan 16 perangsang jumlah pasangan akan 120, kalau 
digunakan 20 perangsang jumlah pasangan akan 190. 

Pengukuran-pengukuran non-tes bidang pendidikan 
yang sifatnya afektif atau yang mengukur domain sikap, 
perilaku dan sebagainya memerlukan beberapa perhatian 
khusus. Uraian berikut difokuskan pada skala sikap yang 
merupakan metode pengungkapan sikap baik dalam bentuk 
self-report atau bentuk lainnya yang hingga kini dianggap 
sebagai paling dapat diandalkan adalah dengan 
menggunakan daftar pernyataan-pernyataan yang harus 
dijawab oleh individu yang disebut sebagai skala sikap. 
 Skala sikap (attitude scales) berupa kumpulan 
pernyataan-pernyataan mengenai suatu objek sikap. Dari 
respons subjek pada setiap pernyataan itu kemudian dapat 
disimpulkan mengenai arah dan intensitas sikap seseorang. 
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Pada beberapa bentuk skala dapat pula diungkap mengenai 
keluasan serta konsistensi sikap. Penyusunan skala sikap 
sebagai instrumen pengungkapan sikap individu ataupun 
sikap kelompok bukanlah hal yang mudah. Betapa pun 
besar usaha dan kerja yang dicurahkan dalam penyusunan 
skala sikap, tetap saja terdapat celah-celah kelemahan yang 
menjadikan skala itu kurang berfungsi sebagaimana 
mestinya sehingga tujuan pengungkapan sikap yang 
diinginkan tidak seluruhnya tercapai.  
 Salah satu sifat skala sikap adalah isi pernyataannya 
yang dapat berupa pernyataan langsung yang jelas tujuan 
ukurnya akan tetapi dapat pula berupa pernyataan tidak 
langsung yang tampak kurang jelas tujuan ukurnya bagi 
responden. Walaupun responden dapat mengetahui bahwa 
skala tersebut bertujuan mengukur sikap namun 
pernyataan tidak langsung ini biasanya tersamar dan 
mempunyai sifat proyektif.  

Respons individu terhadap stimulus (pernyataan-
pernyataan) sikap yang berupa jawaban setuju atau tidak 
setuju itulah yang menjadi indikator sikap seseorang. 
Respons yang tampak, yang dapat diamati langsung dari 
jawaban yang diberikan seseorang, merupakan bukti satu-
satunya yang dapat kita peroleh. Itulah yang menjadi dasar 
bagi kita untuk menyimpulkan sikap seseorang atau sikap 
sekelompok orang. 
 Beberapa keterbatasan pengukuran sikap adalah 
hasilnya yang harus diinterpretasikan dengan hati-hati 
dikarenakan seringkali respons individu terhadap skala 
dipengaruhi dan ditentukan oleh faktor-faktor lain sehingga 
tidak sepenuhnya mencerminkansikap yang sebenarnya. 
Salah satu faktor yang sangat merusak interpretasi adalah 
apabila dikarenakan suatu alasan orang sengaja tidak 
memberi respons sebagaimana ia rasakan melainkan 
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memberikan respons-respons yang kiranya dapat diterima 
oleh norma masyarakat dan dianggap baik oleh kaidah 
kehidupan sosial (social desirability). 
 Keadaan ini umumnya tidak mudah untuk 
dideteksi. Walaupun demikian, terdapat dua cara yang 
telah dimanfaatkan orang guna memperoleh respons yang 
’jujur’ dari individu dan meningkatkan kecermatan hasil 
pengukuran sikap. Pertama adalah penggunaan alat bantu 
yang disebut bogus pipeline dan kedua adalah dengan 
pengukuran terselubung. 
 Metode bogus pipeline (Jones & Sigall, 1971) dalam 
Brehm & Kassin, 1990) dilakukan dnegan menghubungkan 
individu-individu yang hendak diungkap sikapnya dengan 
kabel pada suatu instrument mekanis canggih yang 
dirancang seakan-akan mampu mengetahui dan mencatat 
perasaan mereka yang sesungguhnya. Elektroda-elektroda 
ditempelkan pada lengan individu tersebut dan 
dihubungkan pada suatu mesin yang penuh dengan lampu, 
jarum penunjuk, angka-angka, tombol, kabel-kabel, dlsb. 
Sebenarnya, bogus pipeline merupakan lie detector bohong-
bohongan. 
 Dalam kondisi itu, apabila diminta untuk 
memberikan jawaban terhadap suatu skala sikap individu 
cenderung untuk tidak berani berbohong karena takut 
ketahuan oleh mesin pencatat dan karenanya akan 
memberikan respons dengan lebih jujur. 

Para peneliti mencoba mengungkap sikap dari 
perilaku internal yang lebih sulit dikendalikan oleh 
individu seperti pengeluaran keringat (Rankin & Campbell, 
1965), degup jantung (Katz, et al., 1965), dilatasi pupil mata 
(Hess, 1965). Hasilnya sama saja. Reaksi-reaksi seperti itu 
memang mencerminkan intensitas sikap seseorang terhadap 
suatu objek akan tetapi tidak menceritakan pada kita arah 



 
 

 93 

sikapnya apakah positif atau negatif. Artinya, orang yang 
sedang merasa sangat senang (misalnya, emosi gembira 
ketika bertemu) dan orang yang sedang merasa sangat tidak 
senang (emosi marah sewaktu bertemu) akan menunjukkan 
reaksi emosional yang sama seperti rona muka yang merah 
padam. Petty dan Cacioppo (1983 dalam Brehm & Kassin, 
1990) menemukan bahwa rasa cinta dan kebencian 
menghasilkan rekaman reaksi fisiologis yang kurang lebih 
serupa. 

Kemudian, John Cacioppo dan Richard Petty (1981 
dalam Brehm & Kassin, 1990) menemukan teknik 
pengukuran fisiologis yang lebih akurat yang mereka sebut 
facial electromyograph (EMG). Kontraksi otot-otot di wajah 
sewaktu kita tersenyum berbeda dengan sewaktu kita sedih 
atau marah. Dengan EMG dapat diketahui kontraksi otot 
wajah sehingga dapat pula diketahui apakah seseorang 
dalaam keadaan suka atau tidak. Apabila kontraksi ini 
terjadi sewaktu orang dihadapkan pada suatu objek sikap, 
dapatlah diketahui apakah orang tersebut bersikap positif 
(suka) atau bersikap negatif (tidak suka) terhadap objek 
yang bersangkutan. EMG tidak hanya dapat merekam arah 
sikap seseorang akan tetapi merekam juga intensitasnya.  

Pengungkapan sikap dengan menggunakan skala 
sikap sangat popular di kalangan para ahli Psikologi Sosial 
dan para peneliti dikarenakan, selain praktis, skala sikap 
yang dirancang dengan baik padaa umumnya memiliki 
reliabilitas yang memuaskan.  Suatu skala sikap 
berwujud kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang 
ditulis, disusun, dan dianalisis sedemikian rupa sehingga 
respons seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat 
diberi angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasikan. 
Skala sikap tidak terdiri dari hanya satu stimulus atau satu 



 
 

 94 

pernyataan saja melainkan selalu berisi banyak item 
(multiple item measure). 
 Sejauhmana suatu skala sikap akan berfungsi seperti 
yang diharapkan, yaitu mengungkap sikap individu atau 
sikap sekelompok  manusia dengan cermat dan akurat, 
banyak tergantung pada kelayakan pernyataan-pernyataan 
sikap dalam skala itu sendiri. Oleh karena itu skala sikap 
harus dirancang dengan hati-hati. Stimulusnya harus ditulis 
dan dipilih berdasar metode konstruksi yang benar dan 
skor terhadap respons seseorang harus diberikan dengan 
cara-cara yang tepat sebagai suatu instrument pengukuran 
psikologis, skala sikap dituntut untuk memenuhi kualitas 
dasar alat ukur yang standar. Kualitas dasar itu antara lain 
adalah validitas, reliabilitas, dan berbagai karakteristik 
praktis lain yang menyangkut masalah administrasi dan 
penyajiannya. 
 Berikut menurut Azwar (2003) mengenai beberapa 
aspek psikometrik perancangan skala sikap, dan mengenai 
kaidah penulisan pernyataan yang baik yakni: 
 

1. Pernyataan sikap (attitude statements) adalah 
rangkaian kalimat yang mengatakan sesuatu 
mengenai objek sikap yang hendak diungkap. 
 

2. Pernyataan-pernyataan sikap apabila ditulis dengan 
mengikuti kaidah penulisan yang benar, setelah 
melalui prosedur penskalaan (scaling) dan seleksi 
item, akan menjadi isi suatu skala sikap. 

  
Pernyataan sikap mungkin berisi atau mengatakan 

hal-hal yang positif mengenai objek sikap, yaitu kalimatnya 
bersifat mendukung atau memihak pada objek sikap. 
Pernyataan seperti ini disebut sebagai pernyataan yang 
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favorabel (favorable).  Sebaliknya, pernyataan sikap 
mungkin pula berisi hal-hal yang negatif mengenai objek 
sikap, yaitu yang bersifat tidak mendukung ataupun kontra 
terhadap objek sikap yang hendak diungkap. Pernyataan 
seperti ini disebut sebagai pernyataan yang tak favorable, 
karena pernyataan ini tidak mendukung bahkan 
mengatakan hal yang negatif mengenai emansipasi wanita 
maka disebut sebagai pernyataan yang tak favorabel 
ditinjau dari sudut emansipasi wanita. 
 Suatu skala sikap sedapat mungkin diusahakan agar 
terdiri atas pernyataan favorabel dan pernyataan tak 
favorabel dalam jumlah yang kurang lebih seimbang. 
Dengan demikian pernyataan yang disajikan tidak semua 
positif atau semua negatif yang dapat mendatangkan kesan 
seakan-akan isi skala yang bersangkutan seluruhnya 
memihak atau sebaliknya seluruhnya tidak mendukung 
objek sikap. Variasi pernyataan favorabel dan tak favorabel 
akan membuat responden memikirkan lebih hati-hati isi 
pernyataannya sebelum memberikan respons sehingga 
stereotype responden dalam menjawab dapat dihindari. 
 Batasan konsep sikap yang akan digunakan dapat 
dikembalikan acuannya kepada teori yang membicarakan 
mengenai struktur atau perkembangan sikap beserta aspek-
aspeknya. Hal yang kemudian perlu diperhatikan adalah 
operasionalisasi komponen sikap itu dalam bentuk 
indicator sikap. Untuk aspek kognitif, misalnya, perancang 
dan penulis skala harus tahu persis bagaimana bentuk 
pernyataan yang jawabannya dapat mengindikasikan sikap 
yang dilandasi oleh aspek kognitif. Begitu juga untuk aspek 
afektif dan aspek konatif, masing-masing harus 
dispesifikasikan bentuk pernyataannya sehingga disamping 
memudahkan penulisan kejelasan bentuk pernyataan itu 
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memungkinkan tercapainya tujuan pengukuran yang 
diinginkan. 
 Contoh lain, Thurstone dan juga para pengikut teori 
singlecomponent seperti Ajzen dan Fishbein menganggap 
sikap merupakan hanya afeksi positif atau negatif tanpa 
adanya komponen-komponen lain sehingga, sesuai dengan 
teori ini, pada perancangan skalanya aspek sikap tidak 
perlu diuraikan secara khusus. Dalam hal ini derajat afeksi 
positif atau negatif akan tampak dari respons individu 
setelah dikenai skala sikap. 
 Dengan demikian, perancang skala sikap boleh 
menentukan konsepsi sikap yang manakah yang akan 
digunakannya. Pertimbangan pemilihan konsep sikap yang 
akan digunakan adalah sejauhmana relevansinya dengan 
tujuan pengukuran yang akan dilakukan.  

Berbeda dari variabel kepribadian yang lain yang 
biasanya lebih sulit untuk dibatasi konsepnya, suatu objek 
psikologis yang akan dijadikan objek sikap tidaklah sulit 
untuk dibatasi. Pada perancangan skala sikap, kita 
mengetahui persis akan tujuan pengukuran yang dilakukan 
dan kita mempunyai gambaran yang jelas mengenai objek 
sikapnya. Hal inilah yang sangat memudahkan prosedur 
penyusunan skala sikap. 

Suatu skala sikap hendaknya mencakup aspek objek 
sikap yang luas dan relevan. Cakupan ini menyertakan 
semua aspek yang penting bagi objek sikap itu dan 
meninggalkan aspek-aspek yang tidak begitu berarti. 

Komponen objek sikap dikembalikan 
pengembangannya kepada faktor-faktor yang relevan 
dengan objek itu sendiri. Umpamanya, di dalam 
penyusunan skala sikap terhadap suatu jenis pekerjaan, 
komponen objek sikap dikembalikan pada faktor-faktor 
yang memotivasi atau menjadikan alasan seseorang untuk 
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memilih pekerjaaan pada umumnya. Teori-teori tentang 
motivasi kerja merupakan sumber referensi yang dapat 
dimanfaatkan dan kita sebaiknya mengacu ke sana. 

Untuk mengintegrasikan batasan komponen 
perilaku dan komponen objek sikap, biasanya digunakan 
semacam tabel spesifikasi atau blue-print. Pembuatan tabel 
spesifikasi merupakan salah satu langkah standar dalam 
penyusunan hamper semua alat ukur psikologis. (Azwar, 
2003) 

Dengan berbagai model skala pengukuran yang 
dapat digunakan pada tehnik non-tes, maka dapat 
diuraikan beberapa diantara karakteristik skala sebagai alat 
ukur psikologi, yaitu: 

1.  Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan 
yang tidak langsung mengungkap atribut yang 
hendak diukur melainkan mengungkap indikator 
perilaku dari atribut yang bersangkutan. Dalam hal 
ini, meskipun subjek yang diukur memahami 
pertanyaan atau pernyataannya namun tidak 
mengetahui arah jawaban yang dikehendaki oleh 
pertanyaan yang diajukan sehingga jawaban yang 
diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek 
terhadap pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih 
bersifat proyektif, yaitu berupa proyeksi dari 
perasaan atau kepribadiannya. 
 

2. Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara 
tidak langsung lewat indikator-indikator perilaku 
sedang kan indikator perilaku diterjemahkan dalam 
bentuk aitem-aitem, maka skala psikologi selalu 
berisi banyak aitem. Jawaban subyek terhadap satu 
aitem baru merupakan sebagian dari banyak 
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indikasi mengenai atribut yang diukur, sedangkan 
kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru 
dapat dicapai bila semua aitem telah direspons. 

3. Respons subjek tidak diklasifikasikan sebagai 
jawaban “benar” atau “salah”. Semua jawaban dapat 
diterima sepanjang diberikan secara jujur dan 
sungguh-sungguh. Hanya saja, jawaban yang 
berbeda akan diinterpretasikn berbeda pula. 
 

4. Kedua karakteristik tersebut diatas oleh Cronbach 
(1970) disebut sebagai ciri pengukuran terhadap 
performansi tipikal (typical performance) yaitu 
performansi yang menjadi karakter tipikal seseorang 
dan cenderung dimunculkan secara sadar atau tidak 
sadar dalam bentuk respons terhadap situasi-situasi 
tertentu yang sedang dihadapi. Dalam penerapan 
psikodiagnostika, skala-skala performansi tipikal 
digunakan untuk pengungkapan aspek-aspek afektif 
seperti minat, sikap, dan berbagai variabel 
kepribadian lain semisal agresivitas, self-esteem, 
locus of control, motivasi belajar, kepemimpinan 
dsb. 

 
Pengukuran atribut-atribut psikilogis sangat sukar 

atau bahkan mungkin tidak akan pernah dapat dilakukan 
dengan validitas, reliabilitas, dan objektivitas yang tinggi. 
Hal ini – antara lain – dikarenakan:  

1. Atribut psikologi bersifat latent atau tidak tampak. 
Oleh sebab itu, apa yang kita miliki hanyalah 
konstrak yang tidak akan dapat diukur secara 
langsung. Pengukuran terhadap konstrak laten 
harus dilakukan lewat indikator perilaku yang 
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belum tentu mewakili domain (kawasan) yang tepat 
dikarenakan batasan konstrak psikologis tidak dapat 
dibuat dengan akurasi yang tinggi. Selalu ada 
kemungkinan terjadinya tumpang tindih (over 
lapping) dengan konsep atribut lain. Disamping itu, 
konstrak psikologi tidak mudah pula untuk 
dioperasionalkan. 
 

2. Aitem-aitem dalam skala psikologi didasari oleh 
indikator-indikator perilaku yang jumlahnya 
terbatas. Keterbatasan itu mengakibatkan hasil 
pengukuran tidak cukup komprehensif sedangkan 
bagian dari indikator perilaku yang terbatas itu 
sangat mungkin pula tumpang tindih dengan 
indikator dari atribut psikologis yang lain. 

 
3. Respons yang diberikan oleh subjek sedikit – banyak 

dipengaruhi oleh variabel-variabel tidak relevan 
seperti suasana harti subjek, kondisi dan situasi di 
sekitar, kesalah prosedur administrasi, dan 
semacamnya. 

 
4. Atribut psikologi yang terdapat dalam diri manusia 

stabilitasnya tidak tinggi. Banyak yang gampang 
berubah sejalan dengan waktu dan situasi. 

 
5. Interpretasi terhadap hasil ukut psikologi hanya 

dapat dilakukan secara normatif. Dalam istilah 
pengukuran, dikatan bahwa pada pengukuran 
psikologi terdapat lebih banyak sumber eror. 

 
Keterbatasan-keterbatasan pengukuran dalam 

bidang psikologi inilah yang menjadi prosedur konstruksi 
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skala-skala psikologi lebih rumit dan harus dilakukan 
dengan penuh perencanaan dan mengikuti langkah-langkah 
metodologis sehingga sumber eror yang mungkin ada dapat 
ditekan sesedikit mungkin. Permasalahan validitas 
pengukuran sudah harus diperhitungkan dan diusahakan 
untuk dicapai sejak dari langkah yang paling awal sampai 
pada langkah konstruksi yang terakhir. 

Skala yang isinya telah dirancang dengan baik dan 
aitem-aitemnya sudah ditulis dengan cara yang benar 
namun disajikan atau diadministrasikan pada responden 
dengan sembarangan tidak akan dapat menghasilkan data 
yang valid mengenai keadaan responden. Administrasi 
skala memerlukan persiapan dan antisipasi dari fikah 
penyaji. Beberapa diantara banyak hal yang berkaitan 
dengan kehati-hatian administrasi ini adalah: 

1. Kondisi penampilan skala  
Skala psikologi bukan sekedar kumpulan aitem-aitem 

yang diberkas jadi satu. Dari segi penampilan, skala 
psikologi harus dikemas dalam bentuk yang berwibawa 
sehingga mampu menimbulkan respek dan apresiasi dari 
respondennya. Sekalipun harus tetap tampil sederhana, 
namun skala psikologi perlu dikemas indah, diketik atau 
dicetak jelas dengan pilihan huruf yang tepat, dicetak 
dengan tata letak (lay-out) yang menarik, dan 
menggunakan desain lembar jawaban yang dapat 
memudahkan responden dalam memberikan jawaban. 
Penampilan skala yang anggun akan memotivasi responden 
untuk memberikan jawaban. Penampilan skala yang 
anggun akan memotivasi responden untuk memberikan 
jawaban dengan serius sehingga diharapkan dapat 
diperoleh data yang valid.  
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2. Kondisi Subjek 

 Skala psikologi harus disajikan hanya pada subjek 
yang kondisinya-secaara fisik dan psikologis-memnuhi 
syarat. Jangan mengharapkan jawaban yang valid apabila 
responden harus membaca dan menjawab skala dalam 
keadaan sakit, lelah, tergesa-gesa, tidak berminat, merasa 
terpaksa dan semacamnya.  

3. Kondisi testing 

 Situasi tempat administrasi skala ikut berpengaruh 
terhadap hasil yang didapat dari penyajian skala. Ruangan 
yang terlalu panas atau terlalu sempit, suasana sekitar yang 
bising, tempat duduk yang tidak nyaman penerangan yang 
kurang, atau kehadiran orang ke tiga di dekat responden 
akan berpengaruh besar terhadap perilaku responden.  
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BAB 3 
VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

PENGUKURAN NON-TES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Pengertian Validitas 
Validitas (validity) adalah ketepatan dan 

kecermatan skala dalam menjalankan fungsi ukurnya, 
artinya sejauhmana skala itu mampu mengukur atribut yang 
dirancang untuk mengukur atribut tersebut.  Jadi, validitas 
sebuah tes menyangkut apa yang diukur tes dan seberapa baik 
tes itu bisa mengukur dan menginformasikan tentang apa 
yang bisa disimpulkan dari skor-skor tes. Skala yang hanya 
mampu mengungkap sebagian dari atribut yang seharusnya 
atau justru mengukur atribut lain, dikatakan sebagai skala 
yang kurang valid. Validitas sangat berkaitan dengan tujuan 
ukur, maka setiap skala hanya dapat menghasilkan data 
yang valid untuk satu tujuan ukur pula.   
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Cureton (1978) dalam bukunya Educational 
Measurement Validity, mengemukakan bahwa seberapa jauh 
suatu tes mampu mengungkapkan dengan tepat ciri atau 
keadaan yang sesungguhnya dari obyek ukur akan 
tergantung dari tingkat validitas atau kesahihan tes yang 
bersangkutan. Ciri yang diukur oleh tes tertentu dapat 
dirumuskan hanya melalui pemeriksaan sumber-sumber 
objektif informasi dan operasi empiris yang digunakan 
dalam menetapkan validitasnya.  

Pada dasarnya, semua prosedur untuk menentukan 
validitas tes berkaitan dengan hubungan antara kinerja pada 
tes dan fakta-fakta lain yang dapat diamati secara 
independen tentang ciri-ciri perilaku. Metode-metode 
spesifik yang digunakan untuk menyelidiki hubungan-
hubungan ini banyak jumlahnya dan telah diberi berbagai 
macam nama. Label-label tradisional ini berfokus pada 
berbagai aspek validitas yang berbeda-beda, dan pada 
aspek-aspek minat khusus untuk penggunaan tes yang 
berbeda. Begitu aplikasi tes berkembang dan meluas, konsep 
validitas juga ikut berubah (Anastasi, 1986a; Messick, 1988, 
1989). 

Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan 
memiliki kesalahan pengukuran yang kecil yang berarti skor 
setiap subyek yang diperoleh instrumen tersebut tidak jauh 
berbeda dari skor sesungguhnya. Menurut Scarvia B. 
Anderson bahwa sebuah instrumen dikatakan valid jika 
instrumen tersebut tersebut dapat mengukur apa yang 
hendak diukur. Sehingga uji validitas perlu dilakukan guna 
mengukur sah atau tidaknya suatu instrumen.  
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Sesuai dengan sifat dan fungsi setiap tes, tipe 
validitas pada umumnya digolongkan dalam tiga kategori 
yaitu: 

1. Validitas isi (content validity),  
2. Validitas konstrak (construct validity),  
3. Validitas berdasar kriteria (criterion-related validity) 

 
Secara skematis seperti disajikan dengan gambar 

dibawah 

   

Gambar 3.1.  Skema Validitas Tes 
 

Validitas isi suatu tes mempermasalahkan seberapa 
jaauh suatu tes mengukur tingkat penguasaan terhadap isi 
suatu materi tertentu yang seharusnya dikuasai sesuai 
dengan tujuan pengajaran. Validitas isi merupakan 
validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 
dengan analisis logika atau lewat proffesional Judgment.   

Wiersma dan Jurs (1990) menyatakan bahwa 
validitasi isi sebenarnya mendasarkan pada analisis logika, 
jadi tidak merupakan suatu koefisien validitas yang 
dihitung secara statistika. Misalnya tes yang mempunyai 
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validitas isi yang baik adalah yang benar-benar mengukur 
penguasaan materi yang seharusnya dikuasai sesuai dengan 
konten pengajaran yang tercantum dalam kurikulum atau 
Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP).   

Upaya perbaikan validitas isi suatu tes mencakup 
semua pokok atau sub-pokok bahasan yang hendak diukur. 
Kriteria untuk menentukan proporsi masing-masing pokok 
atau sub-pokok bahasan yang tercakup dalam suatu tes ialah 
berdasarkan banyaknya isi (materi) masing-masing pokok 
atau sub-pokok bahasan, yang dapat dilihat dan jumlah jam 
pertemuan untuk masing-masing pokok atau sub-pokok 
bahasan seperti tercantum dalam kurikulum.  

Menurut Gregory (2000) validitas isi menunjukkan 
sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes 
atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan 
proporsional dari keseluruhan perilaku sampel yang 
menjadi tujuan pembelajarannya. Artinya tes mencerminkan 
keseluruhan konten atau materi yang diujikan atau yang 
seharusnya dikuasai secara proporsional. Jadi suatu tes akan 
mempunyai validitasi isi yang baik jika tes tersebut terdiri 
dari item-item yang mewakili semua materi yang hendak 
diukur. Salah satu cara yang biasa dilakukan untuk 
memperbaikai validitas isi suatu tes ialah dengan 
menggunakan blue-print untuk menentukan kisi-kisi tes 
(Djaali, 2000). 

Untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidak 
harus dilakukan melalui penelaahan kisi-kisi tes untuk 
memastikan bahwa soal-soal itu sudah mewakili atau 
mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang 
seharusnya dikuasai secara proporsional. Oleh karena itu, 
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validitas isi suatu tes tidak mempunyai besaran tertentu 
yang dihitung secara statistika, tetapi dipahami bahwa tes 
itu sudah valid berdasarkan telaah kisi-kisi tes. Wiersma dan 
Jurs (1990) menyatakan bahwa validitasi isi sebenarnya 
mendasarkan pada analisis logika, jadi tidak merupakan 
suatu koefisien validitas yang dihitung secara statistika. 

Validitas isi terbagi menjadi dua tipe, yaitu validitas 
muka (face validity) dan validitas logik (logical validity).  
Validitas muka adalah tipe validitas yang didasarkan pada 
penilaian terhadap format penampilan (appearance) tes.  
Apabila penampilan tes telah meyakinkan dan memberikan 
kesan mampu mengungkap atribut-atribut yang hendak 
diukur maka dapat dikatakan bahwa validitas muka telah 
terpenuhi. Namun demikian, validitas muka tetap penting 
artinya guna membangun kredibilitas tes dan selanjutnya 
meningkatkan motivasi individu untuk menjawab tes, 
terutama pada tes yang dimaksudkan untuk mengukur 
performansi maksimal. Validitas logic disebut juga sebagai 
validitas sampling (sampling validity). Validitas tipe ini 
menunjuk pada sejauhmana isi tes merupakan wakil dari 
ciri-ciri atribut yang hendak diukur sebagaimana telah 
ditetapkan dalam domain (kawasan) ukurnya. 

Validitas konstruk merupakan salah satu tipe 
validitas internal rasional suatu instrumen yang 
menunjukkan sejauh mana instrumen tersebut mengungkap 
suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak diukurnya. 
Dalam hal ini konstruk merupakan kerangka dari suatu 
konsep. Pengertian konstruk ini bersifat terpendam dan 
abstrak sehingga berkaitan dengan banyak indikator 
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perilaku empiris yang menuntut adanya uji analisis seperti 
analisis faktor. 

Menurut Suryabrata (2000), validitas konstruk 
(construct validity) menyatakan sejauh mana skor-skor hasil 
pengukuran dengan suatu instrumen itu merefleksikan 
konstruk teoretik yang mendasari penyusunan instrumen 
tersebut. Sutrisno Hadi (2001) menyamakan construct validity 
dengan logical validity atau validity by definition. Validitas 
kriteria atau validitas empiris diartikan sebagai validitas 
yang ditentukan berdasarkan kriteria, baik kriteria internal 
maupun kriteria eksternal. Penentuan validitas berdasarkan 
kriteria internal disebut validitas internal, sedangkan yang 
berdasarkan kriteria eksternal disebut validitas eksternal. 
Validitas eksternal dibedakan lagi atas dua macam yaitu; a) 
Validitas kongkruen (concurrent validity), dan b) Validitas 
prediktif (predictive validity).  

 
a) Validitas Kongruen 

Apabila skor tes dan skor kriteria validasinya dapat 
diperoleh dalam waktu yang sama, maka korelasi antara 
kedua skor termaksud merupakan koefisien validitas 
konkuren. Validitas konkuren merupakan indikasi validitas 
yang layak ditegakkan apabila tes tidak digunakan sebagai 
suatu prediktor dan merupakan validitas yang sangat 
penting dalam situasi diagnostik. Bila dimaksudkan sebagai 
suatu prediktor bagi performansi, maka validitas konkuren 
tidak cukup memuaskan dan validitas prediktif merupakan 
suatu keharusan. 
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b) Validitas Prediktif 

Validitas prediktif diestimasi bila tes dimaksudkan 
untuk berfungsi sebagai prediktor bagi performansi di 
waktu yang akan datang. Dalam analisis validitas prediktif, 
performansi yang hendak diprediksikan itu disebut sebagai 
kriteria validasi. Beberapa contoh situasi yang menghendaki 
adanya prediksi performansi ini antara lain adalah kasus 
bimbingan karir, ujian seleksi mahasiswa baru, klasifikasi 
dan penempatan para karyawan sesuai dengan 
kompetensinya, dan semacamnya. Baik pada prosedur 
pengujian validitas prediktif maupun prosedur pengujian 
validitas konkuren, problem utamanya adalah masalah 
menemukan kriteria validasi yang tepat. Tidak selalu 
kriteria itu dapat ditentukan dengan mudah oleh karena 
konsepsi mengenai trait yang diukur oleh tes dan oleh 
kriterianya sering kali tidak sama walaupun namanya 
tampak sama.  

Dalam pengukuran terhadap atribut psikologis, 
validitas sebagaimana digambarkan di atas tidaklah mudah 
untuk dicapai. Pengukuran terhadap variabel psikologis dan 
sosial mengandung lebih banyak sumber eror daripada 
pengukuran terhadap aspek fisik, dalam hal ini kita tidak 
pernah dapat yakin bahwa validitasi intrinsik telah 
terpenuhi dikarenakan kita tidak dapat membuktikannya 
secara empirik. Dengan mengetahui lebih mendalam 
mengenai validitas konstruk dan cara melakukan uji 
validitasnya, diharapkan instrumen penilaian khususnya 
yang mengungkap aspek non-kognitif ini dapat 
dikembangkan dengan semakin baik. Terkait dengan 
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instrumen penilaian aspek non-kognitif misalnya yang 
berupa angket, maka suatu angket dikatakan valid jika 
pertanyaan pada angket tersebut mampu untuk 
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket  
tersebut. 

Suatu instrumen non tes atau non-kognitif 
mempunyai validitas konstruk, jika instrumen tersebut 
dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan 
yang didefinisikan. Misalnya untuk mengukur minat 
terhadap matematika, perlu didefinisikan terlebih dahulu 
apa itu minat terhadap matematika, demikian juga untuk 
mengukur kemandirian belajar siswa maka perlu terlebih 
dahulu didefinisikan mengenai apa itu kemandirian belajar 
siswa. Setelah konsep atau defenisi itu diperoleh selanjutnya 
disiapkan instrumen yang digunakan untuk mengukur 
minat terhadap matematika sesuai definisi.  

Namun demikian, walaupun secara teoritis dapat 
dikatakan sudah valid, pengujian secara empiris (validitas 
empiris) terhadap suatu instrumen non-tes tetap diperlukan 
untuk mengungkap seberapa jauh setiap variabel yang akan 
diukur dapat dijelaskan oleh setiap dimensi dalam 
instrumen yang telah disusun.Berikut akan dibahas secara 
khusus mengenai validitas konstruk yang merupakan tipe 
validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen 
mengungkap suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak 
diukurnya.  

 B. Validitas konstruk 
Istilah “validitas konstruk” secara resmi 

diperkenalkan ke dalam kosakata psikometri pada tahun 
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1954 dalam Technical Recommendations for Psychological Tests 
and Diagnostic Techniques (APA, 1954), yang merupakan edisi 
pertama dari Testing Standars 1985. Eksposisi terinci 
pertama dari validitas konstruk muncul tahun berikutnya 
dalam sebuah artikel oleh Cronbach and Meehl (1955). 
Validitas konstrak adalah tipe validitas yang menunjukkan 
sejauhmana tes mengungkap suatu trait atau konstrak 
teoretik yang hendak diukurnya (Allen & Yen, 1979).  

Validitas konstruk sebuah alat ukur adalah lingkup 
sejauh mana alat ukur bisa dikatakan mengukur suatu 
konstruk atau sifat yang teoritis. Contoh-contoh dari 
konstruk seperti kemampuan belajar, motivasi diri, 
kecemasan dan sebagainya. Validasi konstruk memusatkan 
perhatian pada peran teori psikologis dalam penyusunan tes 
dan pada kebutuhan merumuskan hipotesis yang bisa 
dibuktikan atau tidak dibuktikan dalam proses validasi. 
Validasi konstruk juga telah merangsang pencarian metode 
baru untuk pengumpulan data validitas dan tehnik-tehnik 
yang dapat digunakan dalam meneliti validitas konstruk.  

Konstruk (construct) itu sendiri merupakan kerangka 
dari suatu konsep. Kerangka atau karakteristik konsep ini 
penting dalam penyusunan dan pengembangan instrumen 
pengukuran. Pengertian konstruk yang bersifat terpendam 
dan abstrak, biasanya berkaitan dengan banyak indikator 
perilaku empiris menuntut adanya uji analisis melalui 
analisis faktor. 

Secara empirik, dukungan terhadap keberadaan 
konstruksi psikologik, menurut Suryabrata (2000) validitas 
konstruk (construct validity) mempersoalkan sejauh mana 
skor-skor hasil pengukuran dengan instrumen yang 
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dipersoalkan itu merefleksikan konstruk teoretik yang 
mendasari penyusunan alat ukur tersebut. Sutrisno Hadi 
(2001) menyamakan construct validity dengan logical validity 
atau validity by definition.  

Menurut Anastasi (2003) konsep-konsep validitas tes 
yang berkembang dalam sejarah testing mencerminkan dua 
kecenderungan utama: (1) orientasi teoretis yang makin kuat 
dan (2) hubungan yang erat antara teori psikologis dan 
verifikasi melalui testing hipotesis empiris dan 
eksperimental. Kecenderungan-kecenderungan ini jelas ada 
dalam penyusunan dan validasi tes, seperti halnya juga 
dalam bidang-bidang lain dalam psikologi sebagai 
keseluruhan (Anastasi, 1992a, 1992b, 1995). Tiap konstruk 
dikembangkan untuk menjelaskan dan mengorganisir 
konsistensi-konsistensi respons yang teramati. Konstruk- 
konstruk tersebut berasal dari hubungan- hubungan tetap 
antara ukuran-ukuran perilaku. Validasi konstruk 
membutuhkan akumulasi informasi secara bertahap dari 
berbagai sumber.  

Salah satu hasil dari kecenderungan-kecenderungan 
ini adalah semakin diterimanya nilai konstruk dalam 
mendeskripsikan dan memahami perilaku manusia. 
Konstruk adalah kategori-kategori yang luas, yang berasal 
dari segi-segi umum yang dimiliki bersama oleh variabel-
variabel perilaku yang bisa langsung diamati. Konstruk 
adalah entitas-entitas teoretis, yang sendiri tidak dapat 
diamati secara langsung. Minat pada konstruk mendorong 
diperkenalkannya apa yang pertama kali dipandang sebagai 
jenis ketiga validitas, yaitu validitas konstruk (AERA, APA, 
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NCME, 1985; APA, AERA, NCME, 1974; Cronbach & Meehl, 
1955).  

Pada akhirnya, validitas konstruk diterima sebagai 
konsep validitas yang mendasar dan bersifat mencakup 
semuanya, sejauh konsep itu menspesifikasi apa yang 
diukur oleh tes. Isi dan prosedur-prosedur validitas 
prediktif ada di antara banyak sumber informasi yang 
memberi kontribusi pada defenisi dan pemahaman konstruk 
yang dinilai oleh tes. Pada saat yang sama, konstruk 
memberikan informasi berharga tentang diri mereka sendiri 
dan menonjol dalam evaluasi tes untuk penggunaan 
tertentu. Dengan cara ini, konsep-konsepnya (dan istilah-
istilahnya) bisa bertahan, meskipun konstruk diintegrasikan 
ke dalam konsep validitas konstruk yang komprehensif. 

Dukungan terhadap adanya validitas konstrak 
menurut Magnusson (1967) dapat dicapai melalui beberapa 
cara antara lain: 
1. Studi mengenai perbedaan di antara kelompok-

kelompok yang menurut teori harus berbeda. 
Apabila teori mengatakan bahwa antara suatu kelompok 
dengan kelompok lainnya harus memiliki skor yang 
berbeda maka kenyataannya dapat diuji melalui 
pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan 
teknik statistika tetentu. skor subjek pada aspek yang 
dipengaruhi itu dan bukan pada aspek lain yang tidak 
terpengaruh oleh kematangan. 

2. Studi mengenai pengaruh perubahan yang terjadi 
dalam individu dan lingkunganya terhadap hasil tes. 
Apabila teori mengatakan bahwa hasil tes dipengaruhi 
oleh kondisi subjek dikarenakan faktor kematangan, 
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misalnya, maka pertambahan usia harus mengubah skor 
subjek pada aspek yang dipengaruhi itu dan bukan pada 
aspek lain yang tidak terpengaruh oleh kematangan. 

3. Studi mengenai korelasi di antara berbagai variabel 
yang menurut teori mengukur aspek yang sama. 
Studi ini dapat diperluas dengan mengikutsertakan pula 
koefisien korelasi di antara berbagai skor tes yang 
mengukur aspek yang berbeda. Prosedur termaksud akan 
menghasilkan validiatas konvergen dan validitas 
diskrimina yang merupakan keseimpulan dari 
pendekatan validisi multitrait-multimethod (Campbell dan 
Fiske, 1959).  

4. Studi mengenai korelasi antaraitem atau antarbagian 
tes. 
Interkorelasi yang tinggi di antar belahan dari suatu tes 
dapat dianggap sebagai bukti bahwa tes tersebut 
mengukur satu variabel satuan (unitary variable). 

Konsep validitas konstruk sangat berguna pada tes 
yang mengukur trait yang tidak memiliki kriteria eksternal. 
untuk itu prosedur validasi konstrak diawali dari suatu 
identifikasi dan batasan mengenai variabel yang hendak 
diukur yang dinyatakan sebagai suatu bentuk konstrak logis 
berdasarkan teori mengenai variabel tersebut. Dari teori 
tersebut kemudian diatarik semacam konsekuensi praktis 
mengenai hasil tes pada kondisi tertentu. Konsekuensi inilah 
yang kemudian diuji. Apabila hasilnya sesuai dengan 
harapan maka tes yang bersangkutan dianggap memiliki 
validitas konstrak yang baik. 

Pengujian validitas konstrak merupakan proses yang 
terus berlanjut sejalan dengan perkembangan kemajuan 
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pengukuran.  Konsep seperti ini sangat lumrah dalam 
bidang psikologi dikarenakan variabel-variabel psikologi 
pada dasarnya merupakan konsep hipotetik yang tidak 
selalu mudah untuk dioperasionalkan. Oleh karena itu 
gambaran mengenai sesuatu atribut dapat bermacam-
macam tergantung kepada teori siapa yang dipersoalkan.  

Validitas konstruksi teoritis (construct validity) 
ditentukan oleh ketepatan dan kecermatan pengukuran. 
Instrumen yang mempunyai validitas tinggi akan memiliki 
kesalahan pengukuran yang kecil, artinya skor setiap subyek 
yang diperoleh instrumen tersebut tidak jauh berbeda dari 
skor sesungguhnya. Validasi berdasar konstruksi teoritis ini 
merupakan proses yang kompleks, yang memerlukan 
analisis logis dan dukungan data empiris.  

 
1. Proses Validasi Konsep Telaah Pakar 

Penilaian para pakar (judgment experts) bertujuan 
menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang 
tepat dari konstruk, seberapah jauh indikator merupakan 
jabaran yang tepat dari dimensi dan seberapa jauh butir-
butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur 
sebagaimana diuraikan pada definisi konsep, defisini 
operasional, dan kisi-kisi. Untuk memudahkan penilaian 
ketepatan butir dengan dimensi dan indikator maka 
disajikan kisi-kisi instrumen dengan matrik berisi 
pernyataan butir.  

Lembar penilaian oleh para pakar pada saat menilai 
butir-butir instrumen seperti yang dimaksud diatas terdiri 
dari 2 dokumen, yaitu (a) definisi konsep, definisi 
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operasional kecerdasan emosional siswa dan penyebaran 
nomor butir, (b) uraian kisi-kisi instrumen dengan matrik 
berisi dimensi, indikator dan pernyataan butir-butir 
instrumen sebagai lembar penilaian para pakar secara 
kualitatif yang merupakan dratf 1.  

Hasil analisis para pakar tentang ketepatan dimensi, 
indikator dengan butir-butir pernyataan instrumen 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual yang 
merupakan data kualitatif dan selanjutnya dilakukan 
penyusunan kembali kisi-kisi penyebaran butir hasil telaah 
pakar yang merupakan draft 2. Berdasarkan hasil telaah 
pakar terhadap konstruk selanjutnya dilakukan pengujian 
validitas konstruk melalui panelis pakar dengan melibatkan 
antara 15 -20 panelis.  

Data hasil penilaian panelis misalnya berupa data 
dari skala Likert maka dianalisis secara kuantitatif, Misalnya 
dengan menggunakan validitas V indeks- Aiken yang 
menjadi acuan untuk menilai butir-butir instrumen 
berdasarkan kriteria dan tindak lanjutnya terhadap butir-
butir instrument.   

Hasil uji coba teoritik juga dianalisis dengan 
menggunakan analisis varians yang bertujuan untuk melihat 
reliabilitas antar pakar. Koefisien reliabilitas antar pakar 
misalnya dengan menggunakan rumus reliabilitas Hoyt. 
 Cara di atas adalah validitas konstruk alat ukur  
dapat  dengan memanfaatkan pendapat ahli. Pertimbangan 
yang diminta kepada ahli menyangkut isi dari butir dan kisi-
kisi. Orang yang dapat dimintakan pendapatnya adalah 
yang memang memiliki kompetensi di bidang 
pengembangan tes tersebut. Pemberian pendapat dapat 
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dilakukan dengan memberikan respon atas kesesuaian butir 
yang ditulis dengan kisi kisinya dalam hal materi. Ahli 
dapat memberi pendapat tentang kebaikan dan kelemahan 
alat ukur tes atau non-tes, dan memberikan saran perbaikan.  
 
2. Proses Validasi Empirik Melalui Analisis Faktor 

Uji empiris terhadap validitas konstruk suatu 
instrumen penilaian non-kognitif diperlukan guna mengkaji 
lebih cermat sejauh mana instrumen tersebut mengungkap 
suatu trait atau konstruk teoretik yang hendak diukurnya, 
sehingga benar-benar mengukur gejala sesuai dengan yang 
didefinisikan. Uji empiris ini dapat dilakukan di antaranya 
dengan analisis faktor. 

Dasar pikiran penerapan analisis faktor untuk 
validasi konstruk adalah bahwa walaupun perilaku manusia 
itu sangat banyak ragamnya, namun perilaku yang sangat 
beragam itu didasari oleh sejumlah faktor (Suryabrata, 
2005). Berdasarkan analisis faktor dapat didefinisikan faktor-
faktor yang mendasari perilaku yang beragam. Pola 
pemikiran ini pada dasarnya sama dengan pola pemikiran 
yang digunakan untuk menyusun konstruksi teoritis untuk 
sesuatu atribut.  

Analisis Faktor dikembangkan sebagai sarana untuk 
mengidentifikasi sifat-sifat psikologis, analisis faktor amat 
relevan bagi prosedur validasi-konstruk. Pada dasarnya, 
analisis faktor adalah teknik statistic untuk menganalisis 
antar hubungan dari data perilaku. Dalam proses analisis 
faktor, jumlah variabel atau kategori direduksi dari jumlah 
tes awal ke sejumlah kecil faktor, atau sifat-sifat umum atau 
digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi 
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sejumlah kecil faktor yang menerangkan beberapa faktor 
yang mempunyai kemiripan karakter.  

Tujuan reduksi data adalah untuk mengeliminasi 
variabel independen yang saling berkorelasi sehingga akan 
diperoleh jumlah variabel yang lebih sedikit dan tidak 
berkorelasi. Variabel variabel yang saling berkorelasi 
mempunyai kesamaan/kemiripan karakter dengan variabel 
lainnya sehingga dapat dijadikan satu faktor.  

Sehingga tujuan utama analisis faktor adalah 
menyederhanakan deskripsi perilaku dengan mereduksi 
jumlah kategori dari banyak variabel tes pada awalnya ke 
beberapa faktor atau sifat umum, dengan analisis faktor 
maka dapat didefinisikan struktur suatu data matrik dan 
menganalisis struktur saling hubungan (korelasi) antar 
sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan satu set 
kesamaan variabel atau dimensi atau faktor.  

Analisis faktor juga dapat diartikan juga sebagai cara 
yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel dasar atau 
faktor yang menerangkan pola hubungan dalam suatu 
himpunan variabel amatan. Setelah diidentifikasi, faktor-
faktor ini bisa dimanfaatkan untuk menggambarkan 
komposisi faktor sebuah tes. Tiap tes lalu dapat dicirikan 
dalam kaitan dengan faktor-faktor utama yang menentukan 
skor-skornya, bersama dengan bobot atau muatan tiap 
faktor dan korelasi tes dengan tiap faktor. Korelasi semacam 
itu kadang kala dilaporkan sebagai validitas faktorial tes.  

Seharusnya dicatat bahwa validitas faktorial pada 
dasarnya adalah korelasi tes dengan apa pun yang umum 
pada sekelompok tes atau indeks perilaku lainnya. 
Rangkaian- rangkaian variabel yang dianalisis tentu saja bisa 
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mencakup baik data tes maupun nontes. Dengan demikian 
peringkat dan ukuran kriteria lainnya dapat dimanfaatkan, 
bersama tes-tes lainnya, untuk mengeksplorasi komposisi 
faktorial sebuah tes tertentu dan untuk merumuskan sifat-
sifat umum yang diukurnya. 
(Dali S Naga) 

Dalam mengamati suatu obyek pengamatan yang 
lebih alamiah adalah dengan memperhatikan semua 
variabel yang ada. Dengan semakin banyak variabel yang 
dimasukkan, maka kesimpulan yang diambil akan semakin 
menggambarkan data asal. Tetapi dengan memasukkan 
banyak variabel maka perhitungan statistiknya akan 
semakin sulit. Untuk menyederhanakannya, maka data 
direduksi menjadi lebih kecil dengan menggunakan analisis 
faktor. 

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa analisis 
faktor digunakan untuk mereduksi data, yakni proses untuk 
meringkas sejumlah variabel menjadi lebih sedikit dan 
menamakannya sebagai faktor. Hal ini tentu saja akan lebih 
mudah apabila dilakukan dengan menggunakan bantuan 
program komputer seperti SPSS. 

Dengan analisis faktor akan diidentifikasi dimensi 
suatu struktur dan kemudian menentukan sampai seberapa 
jauh setiap variabel dapat dijelaskan oleh setiap dimensi. 
Jadi analisis faktor ingin menemukan suatu cara meringkas 
informasi yang ada dalam variabel asli atau variabel awal 
menjadi satu set dimensi baru. 

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi untuk 
melakukan analisis factor yaitu: a) variabel dependennya 
harus berupa data kuantitatif pada tingkat pengukuran 
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interval atau ratio karena data kategori tidak dapat 
dilakukan analisis faktor, dan b) data harus berdistribusi 
normal bivariat untuk tiap pasangan variabel dan 
pengamatan harus saling bebas.  

Analisis faktor merupakan perluasan dari analisis 
komponen utama. Analisis faktor digunakan untuk 
mengidentifikasi sejumlah faktor yang relatif kecil yang 
dapat digunakan untuk menjelaskan sejumlah besar variabel 
yang saling berhubungan. Sehingga variabel-variabel dalam 
satu faktor mempunyai korelasi yang tinggi, sedangkan 
korelasi dengan variabel-variabel pada faktor lain relatif 
rendah. Tiap-tiap kelompok dari variabel mewakili suatu 
konstruksi dasar yang disebut faktor. Untuk meningkatkan 
daya interpretasi faktor, harus dilakukan transformasi pada 
matriks loading. Transformasi dilakukan dengan merotasi 
matriks tersebut dengan metode varimax, quartimax, equamax, 
quartimin, biquartimin dan covarimin serta oblimin.  
 
a. Prosedur Analisis Faktor 

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, analisis 
faktor merupakan salah satu prosedur yang dapat 
digunakan untuk menguji validitas konstruk suatu 
instrumen non-tes seperti angket. Suryanto (1988) 
mengemukakan bahwa analisis faktor merupakan kajian 
tentang kesaling tergantungan antara variabel-variabel, 
dengan tujuan untuk menemukan himpunan variabel-
variabel baru yang lebih sedikit jumlahnya daripada 
variabel semula dan yang menunjukkan mana di antara 
variabel-variabel semula itu sebagai faktor-faktor 
persekutuan.  
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Secara garis besar tahapan-tahapan proses 
melakukan analisis faktor adalah; 
1) Menentukan variabel apa saja yang akan dianalisis. 
2) Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, dengan 

menggunakan metode Bartlett test of sphericity serta 
pengukuran MSA (Measure of Sampling Adequacy). 

3) Melakukan proses inti pada analisis faktor, yakni 
factoring, atau menurunkan satu atau lebih faktor dari 
variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel 
sebelumnya. 

4) Melakukan proses Factor Rotation atau rotasi terhadap 
faktor yang telah terbentuk.  

5) Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk, khususnya 
memberi nama atas faktor yang terbentuk tersebut, yang 
dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota faktor 
tersebut. 

6) Validitasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah 
faktor yang terbentuk telah valid.  

 Tahap-tahap dalam menganalisis faktor sebagaimana 
disebutkan di atas akan dijelaskan berikut ini: 

1) Menentukan variabel apa saja yang akan dianalisis. 
2) Tahap pertama pada Analisis Faktor adalah menilai 

mana saja varibel yang dianggap layak 
(appropriateness) untuk dimasukkan dalam analisis 
pengujian.  

3) Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan 
Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua 
variabel yang ada, kemudian pada variabel-variabel 
tersebut dikenakan sejumlah pengujian. Logika 



 
 

 122 

pengujian adalah, jika sebuah variabel memang 
mempunyai kecenderungan mengelompok dan 
membentuk sebuah faktor, maka variabel tersebut akan 
mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel 
lain cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor 
tertentu 

Analisis faktor menghendaki bahwa matrik data 
harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat 
dilakukan analisis faktor. Jika berdasarkan data visual 
tidak ada nilai korelasi diatas 0,30 maka analisis faktor 
tidak dapat dilakukan. Cara lain menentukan dapat 
tidaknya dilakukan analisis faktor adalah dengan 
melihat matriks korelasi secara keseluruhan. Untuk 
menguji apakah terdapat korelasi antar variabel 
digunakan uji Barlett test of sphericity. Jika hasilnya 
signifikan berarti matriks korelasi memiliki korelasi 
signifikan dengan sejumlah variabel.  

Uji lain yang dapat digunakan untuk melihat 
interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya analisi 
faktor dilakukan adalah Measure of Sampling 
Adequacy (MSA). Nilai MSA ini bervariasi antara 0 
sampai 1, jika nilai MSA < 0,50 maka analisis faktor 
tidak dapat dilakukan. Adapun terkait dengan ukuran 
sampel, menurut Gable (1986), ukuran sampel atau 
banyaknya responden adalah 5 sampai 10 kali jumlah 
item, misalnya dalam satu angket dimuat 15 butir, maka 
banyaknya responden yang harus mengisi kuesioner 
antara 75 orang sampai dengan 150 orang. 

Matriks korelasi yang digeneralisasikan untuk 
semua butir (sebagai variabel) dan membentuk urutan 
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koefisien korelasi satu sama lain. Koefisien korelasi 
tersebut secara geometris merupakan fungsi cosinus 
(Child, 1969) dan (Harman, 1976). Pada matriks ini 
dipersyaratkan beberapa hal antara lain Kaiser-Meyer-
Olkin Measures of Sampling Adequacy (KMO MSA) 
merupakan suatu indeks untuk membandingkan 
koefisien korelasi sampel (yang diobservasi) koefisien 
korelasi parsial, dengan aturan Kaiser seperti dikutip 
Norusis (1993) bahwa, KMO MSA ³ 0.90 adalah sangat 
baik, ³ 0.80 baik, ³ 0.70 sedang, ³ 0.60 cukup, ³ 0.50 
jelek sekali dan di bawah 0.50 tidak dapat diterima,  

 
b. Ekstraksi faktor dengan estimasi loading factor dan 

specific variance 
Ekstraksi awal merupakan metode dalam analisis 

faktor untuk mereduksi data dari beberapa variabel 
menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit. Untuk 
melakukan ekstraksi awal ini ada beberapa 
pendekatan yang dapat digunakan, namun yang 
paling sering digunakan adalah: 

1. Pendekatan eksploratori (exploratory factor analysis) 
melalui metode Principal Component Analysis (PCA) 
atau analisis komponen utama, dan  

2. Pendekatan konfirmatori (confirmatory factor 
analysis) melalui metode analisis Maximum 
Likelihood (ML) atau metode kemungkinan 
maksimum.  

Pendekatan eksploratori (exploratory factor analysis) 
melalui metode Principal Component Analysis (PCA) atau 
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Analisis komponen utama merupakan suatu metode 
ekstraksi faktor yang digunakan untuk membentuk 
kombinasi linier yang tidak berhubungan dari variabel 
observasi. Urutan komponen menjelaskan bahwa semakin 
kecil porsi varian dan tidak ada korelasi satu dengan 
lainnya.  

Pendekatan konfirmatori (confirmatory factor analysis) 
melalui metode analisis Maximum Likelihood (ML) atau 
metode kemungkinan maksimum merupakan metode 
ekstraksi faktor yang menghasilkan estimasi parameter yang 
paling mungkin untuk menghasilkan matriks korelasi 
observasi jika sampel berasal dari distribusi normal 
multivariate. Beberapa metode pada ekstraksi antara lain: 
varimax methode, quartimax methode dan equamax method.  

Setelah satu atau lebih dari faktor terbentuk, dengan 
sebuah faktor berisi sejumlah variabel, mungkin saja sebuah 
variabel sulit untuk ditentukan akan masuk ke dalam faktor yang 
mana. Atau jika yang terbentuk dari proses factoring hanya 
satu faktor, bisa saja sebuah variabel diragukan apakah 
layak dimasukkan dalam faktor, bisa saja sebuah variabel 
diragukan apakah layak dimasukkan dalam faktor yang 
terbentuk atau tidak. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa 
dilakukan proses Rotasi (Rotation) pada faktor yang 
terbentuk sehingga memperjelas posisi sebuah variabel, 
akankah dimasukkan pada faktor yang satu ataukah ke 
faktor yang lain. 

Dengan demikian urutan proses factoring adalah; (1) 
Proses Factoring dengan metode Principal Components, dan 
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(2) Jika ada keraguan atas hasil yang ada, bisa dilakukan 
proses Rotasi.  

 
c. Merotasi faktor 

Rotasi merupakan metode yang digunakan dalam 
analisis faktor untuk mereduksi data dari beberapa variabel 
menjadi beberapa faktor yang lebih sedikit jika 
menggunakan metode ekstraksi masih belum dapat 
diperoleh komponen faktor secara jelas. Tujuan rotasi untuk 
memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.  

Hasil rotasi ini akan mengakibatkan setiap variabel 
asal mempunyai korelasi tinggi dengan faktor tertentu saja 
dan dengan faktor yang lain korelasi relatif rendah sehingga 
setiap faktor akan lebih mudah untuk diinterpretasikan. 
Penggunaan Varimax dalam pilihan Rotation lebih 
disarankan karena menurut Hair (1998) dalam Imam 
Ghozali (2001) metode Varimax terbukti sangat berhasil 
sebagai pendekatan analitik untuk mendapatkan rotasi 
orthogonal yakni rotasi dengan sudut 90 derajad pada suatu 
faktor.   

Beberapa metode Rotasi: 
1) ORTHOGONAL ROTATION, yakni memutar sumbu 

90˚. Proses rotasi dengan metode Orthogonal masih 
bisa dibedakan menjadi: QUARTIMAX, VARIMAX, 
dan EQUIMAX. 

2) OBLIQUE ROTATION, yakni memutar sumbu ke 
kanan, namun tidak harus 90˚. Proses rotasi dengan 
metode Oblique masih bisa dibedakan menjadi 
OBLIMIN, PROMAX, ORTHOBLIQUE dan lainnya. 
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Misalnya faktor dirotasi dengan rotasi varimax 
dalam rangka memaksimalkan hubungan antar variabel 
dengan beberapa iterasi atau putaran. Metode varimax 
dipilih dengan tujuan untuk merotasi faktor awal hasil 
ekstraksi sehingga pada akhirnya diperoleh hasil rotasi di 
mana dalam satu kolom nilai yang ada sebanyak mungkin 
mendekati nol; hal ini berarti di dalam setiap faktor tercakup 
sesedikit mungkin variabel. Butir pernyataan akan 
digugurkan bila pada rotasi muatan faktor kurang dari 0.30 
(< 0.30) dan lebih besar dari –0.30 (> -0.30) (Cohen dan 
Manion, 1989) atau muatan terbesar ada di dua faktor 
sekaligus (butir-butir tersebut mengukur lebih dari satu 
dimensi teoretik) (Tjalla, 1999). 

Selanjutnya diekstraksi kembali dengan metode 
konfirmatori menggunakan teknik kebolehjadian 
maksimum ML yang merupakan metode untuk 
mengestimasi parameter bahwa sampel berdistribusi normal 
multivariat, untuk menentukan kesesuaian model faktor 
dengan goodness of fit test. Goodness of fit test berupa c2 

dengan derajat kebebasan dk = ½ {(v-f)2 - v - f} (Harman, 
1976), di mana v = jumlah variabel atau butir dan f = jumlah 
faktor yang terbentuk (l > 1). Semua proses analisis faktor 
biasanya menggunakan sofware komputer seperti misalnya 
SPPS for Windows Version 10.0., SAS dan lain-lain. 

 
d. Interpretasi atas faktor yang telah terbentuk 

Berdasarkan hasil factoring dan rotasi, maka faktor-
faktor baru yang terbentuk diberi nama. 
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e. Validitasi atas hasil faktor 
Validasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

seperti: 

1) Membagi sampel awal menjadi dua bagian, 
kemudian membandingkan hasil faktor sampel satu 
dengan sampel dua. Jika hasil tidak banyak 
perbedaan, bisa dikatakan faktor yang terbentuk 
telah valid. 

2) Dengan melakukan metode Comfirmatory Factor 
Analysis (CFA) dengan cara Stuctural Equation 
Modelling. Proses ini bisa dibantu dengan software 
khusus seperti LISREL. 

Agar tahapan analisis faktor sebagaimana yang telah 
diuraikan semakin jelas, maka berikut akan diuraikan 
prosedur analisis faktor dengan program spss for windows. 

b. Prosedur Analisis Faktor dengan Program SPSS for 
Windows 

Analisis faktor mencoba menemukan hubungan 
sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu 
dengan yang lain sehingga dapat dibuat satu atau beberapa 
kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel 
awal. Oleh karena melibatkan banyak variabel, maka 
perhitungannya akan sulit apabila dilakukan secara manual 
tanpa menggunakan bantuan komputer. Salah satu software 
yang dapat digunakan untuk melakukan analisis faktor ini 
adalah SPSS. 
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Berikut contoh prosedur menggunakan program 
SPSS for windows untuk melakukan analisis faktor:  
1). Buka file  faktor 

 
 

2). Dari menu Analyze, pilih submenu Data Reduction, lalu 
pilihan Factor ... 
Tampak dilayar 
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3) Pada kotak Variables isikan variabel yang akan dianalisis, 
contoh tampilan di atas beberapa data variabel yang akan 
dianalis yang mengguanakan kode A1, A2 dst. 

4) Pilih Descriptives dan aktifkan semua pilihan yang ada 
khususnya KMO and Barlett’s test of sphericity, 
kemudian pilih Continue, 

 
 Tampilan DESCRIPTIVES berisi alat-alat statistik yang 
digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel, 
termasuk pengujiannya.  KMO and Barlett’s test of 
sphericity dan anti-image, untuk CORRELATION  

 
MATRIX yang berisi berbagai alat pengujian dengan 
dasar korelasi antar variabel. Abaikan bagian yang lain 
dan tekan tombol CONTINUE untuk kembali ke menu 
utama. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .704 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 346.811 

df 78 

Sig. .000 
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Out put dari proses di atas, sebagai contoh dapat dilihat 
tampilan berikut: 

 

 
Analisis berdasarkan data contoh 

Angka KMO and bartlett’s test adalah 0,704 dengan 
signifikansi 0.001. Oleh karena angka tersebut sudah di 
atas 0,5 dan signifikansi jauh di bawah 0,05 (0,001<0,05), 
maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah 
bisa dianalisis lebih lanjut. 

Hipotesis untuk signifikansi adalah: 
Ho = Sampel (variabel) belum memadai untuk dianalisis 
lebih lanjut 
Hi = Sampel (variabel) sudah memadai untuk dianalisis 
lebih lanjut 
Kriteria dengan melihat probalitas (signifikan): 
• Angka Sig.>0,05 maka Ho diterima 
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• Angka Sig.>0,05 maka Ho ditolak 
Angka MSA (Measure of sampling Adequacy) berkisar 
0 sampai 1, dengan kriteria: 
• MSA= 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa 

kesalahan oleh variabel yang lain. 
• MSA>0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa 

dianalisis lebih lanjut. 
• MSA<0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak 

bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari 
variabel lainnya. Dasar MSA ini akan digunakan 
untuk menganalisis setiap variabel berikut ini. 

Perhatikan tabel hasil ANTI IMAGE MATRICES (ANTI 
IMAGE CORRELATION), khususnya pada angka korelasi 
yang bertanda a (arah diagonal dari kiri atas ke kanan 
bawah). Seperti angka MSA untuk variabel A1 adalah 0,643, 
untuk variabel A2 adalah 0,581 dan seterusnya untuk 
variabel yang lain. Dengan kriteria angka MSA berikut 
seperti sudah dibahas  di atas, terlihat MSA varibel A10 
(0,498) tidak memenuhi batas 0,5. Maka variabel tersebut 
dikeluarkan dan pengujian diulang lagi hingga semua 
variabel memenuhi persyaratan angka MSA. 

Misal ada lebih dari satu variabel yang mempunyai 
MSA di bawah 0,5, maka yang dikeluarkan adalah variabel 
dengan MSA terkecil. Lalu dilakukan pengujian tetap 
diulang (Santoso,2003). 

5) Selanjutnya setelah pengujian ulang sebagaimana langkah 
pengujian sebelumnya,  
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pilih EXTRACTION dan aktifkan pilihan sesuai 
keterangan di bawah, lalu pilih Continue dan abaikan 
pilihan lainnya, lalu tekan Ok. 

 

  
 

Tampilan EXTRACTION berisi berbagai tools untuk 
melakukan proses ekstraksi variabel (factoring).  

- METHOD atau metode pembuatan faktor 
(ekstraksi variabel) pilih Principal components. 

- ANALYZE. Tetap pada pilihan Correlation 
Matrix. 

- DISPLAY. Aktifkan semua pilihan, yakni 
Unrotated factor solution dan Scree Plot. 

- EIGENVALUES OVER. Tetap pada angka yang 
ada, yakni 1. 

- MAXIMUM ITERATIONS FOR CONVERGENCE. 
Tetap pada angka 25. 

Pilihan Unrotated factor solution untuk 
menunjukkan hasil factoring sebelum dilakukan proses 
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rotasi, sedangkan Scree Plot adalah grafik yang 
menunjukkan dampak factoring terhadap angka 
eigenvalues.  

Angka Eigen values adalah 1, maka variabel dengan 
angka eigenvalues dibawah 1 akan dikeluarkan dan angka 
iterasi hanyalah ketepatan dari proses SPSS, dan tidak 
beerkaitan dengan proses factoring itu sendiri. Semakin 
tinggi angka iterasi akan semakin baik  hasil yang didapat. 
Namun demikian, pada data yang tidak banyak, angka 25 
sudah memadai. 

6) selanjutnya pilih Rotation dan aktifkan pilihan Varimax, 
lalu pilih Continue dan abaikan pilihan lainnya, lalu 
tekan Continue, dan Tekan Ok. 

 
Tampilan ROTATION berisi berbagai tools untuk 
melakukan proses rotasi (pemutaran sumbu) dari hasil 
factoring sebelumnya. 
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- METHOD atau metode rotasi pilih Varimax. 
- DISPLAY atau apa yang akan ditampilkan pada 

output sehubungan dengan proses rotasi tersebut. 
Untuk keseragaman, aktifkan semua kotak, yakni 
Rotated Solution dan Loading Plot(s). 

- MAXIMUM ITERATIONS FOR CONVERGE. 
Tetap pada angka 25. 

Tekan tombol CONTINUE untuk kembali ke menu 
utama. Rotated Solution adalah tampilan factor setelah 
dilakukan rotasi, yang dibandingkan dengan proses tanpa 
rotasi (Principal Component yang belum dirotasi). Sedang 
Loading Plot menyajikan korelasi antara variabel tertentu 
dengan factor yang terbentuk. Tekan OK untuk proses data. 

Hasil proses factoring (output) dan rotation misalnya 
dapat dilihat pada tampilan berikut 
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Tabel Communalities pada dasarnya adalah jumlah 
varians (bisa dalam persentase) dari suatu variabel mula-
mula yang bisa dijelaskan oleh faktor yang ada. Untuk 
variabel A1 misalnya adalah 0,502. Hal ini berarti sekitar 
50,2% varians dari variabel A1 bisa dijelaskan oleh faktor 
yang terbentuk  

Untuk variabel A13 angka adalah 0,754. Hal ini 
berarti sekitar 75,3% varians dari variabel A13 bisa 
dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Demikian seterusnya 
untuk varabel lainnya, dengan ketentuan bahwa semakin 
besar communalities sebuah variabel, berarti semakin erat 
hubungannya dengan faktor yang terbentuk. 

  Pada tabel TOTAL VARIANCE EXPLAINED ada 13 
variabel (Component) yang dimasukkan dalam analisis 
faktor, yakni variabel A1 s/d A13. Dengan masing-masing 
variabel mempunyai varians 1, maka total varians adalah 13 
x 1 = 13.  Jika 13 variabel diekstrak menjadi 5 faktor, maka    
varians faktor pertama adalah 18, 37%, Varians faktor kedua 
adalah 14, 76% dan seterusnya. 

Sedangkan eigenvalues menunjukkan kepentingan 
relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians 13 
variabel yang dianalisis. Susunan eigenvalues selalu 
diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, dengan kriteria 
bahwa angka eigenvalues di bawah 1 tidak digunakan 
dalam menghitung jumlah faktor yang terbentuk. 

Dari tabel di bawah terlihat bahwa hanya lima faktor yang 
terbentuk, namun untuk 6 faktor angka eigenvalues sudah 
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di bawah 1, sehingga proses factoring seharusnya berhenti 
pada 5 faktor saja. 

 

Scree Plot menampakkan hal tersebut dengan 
menjelaskan dasar jumlah faktor yang didapat dengan 
grafik. Terlihat bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari 
sumbu Component Number = 1 ke 2 dan 3), arah garis 
menurun dengan cukup tajam.  Kemudian dari angka 4 ke 5, 
garis masih menurun. Demikian pula dari angka 5 ke angka 
6, namun kini dengan slope yang lebih kecil. Juga 
perhatikan faktor 6 sudah di bawah angka 1 dari sumbu Y 
(Eigenvalues). Hal ini menunjukkan bahwa lima faktor 
adalah paling bagus untuk ‘meringkas’ ke tiga belas variabel 
tersebut. 
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Terbentuknya lima faktor adalah jumlah yang paling 
optimal, maka tabel Component Matrix menunjukkan 
distribusi ke 13 variabel tersebut pada lima fakor yang 
terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel 
tersebut adalah factor loadings, yang menunjukkan besar 
korelasi antara suatu variabel dengan faktor1, faktor 2 atau 
faktor 3. Proses penentuan variabel mana akan masuk ke 
faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan 
perbandingan besar korelasi pada setiap baris. 
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  Tabel Rotated component matrix memperlihatkan hasil 
rotasi dari tujuh faktor yang terbentuk atau distribusi 
variabel yang lebih jelas dan nyata.  
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tabel Component Transformation Matrix 
memperlihatkan hasil korelasi dari ke lima faktor yang 
terbentuk yang ditunjukkan pada angka-angka yang ada 
pada diagonal, antara Component 1 dengan 1, Component 2 
dengan 2 dan Commponent 3 dengan 3 dan seterusnya . 
Terlihat kelima angka di atas 0,5. Hal ini membuktikan 
kelima factor (component) yang terbentuk sudah tepat, 
karena mempunyai korelasi yang tinggi. 

 

 Gambar tiga dimensi Component Plot In Rotated Space 
merupakan pelengkap dari analisis yang menampilkan 
gambar letak ke 13 variabel pada kelima factor yang ada. 
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Dengan demikian bahwa dari ke 13 variabel yang 
akan dianalisis dengan metode analisis faktor dengan proses 
factoring bisa direduksi menjadi hanya lima faktor. 

Bagan berikut adalah gambaran lengkap langkah-
langkah analisis faktor yang melewati tahapan dengan 
berdasar pada pertanyaan-pertanyaan masalah penelitian: 
a. masalah penelitian: variabel mana sajakah yang 

dilibatkan? berapa banyak variabel yang dilibatkan? 
bagaimanakah mengukur variabel tadi? berapakah 
ukuran sampelnya,  

b. matriks korelasi: bagaimanakah matriks korelasi 
terbentuk? apa sajakah persyaratan yang harus 
dipenuhi?, 

c. ekstraksi faktor: apakah metode yang digunakan? 
berapakah jumlah faktor yang terbentuk?,  

d. rotasi: jenis rotasi apakah yang dipakai? bagaimanakah 
menginterprestasikannya?, dan 

e. pemberian nama faktor yang pada umumnya subjektif 
menurut peneliti. 
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Masalah Penelitian 

Variabel mana yang dilibatkan? 

Berapa banyak variabel? 

Bagaimana variabel diukur? 

Ukuran sampel? 

 

Matriks Korelasi 

 

Ekstraksi Faktor 

Metode? 

Jumlah Faktor? 
 

Rotasi 

Matriks faktor sebelum rotasi? 

Jumlah faktor? 

Matriks faktor setelah rotasi? 

Interpretasi faktor? 

 

Pemberian Nama Faktor 

 

Gambar 1. Diagram Alir Langkah-langkah dalam Analisis 
Faktor 
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Setelah proses factoring dilakukan dan satu atau 
beberapa faktor terbentuk, kemudian pada faktor tersebut 
diberi nama (identitas).  Proses lanjutan yang seharusnya 
juga dilakukan, yakni Validasi Analisis Faktor dimaksudkan 
untuk mengetahui apakah hasil analisis fakor tersebut bisa 
digeneralisasikan ke populasi.  

Proses Validasi ada berbagai macam cara, namun 
yang paling praktis digunakan adalah dengan menguji 
kestabilan faktor yang telah terbentuk. Untuk mengetahui 
kestabilan tersebut, sampel yang ada akan dipecah (spilt) 
menjadi dua bagian, dan kemudian setiap bagian akan diuji 
dengan analisis faktor, persis seperti yang telah dilakukan 
sebelumnya. Kemudian masing-masing hasil  
diperbandingkan, dengan ketentuan, jika sebuah faktor 
stabil, maka hasil-hasil yang ada relatif tidak jauh berbeda, 
baik jumlah faktor atau angka-angkanya. 

Pada tataran teknis operasional, penggunaan analisis 
faktor yang digunakan akan memberikan sumbangan 
berupa informasi pola prosedural pengembangan instrumen 
pengukur kecerdasan emosional siswa yang dapat 
digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain khususnya 
yang berminat di bidang pengembangan instrumen dan 
untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan.  

C. Reliabilitas 
Reliabilitas atau keajegan suatu skor sangat penting 

dalam menentukan apakah alat ukur telah menyajikan 
pengukuran yang baik atau belum. Besar kecilnya 
reliabilitas suatu tes ditentukan oleh besar kecilnya nilai 



 
 

 143 

korelasi hasil tes yang dinamakan dengan indeks atau 
koefisien reliabilitas.  

Konsep reliabilitas telah digunakan untuk meliput 
berbagai aspek dari konsistensi skor. Dalam pengertian yang 
paling luas, reliabilitas tes menunjukkan sejauh mana 
perbedaan-perbedaan individual dalam skor tes dapat 
dianggap sebagai disebabkan oleh perbedaan-perbedaan 
yang “sesungguhnya” dalam karakteristik yang 
dipertimbangkan dan sejauh mana dapat dianggap 
disebabkan oleh kesalahan peluang.  

Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang 
dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji-ulang 
dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau 
dengan seperangkat butir-butir yang ekuivalen yang 
berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda. 
Menurut Thorndike reliabilitas tes bukan 
mempermasalahkan apa yang diukur, tetapi 
mempermasalahkan ketetapan hasil pengukuran, terlepas 
dari apapun yang diukurnya.  

Konsep reliabilitas ini mendasari perhitungan 
kesalahan pengukuran atas skor tunggal, yang biasa kita 
pakai untuk memprediksi kisaran fluktuasi yang mungkin 
muncul dalam skor individual sebagai hasil dari faktor-
faktor peluang yang tidak diketahui atau irrelevan. Pada 
prinsipnya menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat 
memberi hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan 
pengukuran kembali terhadap subjek yang sama. 
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Pada umumnya untuk menentukan estimasi 
reliabilitas khususnya dalam bidang pengukuran 
pendidikan digunakan keajegan internal, seperti formula 
Alpha Cronbach ataupun Kuder-Richardson. Tinggi 
rendahnya koefisien reliabilitas dipengaruhi beberapa 
faktor, antara lain: panjang tes, kecepatan, homogenitas 
belahan, dan tingkat kesukaran (Crocker dan Algina, 1986).  

Reliabilitas mengandung muatan stabilitas (tidak 
berubah-ubah) dan konsisten (ajeg/taat azas).  Menurut 
Wirsma (1986: 288), reliabilitas ialah konsistensi instrumen 
mengukur apapun yang hendak diukur. Bila suatu 
instrumen dipakai berulang-ulang untuk mengukur gejala 
yang sama dan hasil yang diperoleh relatif stabil atau 
konsisten, maka instrumen tersebut terpercaya. Dengan kata 
lain hasil pengukuran itu diharapkan sama apabila 
pengukuran diulang.  

Secara empiris, tinggi rendahnya reliabilitas 
ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien 
reliabilitas. Makin tinggi koefisien reliabilitas, makin dekat 
nilai skor amatan dengan skor yang sesungguhnya, sehingga 
nilai skor amatan dapat digunakan sebagai pengganti 
komponen skor yang sesungguhnya. Ukuran tinggi atau 
rendahnya koefisien reliabilitas tidak hanya ditentukan oleh 
nilai koefisien. Tafsiran tinggi rendahnya nilai koefisien 
diperoleh melalui perhitungan, ditentukan juga oleh standar 
pada cabang ilmu yang terlibat di dalam pengukuran itu. 
Makin tinggi koefisien reliabilitas sesuatu instrumen, maka 
kemungkinan kesalahan yang terjadi akan makin kecil kalau 
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orang membuat keputusan berdasar atas skor yang 
diperoleh dalam tes yang dipersoalkan. 
Batas reliabilitas bersifat sangat relatif akan sangat  
tergantung pada kepentingan penilai atau pembuat 
instrumen. Gronlund (1985), mengatakan bahwa koefisien 
reliabilitas untuk tes buatan guru sebesar 0,6 sudah cukup 
memadai. Sedangkan menurut Nunnaly (1972) dan Kaplan 
(1989) dikatakan bahwa koefisien reliabilitas 0,70 s/d 0,80 
dikatakan cukup tinggi. Namun secara umum reliabilitas 
sudah dianggap memuaskan jika koefisien reliabilitasnya � 
0,70. Karena semua jenis reliabilitas menyangkut derajat 
konsistensi atau kesepakatan antara dua perangkat skor 
yang diturunkan secara independen, semua jenis reliabilitas 
dapat diungkapkan dalam istilah koefisian korelasi.  

Pada umumnya pengukuran karakteristik afektif 
memberikan reliabilitas yang lebih rendah daripada 
pengukuran kognitif, karena keterampilan kognitif 
cenderung lebih stabil daripada karakteristik afektif 
(reliabilitas kognitif biasanya kira-kira 0.90 atau lebih, 
sedangkan reliabilitas afektif berkisar antara kurang dari 
0.70). Bila koefisien pada taraf 0.70 atau lebih biasanya dapat 
diterima sebagai reliabilitas yang baik (Litwin, 1995: 31). 
Menurut Naga (1992: 129) bahwa koefisien reliabilitas yang 
memadai hendaknya terletak di atas 0.75. 

Reliabilitas intrumen dibedakan atas dua macam 
yaitu: (a) Reliabilitas konsistensi tanggapan, dan (b) 
Reliabilitas konsistensi gabungan item (Djaali, 2004). 
Reliabilitas konsistensi tanggapan responden 
mempersoalkan apakah tanggapan responden atau objek 
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ukur terhadap instrumen sudah baik atau konsisten dan 
dapat dilakukan dengan cara memberikan tes yang sama 
secara berulang kali kepada objek ukur atau responden yang 
sama. Adapun reliabilitas konsistensi gabungan item 
berkaitan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-
item suatu pengukuran.  

Secara garis besar menurut (Decker, 1997) ada tiga 
kategori besar dalam pengukuran reliabilitas: (1) Tipe 
stabilitas (misalnya: tes ulang, parallel forms, dan alternate 
forms), (2) Tipe homogenitas atau internal konsistensi 
(misalnya: split-half, Kuder-Richardson, Cronbach’s alpha, 
Theta dan Omega), dan (3) Tipe ekuivalen (misalnya: 
reliabilitas antar penilai (inter-rater reliabiliy)). 

Beberapa pendapat juga bermunculan tentang 
metode untuk menentukan reliabilitas adalah sebagai 
berikut: 
1. Paralel (ekuivalen) 

Pengkuran dengan produk momen dan korelasi intra 
kelas, dengan menyajikan dua tes yang sama kepada 
peserta tes yang sama dalam waktu yang relatif tidak, 
lalu hasil kedua skor dikorelasikan untuk mencari 
reliabilitas. 

2. Split-half methods (belah dua) 
Pengkuran dengan persamaan split-half dan Spearman 
Brown. Sajikan satu kali tes lalu dibelah dua, gunakan 
rumus untuk mengkorelasikan kedua belahan. 
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3. Internal consistency 
Pengukuran dengan koefisien alpha, Kuder- Richardson 
(K-20 dan K-21). Berikan sekali tes, gunakan rumus. 

Reliabilitas” merujuk pada konsistensi skor yang 
dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji-ulang 
dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau 
dengan seperangkat butir-butir ekuivalen (equivalent items) 
yang berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang 
berbeda. Konsep reliabilitas ini mendasari perhitungan 
kesalahan pengukuran atas skor tunggal, yang bisa kita pakai 
untuk memprediksi kisaran fluktuasi yang mungkin muncul 
dalam skor individual sebagai hasil dari faktor-faktor 
peluang yang tak diketahui atau irrelevan. 

Menurut Kerlinger (2000) definisi kereliabelan dapat 
didekati dengan tiga pendekatan. Pendekatan pertama 
terwakili dengan pertanyaan: Jika kita mengukur himpunan 
obyek yang sama berulang-kali, dengan instrumen yang 
sama atau mirip, akankah kita mendapatkan hasil yang 
sama atau serupa pula? Pertanyaan ini menyiratkan suatu 
definisi kereliabelan dalam kaitan dengan 
stabilitas/kemantapan, keterpercayaan (dependability), dan 
keteramalan (predictability).  

Pendekatan kedua terwakili oleh pertanyaan: 
Apakah ukuran-ukuran yang diperoleh dari suatu 
instrumen pengukur adalah ukuran yang “sebenarnya” 
untuk sifat yang diukur itu? Inilah definisi yang berkaitan 
dengan ketepatan alias kejituan atau akurasi. Jika 
dibandingkan dengan definisi pertama, ini lebih berjarak 
dengan pemikiran “awam sehari-hari”, namun juga bersifat 
mendasar. Kedua pendekatan atau definisi tadi dapat 
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diringkaspadatkan dalam dua kata, yakni: stabilitas dan 
kejituan (accuracy).  

Pendekatan atau cara ketiga untuk mendefinisikan 
kereliabelan, yang bukan saja membantu sekali dalam 
mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah teoritis 
maupun praktis, melainkan juga mengandung ancang-
ancangan serta definisi-definisi lainnya. Kita dapat 
menelaah berapa banyak galat pengukuran yang terdapat 
dalam suatu instrumen pengukur. Ingatlah bahwa ada dua 
tipe umum varian yakni yang sistematis dan yang acak.  

Untuk menempatkannya dalam istilah yang lebih 
teknis, ukuran-ukuran reliabilitas tes memungkinkan untuk 
memperkirakan berapa proporsi dari varians total skor-skor 
tes yang merupakan varians kesalahan.  

Pada dasarnya, kondisi apapun yang tidak relevan 
dengan maksud tes ini merupakan varians kesalahan. Jadi, 
ketika penguji berusaha mempertahankan kondisi-kondisi 
testing dengan mengendalikan lingkungan testing, instruksi, 
batas waktu, rapport, dan faktor-faktor serupa lainnya, 
mereka berusaha mengurangi varians kesalahan dan 
membuat skor-skor tes lebih dapat dipercaya. Meskipun 
kondisi-kondisi testing sudah diusahakan maksimum, tak 
satu tes pun merupakan alat yang seratus persen dapat 
dipercaya.  

Karenanya, setiap tes seharusnya didampingi oleh 
pernyataan reliabilitasnya. Ukuran reliabilitas semacam itu 
menjadi ciri tes ketika diselenggarakan di bawah kondisi-
kondisi standard dan diberikan pada orang-orang yang 
serupa dengan yang ada pada sampel normatif. Maka dari 
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itu, karakteristik sampel ini karenanya harus 
dispesifikasikan, bersama dengan tipe reliabilitas yang 
diukur. 
 Tentu saja, bisa ada sejumlah variasi reliabilitas tes 
yang sama banyak dengan kondisi-kondisi yang 
mempengaruhi skor-skor tes, karena kondisi apapun 
semacam ini bsa tidak relevan untuk maksud tertentu dan 
dengan begitu akan digolongkan sebagai varians kesalahan. 
Akan tetapi, tipe reliabilitas yang dihitung dalam praktik 
sesungguhnya relatif sedikit. 

Di dalam penelitian ilmiah, instrumen yang baik 
diperoleh hanya melalui data dan diinterpretasikan. Lebih 
cermat bila diperoleh melalui proses pengukuran yang 
objektif, sahih dan reliabel. Selanjutnya instrumen yang baik 
dan cara pengujiannya ditunjukkan oleh skema pada 
Gambar berikut, hasil adaptasi dari Sugiyono (2002). 
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Gambar 2. Skema Tentang Instrumen dan Pengujian 
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Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas dapat 
diketahui bahwa masing-masing koefisien reliabilitas 
memiliki syarat yang berbeda-beda terhadap data yang akan 
dianalisis. Pada model pengukuran multidimensi, koefisien 
reliabilitas yang dapat diaplikasikan adalah koefisien Alpha 
Berstrata, Mosier dan Wang. Koefisien tersebut dirancang 
untuk mengestimasi reliabilitas hasil pengukuran 
multidimensi yang masing-masing dimensi memiliki 
reliabilitas sendiri-sendiri. Koefisien berbasis pendekatan 
model persamaan struktural, yaitu Koefisien Reliabilitas 
Maksimal, Koefisien Reliabilitas Komposit, Koefisien 
McDonald Omega, dan Koefisien Reliabilitas Konstrak dapat 
dikenakan pada semua model pengukuran karena 
pendekatan model persamaan struktural memfasilitasi 
modifikasi model pengukuran. 
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BAB 4 
PENGEMBANGAN PENGUKURAN  

NON-TES 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan pengukuran non-tes meliputi 
pengukuran terhadap ciri-ciri kepribadian termasuk upaya 
untuk mengetahui atau mengukur sikap atau aspek non 
intelektual dari perilaku. Pengukuran biasanya dilakukan 
dengan cara memberi stimulus berupa ”kata-kata” dan 
responden diminta untuk segera memberikan respon berupa 
”kata” yang mewakili perasaannya, yang saat itu terlintas 
dipikirannya (Anastasi, 1997). Untuk pengukuran non-
kognitif diperlukan respon jenis ekspresi sentimen 
(expression of sentiment) yaitu jenis respon yang tidak dapat 
dinyatakan benar atau salah, atau seringkali dikatakan 
semua respons benar menurut alasannya masing-masing. 
Tyler dan Walsh bahwa pengukuran membantu para 
psikologi untuk membuat keputusan tentang apa yang 
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diteliti, juga memfasilitasi untuk membuat keputusan 
mengenai sifat-sifat individu. 

Anastasi mengatakan bahwa sebagaimana tes dan 
pengukuran yang dilakukan dalam bidang lain, di bidang 
psikologi pengukuran juga dilakukan terhadap sejumlah 
kecil sampel prilaku yang dipilih dan diambil dengan hati-
hati. Atribut psikologis yang biasa dipersoalkan tidak 
mempunyai eksistensi riil, dan hanya rekaan teoritis 
(theoretical construct). Atribut psikologis harus diukur secara 
tidak langsung melalui respons yang dibuat oleh subjek 
pada waktu subjek dihadapkan pada perangsang tertentu. 

Perhatian utama dalam pengukuran non-kognitif 
ialah menemukan prosedur yang cermat dan sistematis 
untuk dapat menerjemahkan perbedaan-perbedaan di 
antara individu-individu ke dalam bentuk yang bersifat 
kuantitatif. Dua trend muncul dari riset tes-tes kepribadian 
(Anastasi, 1985b, 1992, 1993; Digman, 1990: Goldberg, 1993: 
Simon, 1993): 1) meningkatnya bukti pengaruh timbal balik 
antara sifat afektif (kepribadiaan) dan kognitif 
(kemampuan), baik dalam kinerja tugas maupun 
perkembangan prilaku, 2) analisis teoritik atas hakikat dan 
komposisi kepribadiaan mendukung reintegrasi sifat-sifat 
kognitif dan afektif ke dalam model komprehensif tentang 
aktivitas manusia yang memasukkan semua bentuk 
perilaku. 

Pengembangan pengukuran non-tes dalam bidang 
pendidikan berkenan dengan bagaimana mengkonstruksi 
dan melaksanaan pengujian serta menskor hasil 
pengukuran. Konstruksi alat ukur non-tes membahas 
bagaimana butir instrumen dikonstruksi secara benar 
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sehingga menghasilkan seperangkat alat ukur yang tepat. 
Sementara pelaksanaan pengujian berbicara tentang 
bagaimana alat ukur itu digunakan secara valid dan reliabel 
dan bagaimana sekor yang diperoleh dapat ditafsirkan 
secara benar.  

Proses pengembangan pengukuran non-tes yang 
valid dan reliabel meliputi 2 (dua) prosedur utama yakni 
proses tahap pengembangan variabel yang akan diukur 
secara konseptual dan proses tahap ujicoba atau tahap 
pengujian secara empiris. Berikut adalah pendapat para 
pakar tentang langkah pengembangan suatu instrumen 
yang melewati kedua tahap utama tersebut. 

 
A. Langkah-Langkah Pengembangan Instrumen 

Menurut Djaali dan Muljono (2004: 81-85) langkah-
langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah 
sebagai berikut:  
1. Konstruk dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori-

teori yang dikaji,  
2. Dikembangkan dimensi dan indikator berdasarkan 

konstruk,  
3. Dibuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi 

yang memuat dimensi, indikator, nomor butir dan jumlah 
butir,  

4. Ditetapkan besaran atau parameter yang bergerak dalam 
suatu rentangan kontinum,  

5. Butir-butir instrumen ditulis dalam bentuk pernyataan 
atau pertanyaan,  

6. Proses validasi teoritik dan validasi empiric, 
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7. Proses validasi pertama adalah validasi teoritik melalui 
panel,  

8. Revisi berdasarkan hasil panel,  
9. Instrumen digandakan guna uji coba,  
10. Uji coba merupakan validasi empirik,  
11. Pengujian validitas dengan menggunakan kriteria 

internal maupun eksternal, 
12. Berdasarkan kriteria diperoleh kesimpulan mengenai 

valid atau tidaknya sebuah butir atau perangkat 
instrumen,  

13. Validitas internal berdasarkan hasil analisis butir,  
14. Dihitung koefisien reliabilitas, dan  
15. Perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk 

dijadikan instrumen. 
Selanjutnya langkah-langkah pengembangan alat 

ukur atribut non-kognitif menurut Sumadi (2008: 178-183) 
adalah sebagai berikut:  
1. Pengembangan spesifikasi alat ukur yang merumuskan 

subjek, tujuan, model skala, kisi-kisi dan waktu secara 
spesifik dan jelas.  

2. Penulisan pernyataan atau pertanyaan yang 
mempertimbangan beberapa hal yakni: gagasan 
mengenai substansi, format rumusan dan 
pembahasannya.  

3. Penelaahan pernyataan atau pertanyaan dengan 
menegakkan validitas isi instrumen, 
pernyataan/pertanyaan yang kurang memadai direvisi 
dan pernyataan/pertanyaan yang benar-benar jelek 
disisihkan.  
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4. Perakitan instrumen (untuk keperluan ujicoba-instrumen) 
dilakukan berdasarkan hasil penelaahan 
pernyataan/pertanyaan sesuai dengan apa yang telah 
direncanakan.   

5. Melakukan ujicoba dengan memperhatikan kelompok 
subjek dan kondisi pengukuran sehingga para subjek 
dapat menampilkan respon yang benar-benar 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya.   

6. Melakukan analisis hasil ujicoba yang tergantung pada 
skala yang digunakan.  

7. Seleksi dan perakitan instrumen disesuaikan dengan 
model skala yang digunakan serta kisi-kisi.  

8. Administrasi instrumen bentuk akhir bergantung kepada 
spesifikasi kelompok subjek.  

9. Proses kuantifikasi yang dapat diolah dengan statistik 
parametrik, dan  

10. Penyusunan skala dan norma.  

Pendapat Gable (1986: 170-177) tentang langkah-
langkah yang diperlukan dalam pengembangan instrumen 
adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan definisi konseptual, 
2. Mengembangkan definisi operasional,  
3. Memilih teknik pemberian skala,  
4. Melakukan review justifikasi butir,  
5. Memilih format respon atau ukuran sampel,  
6. Penyusunan petunjuk untuk respons,  
7. Menyiapkan draft untuk instrumen,  
8. Menyiapkan instrumen akhir,  
9. Pengumpulan data uji coba awal,  
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10. Analisis data uji coba dengan menggunakan teknik 
analisis faktor, analisis butir dan reliabilitas,  

11. Revisi instrumen,  
12. Melakukan uji coba final,  
13. Menghasilkan instrumen,  
14. Melakukan analisis validitas dan reliabilitas tambahan, 

dan  
15. Menyiapkan manual tes.  

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas 
nampak bahwa tidak terdapat perbedaan substansi dari 
prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam 
mengembangkan alat ukur non kognitif atau non-tes, 
perbedaan hanya pada rincian dari langkah-langkahnya. 
Upaya pengembangan alat ukur non-tes yang bertujuan 
diperolehnya suatu alat ukur non-tes yang telah teruji 
validitas dan reliabilitasnya menjadi semakin penting karena 
secara operasional mencakup beberapa tujuan seperti: a) 
mengenal dan memahami konstruk yang melandasi 
instrumen pengukuran atribut psikologis yang akan diukur, 
b) mengenal dan memahami faktor-faktor yang terbentuk 
dari konstruk yang mendasari instrumen tersebut.  

Lebih jauh manfaat yang didapatkan dari 
pengembangan instrumen adalah upaya penting untuk: 1) 
pendalaman teoridari lingkup atribut psikologis atau 
variabel yang akan diukur, 2) mengkaji sifat dasar dari 
variabel tersebut, dan 3) dapat digunakan sebagai landasan 
bagi peneliti lain khususnya yang berminat di bidang 
pengembangan instrumen dan untuk melakukan penelitian-
penelitian lanjutan. 
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Uraian berikut menjelaskan lebih detail dan 
operasional dari langkah-langkah pengembangan alat ukur 
non-tes secara konseptual dan empiris. 

1.  Perumusan Subjek dan Tujuan Pengukuran 
Perumusan subjek dan tujuan pengukuran yang jelas 

merupakan prasayarat awal yang perlu menjadi perhatian, 
karena alat ukur yang dikembangkan sifatnya sangat 
tergantung pada subjek yang dikenai pengukuran tentang 
karakteristiknya (misalnya; umur, jenis kelamin, latar 
belakang pendidikan dll) dan tujuan dilakukannya 
pengukuran. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan 
dilakukannya pengukuran non-kognitif biasanya tergantung 
dari kebutuhan, misalnya untuk diagnostik, konseling, 
eksplorasi dan sejenisnya. 

Atribut psikologi yang diukur seharusnya 
diidentifikasi dengan baik dan jelas, artinya atribut tersebut 
jelas definisinya mengenai kawasan (domain) yang akan 
diukur sehingga tujuan dari pengukuran menjadi jelas. 
Kejelasan tujuan pengukuran menjadikan penulisan butir-
butir pernyataan yang tepat untuk mengungkap respon 
yang diinginkan dan pada gilirannya rancangan skala akan 
mengenali dengan baik batas-batas dari atribut yang akan 
diukur.  

Ketidakjelasan mengenai atribut yang diukur 
mengakibatkan kawasan ukur yang diinginkan dapat 
menjadi umpang-tindih (overlap) dengan kawasan ukur 
atribut lain sehingga skala yang nantinya dihasilkan 
ternyata mengukur banyak hal yang tidak relevan dengan 
tujuan semula. Demikian pula ketidaktepatan identifiasi 
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kawasan ukur dapat pula menyebabkan skala menjadi tidak 
cukup komprehensif dalam mengungkap atribut yang 
dikehendaki. Hal itu terjadi dikarenakan sebagian dari 
komponen atau dimensi yang ikut membangun teori 
mengenai atribut yang bersangkutan tidak ikut 
teridentifikasi.  

Komponen atau dimensi atribut teoritik yang telah 
jelas batasannya tidak jarang masih perlu dioperasionalkan 
ke dalam bentuk yang lebih konkret sehingga bentuk respon 
yang akan diungkap diharapkan dapat dipahami dengan 
benar dalam menuliskan butir-butir. Operasionalisasi ini 
dirumuskan ke dalam bentuk indikator perilaku (behavioral 
indicators). 

Kejelasan konsep mengenai atribut yang hendak 
diukur memungkinkan perumusan indikator-indikator 
perilaku yang menunjukkan ada-tidaknya atribut yang 
bersangkutan. Rumusan indikator perilaku berangkat dari 
operasionalisasi konsep teoretik mengenai komponen-
komponen atau dimensi-dimensi atribut yang bersangkutan 
menjadi rumusan yang terukur (measurable). Apabila 
perumusan ini tidak cukup operasional, atau masih 
menimbulkan penafsiran ganda mengenai bentuk perilaku 
yang diinginkan, atau sama sekali tidak mencerminkan 
konsep yang akan diukur, maka akan melahirkan aitem-
aitem yang tidak valid. Pada gilirannya, aitem-aitem yang 
tidak valid tidak akan menjadi skala yang valid. 

 
2. Perumusan Konstruk variabel  

Langkah awal pada tahap pengembangan instrumen 
secara konseptual adalah melakukan kajian konsep atau 
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teoritik tentang variabel yang akan diukur misalnya variabel 
sikap, interest (minat), motivasi, dan lain sebagainya atau 
yang berhubungan dengan atribut-atribut psikologis non-
kognitif (ranah afektif) untuk tujuan kuantifikasi dan 
pengukuran kualitas. Berdasarkan hasil sintesis dari teori-
teori yang telah dikaji maka dirumuskan konstruk dari 
variabel yang akan diukur tersebut.  

Konstruk adalah merupakan bangun pengertian atau 
konsep yang dirumuskan oleh peneliti atau ilmuwan yang 
akan mengembangkan alat ukur tersebut. Bagaimana 
rumusan konstruk teori ini tergantung dari teori-teori yang 
digunakan dan ilmuwan yang mengembangkannya karena 
atribut-atribut non-kognitif yang akan diukur tidak 
mempunyai eksistensi riil dan strukturnya direka-reka 
secara teoritis sehingga disebut rekaan teoritis (theoritical 
construct).  
 Suatu konstruk adalah konsep, akan tetapi dengan 
pengertian tambahan, yakni ia diciptakan atau digunakan 
dengan kesengajaan dan kesadaran penuh bagi suatu 
maksud ilmiah yang khusus (Kerlinger, 2000). Misalnya 
“Intelegensi” adalah sebuah konsep, suatu abstraksi dari 
observasi tentang ihwal yang dianggap atau diduga sebagai 
perilaku cerdas/inteligen dan yang non-inteligen. Sebagai 
suatu konstruk ilmiah arti “intelegensi” lebih dan kurang 
dari intelegensi sebagai konsep. Maksudnya, oleh ilmuwan 
kata itu digunakan secara terencana dan sistematis dalam 
dua cara. Cara pertama, istilah itu dimasukkan dalam bagan 
teori dan dengan berbagai jalan dikaitkan dengan konstruk-
konstruk lain. Misalnya, dapat kita katakan bahwa prestasi 
sekolah antara lain merupakan fungsi inteligensi dan 
motivasi. Kedua, “intelegensi” didefinisikan dan 
dispesifikasikan dengan cara tertentu yang memungkinkan 
observasi dan pengukuran terhadapnya.  
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Ilmuwan bekerja pada dua tingkat: “teori hipotesis-
konstruk” dan “observasi”. Lebih tepatnya, ilmuwan bekerja 
bolak-balik antara kedua tingkatan tersebut. Konstruk-
konstruk itu harus didefinisikan dengan jelas dan cara 
tertentu yang memungkinkan observasi dalam upaya 
mengamati dan menjernihkan sifat serta hakikat konsep atau 
konstruk ilmiah untuk berpindah dari tingkat konstruk ke 
tingkat observasi. Dalam hal ini konstruk merupakan 
kerangka dari suatu konsep. Pengertian konstruk ini bersifat 
terpendam dan abstrak sehingga berkaitan dengan banyak 
indikator perilaku empiris yang menuntut adanya uji 
analisis seperti analisis faktor. 

Dengan demikian kejelasan konstruk variabel yang 
didasarkan dari hasil sintesa-sintesa teori atau konsep 
menjadi landasan bagi pengembangan alat ukur non-tes dan 
acuan bagi perumusan dimensi dan indikator yang juga 
menjadi dasar penyusunan dan penulisan butir-butir 
instrumen. 

3. Pengembangan Dimensi dan Indikator. 
Berdasarkan konstruk yang telah dirumuskan maka 

dikembangkan dimensi dan indikator yang secara eksplisit 
telah tertuang dalam rumusan konstruk dari variabel yang 
dikaji. Selanjutnya dikembangkan definisi operasional dari 
masing-masing dimensi yang memperjelas arah, focus dan 
pengertian dari dimensi variabel yang akan diukur sehingga 
nampak pula dengan jelas indikator-indikator dari dimensi 
variabel tersebut yang juga merupakan penegasan dari 
kawasan variabel yang akan diukur.  

Defenisi operasional melekatkan arti pada suatu 
konstruk atau variabel dengan cara menetapkan kegiatan-
kegiatan atau tindakan-tindakan yang perlu untuk 
mengukur konstruk atau variabel itu. Menurut Kerlinger 
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(2000) defenisi operasional merupakan spesifikasi kegiatan 
peneliti dalam mengukur suatu variabel atau 
memanipulasikannya.  
 Secara umum, ada dua macam definisi operasional: 
(1) terukur dan (2) eksperimental. Defnisi yang dipapar di 
atas lebih erat berkait dengan definisi-terukur daripada 
dengan definisi eksperimental. Definisi operasional terukur 
memaparkan cara pengukuran suatu variabel. Contohnya, 
prestasi dapat didefinisikan dengan suatu tes baku 
mengenai prestasi, dengan tes prestasi yang dibuat oleh 
guru, atau dengan tingkatan (grade). Sebuah definisi 
operasional eksperimental menyebutkan rincian-rincian hal 
yang dilakukan penyelidik dalam memanipulasi sesuatu 
variabel. Definisi operasional untuk “penguatan” 
(reinforcement) dapat diberikan dengan menyatakan secara 
rinci bagaimana subyek-subyek diberi penguat (imbalan) 
dan tidak diberi penguat (tidak diberi imbalan) karena 
melaksanakan tingkah laku tertentu.  

Dengan demikian dimensi dan indikator merupakan 
keseluruhan kawasan yang harus diungkap oleh aitem-
aitem atau butir-butir yang akan ditulis. Salah satu 
karakteristik utama misalnya dari indikator perilaku adalah 
rumusannya yang sangat operasional dan berada dalam 
tingkat kejelasan yang dapat diukur (measurable) dan 
karenanya dapat dikuantifikasi (Azwar: 2003).  

4. Pembuatan Kisi-Kisi  
Kisi-kisi yang dikembangkan dibuat dalam bentuk 

tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, proporsi 
butir dan nomor butir dari masing-masing indikator. Berikut 
adalah contoh format tabel spesifikasi (kisi-kisi) instrumen 
yang bertujuan mengukur variabel motivasi kerja yang 
terdiri dari 2 (dua) dimensi yakni motivasi kerja yang 
sifatnya internal dan motivasi kerja yang sifatnya eksternal 
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disertai dengan masing-masing indikator. Alat ukur ini 
dirancang dengan 44 butir pernyataan dengan proposri 22 
butir pernyataan positif dan 22 butir pernyataan negatif 
sebagaimana pada tabel 4. 1. 
 
5. Penetapan Model skala 

Penetapan model atau jenis skala yang digunakan 
dalam hal ini penskalaan merupakan proses penentuan letak 
stimulus atau letak respon yang bergerak dalam suatu 
rentangan kontinum dari suatu kutub ke kutub lainnya yang 
berlawanan, misalnya dari negatif ke positif, rendah ke 
tinggi, kuat ke lemah, dan sebagainya. Rentangan kontinum 
akan menentukan macam pernyataan/pertanyaan yang 
akan susun yang merupakan butir-butir instrument. 

Tabel 4.1 Kisi-Kisi Instrumen Alat Ukur Motivasi Kerja 

Variabel Dimensi Indikator 
Kode Pernyataan Jumlah 

positif negatif + - Σ 

 
Motivasi 
Kerja 

Motivasi 
internal 

Mempunyai 
tujuan yang 
jelas. 

A1 1, 2, 3 4, 5, 6 3 3 6 

 Menyukai 
tantang
an 

A2 7, 8 9, 10 2 2 4 

Berusaha 
unggul 

A3 11, 12, 
13 

14, 15, 
16,  

3 3 6 

Komitmen 
terhadap 
tugas 

A4 17, 18 19, 20 2 2 4 

Senang 
dalam 
bekerja 

A5 21, 22 23, 24 2 2 4 

Motivasi 
eksternal 

Menyukai 
situasi 
pekerjaan  

A6 25, 26 27, 28 2 2 4 

Senang 
bekerjasama 

A7 29, 30, 
31 

32, 33, 
34 

3 3 6 
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Senang 
dengan 
perhatian 
dari teman 

A8 35, 36 37, 38,  2 2 4 

Mengahrgai 
insentif dari 
hasil 
kerjanya 

A9 39, 40, 
41  

42, 43, 
44 

3 3 6 

      22 22 44 

 
Pada saat ini telah dikembangkan berbagai jenis 

skala (Ary, 2006: 266) yang dapat dipergunakan dalam 
pengukuran non-tes dalam bidang pendidikan yaitu: a) 
summated rating scale (Skala Likert), b) equal-appering intervals 
(Skala Thurstone), c) cummulative scale (Skala Guttman), dan 
d) semantic defferential scales (Skala beda makna). Penjelasan 
yang lebih detail mengenai masing-masing skala tersebut 
telah diuraikan pada bab II. 

6. Penulisan Butir Instrumen  
Sebelum penulisan aitem dimulai, perancang skala 

perlu menetapkan bentuk atau format stimulus yang hendak 
digunakan. Format stimulus ini erat berkaitan dengan 
metode penskalaa nya. Dalam bab mengenai penskalaan dan 
penentuan skor diuraikan beberapa skala cara penskalaan 
yang biasanya digunaakn dalam penysusunan skala 
psikologi. Berbeda dari pengembangan tes-tes kemampuan 
kognitif yang dalam pemilihan format aitemnya 
memerlukan pertimbangan-pertimbangan menyangkut 
keadaan responden, materi uji, dan tujuan pengukuran, 
dalam penentuan format skala psikologi pertimbangannya 
tidak terlalu gunakan skala. Biasanya pemilihan format 
skala lebih banyak tergantung pada kelebihan teoretis dan 
manfaat praktis format yang bersangkutan 

Pada dasarnya format penulisan butir instrumen 
ditulis dalam bentuk pernyataan dengan pilihan, bentuk 



 
 

 162 

pertanyaan, dan ada juga kombinasi dari keduanya. Bentuk 
pernyataan dengan pilihan jawaban disajikan dalam kalimat 
pernyataan (deklaratif) mengenai atribut yang diukur. 
Pernyataan dapat berupa pernyataan positif dan negatif. 
Pernyataan positif merupakan pernyataan yang mengadung 
makna selaras dengan indikator, sedangkan pernyataan 
negatif adalah pernyataan yang berisi kontra kondisi dengan 
indikator. Penulisan pernyataan atau pertanyaan butir 
instrumen perlu mempertimbangan beberapa hal yakni: 
1. Butir harus langsung mengukur indikator, 
2. Jawaban terhadap butir instrumen dapat 

mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan 
responden berada atau dekat ke kutub positif atau 
negatif,  

3. Butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan 
dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, tidak 
mengandung tafsiran ganda, singkat, dan komunikasi,  

4. Opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan harus 
relevan menjawab pertanyaan atau pernyataan, dan 

5. Banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara 
konseptual kontinum, karena distribusi responden secara 
teoritik mendekati distribusi normal, maka sebaiknya 
menggunakan skala ganjil (Djaali, 2004). 

Misalnya butir instrumen berbentuk pernyataan 
dimana responden berkedudukan sebagai orang pertama 
sehingga menggunakan kata ganti ”Saya”. Pernyataan-
pernyataan tersebut ditulis didasarkan pada kisi-kisi 
instrumen yang telah disusun atau dikembangkan dari 
variabel yang akan diukur. 

B.  Tehnik Penulisan Butir 
 Edwards (1957) telah meramu berbagai saran dan 
petunjuk dari para ahli menjadi semacam pedoman 
penulisan pernyataan yang disebutnya sebagai kriteria 



 
 

 163 

informal penulisan pernyataan sikap. Kriteria termaksud, 
antara lain, adalah sebagai berikut: 
1. Jangan menulis pernyataan yang membicarakan 

mengenai kejadian yang telah lewat kecuali kalau 
objek sikapnya berkaitan dengan masa lalu. 

       Meminta responden menjawab mengenai masalah 
yang telah lama terjadi seringkali tidak ada relevansi dan 
kepentingannya dengan sikap masa kini. Apalagi bila 
disadari bahwa mengetahui sikap sekarang mengenai hal 
yang telah berlalu merupakan hal yang tidak banyak 
gunanya. Sikap bukan merupakan aspek psikologis yang 
stabil untuk waktu yang lama. Interaksi manusia dengan 
lingkungan di mana ia berada sekarang sangat potensial 
untuk mengubah sikapnya terhadap sesuatu. Karena itu, 
pengukuran sikap hampir selalu ditujukan untuk 
mengungkap sikap terhadap objek psikologis masa 
sekarang. 

2. Jangan menulis pernyataan yang berupa fakta atau 
dapat ditafsirkan sebagai fakta. 

 Suatu pernyataan yang berisi fakta atau kenyataan, 
terlepas dari setuju atau tidak setuju terhadappernyataan 
butir, setiap orang yang tahu tentu akan memberikan 
jawaban favorabel terhadap pernyataan seperti itu. Dengan 
demikian apa yang terungkap bukanlah sikap terhadap 
sesuatu objek melainkan pengetahuannya mengenai objek 
tersebut. Pernyataan yang berisi fakta tidak akan dapat 
memberikan informasi kepada kita mengenai bagaimana 
sikap responden yang sebenarnya. 
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3. Jangan menulis pernyataan yang dapat menimbulkan 
lebih dari satu penafsiran. 

 Pernyataan yang menimbulkan penafsiran yang 
berbeda bagi responden mengakibatkan timbulnya respon 
yang tidak sejalan dengan isi pernyataan seperti 
dimaksudkan oleh penulis skala. Misalnya, apa sebenarnya 
yang dimaksudkan dengan hari libur nasional untuk 
memperingati keluarga berencana, maka pernyataan itu 
adalah favorabel dan akan memancing jawaban “setuju“ 
dari responden yang sikapnya positif terhadap keluarga 
berencana. Akan tetapi, apabila responden menafsirkan hari 
libur keluarga berencana sebagai hari libur di mana para 
peserta program keluarga berencana boleh melupakan alat 
kontrasepsi mereka dan meliburkan cara-cara pengaturan 
kehamilan, maka pernyataan itu menjadi pernyataan yang 
tak-favorabel. Akibatnya, responden yang mempunyai sikap 
positif terhadap keluarga berencana tentu akan tidak setuju 
terhadap pernyataan tersebut. 
4. Jangan menulis pernyataan yang tidak relevan dengan 

objek psikologisnya. 
Misalnya pernyataan “Daya tamping universitas yang 

ada di Indonesia perlu segera ditingkatkan“. Sekilas 
pernyataan ini berkaitan dengan masalah tidak 
tertampungnya sebagian besar calon mahasiswa di 
perguruan tinggi yang ada, yang menjadi salah satu alasan 
dibukanya program universitas terbuka. Akan tetapi, berdiri 
sendiri, pernyataan itu tidak mempunyai kaitan apapun 
dengan Universitas Terbuka yang dijadikan objek sikap. 
Apakah responden menyatakan setuju atau tidak setuju 
terhadap isi pernyataan tersebut, tidaklah dapat dijadikan 
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petunjuk mengenai sikapnya terhadap Universitas Terbuka. 
Responden yang menyatakan setuju bahwa daya tamping 
perguruan tinggi sangat rendah dan karenanya perlu 
ditingkatkan, belum tentu akan juga setuju terhadap 
keberadaan Universitas Terbuka. 
5. Jangan menulis pernyataan yang sangat benar 

kemungkinannya akan disetujui oleh hampir semua 
orang atau bahkan hamper tak seorang pun yang akan 
menyetujuinya. 

Apabila hampir kesemua orang setuju terhadap suatu 
pernyataan, maka pernyataan tersebut tidak ada artinya 
dalam mengungkap sikap. 
 Contoh: 
“Segala bentuk pelanggaran lalu lintas harus dikenai 
hukuman penjara“. 

Pernyataan seperti ini, yang dimaksudkan sebagai 
pengungkap sikap terhadap peraturan lalu-lintas, sangat 
boleh jadi tidak akan ada yang menyetujuinya. Sekalipun 
bagi mereka yang mempunyai sikap positif terhadap 
hukuman pelanggaran lau-lintas, tetap akan 
mempertimbangkan bentuk pelanggarannya lebih dahulu 
baru dapat menyetujui atau tidak menyetujui diterapkannya 
hukuman penjara. Pernyataan demikian ini juga tidak 
menolong dalam mengukur sikap manusia. 
6. Pilihlah pernyataan-pernyataan yang diperkirakan akan 

mencakup keseluruhan liputan skala afektif yang 
diingatkan. 

Masing-masing pertanyaan mempunyai derajat 
afektif yang berbeda-beda. Ada pernyataan yang 
mempunyai derajat afektif yang dalam sehingga dapat 
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mengungkap intensitas sikap yang dalam pula, ada 
pernyataan yang mempunyai derajat afekif yang dangkal 
sehingga hanya dapat mengungkap intensitas sikap yang 
tidak terlalu dalam. Umumnya hal ini dapat dilihat dari 
derajat favorabelnya suatu pernyataan. Untuk skala sikap 
secara keseluruhan hendaknya terdiri atas berbagai derajat 
afektif yang bertingkat sehingga ada pernyataannya yang 
dapat mengungkap intensitas sikap yang dalam dan ada 
pernyataannya yang dibuat hanya untuk mengungkap 
intensitas sikap yang sederhan. Dengan demikian, akan 
diperoleh liputan derajat afektif yang luas. 
7. Usahakan agar setiap pernyataan ditulis dalam bahasa 

yang sederhana, jelas, dan langsung. Jangan menuliskan 
pernyataan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang 
rumit. 

8. Setiap pernyataan hendaknya ditulis ringkas dengan 
menghindari kata-kata yang tidak diperlukan dan yang 
tidak akan memperjelas isi pernyataan. 

9. Setiap pernyataan harus berisi hanya satu ide (gagasan) 
yang lengkap. 

10. Pernyataan yang berisi unsur universal seperti “tidak 
pernah“, “semuanya“,“selalu“,“tak seorangpun“, dan 
semacamnya, seringkali menimbulkan penafsiran yang 
berbeda-beda dan karenanya sedapat mungkin 
hendaklah dihindari. 

11. Kata seperti “hanya“,“sekedar“,“semata-mata“, dan 
semacamnya harus digunakan seperlunya saja dan 
dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan 
penafisran isi pernyataan. 
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12. Jangan menggunakan kata atau istilah yang mungkin 
tidak dapat dimengerti oleh para responden. 

13. Hindarilah pernyataan yang berisi kata negatif ganda. 
Misalnya penggunaan kata “tidak “dan “bukan “dua-
duanya adalah kata negatif, yang dalam banyak hal dapat 
membingungkan pembaca pernyataan. Kalau memang 
dimaksudkan untuk menulis pernyataan yang favorabel, 
kata tidak dan kata bukan dalam pernyataan dapat 
dihilangkan sama sekali tanpa mengubah arti kalimatnya.  

Aitem-aitem yang maksudnya sukar dimengerti oleh 
fihak responden karena terlalu panjang atau karena 
kalimatnyaa tidak benar secara tata bahasa, yang 
mendorong responden untuk memilih jawaban tertentu saja, 
yang memancing reaksi negatif dari responden, yang 
mengandung muatan social desirability tinggi, dan yang 
memiliki cacat semacamnya dihasilkan dari proses 
penulisan aitem yang mengabaikan kaidah-kaidah standar. 
Aitem-aitem seperti itu tidak akan berfungsi sebagaimana 
diharapkan. 

Demikianlah beberapa kriteria informal dalam 
penulisan pernyataan sikap yang perlu diperhatikan. Satu 
hal yang juga sangat penting diperhatikan dalam penulisan 
pernyataan sikap adalah masalah social desirability. 
Kadang-kadang pernyataan sikap yang kita tulis 
mengandung social desirability yang tinggi, yaitu berisi hal-
hal yang akan disetujui oleh responden semata-mata karena 
isinya menggambarkan sesuatu yang dianggap sudah 
semestinya berlaku dalam masyarakat sosial atau sesuatu 
yang baik, benar, dan diterima menurut norma masyarakat.  
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Para penulis pernyataan, belajar dari pengalaman, 
menuliskan pernyataan sikap dalam jumlah banyak dan 
kemudian baru mengevaluasi satu persatu pernyataan 
tersebut sesuai dengan kriteria yang baru dikemukakan di 
atas. Perbaikan dilakukan terhadap setiap pernyataan yang 
perlu diperbaiki. Seringkali pula pemeriksaan kembali 
terhadap setiap pernyataan itu menimbulkan idea tau 
gagasan baru sehingga dapat ditulis pernyataan yang lebih 
baik. 

Mereka yang memahami dasar-dasar konstruksi 
skala sikap dan telah banyak berpengalaman dalam 
penulisan pernyataannya akan lebih peka dalam 
mengevaluasi setiap pernyataan dan umumnya dapat 
langsung mengetahui adanya kejanggalan-kejanggalan 
bahasa yang dipergunakan. 

Setelah pernyataan-pernyataan sikap selesai ditulis, 
langkah berikutnya adalah melakukan penskalaan (scaling) 
terhadap pernyataan tersebut dan memilih pernyataan-
pernyataan yang secara empirik memang berkualitas. 
Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai prosedur 
penskalaan, kita perlu mengenai lebih dahulu konsep 
mengenai kontinum psikologis. 
 Pendapat Suryabrata (2000) bahwa beberapa hal 
yang perlu diperhatikan pada penulisan butir instumen 
tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas 
yakni:  

1. Mengacu pada indikator-indikator perilaku atau pada 
komponen atribut. 
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2. Jawaban terhadap butir instrumen dapat 
mengindikasikan ukuran indikator apakah keadaan 
responden berada atau dekat ke kutub positif atau 
negatif,  

3. Butir dapat berbentuk pertanyaan atau pernyataan 
dengan menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, jelas 
dan mudah dimengertti oleh responden. 

4. Penyataan atau pertanyaan tidak menimbulkan 
penafsiran ganda terhadap istilah yang digunakan, 
singkat, dan komunikatif. 

5. Hindari penggunaan istilah-istilah teknis dan istilah-
istilah yang tidak begitu populer sehingga mudah 
disalah-artikan oleh responden. 

6. Hindari butir yang isinya sesuai norma sosial atau 
dianggap baik pada umumnya. 

7. Opsi dari setiap pertanyaan atau pernyataan harus 
relevan menjawab pertanyaan atau pernyataan,  

8. Banyaknya opsi menunjukkan panjang skala yang secara 
konseptual kontinum, karena distribusi responden secara 
teoritik mendekati distribusi normal, maka sebaiknya 
menggunakan skala ganjil. 

9. Pernyataan atau pertanyaan untuk masing-masing aspek 
disusun dalam dua kategori, yaitu pernyataan positif dan 
negatif, secara seimbang banyaknya 

 Banyaknya aitem dalam skala yang sedang disusun 
tentu telah dispesifikasikan oleh blue-print. Namun tugas 
penulisan aitem tidak terbatas hanya pada jumlah aitem 
yang ditentukan oleh blue-printnya melainkan akan jauh 
lebih banyak. Hal ini dikarenakan sebagian dari aitem yang 
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telah ditulis dengan sangat hati-hati sekalipun akan terbukti 
tidak mampu berfungsi sebagaimana dikehendaki bila 
dikenakan pada kelompok sampel responden yang 
sebenarnya.  
 Pada penulis yang belum terlatih dan belum banyak 
pengalamannya, aitem-aitem yang tidak berfungsi ini 
jumlahnya dapat sangat besar, sampai 60% atau 70% dari 
yang telah ditulis. Pada penulis yang sudah sangat terlatih 
dan berpengalaman peresentase kehilangan aitem dapat 
turun menjadi sekitar 20%. Oleh karena itu, pada tahap-
tahap awal pengembangan skala, perlu ditulis aitem yang 
jumlahnya paling sedikit dua atau tiga kali lipat dari jumlah 
yang dispesifikasikan oleh blue-print (Azwar, 2003). 

Penulisan aitem dapat dilakukan apabila komponen-
komponen atribut telah jelas identifikasinya atau bila 
indikator-indikator perilaku telah dirumuskan dengan 
benar. Biasanya komponen-komponen atribut dan indikator-
indikator perilaku disajikan sebagai bagian dari blue-print 
skala. Disamping memberikan gambaran mengenai isi dan 
dimensi kawasan ukuran, blue-print akan menjadi acuan 
dalam penulisan aitem. Penulisan aitem sendiri harus pula 
selalu memperhatikan kaidah-kaidah penulisan yang sudah 
ditentukan sebagamana telah diapaprkan di atas. Pada 
tahapan awal penulisan aitem, umumnya dibuat aitem yang 
jumlahnya jauh lebih banyak dari pada jumlah yang 
dispesifikasikan oleh blue-printnya. Katakanlah sampai 
sekitar tiga kali lipat dari jumlah yang nanti akan digunakan 
dalam skala bentuk final. Hal ini dimaksudkan agar nanti 
penyusunan skala tidak kehabisan aitem akibat gugurnya 
aitem-aitem yang tidak memenuhi persyaratan.  
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6.  Proses Validasi Teoritik  
  Proses validasi pertama adalah validasi teoritik 

melalui telaah pakar (judgment experts) pada dasarnya 
bertujuan untuk menelaah seberapa jauh dimensi 
merupakan jabaran yang tepat dari konstruk, seberapah jauh 
indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi dan 
seberapa jauh butir-butir  instrumen yang dibuat secara 
tepat dapat mengukur indikator. Telaah pakar difokuskan 
pada dua aspek yaitu mengetahui ketepatan sebagaimana 
yang dimaksud di atas dan kejelasan bahasa yang 
digunakan butir-butir instrumen dengan sasaran ukur, 
sebagaimana diuraikan pada definisi konsep, defisini 
operasional, dan kisi-kisi.  

Catatan dari pakar berupa komentar dan balikan 
verbal yang merupakan data kualitatif ditulis pada kolom 
penilaian pakar pada lembar penilaian berupa kisi-kisi 
instrumen yang terdiri dari dimensi, indikator dan butir 
pernyataan seperti pada contoh Tabel 4.2 berikut 

Tabel 4.2. Contoh Lembar Penilaian Pakar 
Nama Penilai:…………………………………………… 

Variabel
/sub 
variabel 

Dimensi/ 
Indikator 

Butir 
Pernyataan 

jumlah Catatan 
Penilaian 

     
     
     

 

Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berdasarkan 
penilaian telaah pakar terhadap kesesuaian dimensi, 
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indikator dan butir pernyataan dan dilakukan revisi untuk 
mendapatkan kisi-kisi dan instrumen berdasarkan hasil 
telaah pakar. 

Validitas teoritik kedua melalui melalui panelis 
pakar terdiri dari antara 15-20 pakar yang bertujuan untuk 
menilai ketepatan butir instrumen dengan dimensi dan 
indikator dan menilai kejelasan bahasa yang digunakan 
pada setiap butir instrumen misalnya dengan menggunakan 
skala penilaian rentang 1 sampai 5. Sekor 1 berarti sangat 
tidak tepat- sangat tidak jelas, sekor 2 berarti tidak tepat- 
tidak jelas, sekor 3 ragu-ragu, sekor 4 berarti tepat-jelas, dan 
sekor 5 sangat tepat–sangat jelas. Contoh dapat dilihat pada 
tabel berikut. 

 
Tabel 4.3. Contoh Lembar Penilaian Panelis Pakar 

 
Nama Penilai:…………………………………………… 

 
  Penilaian item 

No Pernyataan Ketepatan Kejelasan 
  ST T RR KT STT SJ J RR KJ STJ 
1.            
2.            
3.            
dst            

 
Keterangan; 
ST/SJ  = Sangat Tepat/Sangat Jelas   
KT/KJ = Kurang Tepat/Kurang Jelas 
T/J =Tepat/Jelas     
STT/STJ= Sangat Tidak Tepat/Sangat Tidak Jelas 
RR = Ragu-Ragu  



 
 

 173 

Sekor dari semua panelis pakar untuk setiap butir 
selanjutnya dicatat pada lembar rekapitulasi dan untuk 
keperluan analisis data panelis pakar misalnya dengan 
menggunakan Indeks validitas yang disusun oleh Aiken 
(1996) yang dinamakan indeks V dimana Nilai V terletak di 
antara 0 dan 1 dengan rumusan sebagai berikut:                                                                

 

 

Skala penilaian pada rumusan di atas adalah dari lo 
sampai c-kategori dengan ni = banyaknya nilai pada i dan i= 
dari lo + 1 sampai lo + c – 1. Nilai indeks V pada setiap butir 
yang diperoleh dari hasil penilaian panelis pakar 
dikonfirmasi melalui kriteria penilaian butir dan tindak 
lanjutnya, lihat tabel berikut. 

Tabel 4. 4 Contoh Lembar Rekapitulasi Data Penilaian 
Butir 

No Panelis Pakar V
  

T 
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1                  
2                  
Dst                  
Total                  

 

Adapun kriteria yang digunakan untuk mengetahui 
tindak lanjut terhadap butir pernyataan instrumen setelah 
dilakukan penilaian tingkat ketepatan dan kejelasan butir-

)1(
||

-

-
=å

c
loin

V
N
i
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butir instrumen berdasarkan nilai V indeks dapat dilihat 
pada tabel 4. 5. 

Tabel 4.5 Kriteria Penilaian Butir dan Tindak 
lanjutnya 

Rentang Nilai V 
indeks 

Kategori Tindak lanjut 

0.00 – 0.33 Tidak tepat/tidak 
jelas 

Ditolak 

0.34 – 0.65 Cukup  Diterima dengan 
revisi 

0.66 – 1.00 Tepat/Jelas Diterima tanpa 
revisi 

 
Kisi-kisi dan instrumen direvisi berdasarkan kriteria 

penilaian butir dan tindak lanjutnya sehingga diperoleh 
instrumen baru hasil dari uji validitas sebagai tahap 
validitas teori. Berikut dilakukan analisis varians dengan 
menggunakan rumus reliabilitas Hoyt (Djaali, dan Muljono, 
2004) yang bertujuan untuk melihat reliabilitas antar pakar 
atau konsistensi antar pakar dalam memberi penilaian 
terhadap ketepatan dan kejelasan bahasan pada butir-butir 
instrumen. 

 

 
 
 
Keterangan: 
rkk = koefisien reliabilitas 

b

b
RJK

RJKRJK
r e
kk

-
=
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RJKb = rata-rata jumlah kuadrat baris 
RJKe = rata-rata jumlah kuadrat eror 

 
7.  Revisi Butir 

Hasil analisis aitem menjadi dasar dalam seleksi 
aitem. Aite-aitem yang tidak memenuhi persyaratan 
psikometris akan disingkirkan atau diperbaiki lebih dahulu 
sebelum dapat menjadi bagiandari skala. Sebaliknya, aite-
aitem yang memenuhi persyaratan pun tidak dengan 
sendirinya disertakan ke dalam skala. Proses kompilasi akan 
menentukan mana diantara aitem tersebut yang terpilih. 
Disamping memperhatikan parameter aitem, kompilasi 
skala harus pula mempertimbangkan proporsionalitas 
komponen-komponen skala sebagaimana dideskripsikan 
oleh blue-printnya. 

Pada pengembangan instrumen dilakukan revisi 
butir dengan 3 tahap yaitu: a) revisi pada tahap 
pengembangan yakni revisi setelah validasi konstruk oleh 
pakar, b) revisi setelah dilakukan ujicoba 1 pada sampel 
terbatas, dan c) revisi pada tahap setelah uji lapangan atau 
ujicoba 2. Berikut diuraikan dari prosedur yang dilakukan 
untuk merevisi butir-butir pernyataan pada kuesioner 
pengukur kecerdasan emosional siswa  berbakat intelektual. 

Pertama, revisi setelah validasi konstruk oleh pakar 
dilakukan berdasarkan hasil analisis telaah pakar secara 
kuantitatif dan kualitatif pada instrumen draf 1. Terdapat 
tiga hal yang direvisi yakni: (a) merevisi ketepatan butir 
dengan dimensi dan indikator, (b) merevisi kejelasan bahasa 
yang digunakan, (c) Mengeluarkan atau mengeliminasi 
butir-butir yang ditolak atau tidak layak untuk dimasukkan 
pada kuesioner, dan (d) penyusunan kisi-kisi penyebaran 
butir yang terpilih pada kuesioner yang merupakan draft 2 
hasil telaah pakar dan draft 3 hasil panelis pakar. 
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Kedua, revisi setelah dilakukan ujicoba pertama 
dengan menggunakan instrumen draft 3 pada sampel 
terbatas. Revisi dilakukan berdasarkan hasil analisis faktor 
dari dimensi-dimensi variabel dimana dilakukan perakitan 
ulang kisi-kisi penyebaran butir sesuai dengan faktor-faktor 
yang terbentuk dan menghasilkan instrumen draft 4.  

Ketiga, revisi pada tahap setelah uji lapangan atau 
ujicoba 2 dengan menggunakan instrumen draft 4 hasil 
revisi dari ujicoba 1 pada sampel. Revisi atau penyusunan 
ulang butir-butir instrumen yang berdasarkan faktor-faktor 
yang terbentuk sebagai hasil dari analisis faktor dan 
diperoleh instrumen final yang telah divalidasi dan 
dianggap reliabel dan objektif untuk mengukur.  

8. Proses Validasi Empirik 
Penguji reliabilitas skala dilakukan terhadap 

kumpulan aitem-aitem terpilih yang banyaknya disesuaikan 
dengan jumlah yang telah dispesifikasikan ole blue-print. 
Apabila koefisien reliabilitas skala ternyata belum 
memuaskan, maka penyusun skala dapat kembali ke 
langkah kompilasi dan merakit ulang skala dengan 
mengutamakan aitem-aitem yang memiliki daya beda tinggi 
sekalipun perlu mengubah sedikit proporsi aitem dalm 
setiap komponen atau bagian skala. Kumpulan aitem yang 
memiliki diskriminasi tinggi akan dapat meningkatkan 
koefisien reliabilitas skala. Jalan lain yang dapat ditempuh 
adalah menambah jumlah aitem yang pada setiap 
komponen secara proporsional denga (bila perlu) 
menurunkan sedikit kriteria seleksi aitem. Hal ini dilakukan 
terutama bila jumlah aitem dalam skala belum begitu 
banyak. Secara umum, penambahan jumlah aitem akan 
meningkatkan koefisiaen reliabilitas skala. 

Proses validasi pada hakikatnya merupakan proses 
berkelanjutan. pada skala-skala yang aklaan digunakan 
secara terbatas pada umumnya dilakukan pengujian 
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validitas berdasar kriteria sedangkan pada skala yang 
dimaksudkan untuk digunakan secara luas biasanya 
diperlukan proses analisis faktor dan validasi silang (cross 
validation). 

Kumpulan aitem yang telah melalui proses reviu dan 
analisis kualitatif kemudian diujicobakan. Tujuan ujioba ini 
pertama adalah untuk mengetahui apakah kalimat dalam 
aitem mudah dan dapat dipahami oleh responden 
sebagaimana diinginkan oleh penulis aitem. Reaksi-reaksi 
responden berupa pertanyaan mengenai kata-kata atau 
kalimat yang digunakan dalam aitem merupakan pertanda 
kurang komunikatifnya kalimat yang ditulis dan itu 
memerlukan perbaikan. Hal ini sangat mungkin terjadi 
mengingat apa yang sudah jelas bagi penulis bagi aitem 
dapat saja belum cukup mudah untuk dimengerti oleh 
orang lain. Tujuan ke dua, uji-coba dijadikan salah-satu cara 
paraktis untuk memperoleh datajawaban dari responden 
yang akan digunakan untuk penskalaan (lihat bahasan 
mengenai penskalaan respons) atau untuk evaluasi kualitas 
aitem secara statistik. 

 Proses validasi empirik dapat dilakukan dengan 2 
tahap melalui ujicoba 1 dan ujicoba 2 yang bertujuan untuk 
menguji struktur faktor, mengetahui kesesuaian 
pengelompokkan butir dan hubungan butir-butir dengan 
faktor yang melandasinya. Analisis kuantitatif hasil ujicoba 1 
dengan menggunakan analisis faktor dan reliabilitas 
konsistensi internal misalnya dengan menggunakan uji 
reliabilitas Alpha Cronbach untuk masing-masing dimensi 
dan Alpha Stratified untuk multidimensi berikut: 
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Keterangan; 

  koefisien reliabilitas 
k   = banyaknya butir 
si2 = Varians sekor butir 
st2 = Varians sekor total 
 
Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan 

reliabilitas perdimensi, maka untuk mendapatkan nilai 
reliabiltas multidimensi dari instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa digunakan rumus koefisien 
reliabilitas alpha berstrata (Widhiarso, 2010: 4) yakni: 

 

                       αs =1-  

 
keterangan: 
αs = Reliabilitas alpha berstrata 

= Varian butir pada komponen ke-i 
= total varian 

Format final skala harus dirakit dalam tampilan yang 
menarik namun tetap memudahkan responden untuk 
membaca dan menjawabnya. Dalam bentuk akhir, skala 
dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan dan mungkin pula 
lembar jawaban yang terpisah. Ukuran kertas yang 
digunakan perlu disesuaikan dengan panjangnya skala 
sehingga jangan sampai berkas skala tampak sangat tebal 
sehingga mengakibatkan calon responden kehilangan 
motivasi, sedangkan pemilihan ukuran huruf perlu juga 
mempertimbangakan usia responden jangan sampain 
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memakai ukuran huruf terlalu kecil sehingga responden 
yang agak lanjut usia kesulitan membacanya.  

Proses validitas empirik tahap pertama dan kedua 
melalui prosedur yang sama dan diperoleh Instrumen final 
yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Tahap 
selanjutnya menetapkan panduan penggunaan instrumen 
serta interpretasi skor. Contoh tahap-tahap pengembangan 
dapat dilihat gambar 4.1. 
 
9.Penyusunan Norma 

Selanjutnya instrument final ini dilengkapi dengan 
Pedoman Penggunaan Instrumen yang terdiri dari cara 
penggunaan, standar waktu dan tempat, penskoran dan 
penafsiran hasil. Norma apa yang perlu disusun akan 
ditentukan oleh kebutuhan dan kondisi. Mungkin 
diperlukan diperlukan norma nasional, norma regional, 
norma untuk kelompok-kelompok tertentu yang relevan.  

Suatu hal yang mungkin timbul dalam praktek 
apakah norma itu cukup untuk skor komposit ataukah 
diperlukan juga norma untuk skor-skor-skor komponen. Jika 
yang terakhir itu terjadi maka deskripsi hasil pengukuran 
akan menampilkan profil subjek dalam hal yang diukur. 
Ungkapan Suryabrata (2005) bahwa hal yang mungkin 
diperlukan bagi penyusunan norma instrumen adalah 
pengembangan profil subjek atau kelompok subjek pada 
komponen-komponen yang diukur. 
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C. Tehnik Penskoran dan Interpretasi 

Penskoran adalah suatu proses pengubahan 
jawaban instrumen menjadi angka-angka yang merupakan 
nilai kuantitatif atau penskoran merupakan kuantifikasi 
terhadap jawaban instrumen. Dengan memberikan skor 
dapat diperoleh deskripsi tentang nilai atau harga suatu 
variabel untuk masing-masing unit analisis misalnya dalam 
penelitian.  

Dengan demikian diharapkan bahwa hasil ukur tes 
tersebut akan dapat mengungkapkan dengan tepat ciri atau 
keadaan yang sesungguhnya dari objek ukur dimana skor-
skor tes merupakan bagian dari informasi yang diberikan 
kepada individu sebagai alat bantu untuk proses-proses 
pengambilan keputusan.  

Contoh perhitungan skor yang diuraikan berikut ini 
adalah tehnik penskoran  instrumen yang menggunakan 
skala Likert. Maka skor yang diberikan terhadap pernyataan 
positif dan pernyataan negatif yang diajukan adalah 
kebalikannya, dimana dinilai oleh subjek dengan 5 (lima) 
pilihan: a) selalu, b) sering, c) kadang-kadang, d) jarang, dan 
e) tidak pernahm (lihat tabel 3.8). 

 
Tabel 3.8. Penetapan Skor Jawaban Instrumen 

Skor jawaban a b c d e 
Pernyataan positif 5 4 3 2 1 
Pernyataan negatif 1 2 3 4 5 
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Pada tabel di atas terlihat bahwa untuk pernyataan 
positif skor skalanya 5 untuk selalu, 4 untuk sering, 3 untuk 
kadang-kadang, 2 untuk jarang, 1 untuk jawaban tidak 
pernah. Adapun pernyataan negatif maka skor skalanya 
adalah 5 untuk tidak pernah, 4 untuk jarang, 3 untuk 
kadang-kadang, 2 untuk sering, dan 1 untuk selalu. Dengan 
demikian skor maksimal yang diperoleh adalah jumlah butir 
dalam instrumen dikalikan dengan 5 atau 5n dan skor 
minimalnya adalah jumlah butir atau n, jadi rentang skor 
teoritiknya adalah n – 5n.  

Model interpretasi skor adalah dengan kategorisasi 
jenjang, dimana tujuan kategorisasi ini adalah menempatkan 
individu ke dalam kelompok-kelompok terpisah secara 
berjenjang menurut suatu kontinum berdasar atribut yang 
diukur (Azwar, 1999). Penggolongan individu ditetapkan 
dalam 3 (tiga) diagnosis yakni Tinggi, Sedang dan Rendah 
yang batasannya berdasarkan satuan deviasi standar dengan 
memperhitungkan rentangan angka-angka minimum-
maksimum  teoritisnya, nilai tengah (skor rata-rata (µ)) dan 
deviasi standar (δ) nya dengan rincian: 

 
Rendah                   x < µ - 1.0 δ 
Sedang  µ - 1.0 δ  ≤ x < µ + 1.0 δ 
Tinggi   µ + 1.0 δ ≤ x  

 

Diperolehnya alat ukur non-tes yang sifatnya non-
kognitif dengan skala skala likert yang dilengkapi petunjuk 
penggunaan, standar waktu yang dibutuhkan 
menyelesaikan instrumen, tehnik penskoran sebagaimana 
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diuraikan di atas dengan menggunakan tabel skor dengan 
mengisi kolom skor yang telah disediakan. Selanjutnya 
penafsiran hasil dapat dilihat pada tabel interpretasi skor 
yang disiapkan. 

Sekalipun disediakan “kunci” skoring, kadang-
kadang terjadi kesalahan dari fihak pemberi skor karena 
cara pengunaan kunci yang keliru atau karena salah dalam 
penjumlahan skor. Pada beberapa skala yang menggunakan 
konversi skor, dapat terjadi kesalahan sewaktu mengubah 
skor mentah menjadi skor derivasi karena salah lihat pada 
tabel koversi. 

 Sisi diagnostika suatu proses pengukuran atribut 
psikologia dalah pemberian makna atau interpretasi 
terhadap skor skala yang bersangkutan. Sebagai suatu hasil 
ukur berupa angka (kuantitatif), skor skala memerlukan 
suatu norma pembanding agar dapat diinterpretasikan 
secara kualitatif.  

Pada dasarnya, interpretasi skor skala psikologi 
selalu bersifat normatif, artinya makna skor diacukan pada 
posisi relatif skor dalam suatu kelompok yang telah dibatasi 
dibatasi terlebih dahulu. Sekalipun skor pada skala 
psikologis yang ditentukan lewat prosedur penskalaan akan 
menghasilkan angka-angka pada level pengukuran interval 
(azwar, 1999) namun dalam interpretasinya hanya dapat 
dihasilkan kategori-kategori atau kelompok-kelompok skor 
yang berada pada level ordinal. Sebagai contoh, respon-
respon “sangat setuju”, “setuju”, “netral”, “tidak setuju”, 
dan “sangat tidak setuju” akan memperoleh skor interval 
bila ditetapkan lewat prosedur penskalaan Summated ratings, 
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namun makna skor pada keseluruhan skala yang dijawab 
dengan respon tersebut tidak dapat diletakkan pada kontinu 
interval melainkan berada pada kategori-kategori ordinal. 

D. Deskripsi Proses Pembakuan 
Proses pembakuan instrumen dimaksudkan untuk 

diperolehnya alat ukur yang valid dan reliabel yang 
digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasi tingkat 
kematangan atau kedudukan seseorang dalam skala 
pengukuran atau skala psikologi.  

Proses pembakuan instrumen ini melewati beberapa 
tahap yakni: a) mensintesa konstruk variabel yang akan 
diukur, b) mengkonfirmasikan konstruk, dimensi dan 
indikator melalui telaah pakar, c) mengkonfirmasikan 
konstruk melalui analisis faktor yang terdiri dari 
serangkaian analisis sebagai persyarat bagi analisis faktor, 
dan 3) melakukan analisis reliabilitas.  

Instrumen baku adalah instrumen yang disusun oleh 
para ahli dan telah dikalibrasi, mempunyai petunjuk 
pelaksanaan yang jelas, memiliki acuan norma untuk 
menginterpretasi suatu skor, dan yang utama adalah 
kesahihan (validity), kepercayaan (reliability) (Ebel, 1987). 
Validitas dan reliabilitas instrumen merupakan indikator 
utama dari kualitas suatu instrumen. Anastasi dan Urbina 
(2003) mengungkapkan indikator kualitas instrumen 
meliputi: 1) memiliki validitas yang tinggi, 2) memiliki 
reliabillitas yang tinggi, 3) bersifat objektif, 4) bersifat baku, 
dan 5) memiliki efisiensi tinggi. 
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Makin tinggi koefisien reliabilitas suatu instrumen, 
maka kemungkinan kesalahan yang terjadi akan semakin 
kecil. Menurut Naga koefisien reliabilitas yang memadai 
hendaknya terletak di atas 0.75. Sedangkan menurut 
Nunnally bahwa koefisien yang memadai sebaiknya terletak 
di atas 0.60 (Nunnally, 1970) atau koefisien reliabilitas pada 
taraf 0.70 atau lebih biasanya dapat diterima sebagai 
reliabilitas yang baik.    
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Bab 5 
 

CONTOH PENGEMBANGAN  
INSTRUMEN NON-TES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Berbagai studi atau kajian tentang pengukuran non-
tes pada bidang pendidikan maupun bidang psikologi. Salah 
satu adalah yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan 
suatu penelitian pengembangan pengukuran yang bertujuan 
untuk mendapatkan suatu alat ukur kecerdasan emosional 
Siswa Berbakat Intelektual yang valid dan reliabel. Berikut ini 
adalah tahap-tahap penelitian pengembangan pengukuran: 
A. Latar Belakang Masalah 
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Tujuan pendidikan pada umumnya adalah 
menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik 
mengembangkan potensi kecerdasan dan bakatnya secara 
optimal, meningkatkan mutu kehidupan dan martabat, baik 
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 
Dengan kata lain pendidikan berfungsi sebagai sarana 
pemberdayaan individu dan masyarakat guna menghadapi 
masa depan.  

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: ”Warga negara 
yang memiliki  kemampuan dan kecerdasan luar biasa  
berhak memperoleh perhatian khusus” (pasal 8 ayat 2) dan 
UU No 20/2003 kembali menegaskan bahwa: “Warga Negara 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak 
memperoleh pendidikan khusus” (pasal 5 ayat 4).Untuk itu 
berbagai upaya telah dirintis pemerintah dalam menyediakan 
program pelayanan khusus bagi anak yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat khusus, seperti pada tahun 1994 
mengembangkan Sekolah Unggul (schools of excellence) dan 
pada tahun 1998/1999 terdapat dua sekolah swasta di DKI 
Jakarta dan satu sekolah di Jawa Barat melakukan ujicoba 
pelayanan pendidikan bagi anak yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa dalam bentuk program 
percepatan belajar (acceleration), yang mendapat arahan dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.  

Pada tahun 2000 program yang dimaksud 
dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Nasional pada 
Rakernas Depdiknas menjadi Program pendidikan nasional. 
Melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendiknas 
menyampaikan Surat Keputusan (SK) Penetapan Sekolah 
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Penyelenggara Percepatan Belajar kepada 11 (sebelas) 
sekolah yakni 1 (satu) SD, 5 (lima) SLTP dan 5 (lima) SMU di 
DKI Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian pada tahun 2001/2002 
diputuskan penetapan kebijakan pendiseminasian program 
percepatan belajar pada beberapa sekolah di beberapa 
propinsi di Indonesia (Depdiknas, 2003: 3-5).  

Program akselerasi memberikan beberapa manfaat 
bagi anak berbakat intelektual seperti siswa akan belajar lebih 
baik, efektif, efisien, dan memfasilitasi kebutuhan anak SBI. 
Namun beberapa kelemahan yang berpotensi negatif dalam 
proses akselerasi termasuk masalah penyesuaian emosional 
yang dapat atau mungkin menimbulkan masalah-masalah 
tertentu.  

Meskipun memenuhi persyaratan dalam bidang 
akademis, siswa akseleran kemungkinan imatur secara sosial, 
fisik, dan emosional. Hasil penelitian Munandar menjelaskan 
bahwa 25% dari siswa yang putus sekolah adalah anak-anak 
yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa 
(Depdiknas: 2003, 19). Selanjutnya Yaumil menemukan 
bahwa 30% siswa SMA di Jakarta yang memiliki potensi 
kecerdasan dan bakat istimewa hanya mencapai prestasi di 
bawah potensi yang dimiliki. Penelitian Harry yang 
dilakukan di Jabar, Jatim, Kalbar dan Lampung menemukan 
bahwa 22% siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan 
bakat istimewa beresiko tinggi tinggal kelas (Depdiknas: 
2003, 18).  

Davis dan Rimm menjelaskan bahwa siswa berbakat 
juga bisa ditantang oleh keadaan emosional mereka, 
misalnya, rasa bersalah, depresi, perasaan tidak mampu, dan 
fearfulness, serta kesulitan menyesuaikan diri dengan 
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lingkungan baru dan kesepian (Woitaszewski, 2004: 10). 
Penelitian oleh Bellamy, Gore, dan Sturgis (2012: 53-78) 
menyimpulkan bahwa siswa berbakat tidak harus 
didefinisikan sepenuhnya oleh prestasi tetapi juga oleh 
kemampuan mereka untuk belajar dan menguasai 
keterampilan sosial dan emosional. Sehingga beberapa 
tulisan para pakar dalam bidang keberbakatan, keberatan 
terhadap penyelenggaraan program akselerasi ini terletak 
pada masalah hambatan sosial dan kesejahteraan emosional 
siswa (Hawadi, 2004:11) 

Sistem pendidikan kita kurang mengadopsi 
perkembangan mutakhir dalam neurosains (neuroscience) 
dimana penelitian-penelitian neuroscience telah berdampak 
luarbiasa terhadap kajian ilmu psikologi belajar seperti 
terjadinya suasana belajar yang menyenangkan ternyata 
dapat meningkatkan percepatan belajar dan sangat erat 
kaitannya dengan pengelolaan otak (brain management).  

Kelas akselerasi di sekolah-sekolah kurang sempurna 
memahami dinamika otak manusia, anak-anak dilatih untuk 
mengembangkan kemampuan rasional-kalkulatif, tetapi 
hampir melupakan simbiosis otak manusia yang 
menekankan pada pematangan emosi (Pasiak, 2006:63). 
Karen Stone McCown pengembang kurikulum self-science 
dan Direktur Nueva dalam Goleman (1995: 262) mengatakan 
bahwa proses belajar tidak berlangsung terpisah dari 
perasaan anak. Bagaimana emosi sangat mempengaruhi 
motivasi belajar dan pada akhirnya juga dapat 
mempengaruhi kesadaran dan rasio serta prestasi belajar 
siswa. Berbagai kajian tentang emosi memperlihatkan bahwa 
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ketika fenomena emosional itu terjadi, fungsi otak sedang 
bekerja.  

Fokus terhadap kebutuhan pemenuhan dua masalah 
ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan oleh pihak 
sekolah dan yang terlibat. Mengingat bahwa salah satu tujuan 
khusus dari program percepatan belajar adalah memacu 
mutu siswa untuk pendekatan kecerdasan spiritual, 
intelektual, dan emosionalnya secara seimbang (Semiawan, 
2005: 54). Kebutuhan emosional anak berbakat perlu 
diperhatikan serta dikendalikan, karena mereka pada 
umumnya lebih sensitif terhadap kejadian sekelilingnya yang 
akan berpengaruh luar biasa terhadap perkembangannya.  

Berbagai penelitian tentang kecerdasan emosional 
termasuk penelitian yang berupa mengembangkan alat ukur 
kecerdasan emosional telah dilakukan peneliti-peneliti, 
seperti penelitian yang dilakukan Chan (2003: 409-417) yang 
bertujuan untuk mengidentifikasi sifat dan dimensi 
kecerdasan emosional berdasarkan tanggapan sampel siswa 
berbakat dan mengembangkan skala empiris untuk menilai 
validitas dan reliabilitas komponen kecerdasan emosional. 
Penelitian Warwick, Nettelbeck dan Ward (2010: 66-71) yang 
bertujuan mengembangkan pengukuran kemampuan 
kecerdasan emosional dengan metodologi pengukuran yang 
hasilnya menunjukkan bahwa alat ukur AEIM (Ability 
Emotional Intelligence Measure) handal dan valid untuk 
mengukur kemampuan kecerdasan emosional yang memiliki 
implikasi untuk penerapan kecerdasan emosional, 
pengambilan keputusan dan manajemen emosional. 

Maka dipandang perlunya penelitian tentang hal-hal 
yang mencakup ranah afeksi, dimana ranah kognitif dan 
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ranah afeksi terdapat hubungan yang erat, yang mana dalam 
struktur otak neuron sel otak yang menghubungkan ke dua 
ranah ini disebut extended amygdala. Penggunaan fungsi otak 
yang efektif dan efisien merupakan hasil dari proses interaktif 
yang dinamis dengan lingkungan yang mencakup ciri-ciri 
fisik, mental dan emosional yang mengakibatkan integrasi 
yang terakselerasikan dari fungsi otak dan berakibat 
terhadap pemekaran kemampuan manusia secara optimal 
(Semiawan, 2007: 5). 

Uraian di atas mengingatkan betapa urgennya kajian-
kajian tentang kecerdasan emosional yang telah terbukti 
berpengaruh penting bagi prestasi, kesuksesan pribadi dan 
pekerjaan seseorang termasuk siswa berbakat intelektual. 
Dengan demikian penelitian ini bertujuan mengembangkan 
instrumen pengukur kecerdasan emosional siswa berbakat 
intelektual sebagai alat identifikasi untuk mengetahui tingkat 
kematangan dan kedudukan siswa dalam skala kecerdasan 
emosional. 

B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan paparan di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 
1. Secara konseptual, konstruk apa saja yang melandasi 

instrumen pengukuran kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual? 

2. Bagaimanakah validitas konstruk instrumen pengukuran 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual?  

3. Secara empiris, faktor-faktor apa yang terbentuk dari 
konstruk yang mendasari instrumen pengukuran 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual? 
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4. Bagaimanakah reliabilitas instrumen pengukuran 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual? 

C. Tinjauan Pustaka 
1. Konsep Pengembangan  
    Instrumen  

Menurut  Djaali dan Muljono (2004: 81) langkah-
langkah penyusunan dan pengembangan instrumen adalah; 
(a) konstruk dirumuskan berdasarkan sintesis dari teori-teori 
yang dikaji, (b) dikembangkan dimensi dan indikator 
berdasarkan konstruk, (c) dibuat kisi-kisi instrumen dalam 
bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, 
nomor butir dan jumlah butir, (d) ditetapkan besaran atau 
parameter yang bergerak dalam suatu rentangan kontinum, 
(e) butir-butir instrumen ditulis dalam bentuk pernyataan 
atau pertanyaan, (f) proses validasi, (g) proses validasi 
pertama adalah validasi teoritik melalui panel, (h) revisi 
berdasarkan hasil panel, (i) instrumen digandakan guna uji 
coba, (j) uji coba merupakan validasi empirik, (k) pengujian 
validitas dengan menggunakan kriteria internal maupun 
eksternal, (l) berdasarkan kriteria diperoleh kesimpulan 
mengenai valid atau tidaknya sebuah butir atau perangkat 
instrumen, (m) validitas internal berdasarkan hasil analisis 
butir, (n) dihitung koefisien reliabilitas, dan (o) perakitan 
butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen.  

2.  Pengujian dalam Pembakuan Instrumen 
Proses pembakuan instrumen ini melewati beberapa 

tahap yakni: a) mensintesa konstruk kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual, b) mengkonfirmasikan konstruk, 
dimensi dan indikator melalui telaah pakar, c) 
mengkonfirmasikan konstruk melalui analisis faktor yang 
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terdiri dari serangkaian analisis sebagai persyarat bagi 
analisis faktor, dan d) melakukan analisis reliabilitas. dengan 
menggunakan koefisien reliabilitas alpha Cronbach 
(perdimensi) dan reliabilitas alpha berstara untuk 
mutidimensi. Penjelasan mengenai validitas konstruk, 
analisis faktor dan reliabilitas instrumen diuraikan berikut 
ini. 

a) Uji Validitas konstruk  
Validitas konstruk sebuah tes adalah lingkup sejauh 

mana tes bisa dikatakan mengukur suatu konstruk atau sifat 
yang teoritis. Tiap konstruk di kembangkan untuk 
menjelaskan dan mengorganisir konsistensi-konsistensi 
respon yang diamati. Konstruk-konstruk tersebut berasal dari 
hubungan-hubungan tetap antara ukuran-ukuran perilaku. 
Dengan demikian, suatu instrumen pengukuran memiliki 
validitas konstruk apabila tes tersebut sejauh mungkin 
mampu menghasilkan sekor yang konsisten dengan batasan 
atau jabaran konsep tentang sesuatu yang melandasi 
pengembangan tes tersebut. Validitas konstruk sangat 
berguna pada tes yang mengukur trait yang tidak memiliki 
kriteria eksternal. Bukti adanya validitas konstruk dapat pula 
ditemukan dari sumber-sumber lain yaitu: a) penilaian para 
pakar, b) analisis konsistensi internal tes, c) kajian 
korelasional, d) Questiniong examinees atau responden tentang 
tanggapan dalam tes (Messick, 1989:103). 

Validasi pertama melalui validasi konstruk dengan 
tehnik pemeriksaan pakar atau melalui panel yang pada 
dasarnya menelaah seberapa jauh dimensi merupakan 
jabaran yang tepat dari konstruk, seberapa jauh indikator 
merupakan jabaran yang tepat dari dimensi, dan seberapa 
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jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat dapat 
mengukur indikator.  
b) Analisis faktor (factor analysis)  

Analisis faktor semata-mata menyediakan tehnik 
untuk pengelompokan butir-butir soal ke dalam kelompok-
kelompok homogen dan independen. Pengelompokan 
semacam ini memperlancar penyelidikan validitas terhadap 
kriteria empiris, memungkinkan perpaduan skor yang lebih 
efesien untuk prediksi atas ktiteria spesifik, dan memberikan 
sumbangan terhadap definisi konstruk. (Anastasi dan 
Urbina, 1998: 366). Jadi pada prinsipnya analisis faktor 
bertujuan untuk data summarization, yakni mengidentifikasi 
adanya hubungan antar variabel dengan melakukan uji 
korelasi dan mereduksi data, yakni proses membuat variabel 
set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan 
sejumlah variabel tertentu. Tepatnya, maksud dan kegunaan 
dasar analisis faktor ada dua yaitu mengeksplorasi wilayah-
wilayah variabel guna mengetahui dan menunjukkan faktor-
faktor yang diduga melandasi variabel-variabel itu dan 
menguji hipotesis tentang relasi antara variabel variabel 
(Santoso, 2003: 93). Menurut Norussis ada empat langkah 
dasar untuk melakukan analisis faktor yaitu: a) menghitung 
matriks korelasi semua variabel, b) mengekstraksi faktor, c) 
melakukan rotasi, dan d) menghitung sekor faktor (1993: 50). 

Dalam kajian disertasi ini, pendekatan analisis faktor 
digunakan untuk mengevaluasi validitas konstruk tentang 
konsep kecerdasan emosional dalam kajian keberbakatan 
intelektual, dimana kajian ini antara lain bertujuan untuk 
mengungkapkan struktur variabel yang mendasari 
pengukuran kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual 
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melalui uji konsistensi antara konstruk yang diajukan dengan 
data empiris dan pendekatan analisis faktor konfirmatori 
(confirmatory factor analysis) melalui metode analisis maximum 
likelihood (ML) uji kesesuaian goodness of fit test yang signifikan 
dan dapat digunakan untuk estimasi parameter populasi 
melalui sampel statistik.  

c) Reliabilitas (reliability)  
Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang 

dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji-ulang 
dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda, atau 
dengan seperangkat butir-butir yang ekuivalen yang 
berbeda, atau di bawah kondisi pengujian yang berbeda 
(Hair, Tatham, dan Black, 1998:110). Pada prinsipnya 
menunjukkan sejauhmana pengukuran itu dapat memberi 
hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan pengukuran 
kembali terhadap subjek yang sama. 

Pada penelitian ini digunakan koefisien reliabilitas 
konsistensi gabungan item dengan menggunakan rumus 
koefeisien Alpha Cronbach (perdimensi) yaitu: 

 

                     

  

Keterangan; 

koefisien reliabilitas 
k   = banyaknya butir 
si2 = Varians sekor butir 
st2 = Varians sekor total 
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Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas 
perdimensi, maka untuk mendapatkan nilai reliabiltas 
multidimensi dari instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa digunakan rumus koefisien reliabilitas alpha 
berstrata, yakni:     

                 

αs =1-  

keterangan: 
αs = Reliabilitas alpha berstrata 

= Varian butir pada komponen ke-i 
= total varian 

 
3.   Konsep Keberbakatan Intelektual Renzulli 

Studi literatur yang dilakukan Renzulli terhadap 
orang-orang yang tergolong kreatif-produktif menunjukkan 
secara konsisten tidak ada kriteria tunggal yang dapat 
digunakan untuk menentukan keberbakatan. Renzulli 
mengajukan konsepsinya tentang keberbakatan intelektual 
dalam teorinya yang terkenal kemudian sebagai The Three 
Rings Conception. Ke-tiga dimensi tersebut adalah: Potensi 
kognitif atau kapasitas intelektual yang berada pada kisaran 
di atas rata-rata (Above average intellectual Ability), Pengikatan 
diri terhadap tugas sebagai motivasi internal yang cukup 
tinggi (high task commitment) dan kreativitas (high creativity) 
(Kitano dan Kirby, 1986: 30). Renzulli menegaskan tidak satu 
pun dimensi yang membuat keberbakatan selain adanya 
interaksi antara tiga kluster tersebut yang di dalam studi-
studi terdahulu menjadi resep yang dilakukan untuk 
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tercapainya prestasi kreatif-produktif (Akbar, 2002:63-64). 
Definisi operasional tentang keberbakatan ini merupakan 
bagian essensial dari setiap program khusus untuk anak 
berbakat karena memberikan arah, baik untuk sistem 
identifikasi maupun untuk praktek pendidikan khusus anak 
berbakat. 

Jelasnya terdapat dua petunjuk kunci dalam 
mengamati dan mengerti keberbakatan, yaitu: (1) 
keberbakatan adalah ciri-ciri universal yang khusus dan luar 
biasa yang dibawa sejak lahir dan merupakan hasil interaksi 
dari pengaruh lingkungan, dan (2) keberbakatan itu ikut 
ditentukan oleh kebutuhan dan kecenderungan kebudayaan 
di mana seseorang yang berbakat itu hidup (Semiawan, 1997: 
91). Namun yang tak kalah penting bahwa saat ini fokus 
keberbakatan telah berubah. Konsep keberbakatan kini 
bersumber pada bagaimana keberbakatan itu berkontribusi 
pada orang lain, yang dapat menghasilkan produk kreatif, 
bermakna, bersifat dinamis, dan bertindak terhadap realitas. 
Perubahan paradigma seperti tidak mempersoalkan 
“statusnya” sebagai anak berbakat, melainkan lebih 
mempersoalkan fokus terhadap kemampuannya, yaitu 
kemampuan memberikan kontribusi terhadap masyarakat 
dan orang lain berkenaan dengan tindakannya yang 
berdampak terhadap peningkatan hidup tertentu (Renzulli, 
1985: 3). Sehingga tidak menyatakan ada siswa sebagai 
"gifted" dan lainnya sebagai "non-gifted," melainkan setiap 
siswa diberi ke- sempatan, sumber daya, dan dorongan yang 
diperlukan untuk mencapai per- kembangan seoptimal 
mungkin. Meskipun demikian Renzulli tetap memperhatikan 
masing-masing komponen (inteligensi, kreativitas dan 
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komitmen terhadap tugas) dalam pengembangannya yang 
menandai bahwa keberbakatan lebih dinamis, kompleks dan 
berorientasi pada per- tumbuhan.  

 
4. Konsep Kecerdasan Emosional  

Pada dasarnya jiwa manusia terdiri dari dua aspek, 
yakni aspek kemampuan (ability) dan aspek kepribadiaan 
(personality). Aspek kemampuan meliputi prestasi belajar, 
inteligensi, dan bakat; sedangkan aspek kepribadiaan 
meliputi watak, sifat, penyesuaian diri, minat, emosi, sikap 
dan motivasi (Djaali, 2009: 1). Emosi sebagai salah satu aspek 
kepribadian secara essensial adalah suatu kondisi gairah 
untuk bertindak (a state of being moved), yang memiliki 
beberapa komponen, yaitu perasaan, tindakan tertentu dalam 
menghayati perasaan tersebut, dan kesadaran tentang 
pengalaman (Semiawan, 2009: 75). 

Dalam hubungannya dengan kecerdasan, manusia 
memiliki dua akal yang bersumber dari intelegensi kita, yaitu 
yang sifatnya rasional (rasional mind) yang diukur dengan IQ 
dan sifatnya emosional (emotional mind) yang diukur dengan 
EQ. Pada rational mind, rasio dan kesadaran yang berfungsi, 
namun pada emotional mind kita terkadang cenderung tidak 
logis (illogical) dan bersifat impulsif karena yang bekerja 
disini adalah kalbu (Semiawan, 2009: 72). Kalau IQ 
merupakan alat untuk meramalkan kemampuan belajar 
orang dalam bidang skolastik, maka EQ adalah kemampuan 
“membaca” pikiran sendiri dan pikiran orang lain, karenanya 
dapat mengendalikan dirinya dimana emosi memiliki 
beberapa komponen yaitu, gerak untuk bertindak, 
menghayati perasaan yang bersifat subjekif dan kesadaran 
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tentang emosi itu atau dengan kata lain, memiliki unsur 
subjektif, perilaku (behavioral) dan fisiologis.  

Para ilmuwan sering membicarakan bagian otak yang 
digunakan untuk berpikir yaitu: korteks (kadang-kadang 
disebut neokorteks) sebagai bagian yang berbeda dari bagian 
otak mengurusi emosi yaitu sistem limbik, tetapi 
sesungguhnya hubungan antara kedua bagian inilah yang 
menentukan kecerdasan emosional seseorang (Shapiro, 1997: 
12). Korteks adalah bagian berpikir otak, dan berfungsi untuk 
mengendalikan emosi melalui pemecahan masalah, bahasa, 
daya cipta, dan proses kognitif lainnya. Sistem limbik 
merupakan bagian emosional otak, sistem ini meliputi 
thalamus yang mengirimkan pesan-pesan ke korteks, 
hippocampus yang berperan dalam ingatan dan penafsiran 
persepsi, dan amigdala pusat pengendali emosi. Otak 
menyediakan peranti emosi bagi manusia untuk melakukan 
tindakan yang mengarah pada pemerolehan makna hidup  
yaitu: a) kesadaran diri (self-awareness), b) manajemen 
suasana hati, c) motivasi diri, d) empati, dan e) manajemen 
relasi sosial (Pasiak, 2006: 60). 

Jelasnya bahwa emosi dan kognisi senantiasa 
berhubungan terus menerus untuk menghasilkan kesadaran 
internal otak (artinya otak sebenarnya memiliki kesadaran 
sendiri tanpa menunggu datangnya stimulasi dari luar). 
Mekanisme ini menjelaskan bagaimana sebuah tindakan 
emosional akan melibatkan juga bagian rasional otak. Tidak 
ada sebuah tindakan emosional yang bebas murni dari 
pengaruh rasional, karena emosi merupakan barometer 
perubahan yang paling dapat diandalkan karena emosi 
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menjaga anda sepenuhnya sadar akan setiap saat (Shapiro, 
1997: 128). 

Selanjutnya Mayer dan Salovey (1997) mengusulkan 
model kecerdasan emosional dalam mengatasi 
perkembangan kebutuhan psikologi bagi kerangka kerja 
untuk melakukan studi tentang perbedaan kemampuan 
individu yang berkaitan dengan emosi. Model teori ini 
memotivasi terciptanya tes kecerdasan emosional berbasis 
kemampuan yang meskipun temuan awal bahwa kecerdasan 
emosional telah terbukti berpengaruh penting pada 
keberhasilan hidup seperti kepuasaan hubungan pribadi dan 
sukses di tempat kerja.  

Kecerdasan emosional adalah variabel sangat penting 
yang berpengaruh pada prestasi seseorang (personal 
achievement), kesuksesan karir (career success), kepemimpinan 
(leadership) dan kenyamanan hidup (life satisfaction) (Nelson 
dan Low, 2003: xiii). Ketika seseorang belajar dengan baik 
menggunakan dan mengembangkan kecerdasan emosinal, 
berarti telah mendapatkan pengaturan yang paling penting  
dari  keterampilan  dan  kompetensi  untuk keberhasilan dan 
kesehatan    sepanjang    hidup karena   kecerdasan   emotional  
terdiri dari keterampilan-keterampilan khusus, prilaku dan 
sikap yang dapat dipelajari, diaplikasikan, dan dibentuk 
untuk meningkatkan kenyamanan pribadi, prestasi dan 
efektivitas karir.  

Hendrie Weisenger mendefinisikan kecerdasan 
emosional sebagai kecerdasan dalam menggunakan emosi, 
menunjukkan bagaimana kecerdasan emotional dapat 
dikembangkan dan dipelihara melalui pembelajaran dan 
latihan keterampilan-keterampilan khusus dari kesadaran 
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diri (self awareness), pengelolaan emosi (emotional 
management), dan motivasi diri (self-motivation) (Nelson dan 
Low, 2003: 40).  

Townsend dan Gebhardt pada tahun 1997 dalam 
Nelson (2003: 31) mempresentasikan sebuah analisis 
keterampilan kecerdasan emotional untuk kepemimpinan 
yang effektif yaitu knowing self, influencing other, dan 
accomplishing task dan menjelaskan bahwa kecerdasan 
emosional yang menjadi motivasi untuk mencari manfaat dan 
potensi, mengaktifkan aspirasi dan nilai-nilai yang paling 
dalam, mengubahnya dari apa yang dipikirkan menjadi apa 
yang dijalani karena kemampuan untuk membedakan 
pikiran dan perasaan adalah pondasi dari perilaku 
kecerdasan emosional. Steve Simmons menjelaskan bahwa 
kecerdasan emotional adalah kebutuhan emosional (the 
emotional needs), penggerak, dan nilai yang benar dari 
seseorang dan menjadi petunjuk jelas bagi perilaku 
(Simmons, 1997: 11).  

Goleman (1995: 34) menyebut keterampilan 
emosional sebagai meta-abilility, menentukan seberapa baik 
kita mampu menggunakan keterampilan-keterampilan lain 
mana pun yang kita miliki, termasuk intelektual yang belum 
terasah termasuk kecakapan utama, kemampuan yang secara 
mendalam mempengaruhi semua kemampuan lainnya, baik 
memperlancar maupun menghambat kemampuan-
kemampuan itu. Cooper dalam bukunya Executive EQ 
menyebutkan kecerdasan emosional adalah kemampuan 
merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya 
dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, 
koneksi, dan pengaruh yang manusiawi (1997: xiii).  
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Pada saat ini muncul beberapa perbedaan pendapat 
antara kecerdasan emosional (emotional intelligence) dan 
kompetensi emosional (emotional competence), meskipun para 
ahli cenderung setuju bahwa dua konsep yang terkait erat, 
namun secara fundamental berbeda dalam karakter. Salovey 
dan Caruso berpendapat bahwa kecerdasan emosional 
mungkin bukan 'prediksi yang baik bagi kinerja (performance),  
tetapi kecerdasan emotional hanya menyediakan 'landasan' 
untuk mengembangkan kompetensi emosional yang 
merupakan keterampilan pribadi dan sosial yang 
dikembangkan dan mengarah pada kinerja yang unggul di 
lingkungan kerja (Wakeman, 2010: 71-71). 

Goleman dan Boyatzis pada tahun 1998 
mengembangkan “Emotional Competency Inventory (ECI) yang 
mengkategorikan 2 (dua) faktor yaitu kompetensi pribadi 
(personal competence) dan kompetensi sosial (social competence)  
yang didasarkan pada 4 (empat) kluster kompetensi, yaitu 
kompetensi personal terdiri dari kesadaran diri (self-
awareness), manajemen diri (self management), dan kompetensi 
sosial (social competence) yang terdiri dari kesadaran sosial 
(social awareness) dan manajeman hubungan (relationship 
management).  

Walaupun telah didefinisikan dalam banyak cara, 
fokus pada model empat cabang oleh Mayer dan Salovey 
menjadi ciri kecerdasan emosional sebagai satu set dari empat 
kemampuan yang terkait: mengamati, menggunakan, 
memahami, dan mengelola emosi. Teori ini memberikan 
kerangka yang berguna untuk mempelajari perbedaan 
kemampuan individu yang berkaitan dengan proses 
informasi emosional. Kecerdasan emosional memprediksi 
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keberhasilan dalam domain yang penting antara hubungan 
pribadi dan pekerjaan.  

Adapun definisi kecerdasan emosional yang 
dikemukakan oleh Salovey dengan menempatkan 
kecerdasan pribadi Gardner yang kemudian diperluas 
menjadi lima wilayah utama: (1) mengenali emosi diri 
(knowing one’s emotions), (2) mengelola emosi (managing 
emotions), (3) memotivasi diri sendiri (motivating one’s self), (3) 
mengenali emosi orang lain (recognizing emotions in other), dan 
(4) membina hubungan (handling relationships) 
(Goleman,1995:43). Terkait dengan teori Gardner, selanjutnya 
Goleman mengemukakan bahwa kecerdasan emosional 
terdiri atas dua ranah yaitu: Kemampuan pribadi (personal 
competence) yang dikenal sebagai kecerdasan intrapersonal 
(intrapersonal intelligence) dan kemampuan sosial (social 
competence) yang dikenal sebagai kecerdasan interpersonal 
(interpersonal intelligence) (Dattnerr, 2009: 6).  

Goleman (1995: 51) menjelaskan lebih rinci bahwa 
kecerdasan emosional mengandung dua sisi yaitu: (1) 
kecakapan diri pribadi (individu) yang dapat dikategorikan 
berupa kesadaran diri (self-awareness), pengaturan diri (self-
regulation) dan motivasi (self-motivation), dan (2) kecakapan 
sosial yang berupa empati (emphaty) dan keterampilan sosial 
(social skills). Kekurangan-kekurangan dalam keterampilan 
emosional dapat diperbaiki sampai ke tingkat yang setinggi-
tingginya di mana masing-masing wilayah menampilkan 
bentuk kebiasaan dan respon yang dengan upaya yang tepat 
dapat dikembangkan. 

Pendapat para pakar dalam mendefinisikan konsep 
kecerdasan emosional sebagaimana uraian di atas 
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menjelaskan bahwa kecerdasan emosional merupakan 
kemampuan dan keterampilan dalam memahami emosi diri, 
mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang 
lain, dan membina hubungan yang dapat  dikembangkan 
dalam 2 (dua) wilayah yaitu: 1) kecerdasan emosional  
bersifat intrapersonal atau kemampuan dan keterampilan 
yang berkaitan dengan pengetahuan tentang diri sendiri 
dalam proses informasi emosional yang terdiri dari: 
kesadaran diri (self-awareness), pengaturan diri (self-
regulation), motivasi diri (self-motivation), dan (2) kecerdasan 
emosional bersifat interpersonal yakni kemampuan dan 
keterampilan yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi 
yang terdiri dari; empati (emphaty), dan kerjasama (work 
together).  

5.  Konstruk Kecerdasan Emosional Siswa Berbakat 
Intelektual 

Sebagai langkah awal dalam pengembangan 
instrumen kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual 
maka diperlukan kejelasan konstruk kecerdasan emosional 
yang didasarkan dari hasil sintesa-sintesa teori atau konsep 
kecerdasan emosional dan hasil kajian keberbakatn 
intelektual.  

Permasalahan emosional anak berbakat intelektual 
bersumber dari diri mereka sendiri, menurut Schmitz dan 
Galbraith dalam Hawadi (2004: 178-179) bahwa anak 
berbakat intelektual memiliki ciri-ciri emosional tertentu 
yakni: 1) memiliki persepsi yang mendalam dan sangat 
sensitif terhadap perbedaan, 2) memiliki ketertarikan yang 
tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai, 3) sensitivitas yang 
tinggi dalam hal moral ataupun emosional, 4) perfeksionis, 
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selalu ingin menyelesaikan permasalahannya dengan 
sesempurna mungkin, dan  5) kemampuan yang tinggi pada 
suatu aspek tidak selalu didukung oleh kemampuannya yang 
lain (uneven integration).  

Beberapa masalah bagi anak berbakat intelektual 
muncul baik dari teman sebaya, guru dan orang tua, 
pengambilan keputusan, kerjasama dan masalah perasaan.  
Masalah dengan teman sebaya muncul karena anak berbakat 
intelektual memiliki tujuan dan minat yang berbeda dengan 
teman sebayanya. Adapun terjadinya masalah dengan guru 
dan orang tua karena guru dan orang tua sulit untuk 
memahami bahwa kedewasaan   emosional tidak selalu 
tumbuh secara bersamaan dimana guru dan orang tua sering 
berharap terlalu banyak terhadap anak berbakat (Depdiknas, 
2003: 154-55). 

Hasil sintesa dari konsep kecerdasan emosional dan 
uraian tentang ciri-ciri emosional yang dimiliki anak berbakat 
dan penyebab timbulnya masalah emosional bagi anak 
berbakat menjelaskan bahwa kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual cenderung merupakan keterampilan 
atau kemampuan yang dapat dikembangkan dalam 2 lingkup 
utama yaitu: (1) kecerdasan emosional bersifat intrapersonal, 
dan (2) kecerdasan emosional bersifat interpersonal. 

Berdasarkan uraian konsep dan konstruk kecerdasan 
emosional di atas, maka konstelasi teoritis kecerdasan 
emosional pada penelitian data dilihat pada gambar. 1 
berikut: 
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Gambar 5.1 Konstelasi Teoritis Kecerdasan Emosional SBI 

D. Metodologi Penelitian 
1. Prosedur Pengembangan Instrumen 

Langkah-langkah pengembangan instrumen 
menggunakan 2 tahap besar, yaitu Tahap Pengembangan dan 
Tahap Uji lapangan sebagaimana diuraikan berikut : (1) 
Perumusan konstruk kecerdasan emosional siswa berbakat 
intelektual berdasarkan hasil sintesa dari teori-teori yang 
dikaji, (2) Pengembangan dimensi dan indikator, (3) 
Penyusunan kisi-kisi instrumen dan tabel spesifikasi, (4) 
Penulisan butir-butir dalam bentuk pernyataan dalam bentuk 
skala Likert, (5) Validasi teoritik pertama melalui reviu pakar 
yang melibatkan 5 (lima) pakar psikologi terhadap kisi-kisi 
instrumen dan butir-butir pernyataan, (6) Analisis kualitatif   
berdasarkan       penilaian  telaah    pakar, (6) Revisi hasil telah 
pakar dan diperoleh kisi-kisi dan instrumen draft 2, (7) 
Validitas   teoritik   kedua  melalui panelis pakar terdiri dari 
15 (lima belas) pakar, (8) Analisis kuantitatif hasil panelis 
dengan uji validitas menggunakan V-Indeks Aiken dan uji 
reliabilitas Hoyt, (9) Revisi kisi-kisi dan instrumen setelah 
panelis dan diperoleh instrumen draft 3, (10) Validasi empirik 
pertama melalui Ujicoba 1 pada siswa SMU sejumlah 90 siswa 
dari yang bertujuan untuk menguji struktur faktor, 
mengetahui kesesuaian pengelompokkan butir dan 
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hubungan butir-butir dengan faktor yang melandasinya, (11) 
Analisis kuantitatif hasil ujicoba 1 dengan analisis faktor dan 
reliabilitas konsistensi internal uji reliabilitas Alpha Cronbach, 
(12) Revisi instrumen hasil ujicoba 1 dan diperoleh draft 4, 
(13) Validasi empirik kedua melalui Uji coba 2 ke siswa SMU 
sejumlah 250 siswa dari 9 (Sembilan) SMU, (14) Analisis 
kuantitatif hasil ujicoba 2, (15) Revisi instrumen (draft 4) hasil 
ujicoba 2 dan diperoleh instrumen final pengukur kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual yang valid dan reliabel, 
(16) Menetapkan panduan penggunaan instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual serta 
interpretasi skor. 
2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
mengadaptasi rancangan penelitian dan pengembangan 
(educational research and development- R&D) yakni 
mengembangkan instrumen pengukur kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual yang valid dan reliabel. 
a. Pengembangan Butir Instrumen 

Pada tahap pengembangan kisi-kisi ini, butir-butir 
pernyataan yang disebar sejumlah 100 butir yang terdiri dari 
28 butir untuk dimensi kesadaran diri (self-awareness), 19 butir 
untuk dimensi pengaturan diri (self-regulation), 19  butir dari 
dimensi motivasi (self-motivation), 23 butir untuk dimensi 
empati (emphaty) dan 11 butir untuk dimensi kerjasama (work 
together). Selanjutnyapenulisan butir dalam bentuk 
pernyataan.  

 
b. Telaah Pakar 
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Telaah pakar difokuskan pada dua aspek yaitu 
mengetahui ketepatan dimensi dari konstruk, seberapah jauh 
indikator merupakan jabaran yang tepat dari dimensi dan 
seberapa jauh butir-butir instrumen yang dibuat secara tepat 
dapat mengukur indikatorsebagaimana yang dimaksud di 
atas dan kejelasan bahasa yang digunakan butir-butir 
instrumen dengan sasaran ukur, sebagaimana diuraikan 
pada definisi konsep, defisini operasional, dan kisi-kisi.  

Penilaian tentang ketepatan butir dengan dimensi dan 
indikator melibatkan 15 (lima) panelis yang mempunyai 
penguasaan tentang konsep yang bersangkutan. Kelima belas 
panelis ahli tersebut terdiri 1 (satu) orang master psikologi 
dan 1 (satu) orang doktor psikologi yang berkecimpung 
dibidang pengukuran psikologi UI, 3 (tiga) orang master 
psikologi UGM yang juga kandidat S3 Psikologi, 1 (satu) 
orang guru besar bidang pendidikan, 4 (lima) orang doktor 
bidang penelitian dan evaluasi pendidikan, 2 (dua) orang 
doktor penelitian dan evaluasi bidang bimbingan dan 
konseling, 3 (tiga) orang kandidat doktor PEP.  
c. Revisi Butir 

Pada pengembangan instrumen kecerdasan emosional 
ini dilakukan revisi butir dengan 3 tahap yaitu: a) revisi pada 
tahap pengembangan yakni revisi setelah validasi konstruk 
oleh pakar, b) revisi setelah dilakukan ujicoba 1 pada sampel 
terbatas, dan c) revisi pada tahap setelah uji lapangan atau 
ujicoba 2.  
d. Pembakuan Instrumen 

Proses pembakuan instrumen ini melewati beberapa 
tahap yakni; a) mensintesa konstruk kecerdasan emosional 
siswa berbakat intelektual, b) mengkonfirmasikan konstruk, 
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dimensi dan indikator melalui telaah pakar, c) 
mengkonfirmasikan konstruk melalui analisis faktor yang 
terdiri dari serangkaian analisis sebagai persyarat bagi 
analisis faktor, 3) malakukan analisis reliabilitas.  

e. Target Populasi 
Populasi yang menjadi target penggunaan instrumen 

pengukur kecerdasan emosional adalah siswa SMU yang 
belajar pada kelas akselerasi dan telah teridentifikasi sebagai 
siswa berbakat intelektual yang memenuhi persyaratan aspek 
akademis dan aspek psikologis yang diperoleh dari hasil 
pemeriksaan psikologis yang meliputi tes inteligensi umum, 
tes kreativitas dan inventori keterikatan terhadap tugas. 
Siswa yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di 
atas yang diikutsertakan pada program kelas akselerasi. 
f. Sampel Ujicoba 

Pelaksanaan ujicoba dalam penelitian ini melibatkan 
siswa SMU yang ikut pada program kelas akselerasi sebesar 
250 siswa dari 9 (Sembilan) SMU sebagai sampel yang 
diperoleh dengan tehnik sampling quota (quota samples).  
 
g.  Metode Penskoran dan Penyusunan Norma 

Berdasarkan skala yang digunakan pada instrumen 
ini yakni skala Likert maka skor yang diberikan terhadap 
pernyataan positif dan pernyataan negatif yang diajukan 
adalah kebalikannya (lihat tabel 3.8) dimana dinilai oleh 
subjek dengan 5 (lima) pilihan: a)selalu, b) sering, c) kadang-
kadang, d) jarang, e) tidak pernah. 

Interpretasi skor dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni 
interpretasi skor dari masing-masing ke empat dimensi 
kecerdasan emosional dan interpretasi skor dari kecerdasan 
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emosional. Model interpretasi skor adalah dengan 
kategorisasi jenjang, dimana tujuan kategorisasi ini adalah 
menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok 
terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum berdasar 
atribut yang diukur (Azwar, 1999: 107). Penggolongan 
individu ditetapkan dalam 3 (tiga) diagnosis tingkat 
kecerdasan emosional yakni Tinggi, Sedang dan Rendah yang 
batasannya berdasarkan satuan deviasi standar dengan 
memperhitungkan rentangan angka-angka minimum-
maksimum  teoritisnya, nilai tengah (skor rata-rata (µ)) dan 
deviasi standar (δ) nya. 

Selanjutnya penafsiran hasil dapat dilihat pada tabel 
interpretasi skor yang disiapkan dengan 2 (dua) macam 
informasi yakni mengetahui kategori kecerdasan emosional 
dan mengetahui kategori dari masing-masing dimensi 
kecerdasan emosional. 

 
E. Hasil Pengembangan Instrumen 

1. Penilaian Validitas Teoritis Telaah Pakar 
Penilaian para pakar (judgment experts) bertujuan 

menelaah seberapa jauh dimensi merupakan jabaran yang 
tepat dari konstruk, seberapah jauh indikator merupakan 
jabaran yang tepat dari dimensi dan seberapa jauh butir-butir 
instrumen yang dibuat secara tepat dapat mengukur 
sebagaimana diuraikan pada definisi konsep, defisini 
operasional, dan kisi-kisi.  

Lembar penilaian oleh para pakar pada saat menilai 
butir-butir instrumen seperti yang dimaksud diatas terdiri 
dari 2 dokumen, yaitu (a) definisi konsep, definisi operasional 
kecerdasan emosional siswa dan penyebaran nomor butir, (b) 
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uraian kisi-kisi instrumen dengan matrik berisi dimensi, 
indikator dan pernyataan butir-butir instrumen sebagai 
lembar penilaian para pakar secara kualitatif yang 
merupakan dratf 1. Jumlah total butir pernyataan yang 
berhasil ditulis berdasarkan kisi-kisi dari 5 (lima) dimensi 
kecerdasan emosional yang terdiri dari 21 (duapuluh satu) 
indikator sebanyak 100 (seratus) butir. Penilaian tentang 
ketepatan butir dengan dimensi dan indikator melibatkan 5 
(lima) pakar psikologi yang mempunyai penguasaan tentang 
konsep yang bersangkutan.  

Hasil analisis para pakar yang merupakan data 
kualitatif menunjukkan bahwa terdapat 16 (enam belas) butir 
yang direvisi terdiri dari 2 (dua) butir yang direvisi 
berdasarkan ketepatan dimensi dengan indikator dan butir 
pernyataan yaitu butir 27 dan 100. Adapun butir yang direvisi 
berdasarkan ketepatan indikator dan butir pernyataan 
sebanyak 14 (empat belas) butir yaitu butir 4, 5, 6, 13, 22, 27, 
33, 34, 42, 71, 74, 75, 76, 80, 95. Hasil revisi ketepatan butir 
dengan dimensi dan indikator pada butir-butir tersebut 
merupakan tindak lanjut bagi penyempurnaan butir dan 
selanjutnya disusun kembali kisi-kisi penyebaran butir hasil 
telaah pakar pada kuesioner kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual yang merupakan draft 2.  

2.  Hasil Penilaian Validitas Konstruk Panelis Pakar 
Pengujian validitas konstruk melalui panelis pakar 

dengan melibatkan 15 panelis terdiri dari 2 (dua) penilaian 
yaitu penilaian terhadap ketepatan butir instrumen dengan 
dimensi dan indikator dan penilaian kejelasan bahasa yang 
digunakan pada butir instrumen. 
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Hasil perhitungan data dianalisis dengan 
menggunakan validitas V indeks-Aiken menjadi acuan untuk 
menilai butir-butir instrumen berdasarkan kriteria dan tindak 
lanjutnya terhadap butir-butir instrument. Hasil  panelis  
pakar secara kuantitatif bahwa terdapat   14 (empat belas) 
butir  yang  dieliminasi, terdiri dari 10 (sepuluh) butir  yang 
berada  di posisi  kategori  butir   yang  ”Tidak Tepat (TT)”  
yakni  berada pada nilai V indeks rentang di 0.00 – 0.33 
sehingga  butir-butir   tersebut ditolak atau dianggap tidak 
layak (17, 26, 55, 58, 77, 79, 80, 84, 86) dan 5 (lima) butir yang 
dieleminasi dari tingkat kejelasan bahasa yang digunakan 
karena butir-butir tersebut termasuk dalam kategori butir 
yang ’Tidak Jelas (TJ)” yang juga berarti butir-butir tersebut 
ditolak atau tidak layak (2, 3, 7, 22, 60). Rekapitulasi butir 
yang direvisi dan butir yang ditolak dapat dilihat pada tabel 
1. 

 

 

 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Butir yang Direvisi dan Ditolak 
dari Hasil Panelis Pakar 

Hasil Penilaian Butir yang Direvisi 
Butir yang 
Tidak Layak 

Tingkat ketepatan 
8, 12, 31, 33, 37, 44, 53, 
67, 68, 69, 71, 78, 82, 85, 
93 

 
17, 26, 55, 58, 64, 
77, 79, 80, 84 
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Tingkat Kejelasan 
12, 16, 21, 25, 29, 36, 52, 
54, 66, 85 

2, 3, 7, 22, 60 

Jumlah 25 butir Butir 
 

3. Reliabilitas Antar Panelis 

Hasil uji coba teoritik juga dianalisis dengan 
menggunakan analisis varians yang bertujuan untuk melihat 
reliabilitas antar pakar. Koefisien reliabilitas antar pakar 
menggunakan rumus reliabilitas Hoyt. Hasil analisis varians 
untuk melihat konsistensi antar pakar menunjukkan nilai 
sebesar 0.89. menunjukkan bahwa konsistensi hasil penilaian 
antar panelis tergolong baik yang juga bermakna para panelis 
memiliki konsistensi yang tinggi dalam memberikan sekor 
pada saat mereviu butir-butir pada kuesioner, sehingga butir-
butir pernyataan pada instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual sudah memadai untuk 
digunakan lebih lanjut. Ringkasan hasil analisis varians 
disajikan pada tabel 2. 

 

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Reliabilitas Antar Panelis 
Pakar pada Penilaian Butir 

Sumber 
Varians 

Jumlah 
Kuadrat (JK) 

db Varians 

Butir 313.10 99 3.16 
Panelis pakar 52.44 14 - 

Sisa 469.86 1386 0.34 
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Total 835.44 1499 - 
 

Hasil analisis panelis pakar secara kuantitatif 
selanjutnya dilakukan penyempurnaan butir  sebagai tindak 
lanjut yakni; (a) Merevisi ketepatan butir dengan dimensi dan 
indikator pada butir  8, 12, 31, 33, 37, 44, 53, 67, 68, 69, 71, 78, 
82, 85, 93,    (b) Merevisi kejelasan bahasa yang digunakan 
pada butir 12, 16, 21, 25, 29, 36, 52, 54, 66, 85, (c) Mengeluarkan 
atau mengeliminasi butir-butir yang  ditolak atau tidak layak 
untuk dimasukkan pada kuesioner yaitu butir 17,  26, 55, 58, 
64, 77, 79, 80, 84, 2, 3, 7, 22, 60 dan (d) Penyusunan kisi-kisi 
penyebaran butir yang terpilih pada kuesioner kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual yang merupakan draft 3.  

Hasil revisi dari 15 butir menunjukkan perubahan 
kesesuaian masih tetap berada pada dimensi yang sama dan 
perubahan hanya pada indikator yang lebih tepat. 
  
4.  Validitas Empirik dan Reliabilitas Ujicoba 1 dan 

Ujicoba 2 
Pelaksanaan ujicoba 1 menggunakan instrumen hasil 

reviu pakar yang terdiri dari 86 butir (draft 3) dilakukan pada 
yang mengikuti program kelas akselerasi sejumlah 90 siswa. 
Dilanjutkan pelaksanaan ujicoba 2 menggunakan instrumen 
hasil ujicoba 1 yang terdiri dari 69 butir (draft 4) dilakukan 
pada siswa SMU sejumlah 250 siswa.  

Uji validitas konstruk dalam penelitian ini 
menggunakan analisis faktor yang bertujuan untuk: (a) 
menguji struktur faktor yang dibangun berdasarkan sintesa 
konsep-konsep yang relevan dalam penyusunan pengukuran 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual, (b) 
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mengetahui kesesuaian pengelompokan butir-butir dengan 
faktor yang mendasarinya, dan (3) mengetahui sejauhmana 
hubungan butir-butir instrumen dengan faktor yang 
melandasinya.  

Analisis faktor dilakukan berdasarkan pada masing-
masing dimensi yang mendasari variabel kecerdasan 
emosional, dimana pada kajian ini terdiri 5 (lima) dimensi   
yaitu: dimensi kesadaran diri, pengaturan diri, Motivasi, 
Empati, dan kerjasama.   

Hasil pengujian validitas konstruk instrumen 
pengukur kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual 
untuk masing-masing dimensi dirangkum pada tabel 1 yang 
mana serangkaian analisis pada analisis faktor telah 
dilakukan yakni uji kelayakan pensampelan variabel/butir 
(MSA-KMO) dan uji Bartlett’s untuk uji bentuk matriks 
korelasi yang terbentuk, ekstraksi dan rotasi faktor, uji 
kecocokan data pada pembentukan faktor (Goodness-of-Fit 
Test).  

Rekapitulasi hasil validitas konstruk ditampilkan 
pada tabel 3 berikut dimana ukuran kelayakan pensampelan 
menunjukkan angka KMO-MSA terjadi kenaikan nilai indeks 
pada masing-masing dimensi yaitu pada dimensi kesadaran 
diri sebesar 0,741 menjadi 0,949, dimensi pengaturan diri 
sebesar 0,732 menjadi 0,752, dimensi motivasi diri sebesar 
0,771 menjadi 0,776, dimensi empati sebesar 0,770 menjadi 
0,774, dan dimensi kerjasama sebesar 0,782 menjadi 0,804. 

 
 
 

Tabel 1 Rangkuman Uji Kelayakan Sampel 
Ujicoba 1 dan Ujicoba 2 
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Hal ini berarti bahwa pensampelan tetap layak dan 
berada pada kategori sedang (middling), khusus dimensi 
kerjasama berada pada kategori bagus (meritorious), yang 
mana angka KMO (Keiser- Meiyer- Olkin) merupakan indeks 
untuk membandingkan koefisien korelasi sampel (yang 
diobservasi) dengan koefisien korelasi partial.  

Demikian pula uji Bartlett’s yang dihasilkan 
menunjukkan bahwa matriks yang terbentuk pada uji 
kelayakan bukan matriks identitas dan terjadi kenaikan nilai 
chi-kuadrat pada ke 5 (lima) dimensi dengan nilai chi-kuadrat 
pada ujicoba pertama yang terbesar pada dimensi empati 
yakni 0,459,707 dengan df= 78 dan nilai chi-kuadrat terkecil 
adalah 250,543 pada dimensi kesadaran diri. Sedangkan pada 
ujicoba kedua, nilai chi-kuadrat yang terbesar 700,758 dengan 

 
 
Dimensi 

Uji Kelayakan Sampel 

KMO Bartlett's Test of Sphericity  
Chi-Square df Sig. 

UJICOBA 1 
Kesadaran Diri 0,741 210,543 78 0,000 
Pengaturan Diri 0,732 354,326 120 0,000 
Motivasi Diri 0,771 393,201 105 0.000 
Empati 0,770 459,707 105 0.000 
Kerjasama 0,782 250,952 45 0,000 
UJICOBA 2 
Kesadaran Diri 0,749 335,171 66 0,000 
Pengaturan Diri 0,752 700,758 120 0,000 
Motivasi Diri 0,776 508,809 78 0,000 
Empati 0,774 695,911 91 0,000 
Kerjasama 0,804 553,399 45 0,000 
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df=120 pada dimensi pengaturan diri dan yang terkecil 
335,171 dengan df=66.  

Selanjutnya pemeriksaan terhadap nilai MSA (measure 
of sampling adequacy) pada tabel anti image correlation 
dilakukan untuk memastikan bahwa pensampelan telah 
layak dilakukan terhadap variabel butir dengan ketentuan 
nilai MSA > 0,5, sehingga butir yang nilai MSA dibawah 0,5 
dieliminasi, dalam hal ini pada ujicoba 1 digugurkan 17 (tujuh 
belas) butir variabel, dan pada ujicoba kedua sebanyak 4 
(empat) variabel butir yang tidak layak. 
Ekstraksi dan rotasi faktor dengan menggunakan metode 
Maximum Likelihood (ML) pada ujicoba pertama dan kedua 
berhasil menkonfirmasi 23 (dua puluh tiga) faktor dengan 
rentangan muatan faktornya     pada      masing-masing 
dimensi antara 0.409 dan 0.981 (nilai maximum) terbesar dari 
dimensi empati, antara 0.472 dan 0.822 (nilai maximum) 
terkecil dari dimensi kerjasama pada ujicoba 1, demikian pula 
pada ujicoba 2 antara  0.403 dan 0.887 (nilai maximum) 
terbesar pada dimensi empati, antara 0.425 dan 0.778 (nilai 
maximum) terkecil pada dimensi kerjasama. Tampak pula 
bahwa terjadi penurunan jumlah variabel butir terhadap 
yang faktor yang dikonfirmasi yakni dari 69 butir menjadi 65 
butir. 
 
 
 

 
 

Dimensi 

Ekstraksi dan rotasi 
Faktor 

 
Tot 

Anggota 
Tot Min max 

Tabel 2 Rangkuman Hasil Ekstraksi 
dan rotasi Faktor Ujicoba 1 dan Ujicoba 2 
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Untuk melihat jumlah varians faktor yang terbentuk 

pada masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel 3 
dimana jumlah varians faktor terbesar 68.066% dengan 9 
(sembilan) kali putaran dan 62.523% dengan 7 (tujuh) kali 
putaran dari dimensi pengaturan diri baik pada ujicoba 1 dan 
ujicoba 2. 

 
 
 

 

 

Tahap 
 

Dimensi Putaran 
(Iterasi) 

Kumulatif 
Varians (%) 

Ujicoba 1 Kesadaran 
Diri 

10 63.472 

 Pengaturan 
Diri 

9 68.066 

UJICOBA 1 
Kesadaran Diri 5 13 0.423 0.855 
Pengaturan Diri 6 16 0.424 0.875 
Motivasi Diri 5 15 0.455 0.856 
Empati 5 15 0.409 0.981 
Kerjasama 2 10 0.431 0.723 
UJICOBA 2 
Kesadaran Diri 5 12 0.460 0.882 
Pengaturan Diri 6 16 0.425 0.840 
Motivasi Diri 4 13 0.420 0.883 
Empati 5 14 0.403 0.887 
Kerjasama 3 10 0.449 0.778 

Tabel 3 Rangkuman Jumlah Varians 
Faktor yang Terbentuk 
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 Motivasi Diri 6 64.949 
 Empati 6 67.271 
 Kerjasama 3 52.538 

Ujicoba 2 Kesadaran 
Diri 

9 61.459 

 Pengaturan 
Diri 

7 62.523 

 Motivasi Diri 5 54.590 
 Empati 9 61.424 
 Kerjasama 6 58.479 

 
Selanjutnya pendekatan konfirmatori melalui metode 

kebolehjadian maksimun atau ML (Maximum Likelihood) 
digunakan untuk menguji apakah estimasi model hubungan 
masing-masing faktor   pada   dimensi   yang    telah terungkap 
berdistribusi normal. Hasil goodness-of-fit test menghasilkan 
indeks terbesar 60.311 dengan derajat kebebasan 40 dan 
80.363 dengan df=31 pada dimensi empati untuk ujicoba 1 
dan ujicoba 2, indek terendah 20.605 pada dimensi kesadaran 
diri ujicoba 1 dan 19,140 dengan df=18 pada ujicoba 1 dan 
ujicoba 2 (lihat tabel 4). 

 
 
 
 

 
 
Dimensi 

 
Uji Goodness of Fit 

Chi-Square df Sig. 

Tabel 4 Hasil goodness-of-fit 
test Ujicoba 1 dan Ujicoba 2 
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Dengan demikian pengelompokan butir yang 

memperlihatkan perbandingan hasil uji validitas konstruk 
yang dimulai pada tahap pengembangan melalui reviu pakar 
dan tahap pengujian empiris dengan ujicoba 1 dan ujicoba 2 
yang dianalisis dengan melalui analisis faktor diperoleh hasil 
ujicoba 1 terbentuk 2 (dua) faktor pada dimensi pengaturan 
diri yakni faktor focus terhadap tujuan dan faktor kendali 
perasaan, dari 4 (empat) faktor menjadi 6 (enam) faktor dan 1 
(satu) faktor (semangat kerja) pada dimensi motivasi dari 4 
(empat) faktor menjadi 5 (lima) faktor.  

UJICOBA1  
Kesadaran 
Diri 

20,605 24 0.000 

Pengaturan 
Diri 

40,647 40 0,000 

Motivasi Diri 43,393 40 0.000 
Empati 60.311 40 0.021 
Kerjasama 33,064 26 0,026 
UJICOBA 2 
Kesadaran 
Diri 

27,836 16 0,033 

Pengaturan 
Diri 

53,278 30 0,006 

Motivasi Diri 43,393 40 0,000 
Empati 80,363 31 0,000 
Kerjasama 19.140 18 0,000 
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Sedangkan pada dimensi kerjasama tereduksi 1 (satu) 
faktor yakni faktor menyeimbangkan kebutuhan sendiri 
dengan kebutuhan kelompok. Namun hasil ujicoba kedua 
menunjukkan pada dimensi motivasi diri 1(satu) faktor 
tereduksi dan 1 (satu) faktor terbentuk kembali pada dimensi 
kerjasama. Sehingga faktor yang diestimasi dari awal terbukti 
yakni 5 (lima) faktor pada dimensi Motivasi diri dan 3 (tiga) 
faktor pada dimensi kerjasama. 
 Rangkuman hasil uji reliabilitas pada ujicoba pertama 
dan ujicoba kedua yang menunjukkan nilai koefisien 
reliabilitas alpha cronbach tiap dimensi dan nilai koefisien 
reliabilitas alpha berstrata (multidimensi) pada ujicoba 1 
sebesar 0.842 dan pada ujicoba 2 sebesar 0.815 dari instrumen 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual. 
 
F. KESIMPULAN 

Dengan mengacu pada rumusan masalah dari kajian 
penelitian ini, maka beberapa kesimpulan diuraikan sebagai 
berikut:  

Pertama, secara konseptual diperolehnya perumusan 
konstruk yang menjadi landasan bagi pengembangan 
instrumen pengukuran kecerdasan emosional siswa berbakat 
intelektual hasil sintesa dari berbagai konsep kecerdasan 
emosional dan kajian keberbakatan intelektual yang terdiri 
dari dua ranah yakni: 1) kecerdasan emosional yang bersifat  
intrapersonal dengan dimensi kesadaran-diri (self-awareness), 
pengaturan diri (self-regulation) dan motivasi diri (self-
motivation), dan 2) kecerdasan emosional yang bersifat 
interpersonal dengan dimensi empati (emphaty) dan 
kerjasama (work together).  
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Instrumen pengukur kecerdasan emosional siswa 
berbakat intelektual tersusun berdasarkan butir-butir yang 
telah terpilih melalui telaah pakar dan validitas panelis pakar 
dengan 14 (empat belas) butir tidak layak dengan nilai 
koefisien reliabilitas 0.89 dan menghasilkan instrumen 
pengukur kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual 
dengan 86 (delapan puluh enam) butir terpilih. 

Kedua, secara empiris melalui ujicoba pertama dan 
ujicoba kedua telah dikonfirmasi 23 (dua puluh tiga) faktor 
yang terbentuk dari konstruk yang mendasari instrumen 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual melalui 
pengujian analisis faktor dengan menggunakan metode ML 
(Maximum Likelihood) sehingga berhasil diekstraksi 
keanggotaan faktor-faktor dari 86 (delapan puluh) butir 
menjadi 69 (enam puluh sembilan) variabel butir pada ujicoba 
pertama menjadi 65 (enam puluh lima) pada ujicoba kedua.  

Butir-butir pernyataan sebanyak 41 (empat puluh satu) 
untuk ranah intrapersonal  terdiri 15 (lima belas) faktor dan 
butir-butir ranah interpersonal sebanyak 24 (dua puluh 
empat) butir dari 8 (delapan) faktor.  

Ketiga, diperolehnya instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual yang memiliki validitas 
konstruk dan reliabilitas yang baik melalui serangkaian 
analisis statistik dengan penggunaan analisis faktor dengan 
metode konfirmatori (ML). Hasil analisis uji kelayakan 
sampel KMO (Keiser-Meiyer-Olkin) pada ke 5 (lima) dimensi 
dan uji Bartlett menunjukkan bahwa matriks yang terbentuk 
pada uji kelayakan bukan matriks identitas dengan chi-
kuadrat. Ekstraksi dan rotasi faktor dengan menggunakan 
metode komfirmatori pada tahap empiris telah 
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menkonfirmasi 23 (dua puluh tiga) faktor dengan muatan 
faktor terbesar 0.869 pada dimensi motivasi diri (self-
motivation) dan muatan faktor terkecil 0.425 dimensi 
pengaturan diri.  

Hasil goodness of fit test menunjukkan estimasi model 
hubungan masing-masing faktor pada masing-masing 
dimensi kecerdasan emosional yang telah terungkap 
berdistribusi normal dengan indeks terbesar 80.363 dengan 
df=31 pada dimensi empati dan indeks terkecil 19.140 dengan 
df=18 pada dimensi kerjasama melalui pendekatan 
konfirmatori dengan metode kebolehjadian maksimun atau 
ML (Maximum Likelihood).  

Keempat, hasil uji reliabilitas dari instrumen pengukur 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual dengan 
skala likert yang terdiri dari 65 butir menunjukkan nilai 
koefisien reliabilitas alpha cronbach perdimensi tertinggi pada 
dimensi empati (0.882) dan terendah pada dimensi kesadaran 
diri (0.753). adapun nilai koefisien reliabilities alpha 
multidimensi sebesar  0.815 yang berarti tingkat reliabilitas 
instrumen ini tergolong moderat. 

G. IMPLIKASI 
Hasil kajian ini telah menjawab permasalahan-

permasalahan dalam disertasi ini, untuk itu hasil kajian ini 
memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:   

Pertama,  temuan instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa berbakat intelektual yang telah teruji 
validitas dan reliabilitasnya diharapkan dapat memberi 
rangsangan bagi kalangan akademisi pendidikan untuk 
berinisiatif mengembangkan instrumen-instrumen 
pengukuran non kognitif karena secara timbal balik faktor-
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faktor kognitif terlibat dalam perkembangan  non kognitif 
dan stimulasi intelektual sangat dipengaruhi oleh 
keterlibatan faktor-faktor non kognitif yang menentukan 
perkembangan intelektual selanjutnya, khusus perhatian 
terhadap anak berbakat intelektual dimana segi-segi non 
intelektual ini juga amat mempengaruhi keberbakatan 
intelektual.  

Dengan semakin tersedianya pengukuran yang telah 
teruji validitas dan reliabilitasnya maka akan sangat 
membantu dalam memfasilitasi pengambilan keputusan 
mengenai sifat-sifat individu siswa berbakat intelektual. 
Perhatian utama dalam pengukuran psikologis ialah 
menemukan prosedur yang cermat dan sistematis untuk 
dapat menerjemahkan perbedaan-perbedaan di antara 
individu-individu ke dalam bentuk yang bersifat kuantitatif. 

Kedua, program akselerasi sangat esensial dalam 
menyediakan kesempatan pendidikan yang tepat bagi siswa 
berbakat intelektual dimana program akselerasi membawa 
siswa pada tantangan yang berkesinambungan, tekanan dan 
tuntutan yang ada, waktu yang terbatas sehingga diharapkan 
proses yang terjadi akan memungkinkan siswa untuk 
memelihara semangat dan gairah belajarnya, kemampuan 
bekerjasama, terkontrol dalam bertindak dan lain-lain.  

Atribut-atribut tersebut sangat erat kaitannya dengan 
personal competence dan social competence yang merupakan dua 
ranah dari kecerdasan emosional, yang dapat dikembangkan 
dengan mengidentifikasi dan menganalisis situasi khusus di 
mana keterampilan kecerdasan emosional menjadi  penting, 
baik dalam peran diri sendiri dan hubungan dengan orang 
lain. Terkait dengan itu maka instrumen pengukur 
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kecerdasan emosional siswa sebagai alternatif pengukuran 
dalam rangka melakukan identifikasi tingkat kematangan 
kecerdasan emosional sangat membantu atau sebagai 
bantuan tambahan untuk merealisasikan kemampuan 
lainnya. 

Ketiga, salah satu sumbangan teoritis yang diharapkan 
dari penelitian ini adalah antara lain kerangka konseptual 
kecerdasan emosional untuk pemahaman tentang 
keterampilan dan kemampuan kecerdasan emosional siswa 
dengan alasan bahwa dengan kemampuan mengenali emosi 
diri menjadi penting karena dapat memberi informasi tentang 
penilaian diri sendiri, memberi petunjuk bagaimana cara 
bersikap pada situasi-situasi tertentu, dan terkhusus bahwa 
kemampuan untuk mengenali, menandai dan 
menggambarkan emosi secara baik merupakan landasan bagi 
semua penggunaan emosi lainnya.  

Keempat, pada tataran teknis operasional, penggunaan 
analisis faktor dengan serangkaian analisis yang digunakan 
akan memberikan sumbangan berupa informasi pola 
prosedural pengembangan instrumen pengukur kecerdasan 
emosional siswa guna mendapatkan suatu alat ukur yang 
telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pengukuran yang 
valid dan reliabel pada pengukuran kecerdasan emosional 
dan komponen-komponennya adalah upaya penting untuk: 
1) pendalaman teori dari lingkup kecerdasan emosional, 2) 
mengkaji sifat dasar dari kecerdasan emotional, 3) 
memprediksi fungsi masa depan individu seperti, pekerjaan, 
program pelatihan dan lain lain, 4) mengidentifikasi individu 
yang mengalami kecenderung deficit ketrampilan kecerdasan 
emotional, dan 5) mengevaluasi effektivitas intervensi yang 
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dirancang untuk peningkatan kecerdasan emotional dan 
dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti lain 
khususnya yang berminat di bidang pengembangan 
instrumen dan untuk melakukan penelitian-penelitian 
lanjutan. 
H. SARAN 

Berdasarkan temuan-temuan dalam kajian disertasi ini, 
maka beberapa saran dikemukakan sebagai berikut:  

Pertama, secara metodologis, pengembangan instrumen 
ini perlu diuji lebih lanjut dengan menggunakan teori 
pengukuran modern seperti IRT (Item Respons Theory) dengan 
menggunakan bentuk skala yang lain dan melibatkan  sampel 
yang lebih besar dengan populasi dan setting yang lebih luas 
dengan memperhatikan batasan-batasan karakteristik siswa 
berbakat intelektual.  

Kedua, bagi peneliti lain khususnya yang berminat di 
bidang pengembangan instrumen kecerdasan emosional dan 
untuk melakukan penelitian-penelitian lanjutan disarankan 
menggunakan pendekatan konseptual kecerdasan emosional 
yaitu pendekatan yang berfokus pada hubungan 
kemampuan kognitif dengan kecerdasan emosional dan yang 
berfokus pada hubungan ciri-ciri kepribadian dengan 
kecerdasan emosional. Dengan pertimbangan bahwa 
berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang perbedaan tingkat 
kecerdasan emosional siswa berbakat intelektual sangat 
tergantung pengukuran yang digunakan dan nilai-nilai 
variabel di seluruh prosedur penilaian kecerdasan emosional.   

Ketiga, penyelenggaraan program akselerasi yang benar 
menuntut sejumlah hal yang patut diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh oleh pihak sekolah. Program akselerasi 
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memberikan keuntungan bagi anak berbakat akademik, 
namun juga beberapa kelemahan yang perlu diantisipasi dan 
dipikirkan dengan baik-baik termasuk masalah penyesuaian 
emosional. Untuk itu penggunaan instrumen pengukur 
kecerdasan emosional meskipun bermanfaat untuk 
mengidentifikasi tingkat kematangan emosional siswa 
namun dianjurkan agar menggunakan pendekatan multiple 
Sources atau melakukan “tes multi-rater” artinya pengukuran 
kecerdasan emosional siswa sebaiknya dilakukan pula pihak 
lain seperti guru, teman, dan keluarga  dengan pertimbangan 
bahwa orang lain yang memberi penilaian seringkali berada 
diposisi yang lebih baik untuk mengawasi dan menilai secara 
akurat.  

Keempat, kerangka konseptual yang dijabarkan secara 
rinci dalam dimensi dan indikator-indikator dan dituangkan 
dalam bentuk kisi-kisi kecerdasan emosional siswa dapat 
menjadi acuan bagi pengembangan model pembelajaran 
yang tetap memperhatikan sisi non kognitif khususnya 
kecerdasan emosional siswa sebagai landasan bagi 
pengembangan kurikulum khususnya bagi pengembangan 
sistem pembelajaran emosional yang dapat memacu 
kualitas/mutu siswa dalam meningkatkan kecerdasan 
spiritual, intelektual, dan emosional secara berimbang. 
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