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BAB I 

PENGERTIAN  

MANAJEMEN STRATEGI 
 

 

“Strategy is about making choices, trade-offs; it’s about 

deliberately choosing to be different.”  

Michael Porter 

 

Dalam membangun suatu bisnis, keberhasilan dalam 

bertahan dan berkembang di suatu kompetisi merupakan hal 

yang mutlak dimiliki. Kemampuan bisnis untuk bertahan 

dalam suatu kompetisi dengan memiliki keunggulan atau 

keunikan itulah yang dikenal dengan sebutan competitive 

advantage. Bisnis yang baik akan memiliki daya tahan dan 

keberlangsungan dalam menjalankan bisnis dengan lingkungan 

yang berubah-ubah. Pentingnya strategi sebagai suatu cara atau 

alat yang digunakan oleh para pemilik usaha dalam 

berkompetisi dan memastikan bisnisnya mempunyai 

keberlangsungan di masa depan.  
 

1. Strategi: The Origin 

Strategi berasal dari istilah bangsa Yunani yaitu 

“strategos” yang bermakna Jendral atau pemimpin tantara 

dalam militer pada umumnya. Kata straegos berasal dari 2 kosa 

kata yaitu stratos yang bermakna tentara dan ago yang berarti 

pemimpin atau memimpin. Sementara kata strategi pada saat 

ini setara dengan kata dalam Bahasa Yunani “strategike 

episteme” yang bearti pengetahuan Jendral atau “strategon 

sophia” yang bermakna kebijakan Jendral (Horwath, 2006). 

Istilah strategi mulai terkenal pada awal abad ke 19 di Eropa.  

Pada akhirnya Igor Ansoff (ahli matematika dan manajer 
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bisnis) sebagai the father of strategic management 

memperkenalkan konsep strategi dalam bukunya Corporate 

Strategy pada tahun 1965. Igor memperkenalkan elemen strategi 

bagi bisnis (Ansoff Matrix) dan memberikan pengenalan 

mendalam terhadap manajemen strategi (Horwath, 2006).  
 

2. Strategi: Definition 

Strategi seringkali diibaratkan sebagai alat atau sarana 

yang digunakan oleh para pemilik bisnis untuk mencapai 

tujuannya dan memperoleh keunggulan dalam berkompetisi 

dalam industrinya masing-masing. Hitt, Ireland and Hoskisson 

(2009) berpendapat bahwa strategi merupakan suatu komitmen 

yang terkoordinasi dan terintegrasi dan aksi yang dirancang 

untuk mengekspliotasi core competencies atau kompetisi inti 

serta mencapai competitive advantage. Sementara David (2011) 

berpendapat bahwa tindakan potensial dari keputusan 

manajemen tingkat atas dan membutuhkan sumber daya yang 

sangat besar dalam pencapaian tujuan jangka dalam menjamin 

keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Sementara 

itu Thompson, Strickland dan Gamble (2009) mengemukakan 

bahwa strategi terdiri dari kombinasi langkah kompetitif dan 

pendekatan bisnis yang manajer ambil untuk melayani 

konsumen, bersaing secara sukses dan mencapai tujuan 

organisasi.  
 

3. Definisi Manajemen Strategi 

Manajemen strategi mempunyai pengertian yang cukup 

beragam walaupun mempunyai inti yang serupa yaitu 

pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Thompson, 

Strickland dan Gamble (2009) konsep manajeme strategi 

merujuk kepada proses manajerial yang membentuk visi yang 

strategis, menetapkan tujuan, merancang strategi, menjalankan 

dan melaksanakan strategi dan seiring waktu melakukan 
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inisiasi perubahan koreksi dalam isi, tujuan, strategi dan 

eksekusi jika diperlukan. Hitt, Ireland and Hoskisson (2009) 

memandang manajemen strategi sebagai komitmen dan 

tindakan yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai 

strategic competitiveness dan menghasilkan pengembalian diatas 

rata-rata. Sementara itu, David (2011) mengartikan manajemen 

strategi sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan serta mengevaluasi keputusan-

keputusan lintas fungsional yang mendorong perusahaan atau 

organisasi untuk mencapai tujuannya.  
 

4. Kerangka dan Model Manajemen Strategi 

Manajamen strategi memliki proses manajemen strategi 

yang terdiri atas 3 tahap yaitu perumusan strategi, penerapan 

strategi dan penilaian strategi. Perumusan strategi mencakup 

pengembangan visi misi, identifikasi peluang dan ancaman, 

kekuatan dan kelemahan serta memilih alternatif strategi yang 

sesuai dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Penerapan 

strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan 

tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan 

mengalokasikan sumber daya sehingga strategi-strategi yang 

telah dirumuskan dapat dijalankan. Penilaian strategi adalah 

tahap terakhir dalam manajemen strategi untuk menentukan 

kapan strategi tidak berjalan dengan baik.  
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Gambar 1.1 

Model Manajemen Strategi 

 

 
Sumber: David, 2011 

 

5. Pentingnya Manajemen Strategi Bagi Perusahaan 

Manajemen strategi akan membantu perusahaan dalam 

mendapatkan kemampuan bersaingnya. Perusahaan akan 

mempunyai strategic competitiveness ketika perusahaan berhasil 

dalam mengformulasikan dan melaksanakan strategi yang 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Rencana strategis 

membantu perusahaan dalam merancang rencana agar dapat 

bersaing dengan perusahaan lain dan memberikan nilai tambah 

(value added) bagi perusahaan.  

Manajemen strategi memberikan arah dan pedoman 

bagi perusahaan untuk melakukan bisnisnya dan berkompetisi 

dalam membangun sustainable competitive advantage. Strategi 
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mendorong perusahaan agar mempunyai keunikan dan 

keunggulan sehingga perusahaan mempunyai daya saing lebih 

unggul atau unik dibanding pesaingnya atau competitive 

advantage.  Strategi merupakan hasil dari pilihan manajerial 

yang sulit atas berbagai alternatif dalam bentuk manajemen 

strategi. Dengan demikian, manajemen strategi menandakan 

adanya komitmen pada pasar, kebijakan, prosedur dan operasi 

tertentu di atas arah tindakan.  

Manajemen strategi memungkinkan perusahaan untuk 

lebih produktif dan reaktif dalam membangun masa depannya. 

Manajemen strategi membantu perusahaan untuk 

mengarahkan dan memengaruhi berbagai aktivitas dan 

mengontrol bisnisnya sendiri.  Peranan manajemen strategi 

bagi perusahaan juga tercermin pada termotivasinya 

perusahaan dalam merumuskan strategi-strategi yang lebih 

baik melalui penggunaan pendekatan terhadap pilihan strategi 

yang lebih sistematis, logis dan rasional. Selain itu, manajemen 

strategi juga memberikan ruang untuk memberdayakan 

individu melalui proses pemahaman dan komitmen dari semua 

manajer dan karyawan.  
 

6. Peranan Manajemen dalam Pembuatan Keputusan 

Strategi  

Komunikasi adalah kunci penting bagi manajemen 

strategi untuk berhasil. Sehingga keterlibatan manager dan 

karyawan diperlukan untuk mendukung perusahaan atau 

dikenal dengan istilah komitmen manajemen. Proses 

manajemen strategi juga ditentukan oleh cara pelaksanaan 

manajemen strategi yang didalamnya termasuk proses 

pemahaman dan komitmen dari semua manajer dan karyawan. 

Dengan proses tersebut, maka manajer dan karyawan akan 

merasa dan menjadi bagian dari perusahaan dan menunjukkan 

kesungguhan untuk membantu. Para manajer dan karyawan 
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menjadi termotivasi untuk lebih kreatif dan inovatif dalam 

mendukung visi, misi dan tujuan perusahaan. Dialog antar 

manajer dan karyawan akan menjadi kunci dalam proses 

keterlibatan dan rasa memiliki dalam menjalankan suatu 

strategi perusahaan.  

Dalam pengambilan keputusan di manajemen strategi, 

pihak manajemen tingkat atas seperti CEO atau Board of Director 

mengambil keputusan akan strategi yang mau diambil oleh 

perusahaan atau yang dikenal dengan istilah Strategists. 

Strategist adalah orang yang bertanggung jawab atas 

keberhasilan dan kegagalan (David, 2011). Pihak manajemen 

tingkat atas tersebut sebagai Strategists membantu organisasi 

dalam mengumpulkan informasi, menganalisa dan 

mengorganisasikan informasi. Untuk mendukung perannya, 

para manajer tingkat atas tersebut mengikuti tren industry dan 

kompetisi, mengembangkan Teknik peramalan dan Analisa 

scenario serta mengevaluasi kinerja baik di tingkat korporat 

dan divisi dengan mempertimbangkan peuang, dan ancaman 

dari lingkungan eksternal sekaligus mengembangkan rencana 

aksi koreksi.  
 

7. Competitive Advantage 

Makna manajemen strategi bagi perusahaan adalah 

segala upaya dan usaha perusahaan dalam mencapai 

competitive advantage dan mempertahankan competitive advantage 

yang telah dimiliki oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan arti 

dari competitive advantage atau keunggulan kompetitif. Jika 

perusahaan dinilai mempunyai keunggulan kompetitif maka 

perusahaan tersebut mempunyai produk dengan kelebihan dan 

keunggulan yang unik, tidak bisa ditiru, diimitasi maupun 

digantikan oleh produk dari kompetisi lainnya. David (2011) 

menegaskan bahwa istilah competitive advantage didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang perusahaan lakukan lebih baik 
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dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. Ketika pesaing 

memasarkan produk yang serupa dengan perusahaan, produk 

perusahaan masih mempunyai nilai tambah (added value) baik 

dari sisi pemasaran, strategi, pelayanan ataupun hal lainnya 

dibandingkan dengan produk rivalnya. Perusahaan mampu 

memberikan kepada konsumen sesuatu yang tidak dapat 

diberikan perusahaan pesaing kepada konsumen (David, 2011). 

Dengan demikian, perusahaan harus dapat menggunakan 

faktor eksternalnya (sesuai dengan pandangan Industrial 

Organization approach/IO) dan faktor internalnya (sesuai dengan 

resource based view/RBV) dalam mencapai competitive 

advantage sekaligus mempertahankannya.  

 

Gambar 1.2 

Porter’s Five Generic Strategies 

 
Sumber: Porter (1980) 

 

Porter dalam bukunya Competitive Advantage (1980, 1985, 

1989) menjelaskan bahwa perusahaan dapat mencapai 

competitive advantage dengan menggunakan 3 dasar yang 

berbeda (generic strategies) yaitu cost leadership (kepemimpinan 
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biaya), differentiation (diferensiasi) dan focus. Dari ketiga dasar 

yang berbeda itu, Porter menghasilkan 5 generic strategis yang 

dikenal dengan nama Porter’s Five Generic Strategies (David, 

2011). Dari dasar yang pertama yaitu kepemimpinan biaya, ada 

2 jenis generic strategies yang diusulkan yaitu tipe 1 low cost 

strategy dan type 2 best value strategy untuk target pasar besar.  

Low cost strategy adalah strategi yang menawarkan produk atau 

jasa ke berbagai konsumen pada harga terendah di pasaran. 

Sementara itu, best value strategy merupakan strategi yang 

menawarkan produk atau jasa ke berbagai konsumen pada 

nilai harga terbaik di pasaran dan membidik untuk 

menawarkan kepada konsumen berbagai variasi produk 

ataupun jasa pada harga terendah dibandingkan dengan 

produk dengan atribut serupa dari pesaing. Tipe 3 dari Porter’s 

Five Generic Strategies adalah diferensiasi yang merupakan 

strategi untuk memproduksi produk dan jasa dengan keunikan 

tersendiri dalam industry dan membidik konsumen yang 

kurang sensitive terhadap harga (price-insensitive). Strategi 

diferensiasi bermanfaat untuk diterapkan pada produk atau 

jasa yang sulit atau mahal bagi pesaing untuk diimitasi seperti 

durable goods. Terakhir, dasar terakhir yaitu focus mrmpunyai 2 

alternatif strategi yaitu tipe 4 low cost focus strategy dan tipe 5 

best value focus strategy. Low cost focus strategy merupakan 

strategi yang menawarkan produk dan jasa kepada kelompok 

kecil konsumen (niche group) pada harga terendah di pasaran. 

Best value focus strategy atau juga dikenal dengan focused 

differentiation merupakan strategi yang menawarkan produk 

atau jasa kepada kelompok kecil konsumen pada nilai harga 

terbaik di pasaran dalam memenuhi selera dan permintaan 

konsumen lebih baik dari pesaing. Strategi focus ini merupakan 

strategi yang paling naik ketika konsumen mempunyai 

preferensi yang khusus dan pesaing tidak berusaha untuk 

mengikuti spesialisasi pada segmen pasar yang sama. 
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8. Sustainable Competitive Advantage 

Keunggulan kompetitif merupakan hal yang mutlak 

dimiliki oleh perusahaan. Keunggulan kompetitif 

mengindikasikan bahwa segala sesuatu dapat dilakukan 

dengan jauh lebih baik oleh sebuah perusahaan bila 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan. 

Pencapaian keunggulan kompetitif mendorong pada 

keberhasilan atau kegagalan organisasi. Akan tetapi, 

keunggulan kompetitif itu dapat hilang atau hanya sekali 

terjadi dalam perubahan lingkungan yang terjadi dalam dunia 

bisnis. Tantangan bagi perusahaan adalah mempertahankan 

suatu keunggulan kompetitif dalam waktu yang berkelanjutan. 

Sebuah perusahaan harus mampu untuk mencapai keunggulan 

kompetitif yang berkelanjutan dengan 2 cara. Cara pertama 

yaitu beradaptasi secara terus menerus dalam lingkungan 

eksternal dan internal perusahaan (David, 2011). Cara kedua 

yaitu perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang 

berkelanjutan juga harus secara efektif merumuskan, 

menerapkan dan menilai berbagai strategi yang mendukung 

faktor eksternal dan internal tersebut (David, 2011).  
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BAB II 

VISI, MISI DAN TUJUAN 

 JANGKA PANJANG  
 

 

“A vision without a strategy remains an illusion.” 

Lee Bolman 

“Effective strategy begins with a vision of where the organization 

needs to lead” 

Arthur A Thompson Jr dan A.J Strickland III 

 

 

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan perlu 

mengembangkan dan menentukan arah perusahaan. Dalam 

penentuan arah, perusahaan atau para pemilik bisnis 

(wirausaha) membutuhkan cita-cita dan impian yang akan 

diraih di masa mendatang. Hal itu membantu perusahaan 

untuk menentukan arah bisnis yang akan dijalankan 

perusahaan. Cita-cita dan impian itu tercermin dalam visi 

perusahaan. Tentunya, dalam pencapaian visi, perusahaan 

perlu mengambil langkah pada masa kini menuju masa 

mendatang yang mencerminkan hal-hal konkrit akan bisnis 

yang sedang dijalankan. Hal-hal konkrit yang menggambarkan 

bisnis perusahaan itulah misi. Selanjutnya, hal-hal konkrit itu 

akan diterjemahkan dalam tujuan jangka Panjang dan 

pencapaian tujuan jangka Panjang akan dicapai dengan 

menggunakan strategi dari perusahaan.  

 

1. Definisi dan Peranan Visi Perusahaan 

Para pemilik bisnis (wirausaha) dan perusahaan harus 

mempunyai visi yang jelas sebagai syarat utama dalam 

menjalankan strategi bisnis secara efektif. Visi bagaikan 
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gambaran dan konsep akan impian yang akan dicapai di masa 

mendatang. Hitt, Ireland and Hoskisson (2009) menjelaskan 

bahwa visi adalah suatu gambaran akan cita-cita perusahaan di 

masa mendatang dalam arti yang luas dan bagaimana cita-cita 

itu akan berhasil diraih. Sementara itu David (2011) lebih 

menekankan bahwa visi seharusnya dapat menjawab 

pertanyaan “What do we want to become” atau kita mau menjadi 

apa? Thompson, Strickland dan Gamble (2009) menegaskan 

bahwa visi bukanlah sekedar slogan namun visi merupakan 

arah perusahaan berjalan untuk bisa sukses. Visi menjelaskan 

jalan yang diambil perusahaan dalam mengembangkan dan 

memperkuat bisnis. Visi memberikan gambaran “where are we 

going” (kemana perusahaan akan berjalan?) and why (mengapa 

berjalan ke arah itu?) (Thompson, Strickland dan Gamble, 

2009). 

Secara umum, visi menjelaskan cita-cita perusahaan di 

masa depan. Peranan visi dalam perusahaan adalah 

memberikan pernyataan yang mengartikulasikan dekripsi ideal 

perusahaan dan memberikan arah yang diinginkan di masa 

mendatang. Pernyataan visi mengemukakan arah atau 

petunjuk yang akan dituju dan diinginkan di masa depan. 

Dengan demikian, visi merupakan pemikiran gambaran besar 

yang diiringi dengan semangat yang mendorong para 

karyawan untuk bekerja bagi kepentingan organisasi di masa 

depan. Visi akan memudahkan karyawan dalam melakukan  

pekerjaan-pekerjaannya ketika visi bersifat sederhana, positif 

dan emosional namun juga memberikan motivasi dan 

tantangan pada saat bersamaan. 

Kejelasan visi perusahaan memberikan dasar dan 

pondasi akan pengembangan pernyataan misi secara 

komprehensif. Visi adalah hal yang pertama dan utama untuk 

dikembangkan. Visi biasanya pendek dan hanya 1 (satu) 
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kalimat. Penjelasan dari visi biasanya dapat ditemukan dalam 

penyataan misi yang lebih detail. Hal ini ditegaskan oleh Hitt, 

Ireland and Hoskisson (2009) bahwa visi merupakan pondasi 

dari misi perusahaan. 

Visi perusahaan juga penting untuk dipahami oleh 

semua karyawan perusahaan. Visi perusahaan harus 

dikomunikasikan secara efektif ke bawah secara lini baik 

kepada manajer tingkat bawah dan karyawan sebagai proses 

sosialisasi dan pembelajaran terhadap arah jangka Panjang 

yang dipilih oleh manajemen tingkat atas. Karyawan bagian 

frontline perusahaan harus diberikan pemahaman terhadap visi 

sebagai usaha manajerial dalam mendorong perusahaan 

bergerak ke arah yang diinginkan oleh perusahaan. Proses 

sosialisasi dan pembelajaran visi juga akan membantu 

perusahaan dalam menjalankan strategi sehingga strategi 

mempunyai alasan dan manfaat yang dapat dipahami oleh 

semua karyawan perusahaan.  

Ada 5 manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

membuat pernyataan visi yang jelas (Thompson, Strickland dan 

Gamble, 2009). Manfaat-manfaat visi yang jelas adalah: 

1. Manfaat pertama adalah visi yang jelas mengukuhkan 

pandangan eksekutif atau manajemen tingkat atas akan 

arah jangka Panjang perusahaan.  

2. Manfaat kedua adalah visi mengurangi resiko atas 

pengambilan keputusan tanpa kendali yang jelas.  

3. Manfaat ketiga adalah visi sebagai alat untuk 

menggalang dukungan dari karyawan atas perubahan 

internal yang terjadi untuk mencapai visi menjadi realita 

4. Manfaat keempat adalah visi menyediakan rambu untuk 

manajer tingkat bawah dalam membentuk misi masing-

masing department, membuat tujuan di masing-masing 

departemen dan menyelaraskan strategi di masing-



Visi, Misi dan Tujuan Jangka Panjang 
 

14 

masing departemen dengan keseluruhan strategi 

perusahaan. 

5. Manfaat kelima adalah visi membantu perusahaan 

untuk menyiapkan masa depan.  

 

2. Definisi dan Peranan Misi Perusahaan 

Visi adalah dasar bagi misi perusahaan. Dalam 

pengembangan misi, perusahaan sebaiknya dapat menjabarkan 

dengan baik jenis bisnis yang pada saat ini dijalankan oleh 

perusahaan. Drucker mengemukakan pern\tanyaan “What is 

our business?” (perusahaan menjalankan bisnis apa?) 

merupakan pertanyaan yang sama dengan menanyakan “What 

is our mission?” (apa misi perusahaan?) (David, 2011). 

Sedangkan Thompon dan Strickland (2009) menambahkan 

bahwa misi pada intinya menerangkan “who we are” (apa 

identitas perusahaan?), “what we do” (bisnis apa yang dilakukan 

perusahaan?) dan “where we are now” (sejauh mana bisnis yang 

dilakukan perusahaan). Misi merupakan pernyataan yang 

membedakan antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. 

Dengan demikian, misi merupakan deklarasi dari eksitensi 

organisasi bisnis. Misi yang jelas akan menjadi hal oenting 

dalam mengembangkan tujuan dan mengfornulasikan strategi.   

Misi menjelaskan bisnis dimana perusahaan bersaing 

dan menjelaskan konsumen yang akan dilayani oleh 

perusahaan. Misi perusahaan bersifat lebih konkrit 

dibandingkan dengan visi. Akan tetapi, misi seperti visi 

seharusnya mengembangkan individualitas karyawan dan 

menginspirasi secara relevan kepada semua pemangku 

kepentingan. Hal senada dijelaskan oleh Hitt, Ireland and 

Hoskisson (2009) bahwa misi menjelaskan bisnis yang dipilih 

oleh perusahaan dalam berkompetisi dan jenis konsumen yang 

dilayani oleh perusahaan.  
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Gambar 2.1 

Perbedaan Visi dan Misi 

 
Adaptasi: David (2011) 

 

Peranan misi seperti peranan visi menjadi dasar 

perusahaan dalam memilih dan melaksanakan strategi-strategi 

yang ingin dilaksanakan. Kemungkinan untuk membuat misi 

yang efektif meningkat ketika karyawan mempunyai standar 

etika yang tinggi yang akan memandu perilakunya dalam 

membantu perusahaan mencapai visinya. Walalupun misi 

merupakan tanggung jawab CEO akan tetapi CEO dan manajer 

tingkat atas cenderung untuk melibatkan banyak orang di 

perusahaan dalam membuat misi perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena misi lebih berkaitan lansung dengan 

produk, pasar dan konsumen dimana manajer tingkat 

menengah dan bawah mempunyai kontak lansung dengan 

konsumen dan pasar yang dilayani oleh perusahaan.  

VISI

• Where are 
we Going 
(the Future's 
Business 
Scope)

MISI

• Who we are

• What we do

• Why we are 
here
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Gambar 2.2 

Contoh Visi dan Misi Perusahaan 

 
Sumber: https://www.indofood.com/company/vision-

mision-values (Akses 27 April 2020), 

 

3. Karakteristik Misi Perusahaan 

Misi perusahaan mempunyai dua karakteristik yang 

mencerminkan perusahaan dalam hal apa bisnis yang digeluti. 

Kedua karakteristik itu adalah deklarasi sikap dan orientasi 

konsumen (David, 2011). Karakteristik pertama adalah 

deklarasi sikap yang bermakna misi tidak hanya sekedar 

pernyataan detail spesifik namun misi merupakan pernyataan 

deklarasi sikap dan pandangan perusahaan agar dapat 

merekonsiliasi perbedaan di kalangan patra pemangku 

kepentingan.  

Karakteristik kedua adalah orientasi konsumen yang 

bermakna pernyataan misi yang baik mendeskripsikan 

maksud, konsumen, produk atau jasa, pasar, filosofi dan 

teknologi dasar suatu organisasi. Karakteristik ketiga adalah 

deklarasi kebijakan sosial yang merangkum filosofi dan 

pemikiran manajerial di level tertinggi dalam kebijakan sosial 

perusahaan.  

https://www.indofood.com/company/vision-
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4. Komponen-Komponen Misi Perusahaan 

Ada 9 komponen misi yang harus dimasukkan dalam 

pernyataan misi yaitu (David, 2011): 

a. Konsumen: siapa konsumen perusahaan 

b. Produk atau jasa: apak produk atau jasa utama 

perusahaan 

c. Pasar: dimana perusahaan bersaing secara geografis 

d. Teknologi: apakah perusahaan mempunyai teknologi 

yang terbaru 

e. Fokus pada kelansungan hidup, pertumbuhan dan 

profitabilitas 

f. Filosofi: apakah keyakinan, nilai, apirasi dan prioritas 

etis dasar perusahaan 

g. Konsep diri: apakah kompetensi khusus atau 

keunggulan kompeitif utama perusahaan 

h. Fokus pada citra publik: apakah perusahaan responsif 

terhadap masalah sosial, komunitas dan lingkungan 

hidup? 

i. Fokus pada karyawan: apakah karyawan dipandang 

sebagai aset perusahaan yang berharga  
 

5. Nilai Perusahaan dalam Mendukung Visi dan Misi 

Dalam pencapaian visi dan misi, perusahaan 

menganggap penting untuk mengembangkan nilai-nilai yang 

dianut oleh perusahaan. Hal ini ditujukan agar dalam 

pencapaian visi dan misinya yang dibantu oleh tujuan jangka 

panjang dan strategi, perusahaan akan lebih terintegrasi denga 

nada nilai-nilai perusahaan yang disepakati. Nilai perusahaan 

yang dimaksud adalah core values atau nilai inti perusahaan 

yang membedakan satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Nilai perusahaan biasanya dalam bentuk keyakinan, 

karakteristik dan cara yang dianut oleh manajemen dalam 
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pencapaian visi dan misi (Thompson, Strickland dan Gamble, 

2009).  

Nilai perusahaan akan menjadi panduan bagi karyawan 

perusahaan dalam berperilaku dan menjalankan tugas 

operasionalnya. Nilai perusahaan mempunyai hubungan 

dengan berbagai hal yang dapat mendorong kinerja 

perusahaan. Niai perusahaan akan mencerminkan kondisi 

dalam perusahaan seperti perlakuan adil, integritas, perilaku 

etis, inovasi, kerja tim, kualitas, pelayanan konsumen dengan 

baik, tanggung jawab social dan community citizenship 

(Thompson, Strickland dan Gamble, 2009).  
 

6. Tujuan Jangka Panjang 

Dalam melaksanakan bisnis, perusahaan memerlukan 

arahan yang lebih spesifik dalam pencapaian visi dan misi. 

Tujuan adalah kinerja perusahaan yang menargetkan hasil dan 

outcomes yang harus diraih oleh pihak manajemen (Thompson, 

Strickland dan Gamble, 2009). Tujuan juga dapat didefinisikan 

sebagai hasil spesifik yang akan diraih oleh organisasi dalam 

pencapaian misi-misinya (David, 2011). 

Tujuan berfungsi sebagai ukuran tentang seberapa baik 

kinerja manajemen. Tujuan perusahaan yang biasa ditargetkan 

dalam periode jangka panjang atau dikenal dengan istilah 

tujuan jangka panjang yang biasanya lebih dari 1 tahun. Tujuan 

jangka Panjang merupakan tujuan yang ditentukan untuk 

pihak manajerial dalam mengkonversi visi yang harus dicapai 

oleh perusahaan.  

Pentingnya tujuan jangka Panjang bagi perusahaan 

terlihat peran tujuan jangka Panjang dalam mendorong 

kesuksesan perusahaan. Tujuan jangka Panjang merupakan 

turunan dari visi yang memberikan detail mengenai kinerja 

tertentu sebagai target hasil yang harus dicapai oleh 

manajemen. Dengan demikian, tujuan yang jelas mempunyai 
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sifat terukur (measurable), dapat dikuantifikasi (quantifiable) dan 

mempunyai  jangka waktu untuk pencapaian  (Thompson, 

Strickland dan Gamble, 2009). Selain itu, tujuan juga bersifat 

menantang, konsisten, logis, dan jelas (David, 2011).  

Selain itu, tujuan jangka Panjang mempunyai fungsi 

sebagai pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan bisnis 

yang berakhir pada pencapaian visi dan misi. Tujuan 

merupakan salah satu target yang digunakan perusahaan 

menuju impian yang ingin dicapai. Fungsi dari tujuan adalah 

sebagai petunjuk, alat untuk evaluasi, menciptakan sinergi, 

menampilkan prioritas, focus kepada koordinasi dan 

menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, 

motivasi dan pengendalian aktivitas yang efektif.  

Dalam penentuan tujuan, perusahaan harus 

mempertimbangkan kinerja yang ingin dicapai perusahaan 

sehingga tujuan dapat diperuntukkan sebagai cara pencapaian 

kinerja yang diinginkan oleh perusahaan. Ada 2 tipe kinerja 

yang perusahaan inginkan yaitu kinerja keuangan dan kinerja 

strategi (Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). Kinerja 

keuangan itu merupakan hasil yang mengindikasikan tujuan 

perusahaan dalam memperkuat  marketing standing, vitalitas 

kompetisi dan prospek bisnis di masa mendatang. Pencapaian 

dalam kinerja keuangan merupakan hal yang mutlak dilakukan 

oleh perusahaan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan, 

perusahaan juga harus mencapai tujuan strategis jangka 

panjang dan keberlansungan perusahaan. Kinerja strategis 

merupakan hasil yang mengindikasikan bahwa posisi pasar 

perusahaan dan daya kompetisi perusahaan yang mumpuni. 
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BAB III 

AUDIT LINGKUNGAN EKSTERNAL 
 

“You have to be fast on your feet and adaptive  

or else a strategy is useless.”  

Charles de Gaulle  

 

“If all you're trying to do is essentially the same thing as your rivals, 

then it's unlikely that you'll be very successful.” 

Michael Porter 

 

 

1. Definisi Audit Eksternal 

Lingkungan eskternal memegang peran penting bagi 

bisnis perusahaan. Hal ini disebabkan banyaknya para 

pemegang kepentingan  (stakeholder) perusahaan yang berasal 

dari lingkungan eksternal seperti investor, konsumen, 

produsen, distributor dan pemerintah misalnya. Oleh sebabnya 

Hitt, Ireland and Hoskisson (2009) berpendapat bahwa 

lingkungan eksternal memengaruhi pertumbuhan perusahaan 

dan profitabilitasnya. 

 Keterkaitan lingkungan eksternal dengan perusahaan 

sangat erat dan penting untuk diperhatikan dalam operasional 

bisnis yang dilakukan. Lingkungan eksternal memberikan 

peluang (opportunity) dan sekaligus memberikan ancaman 

(threat) bagi perusahaan. Peluang dan ancaman tersebut akan 

memberikan dampak baik untuk kesuksesan maupun 

kegagalan perusahaan (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2009).  

 Oleh sebab itu, perusahaan perlu memperhatikan dan 

mengamati perkembangan lingkungan eksternal dan 

melakukan audit eksternal untuk kepentingan pencapaian 

tujuan perusahaan. Audit eksternal juga dikenal dengan istilah 
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evironmental scanning dan industry analysis. Audit eksternal 

berfokus pada upaya identifikasi dan evaluasi tren dan 

kejadian yang berada di luar kendali suatu perusahaan. Audit 

eksternal mengungkap peluang-peluang dan ancaman-

ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi sehingga 

manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil 

keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar 

atau meminimalkan dampak dari ancaman yang muncul 

(David, 2011).  Tujuan audit eksternal adalah untuk 

mengembangkan sebuah daftar terbatas dari peluang yang 

dapat menguntungkan sebuah perusahaan dan ancaman yang 

harus dihindarinya. Audit eksternal tidak bertujuan 

mengembangkan daftar lengkap dan menyeluruh dari setiap 

faktor yang dapat memengaruhi bisnis, melainkan bertujuan 

mengidentifikasi variabel-variabel penting yang menawarkan 

respon berupa tindakan. Perusahaan diharapkan harus mampu 

merespon baik secara ofensif ataupun defensif terhadap 

berbagai faktor tersebut dengan merumuskan strategi yang 

mengambil keuntungan dari peluang eksternal atau 

meminimalkan dampak dari ancaman potensial.  
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Gambar 3.1 

Lingkungan Eksternal 

 
Sumber: Hitt, Ireland and Hoskisson (2009) 

 

Audit eksternal yang dilakukan perusahaan akan 

memberikan informasi dan data terbaru yang harus direspon 

perusahaan dengan baik dalam mempertahankan dan 

meningkatkan daya saing perusahaan dalam industrinya. 

Dengan melakukan audit eksternal maka perusahaan dapat 

meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya dalam 

memberikan berinteraksi dengan investor, konsumen, 

produsen, distributor dan pihak lain yang merupakan 

stakeholder bagi perusahaan. Untuk pencapaian aksi yang 

sukses, perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal 

secara efektif (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2009).  
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2. Teori Industrial Organization (IO) 

Pendekatan teori organisasi industrial atau Industrial 

organization terhadap keunggulan kompetitif mengatakan 

bahwa faktor-faktor industri atau eksternal lebih penting 

daripada berbagai faktor internal dalam upaya sebuah 

perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif (David, 

2011). Lingkungan eksternal merupakan determinan utama 

dalam menentukan strategi untuk pencapaian kesuksesan 

perusahaan pada tahun 1960-an hingga tahun 1980-an. 

Pendekatan IO juga mempercayai hal yang sama dalam bahwa 

lingkungan eksternal merupakan hal yang dominan dalam 

penentuan strategi bagi perusahaan. Bahkan IO mempercayai 

bahwa perusahaan yang lebih memperhatikan eksternal dalam 

menentukan strategi mempunyai pengembalian atau return di 

atas rata-rata dari perusahaan lain yang tidak lebih 

memperhatikan eksternalnya. 

Salah satu pemegang keyakinan IO ini adalah Michael 

Porter yang berkeyakinan bahwa kinerja organisasi akan sangat 

ditentukan oleh kekuatan-kekuatan industry (David, 2011). 

Menurut para penganut IO, keunggulan kompeitif terutamanya 

ditentukan oleh penentuan posisi kompetitif dalam industri. 

Dari perspektif IO, perusahaan seharusnya bertindak secara 

strategis jika bersaing di industri yang menarik, menghindari 

industri yang lemah atau menurun dan memahami sepenuhnya 

hubungan faktor eksternal utama dalam industri yang menarik 

tersebut. Dengan arti lain, penganut IO mempercayai bahwa 

industri dimana sebuah perusahaan memilih untuk bersaing 

memiliki pengaruh yang lebih kuat pada kinerja perusahaan 

tersebut daripada berbagai keputusan fungsional internal yang 

dibuat manajer dalam hal pemasaran, keuangan dan 

semacamnya.  
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3. Faktor Penting dalam Audit Eksternal Bagi Perusahaan 

Dalam audit eksternal, ada beberapa faktor penting yang 

dikenal sebagai kekuatan-kekuatan eskternal utama. Kekuatan-

kekuatan eksternal utama adalah kekuatan ekonomi, kekuatan 

sosial, budaya demografis dan lingkungan, kekuatan politik, 

pemerintahan dan hukum, kekuatan teknologi dan kekuatan 

kompetitif. Perubahan dalam kekuatan eksternal akan menjadi 

perubahan dalam permintaan konsumen akan produk dan jasa 

industrial dan konsumen. Kekuatan eksternal memengaruhi 

jenis produk yang dikembangkan, hakikat posisi dan strategi 

segmentasi pasar, jenis jasa yang ditawarkan dan pilihan bisnis 

yang akan dibeli atau dijual. Secara lansung, kekuatan elsternal 

memengaruhi baik pemasok maupun distributor. Oleh sebab 

itu, identifikasi dan evaluasi peluang dan ancaman eksternal 

mendorong perusahaan untuk mengembangkan suatu misi 

yang jelas, merancang strategi guna mencapai tujuan jangka 

panjang dan mengembangkan berbagai kebijakan dalam 

meraih tujuan tahunan.  
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Gambar 3.3 

Komponen Lingkungan Eksternal Perusahaan 

 
Sumber: Thompson, Strickland dan Gamble (2009) 
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4. Lima Kekuatan Industry Porter 

 

Gambar 3.3 

Porter Five Forces 

 
Sumber: Davyid, 2011 

 

Model lima kekuatan Porter atau Porter Five Forces 

Model tentang analisis kompetitif adalah pendekatan yang 

digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi di 

banyak industri. Intensitas persaingan antar perusahaan sangat 

beragam dari satu industri ke industri lain. Dampak kolektif 

dari kekuatan kompetitif berdampak besar dibeberapa industri 

hingga pasarnya menjadi tidak menarik dari sudut pandang 

pencarian laba. Persaingan antar perusahaan yang sudah ada 

sangat ketat, pesaing-pesaing baru bisa masuk ke industri 

dengan relatif mudah dan baik pemasok maupun konsumen 

dapat memiliki daya tawar yang sangat besar. Menurut Porter, 

hakikat persaingan di suatu industri tertentu dipandang 

sebagai perpaduan dari lima kekuatan. Ada 3 langkah yang 

dapat digunakan dalam menggunakan model lima kekuatan 

POTENTIAL DEVELOPMENT

OF SUBSTITUTE PRODUCTS

BARGAINING POWER 

OF SUPPLIERS

BARGAINING POWER

OF CONSUMERS

POTENTIAL ENTRY 

OF NEW COMPETITORS

RIVALRY AMONG 

COMPETING FIRMS
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Porter sehingga dapat menunjukkan pola persaiangan di suatu 

industri dalam upaya perusahaan dalam pencarian laba yaitu: 

a. Identifikasi berbagai aspek atau elemen penting dari 

setiap kekuatan kompetitif yang memengaruhi 

perusahaan 

b. Evaluasi seberapa kuat dan penting setiap elemen 

tersebut bagi perusahaan 

c. Memutuskan apakah kekuatan kolektif dari elemen-

elemen tersebut dapat membuat perusahaan masuk ke 

industri baru atau bertahan di industri saat ini.  
 

4. Sumber-Sumber Audit Eksternal 

Informasi untuk audit eksternal dapat diperoleh 

perusahaan dari sumber yang dipublikasikan maupun sumber 

yang tidak dipublikasikan. Sumber yang tidak dipublikasikan 

mencakup survei konsumen, riset pasar, pidato pada rapat 

profesional atau pemegang saham, program televisi, 

wawancara dan perbincangan para pemangku kepentingan. 

Sedangakan sumber yang dipublikasikan mencakup terbitan 

berkala, jurnal, laporan, dokumen pemerintah, abstrak, bukum 

direktori, surat kabar dan manual. Pada masa digital ini, 

internet memudahkan perusahaan untuk mengumpulkan, 

menyesuiakan dan mengevaluasi informasi. Internet 

menawarkan kepada konsumen dan bisnis akan layanan dan 

sumber informasi dari berbagai lokasi di dunia. Dengan 

demikian, hambatan dalam waktu dan budaya dapat 

dieliminasikan bagi keberhasilan personal dan bisnis.  
 

5. Metode dan Alat Peramalan 

Peramalan adalah asumsi berdasar mengenai tren dan 

kejadian di masa mendatang. Pembuatan perkiraan atau 

peramalan adalah sebiah aktivitas yang kompleks karena 

berbagai faktor seperti inovasi, teknologi, perubahan budaya, 
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produk baru, layanan lebih prima atau kejadian kejadian yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya. Banyak publikasi dan 

sumber yang telah meramalkan adanya variabel-variabel 

eksternal. Akan tetapi terkadang orgaisasi harus 

mengembangkan proyeksi sendiri seperti pendapatan dan laba 

tahunan. Perusahaan juga harus meramalkan pangsa pasar atau 

loyalitas konsumen diwilayah-wilayah lokal. Secara luas, alat 

peramalan dikategorikan dalam 2 kelompok yaitu teknik 

kuantitatif dan teknik kualitatif. Ramalan kuantitatif yang 

paling tepat adalah ketika data historis tersedia dan ketika 

hubungan antar variabel diharapkan tetap sama di masa 

mendatang. Akan tetapi, data historis dapat juga menjadi tidak 

stabil sehingga teknik kuantitatif  menjadi semakin tidak 

akurat. Peramalan yang akurat dapat memberikan keunggulan 

kompetitif yang besar bagi perusahaan. Peramalan vital bagi 

proses manajemen strategis dan keberhasilan organisasi.  
 

6. Matriks Penilaian Lingkungan Eskternal (External Faktors 

Evaluation/ Efe Matrix) 

Matriks penilaian lingkungan eksternal  bisa dilakukan 

dengan menggunakan matrisk evaluasi faktor eksternal yang 

bermakna juga melakukan analisis industri. Dalam matriks 

evaluasi faktor eksternal, perusahaan harus mengidentifikasi 

faktor-faktor eksternal apa saja yang penting bagi perusahaSan 

dalam pencapaian tujuan perusahaan dan 

mengelompokkannya dalam peluang ataupun ancaman.  

Dalam melakukan matriks evaluasi tersebut, perusahaan 

perlu memperhatikan beberapa langkah sebagai berikut 

(adopsi dari David, 2011): 

a. Faktor-faktor yang dikelompokkan menjadi peluang 

dan ancaman akan diberikan bobot dari 0 hingga 1 

dengan mempertimbangkan pentingnya faktor tersebut 

bagi perusahaan. Faktor yang mempunyai bobot 
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mendekati angka 1 artinya mempunyai arti yang 

penting bagi perusahaan dan 0 mempunyai kebalikan 

arti dari nilai 1. Hal yang penting untuk diingat adalah 

semua jumlah bobot harus sama dengan 1.  

b. Setiap faktor baik peluang maupun ancaman akan 

diberikan peringkat dari 1 hingga 4. Peringkat akan 

menunjukkan sejauhmana respon yang telah diberikan 

perusahaan dalam menanggapi faktor baik peluang 

maupun ancaman. Peringkat 1 berarti respon buruk, 

peringkat 2 berarti respon rata-rata, peringkat 3 berarti 

respon diatas rata-rata dan peringkat 4 berarti respon 

superior (David, 2011). 

c. Kemudian untuk setiap faktor baik peluang maupun 

ancaman perlu dihitung bobot tertimbang dengan cara 

mengalikan bobot dan peringkat yang telah ditentukan 

sebelumnya 

d. Pada tahapan terakhir, bobot tertimbang dari semua 

faktor dijumlahkan dan nilai dari jumlah bobot 

tertimbang akan mengindikasikan sebaik apa 

perusahaan mempunyai respon dan pertimbangan 

terhadap lingkungan eksternalnya. Bobot akan berkisar 

antara 1(respon buruk) dan 4 (respon yang sangat baik). 

Jumlah bobot tertimbang 2.5 mengindikasikan bahwa 

perusahaan mempunyai respon rata-rata terhadap 

perubahan lingkungan eksternalnya.  
 

Gambar 3.4 

Contoh Efe Matrix 

Faktor Kunci Eksternal Bobot Peringkat Skor 

Tertimbang 

Peluang: 

1. Modernisasi 0,25 3 0,75 
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Faktor Kunci Eksternal Bobot Peringkat Skor 

Tertimbang 

perusahaan bisnis 

dan pemerintah 

2. Peningkatan jumlah 

penduduk 

0,25 1 0,25 

Ancaman: 

1. Ketatnya 

persaingan dalam 

industri 

0,3 2 0,6 

2. Adanya tren 

perubahan gaya 

hidup oleh 

konsumen dalam 

industri 

0,2 3 0,6 

Total 1,00  2,2 
 

Adapatasi dari: David, 2011 
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BAB IV 

AUDIT LINGKUNGAN INTERNAL 
 

“You have to be fast on your feet and adaptive  

or else a strategy is useless.”  

Charles de Gaulle  

 

“If all you're trying to do is essentially the same thing as your rivals, 

then it's unlikely that you'll be very successful.” 

Michael Porter 

 

 

 Suatu bisnis akan mampu beradaptasi dengan 

perubahan jika entitas bisnis tersebut mampu untuk 

mengidentifikasi faktor internalnya yaitu kekuatan dan 

kelemahan. Jika entitas bisnis dapat menggunakan kekuatan 

dan memperbaiki kelemahan untuk menjalankan strateginya 

maka entitas bisnis akan mampu mempunyai daya saing dan 

keunggulan kompetitif diindustrinya. Kemampuan beradaptasi 

dengan baik dengan menggunakan faktor internal perusahaan 

akan mendorong entitas bisnis mampu memanfaatkan peluang 

dan menghindari ancaman dalam mencapai tujuannya.  
 

1. Definisi Audit Internal 

Di era persaingan global ini, perusahaan harus 

mempunyai strategi untuk menghasilkan competitive advantage 

dan mampu berkompetisi secara global di lingkungan bisnis. 

Menurut Hitt, Ireland and Hoskisson (2009), perusahaan 

sebagai entitas bisnis seharusnya mempunyai  a global mind-set 

yang mengindikasikan kemampuan untuk mempelajari 

internalnya dari pandangan yang berpatokan pada satu negara, 

budaya ataupun konteks. Strategi berevolusi mengikuti dengan 

tren, lingkungan dan kompetisi yang berlaku. Oleh karena itu, 
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untuk dapat bertahan perusahaan harus mampu melakukan 

perubahan baik dalam strategi, produk, pelayanan dan budaya 

organisasi. Peningkatan kualitas dan kapabilitas perusahaan 

sangat dibutuhkan untuk menggerakkan perusahaan untuk 

terus berkembang dengan mengedepankan kreativitas, inovasi 

dalam mencapai efisiensi dan efektivitas perusahaan. Fakta itu 

juga ditemukan dalam artikel Drucker (2002), Rigby (2003), 

Planting (2006) dan Moris, Kuratko & Corin (2008) yang 

mengatakan para eksekutif bisnis mengakui bahwa 

kemampuan untuk mencapai pertumbuhan bisnis dan 

penerapan ide inovasi merupakan salah satu prioritas utama 

organisasi di abad 21 (Hough dan Scheeper, 2008). Kemampuan 

dalam beradaptasi dan inovasi adalah contoh faktor internal 

perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mampu bersaing 

dalam industrinya. Sumber daya internal perusahaan adalah 

sesuatu baik dalam bentuk kekuatan maupun kelemahan yang 

dapat digunakan perusahaan yang berasal dari dalam 

perusahaan untuk mengembangkan kemampuan bersaing di 

industry dan pasar (Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). 

Setiap organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahaan 

dalam area fungsional bisnis. Akan tetapi untuk jenis 

organisasi yang berbeda mempunyai area fungsional bisnis 

yang berbeda pula, Tidak ada bisnis yang sama kuatnya 

ataupun sama lemahnya dalam semua area. Kekuatan dan 

kelemahan di internal perusahaan dapat dikombinasikan atau 

dikompilasikan dengan peluang dan ancaman serta pernyataan 

misi yang jelas akan memberikan dasar bagi perusahaan untuk 

menetapkan tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi akan 

mampu mendorong perusahaan untuk memanfaatkan 

kekuatan dan mengatasi kelemahan internal perusahaan secara 

bersamaan. Hal yang perlu ditekankan adalah kemampuan 

perusahaan untuk memiliki kekuatan yang tidak mudah 
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ditandingi ataupun ditiru oleh pesaing atau yang dikenal 

dengan kompetensi khusus ataupun distinctive competencies 

(David, 2011). Kompetensi khusus perusahaan akan 

mendorong perusahaan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitif atau competitive advantage. Mambangun 

keunggulan kompetitif melbatkan kemampuan untuk 

memanfaatkan kompetensi khusus. Biasanya perusahaan 

berusaha memiliki kompetensi khusus melalui program 

penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk 

atau jasa yang inovatif. Faktor internal perusahaan dipandang 

sebagai landasan stabil untuk mendefinisikan identitasnya 

dengan mengembangkan sumber daya dan kapasitas 

perusahaan dalam menentukan strategi yang dapat dilakukan 

atau apa yang sanggup dilakukan dalam bisnis. Audit internal 

membutuhkan pengumpulan dan pemaduan informasi 

mengenai manajemen, pemasaran, keuangan/akuntansi, 

produksi, operasi, penelitian dan pengembangan serta sistem 

informasi manajemen.  

Audit internal dilakukan untuk membantu perusahaan 

sebagai entitas bisnis memahami kekuatan dan kelemahannya. 

Audit internal memerlukan pengumpulan dan asimilasi 

informasi mengenai manajemen, pemasaran, keuangan, 

akuntansi, produksi/operasi, research and development serta 

system informasi manajemen perusahaan (David, 2011). Selain 

itu, audit internal juga membutuhkan pengevaluasi yang 

memeriksa portfolio sumber daya perusahaan dan 

menggabungkan sumber daya yang heterogen serta kapabilitas 

manajer yang telah dibentuk dalam organisasi (Hitt, Ireland 

and Hoskisson, 2009). Sumber daya adalah sumber kapabilitas 

dan akan mengarah kepada pengembangan core competencies 

atau kompetensi inti perusahaan dan sekaligus 

mengembangkan competitive advantage. Proses audit internal 
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yang dilakukan oleh perusahaan sebaiknya melibatkan 

sebanyak mungkin partisipan dari perusahaan untuk 

memahami pekerjaan, departemen dan divisi yang ada dalam 

organisasinya. Hal ini akan memberikan faedah bagi manajer 

dan karyawan untuk berkinerja lebih baik dengan tingkat 

pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaannya yang akan 

memengaruhi aktivitas-aktivitas yang mendukung tercapainya 

tujuan perusahaan.  
 

2. Konsep Teori Resource Based View 

Pandangan teori berbasis sumber daya ini populer pada 

tahun 1990-an. Pandangan teori berbasis sumber daya terhadap 

keunggulan kompetitif meyakini bahwa sumber daya internal 

lebih penting bagi perusahaan daripada faktor eksternal dalam 

upaya meraih serta mempertahankan keunggulan kompetitif 

(David, 2011).  Penganut teori ini percaya bahwa kinerja 

organisasi akan sangat ditentukan oleh neragam sumber daya 

internal yang dapat dikelompokkan dalam 3 kategori sumber 

daya fisiik, sumber daya manusia dan sumber daya organisasi. 

Sumber daya fisik mencakup seluruh pabrik dan 

perlengkapannya, lokasi, teknologi, bahan mentah, dan mesin. 

Sedangkan sumber daya manusia mencakup seluruh 

karyawan, pelatihan, pengalaman, kecerdesan, pengetahuan, 

ketrampilan, dan kemampuan. Terakhir sumber daya 

organisasi mencakup struktur perusahaan, proses perencanaan, 

sistem informasi, paten, merek dagang, hak cipta, basis data 

dan semacamnya. Teori berbasis sumber daya ini berpendapat 

bahwa sumber daya yang membantu perusahaan menangkap 

peluang dan menetralkan ancaman. Hal ini dikarenakan 

penganut teori ini berpendapat bahwa sumber daya 

seharusnya mempunyai 3 indikator empiris yaitu langka, sulit 

ditiru dan tidak dapat dengan mudah dicarikan penggantinya. 
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Gambar 4.1 

Resource Based Model 

 
Sumber: Hitt, Ireland and Hoskisson, 2009 

 

Resource based view atau resource based model juga 

berasumsi bahwa setiap organisasi merupakan kumpulan dari 

sumber daya dan kapabilitas yang unik sehingga keunikan dari 

sumber daya dan kapabilitasnya adalah pondasi bagi strategi 

perusahaan dan kemampuan untuk menghasilkan returns 

diatas rata-rata (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2009). Hal itu 

mengindikasikan bahwa perusahaan harus menggunakan 

sumber daya dan kapabilitasnya untuk mempunyai 
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keunggulan disbanding pesaingnya. Resource based strategy  

menggunakan kekuatan dari sumber daya perusahaan yang 

bernilai dan langka serta kapabilitas yang kompetitif untuk 

menghasilkan nilai kepada konsumen dalam cara yang sulit 

diimitasi oleh pesaing (Thompson, Strickland dan Gamble, 

2009). Sumber daya merupakan input untuk proses produksi 

perusahaan berupa modal, peralatan, kemampuan karyawan 

dan manajer dan sumber daya lainnya. Sednagkan kapabilitas 

adalah kemampuan dari kumpulan sumber daya untuk 

melakukan tugas atau aktivitas dalam tindakan yang 

terintegrasi. Kapabilitas berubah dan berevolusi seiring dengan 

waktu dan dikelola secara dinamik untuk menghasilkan returns 

diatas rata-rata. Keduanya baik sumber daya dan kapabilitas 

tersebut yang dijadikan sumber bagi perusahaan untuk 

mencapai competitive advantage dibandingkan dengan 

pesaingnya. Dengan kata lain, resource based model 

menyarankan bahwa strategi yang dipilih oleh perusahaan 

seharusnya menggunakan competitive advantage perusahaan 

untuk bersaing di industry potensial bagi perusahaan (Hitt, 

Ireland and Hoskisson, 2009).  
 

3. Integrasi Budaya dan Strategi 

Salah satu faktor internal yang berperan dalam sukses 

atau tidaknya strategi yang dijalankan oleh perusahaan adalah 

budaya organisasi. Dalam perusahaan, budaya dinilai sebagai 

suatu fenomena internal yang masuk ke seluruh departemen 

dan divisi suatu organisasi dalam aktivitas bisnis fungsional. 

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu pola 

perilaku yang telah dikembangkan sebuah orhanisasi dalam 

proses adaptasi eksternal dan integrasi internal serta dianggap 

cukup berhasil dan patut ditularkan kepada anggota baru 

sebagai cara pandang, cara pikir dan cara memahami (David, 

2011). Budaya organisasi dipandang sebagai kekuatan tidak 
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terlihat yang sulit dipahami dan umumnya berada dibawah 

alam sadar membentuk tempat kerja. Budaya organisasi 

bersifat sangat resisten perubahan sehingga dapat 

diinterpretasikan sebagai kekuatan atau kelemahan terbesar 

perusahaan. Dengan kata lain budaya dapat menjadi alasan 

yang mendasari kekuatan atau kelemahan dalam setiap fungsi 

bisnis yang utama.  

Ada dua hal dalam budaya yang dapat menghambat 

manajemen strategis yaitu pertama, manajer seringkali tidak 

mampu memahami signifikansinya kondisi eksternal yang 

berubah karena keyakinan yang dipegang secara kuat dan 

kedua, budaya yang terbukti berhasil di masa lalu akan terus 

dipegang walaupun strategi utama telah berubah (David, 2011). 

Budaya organisasi dapat menjadi sumber daya internal yang 

bernilai, unik, tidak dapat diimitasi dan tidak dapat digantikan 

ketika budaya organisasi mengambil peran dalam mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan dan menjadi panduan dan 

motivasi bagi karyawan dalam berkinerja. Intinya, budaya 

organisasi memengaruhi keputusan bisnis dan harus dievaluasi 

selama audit manajemen strategis internal. Jika strategi mampu 

memanfaatkan kekuatan budaya secara penuh seperti etika 

kerja yang kuat maka dapat dengan cepat dan mudah 

menerapkan perubahan. 
 

4. Matriks Penilaian Lingkungan Internal (Internal Faktor 

Evaluation/Ife Matrix) 

Penilaian lingkungan internal bisa dilakukan dengan 

menggunakan matriks evaluasi faktor internal dengan 

memetakan kekuatan dan kelemahan perusahaan sekaligus 

memetakan kompetensi khusus perusahaan dan sumber daya 

yang membentuk keunggulan kompetitif. Matriks IFE dibuat 

dengan memperhatikan beberapa langkah berikut ini (David, 

2011): 



Audit Lingkungan Internal 
 

40 

a. Membuat daftar kekuatan dan kelemahan perusahaan 

yang telah diidentifikasi dalam audit internal. 

b. Berikan bobot pada setiap faktor baik kekuatan maupun 

kelemahan yang berkisar dari 0 hingga 1. Bobot 

mendekati 0 mengindikasikan tidak penting dan bobot 

mendekati 1 mengindikasikan penting untuk setiap 

faktor. Hal yang perlu diingat adalah jumlah untuk 

semua faktor baik kekuatan dan kelemahan dalam 

matriks IFE harus sama dengan 1,0. 

c. Setiap faktor harus diberikan peringkat untuk 

mengindikasikan apakah faktor tersebut kelemahan 

ataupun kekuatan. Untuk faktor kelemahan, peringkat 

yang bisa diberikan adalah 1 jika faktor itu adalah 

kelemahan mayor dan peringkat 2 jika faktor itu adalah 

kelemahan minor. Untuk faktor kekuatan, pemberian 

peringkat adalah 3 untuk kekuatan minor dan 4 untuk 

kekuatan mayor.  

d. Setelah pemberian bobot dan peringkat, maka kalikan 

bobot dan peringkat untuk mendapatkan nilai bobot 

tertimbang untuk setiap faktor.  

e. Jumlahkan semua bobot tertimbang baik untuk kekuatan 

dan kelemahan. Jumlah total IFE akan berkisar dari 1 

hingga 4 dengan rata-rata sebesar 2,5. Total bobot 

tertimbang dibawah sebesar 2,5 akan memberikan 

gambaran bahwa organisasi mempunyai karakteristik 

lemah secara internal. Untuk total bobot tertimbang 

diatas 2,5 mengindikasikan bahwa organisasi 

mempunyai posisi internal yang kuat.  
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Gambar 4.2 

Contoh Matriks Ife 

Faktor Kunci Internal Bobot Peringkat Skor 

Tertimbang 

Kekuatan: 

1. Tingginya loyalitas 

dan moral 

karyawan 

0,2 3 0,6 

2. Perputaran 

persediaan 

meningkat 10 % 

0,4 4 1,6 

Kelemahan: 

1. Kurang fitur dalam 

website perusahaan 

0,2 2 0,4 

2. Waktu pengiriman 

sering tertunda 

0,2 1 0,2 

Total 1,00  2,8 

Adaptasi dari: David, 2011 
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BAB V 

JENIS-JENIS STRATEGI 
 

“Early birds get the worm, but the second mouse gets the 

cheese” (Unknown) 

 

 

Pepatah di atas awalnya hanya berisi potongan frasa 

pertama, yaitu early birds get the worms. Maknanya bagi manusia 

adalah, orang-orang yang rajin akan mendapatkan hasil atau 

rezeki yang lebih banyak di bandingkan orang yang malas-

malasan. Akan tetapi, potongan frasa ke dua justru 

menunjukkan hal yang sebaliknya. The second mouse gets the 

cheese ini menggambarkan fenomena perangkap tikus, di mana 

tikus pertama akan mati karena perangkap, dan tikus ke dua 

hanya tinggal menikmati keju yang ada di perangkap tersebut, 

karena perangkap tersebut telah aman untuk dilalui. Idiom 

pertama menjelaskan soal kerajinan kerja, idiom ke dua justru 

menjelaskan strategi dalam mencapai target. Frasa ke dua 

menjelaskan fenomena pencapaian target, bisa mengorbankan 

pihak-pihak terdekat kita. 

Faktanya, persaingan dalam konteks manajemen strategi 

memang akan berujung pada aktivitas yang kuat memakan 

yang lemah. Suatu hal yang dikritik oleh Karl Marx dalam Das 

Kapitalnya, ketika dia menunjukkan para pemilik modal, 

maupun kaum bangsawan adalah orang-orang yang berkuasa 

dari kekuasaan mereka atas kaum proletary (kaum yang tidak 

menguasai faktor produksi). Prinsip dasar dari manajemen 

strategi pada skala militer adalah mengalahkan musuh; 

sementara pada sisi bisnis adalah mengalahkan pesaing. 

Pemahaman atas pola piker ini akan memudahkan kita 

memahami konteks dari ilmu ini. 
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Dalam mengalahkan pesaing, pebisnis bisa saja 

mengambil jalan yang tanpa etika, tapi lingkungan hukum kita 

membatasi aktivitas tertentu dalam norma-norma peraturan 

yang berlaku. Bab 5 ini fokus membahas beberapa langkah 

penting dalam memformulasikan strategi yang tepat bagi 

usaha bisnis. Langkah-langkah yang ada di dalamnya 

terkadang bisa dilakukan oleh hanya perusahaan besar, tapi 

terkadang bisa pula oleh perusahaan kecil. Langkah-langkah 

ini berada dalam rangka pencapaian tujuan. Tentunya kita 

mengetahui tujuan itu terbagi pada kriteria waktu yang 

digunakan. Akan tetapi, manajemen strategi biasanya fokus 

pada tujuan jangka Panjang. 
 

1. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan merupakan hasil akhir yang kita harapkan 

setelah menempuh berbagai prasyarat penting dalam 

pencapaiannya. Dalam konteks manajemen strategi, waktu 

tujuan ini berada pada 2 tahun ke atas. Kesuksesan individu 

maupun organisasi merupakan kulminasi kerja keras dari 

beberapa tahapan waktu. Karenanya, level pengambilan 

keputusan berdasarkan jangka waktu juga akan membelah 

struktur organisasi pada berbagai tingkatan kesulitan ataupun 

fokus kerja. Beberapa perusahaan menerapkan ukuran kinerja 

berdasarkan target waktu sebagai  berikut: 
 

Tabel 5.1  
Ukuran Kinerja dan Waktunya 

Level Organisasi Jenis Kompensasi berdasarkan 
waktu 

Manajer level atas 75% jangka panjang 
25% tahunan 

Manajer level menengah 50% pada masing-masing 
waktu 

Manajer level bawah 25% jangka panjang 
75% tahunan 

Sumber: (David, 2011:134) 
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Terdapat beberapa karakteristik tujuan yang baik, yaitu: 

 Kuantitatif (Berbentuk angka agar mudah dihitung) 

 Terukur  

 Realistis 

 Mudah dipahami 

 Menantang  

 Terstruktur 

 Bisa dicapai 

 Dan terserap di seluruh bagian perusahaan (menjadi 

jiwa perusahaan) 
 

Dengan menciptakan tujuan dengan karakteristik di 

atas, maka tujuan yang tersusun bisa sesuai dengan 

pengharapan manajemen strategi. 
 

2. Tingkatan Strategi 

 

Gambar 5.1  

Stratifikasi Strategi 

 
 

Yang memutuskan untuk melakukan tindakan strategi 

idealnya adalah para pimpinan, atau orang yang memiliki 

level atas- Direktur utama 

(Strategi jangka panjang)-

Level direktur, CEO, CFO, DLL

Level menengah (Strategi 

fungsional)- Manajer 

keuangan, SDM, dll.

Level bawah (strategi 

operasional)-supervisor, 

manajer level pertama.
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kapasitas untuk pengambilan keputusan dan memengaruhi 

nasib dari orang-orang yang dipimpinnya. Karena tingkatan 

manajer juga berbeda-beda, maka level strategi yang diambil 

juga berbeda pula. Berikut adalah level strategi berdasarkan 

tingkatan manajerial: 

Gambar 5.1 Stratifikasi strategi berdasarkan posisi. 

Gambar segitiga yang kecil di atas, dan membesar di bawah ini 

mengindikasikan fakta penting mengenai jumlah orang, serta 

wewenang. Pada level atas, jumlah manajer semakin sedikit. 

Direktur utama, direktur keuangan, Chief Executive Officer 

(CEO), Chief Financial Officer (CFO), dll adalah nama jabatan 

di jenjang ini. Pada tingkatan paling atas, strategi yang mereka 

pertimbangkan biasanya ada pada tingkatan konsepsi 

(perumusan) bagaimana mengalahkan pesaing, bagaimana 

membawa perusahaan, dll.  

Pada level menengah, nama jabatan bisa menjadi 

manajer keuangan, pemasaran, dll. Mereka menduduki jabatan 

fungsional yang bertugas memastikan terjalinnya arahan dari 

level atas, ke level bawah perusahaan. Tugas mereka adalah 

kombinasi dari perumusan strategi, maupun merumuskan 

pelaksanaan pekerjaan di level bawah, dan memantaunya. 

Tentunya rumusan strategi mereka juga terbatas, dibandingkan 

pimpinan level atas. 

Pada level terbawah ada pimpinan pada tataran 

operasional. Umumnya posisi mereka adalah supervisor, dll. 

Biasanya, karyawan harus mempertanggung-jawabkan kinerja 

mereka secara langsung kepada mereka. Karena mereka 

berhubungan langsung dengan karyawan, maka strategi yang 

mereka putuskan berada pada level pelaksanaan kegiatan 

perusahaan sehari-hari. Berada pada bagian bawah segitiga 

yang paling luas, tidak heran jika jumlah dan tindakan mereka 

juga tergolong yang paling banyak. 
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Dalam implementasi strategi perusahaan secara 

keseluruhan, perusahaan mempunyai hirarki dalam 

pembuatan strategi. Dalam pembuatan strategi juga bisa 

dibedakan berdasarkan inisiatif dan tindakan yang dilakukan 

oleh manajer dan karyawan kunci yang ada di hirarki 

perusahaan dari atas ke bawah. Perusahaan mempunyai 4 tipe 

tingkatan strategi yaitu corporate strategy (strategi korporat), 

business strategy (strategi bisnis), functional area strategy (strategi 

fungsional) dan operating strategies (strategi operasional) 

(Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). Strategi korporat 

merupakan strategi yang terinisiatif untuk mendiversifikasi 

dalam industry tang berbeda, mendorong kinerja dari berbagai 

bisnis yang dimiliki oleh perusahaan dan memikirkan cara 

untuk sinergitas antar bisnis sehingga dapat mencapai 

keunggulan kompetitif. Sementara itu, strategi bisnis 

merupakan strategi yang memprioritaskan tindakan dan 

pendekatan dalam menghasilkan kinerja yang sukses di suatu 

bisnis tertentu. Functional are strategies adalah aksi dan praktek 

yang dilakukan dalam mengelola fungsi atau proses bisnis atau 

aktivitas dalam bisnis tertentu. Terakhir, strategi operasional 

adalah strategi yang memproritaskan initiative strategi dalam 

skala kecil untuk menangani unit operasional yang penting.  
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Gambar 5.2 

Hirarki Pembuatan Strategi Perusahaan 

 
Sumber: Thompson, Strickland dan Gamble (2009) 
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3. Jenis-Jenis Strategi 
 

Gambar 5.3  

Jenis-jenis Strategi 

 
 

Strategi yang bisa diputuskan oleh pihak manajemen 

jumlahnya bisa tak terbatas; akan tapi, buku ini hanya 

menggariskan beberapa strategi yang umum diambil, dan 

melibatkan keputusan manajer level atas, yaitu pimpinan 

perusahaan, dan diteruskan oleh bawahan-bawahannya. 

Terdapat 4 strategi besar yang terbagi menjadi sebelas strategi. 

Selain itu terdapat pula strategi generik dari Porter (Porter, 

1980) yang akan dibahas secara berurutan. 4 kelompok strategi 

dan komponen di dalamnya terlihat pada gambar 5.3. 

Strategi integrasi memiliki 4 tindakan yang bisa menjadi 

pilihan strategi. Strategi integrasi ke depan, berarti tindakan 

perusahaan untuk menguasai jalur distributor dengan membeli 

perusahaan distributor, atau langsung menjual ke pelanggan, 

contoh: Peternak ayam yang menjual ayam langsung ke kota. 

Sebaliknya, strategi integrasi ke belakang justru tindakan untuk 

menguasai pemasok bahan baku ke perusahaan, contoh: 

penjual ayam goreng yang menjual ayam dari peternakannya 

•Integrasi ke depan

•Integrasi ke belakang

•Integrasi horizontal

Strategi 

Integrasi

•Penetrasi pasar

•Pengembangan produk

•Pengembangan pasar

Strategi 

Intensif

•Diversifikasi terkait

•Diversifikasi tidak terkait

Strategi 

Diversifikasi

•Penciutan

•Divestasi

•Likuidasi

Strategi 

Defensif
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sendiri. Strategi integrasi horizontal merupakan aktivitas untuk 

bersinergi dengan pesaing dalam aktivitas merjer, akuisisi 

ataupun takeover, contoh: Sony pernah bergabung dengan 

Eriksson, menjadi Sony Eriksson. 

Kelompok strategi berikutnya adalah strategi intensif. 

Strategi ini dikenal sebagai strategi ofensif dengan tujuan aktif 

di pasar untuk mengalahkan pesaing. Strategi penetrasi pasar, 

adalah penguatan upaya pemasaran dalam bersaing, baik dari 

sisi penggunaan iklan yang massif, diskon yang aktif, dll, 

contoh: promo gojek atau grab pada pembelian makanan. 

Berikutnya adalah strategi pengembangan pasar atau strategi 

untuk memasuki pasar baru yang belum terjamah sebelumnya, 

contoh: Gojek mengembangkan pasar ojek daring di Vietnam. 

Terakhir, strategi pengembangan produk merupakan langkah 

untuk menciptakan produk baru untuk mendapatkan 

penjualan yang lebih besar lagi, contoh pergantian model 

handphone yang rutin dilakukan perusahaan seperti Apple, 

Samsung, dll. 

Rumah besar strategi berikutnya adalah diversifikasi. 

Diversifikasi terkait mengacu pada usaha untuk mengembangan 

lini produk atau jasa yang masih berkaitan dengan lini produk 

dan jasa yang perusahaan tekuni saat ini, contohnya: Produk 

wardah mengembangkan beragam lini kosmetik, termasuk 

alat-alatnya. Adapun diversifikasi tidak terkait mengacu pada 

usaha untuk meluaskan pangsa pasar dengan mengembangkan 

bisnis pada usaha yang tidak terkait dengan bisnis utama 

mereka, contoh: Yamaha yang memiliki lini kendaraan 

bermotor, dan alat musik. 

Ketiga kelompok strategi di atas dilakukan pada saat 

prospek usaha masih berada dalam keadaan cerah. Akan tetapi, 

keadaan buruk bisa saja terjadi. Ketika perusahaan mengalami 

kondisi yang tidak diinginkan, maka strategi defensif ini bisa 
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diambil. Strategi pertama adalah penciutan, dimana perusahaan 

melakukan tindakan reorganisasi kembali biaya dan aset untuk 

meminimalisir kerugian. Tindakan penciutan bisa berupa 

penjualan aset seperti pabrik yang tidak terpakai, tanah, 

ataupun aset yang berharga untuk mendapatkan dana segar, 

contoh: Starbucks yang menutup banyak kafenya yang 

berkinerja buruk. Berikutnya adalah divestasi, yaitu tindakan 

untuk menjual sebuah divisi atau bagian dari perusahaan, 

contoh: Phillips McMorran yang menjual bagian besar dari 

saham Freeport ke Indonesia, sebagai bagian dari ketentuan 

negara. Jika seluruh langkah di atas, masih gagal untuk 

menyelesaikan masalahnya, maka solusi terakhir adalah 

likuidasi. Tindakan ini adalah upaya untuk menjual seluruh aset 

perusahaan untuk menyelesaikan beragam kewajiban 

perusahaan, seperti hutang dll. Keseluruhan strategi di atas 

merupakan upaya untuk menyelesaikan kewajiban karena 

bangkrut.  

Selain strategi di atas terdapat pula strategi lain yang 

dirumuskan oleh Michael Porter. Sebutannya adalah Strategi 

Generik Porter. Terdapat 3 buah strategi yang kemudian 

bercabang menjadi 5 tindakan (Porter, 1980).  

1. Strategi kepemimpinan biaya, atau berupaya untuk 

memenangkan pasar dengan keunggulan harga. Strategi 

ini terbagi dua, yaitu: 

a. Kepemimpinan biaya denga biaya terendah, yaitu 

memasarkan produk/jasa dengan harga terendah di 

pasar; 

b. Kepemimpinan biaya dengan nilai terbaik, yaitu 

memberikan harga terendah dengan kualitas terbaik 

di pasar. 

2. Strategi diferensiasi, atau menciptakan produk/jasa yang 

dijual luas pada pasar yang tidak sensitive terhadap 

harga, atau bersedia membayar pada harga berapapun; 
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3. Terakhir adalah strategi fokus, yaitu upaya untuk 

mendalami satu jenis pasar tertentu sehingga tercipta 

keahlian atau spesialisasi di suatu bidang. Strategi ini 

berfokus pada upaya pelayanan di celah pasar tertentu, 

atau melayani kelompok kecil pelanggan tertentu. 

Contohnya adalah pengguna Lamborhini/Ferrari. 

Strategi fokus juga terbagi pada dua jenis, yaitu: 

a. Strategi fokus denga biaya rendah 

b. Strategi fokus dengan Nilai terbaik. 
 

Keseluruhan strategi ini merupakan upaya yang umum 

dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Akan 

tetapi, kreativitas dalam membuat strategi juga tidak bisa 

ditinggalkan. Manajer bisa kreatif, sepanjang memahami tujuan 

jangka panjang perusahaan, serta disiplin dalam eksekusinya. 

Aktivitas ini berjalan dalam kerangka tahapan manajemen 

strategi yaitu formulasi, implementasi, maupun evaluasi dari 

strategi.  
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BAB VI 

ANALISIS STRATEGI DAN  

BERAGAM PILIHANNYA 
 

 

“The devil is in the detail” (Van Der Roehe) 

 

 

Banyak orang yang memilih jalan yang mudah, padahal 

konsekuensi dari tindakan tersebut tidak diketahui secara 

mendalam. Idiom di atas memberikan makna untuk berhati-

hati dengan detail terkecil dari keputusan kita yang mungkin 

bisa berhasil, gagal, ataupun beragam dampak lainnya. Dengan 

memahami detail terkecil dari suatu keputusan, maka 

gambaran besar dari keputusan strategis seseorang akan 

semakin jelas. 

Karenanya, topik kali ini membahas beragam 

penggunaan beragam metode untuk menentukan jenis strategi 

yang tepat. Pada bab 5, kita telah membahas beragam strategi 

yang bisa kita gunakan untuk menghadapi persaingan. Bab 6 

ini bertujuan untuk memberikan metode/alat dalam pemilihan 

strategi yang tepat. Alat-alat ini umumnya masih menjadi 

kelanjutan dari metode di analisis eksternal dan internal yang 

telah kita bahas sebelumnya, yaitu external faktor evaluation 

(EFE), dan Internal Faktor Evaluation (IFE).  

Beberapa metode yang digunakan dalam bagian ini a.l. 

Matriks SWOT, Space matrix, BCG, dll. Keseluruhan alat ini 

akan dibahas secara singkat serta kaitan alat-alat ini dengan 

budaya organisasi. Pemahaman atas alat ini akan menunjang 

proses pengambilan keputusan yang berkualitas untuk 

mencapai visi dan misi organisasi. 
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1. Proses Penyusunan Strategi 

Alat-alat yang telah kita gunakan sebelumnya telah 

menjadi dasar yang baik atas penciptaan dasar keputusan awal. 

Alasannya adalah pilihan untuk melakukan sebuah strategi 

bisa saja memiliki jumlah yang tak terbatas, karenanya 

penggunaan alat akan memudahkan proses pengambilan 

keputusan tersebut. Akan tetapi, penggunaan alat-alat seperti 

EFE dan IFE tersebut harus mempertimbangkan tujuan 

penciptaan alat tersebut. 

Terdapat 3 tingkatan berdasarkan alat yang bisa 

digunakan dalam aktivitas strategi, yaitu: 
 

Grafik 6.1  

Tahapan Pemilihan Strategi 

 
 

Berdasarkan grafik 6.1 di atas, kita bisa secara jelas 

melihat tahapan-tahapan dalam memutuskan strategi bisnis. 

Alat yang kita gunakan di beberapa bab sebelumnya, yaitu EFE 

TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN

QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM)

TAHAP PENCOCOKAN INFORMASI DAN STRATEGI

SWOT
SPACE 

MATRIX
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MATRIX

IE 

MATRIX

GRAND 

STRATEGY 

MATRIX

TAHAP INPUT INFORMASI

IFE EFE CPM
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dan IFE ternyata masih merupakan alat untuk kebutuhan di 

tahap awal, yaitu untuk mengumpulkan beragam informasi 

penting mengenai informasi internal dan eksternal perusahaan. 

Langkah berikutnya adalah menggunakan informasi tersebut 

pada tahap pencocokan antara informasi dan potensi strategi. 

Alat pertama yang dibahas adalah analisis SWOT. 
 

2. Analisis Swot 

Alat ini merupakan salah satu alat yang paling terkenal 

di bidangnya, dibandingkan beragam metode yang lain. 

Penggunaan metode EFE dan IFE juga berangkat dari rumusan 

strength, weakness, opportunity, dan threats (SWOT) tersebut. 

Analisis ini membagi informasi bisnis pada dua kuadran 

utama, yaitu dari sisi internal untuk kekuatan dan kelemahan, 

serta eksternal untuk peluang dan ancaman.  

Analisis SWOT sendiri cukup mudah dalam 

pembuatannya. Bahkan, analisis ini akan langsung berujung 

pada keputusan strategi yang akan diambil oleh organisasi. 

Dari dua kelompok besar internal dan eksternal, maka akan 

terbagi lagi menjadi 4 kuadran utama. Langkah-langkah dalam 

menyusun analisis SWOT adalah sebagai berikut: 
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Grafik 6.2  

Matriks SWOT 
 

 
 

1. Tuliskan 5-7 informasi peluang terpenting 

2. Tuliskan 5-7 informasi ancaman terpenting 

3. Tuliskan 5-7 kekuatan terpenting perusahaan 

4. Tuliskan 5-7 kelemahan terpenting 

5. Cocokkan antara kekuatan internal dan peluang, catat 

hasil strategi di kolom SO 

6. Cocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal, 

catat hasil strategi di kolom WO 

7. Cocokkan kekuatan internal dengan ancaman eksternal, 

catat strategi di kolom ST 

8. Dan cocokkan kelemahan internal dengan ancaman 

eksternal, catat strategi di kolom WT. 
 

Grafik 6.2 memberikan informasi mengenai cara 

penyusunan matriks SWOT, yang baik dan benar. Analisis ini 
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membutuhkan pemikiran yang mendalam, khususnya pada 

perumusan strategi pada 4 kuadran yang berada pada sisi 

dalam. Hal ini karena 4 kuadran terdalam yang berisikan 

tindakan strategis, yang idealnya dilakukan jika 

mempertemukan antara informasi di masing-masing SO, WO, 

ST, dan WT. Karena sifatnya yang straight to the point pada 

usulan strategi, maka metode ini umumnya dilakukan oleh 

para petinggi perusahaan.  
 

3. Space 

Alat perumusan strategi berikutnya adalah strategic 

position and action evaluation (SPACE) matrix. Alat ini memiliki 

beberapa keunggulan di bandingkan SWOT Matriks, yaitu 

memiliki kesinambungan dengan matriks EFE dan IFE yg lebih 

baik. Metode ini juga tidak langsung menjadi keputusan, tapi 

masih berproses di tahapan berikutnya. Karenanya, output yang 

muncul tidak prematur dan bisa diolah lebih lanjut dengan 

pemikiran yang lebih mendalam. SPACE matrix juga akan 

mengembangkan tindakan strategi berdasarkan 11 pilihan 

strategi yang ada di bab 5. Tampilan matriks tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Grafik 6.3 Kuadran dalam  

Space Matrix 

 
 

Jika kita melihat matriks di atas, maka kita langsung 

dapat menyimpulkan bahwa isi dari ke empat kuadran di atas 

berpusat pada 11 strategi yang telah dibahas di bab 5. Pada 

setiap sumbu dari grafik 6.2 di atas juga terdapat beberapa 

singkatan yaitu: FP, SP, IP, dan CP. Penjelasan mengenai 4 

singkatan tersebut bisa dibaca di grafik 6.4 berikut: 
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Grafik 6.4 Deskripsi Informasi 

 pada Tiap Kuadran 

 
 

Grafik 6.4 menurunkan berbagai kriteria informasi yang 

kita miliki, dan dikelompokkan pada satu katerogi inti. 

Tahapan untuk melakukan analisis SPACE adalah: 

1. Turunkan berbagai informasi/variabel yang tepat 

dengan kebutuhan informasi di FP, SP, WP, dan CP. 

Informasi ini bisa kita ambil dari data analisis EFE dan 

IFE, yang kemudian kita pecah lagi sesuai kuadran 

masing-masing. Sebagai contoh, jika pada analisis 

kekuatan IFE kita mencantumkan adanya modal usaha 

yang kuat sebesar … juta, maka kita bisa melihat modal 

ini masuk pada kuadran financial position pada isu 

working capital. Kesulitan metode in adalah pengguna 

harus membongkar kembali data di analisis EFE dan 
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IFE, kemudian mengatur informasi, sesuai kuadran 

grafik 6.4. 

2. Berikan skor untuk tiap informasi di dalam 4 dimensi 

dalam kuadran di atas. Nilainya adalah 1(terburuk) 

sampai 7 (terbaik) untuk dimensi FP dan IP. Sebaliknya, 

nilai -1 (terbaik) sampai -7 (terburuk) untuk kuadran SP 

dan CP. 

3. Jumlahkan setiap skor yang ada pada masing-masing 4 

kuadran tersebut, kemudian bagi dengan jumlah 

informasi pada masing-masing kuadran. Dengan cara 

ini kita akan mendapatkan rata-rata angkanya 

4. Tempatkan angka-angka tersebut pada masing-masing 

tempatnya, yaitu di grafik 6.3 

5. Tempatkan titik yang mencerminkan dua angka rata-

rata dari FP dan IP di sumbu X, dan dua angka dari SP 

dan CP di sumbu Y. 

6. Tarik garis memanjang dari dua titik x dan y, mulai dari 

angka 0 pada matriks SPACE tersebut.  
 

Dengan melakukan metode ini, maka kita akan 

memeroleh tarikan garis yang mengarah ke salah satu kuadran 

yang mencantumkan pilihan strategi yang bisa diambil oleh 

perusahaan. Penggunaan metode ini bisa memudahkan proses 

pengambilan keputusan menjadi lebih terukur secara 

kuantitatif. Sebagai contoh, bila tarikan garis kita berada di 

kuadran antara FP dan IP, maka terdapat 5 pilihan strategi 

agresif yang bisa ambil, sebagaimana yang nampak di grafik 

6.3. 
 

4. The Quantitative Strategic Position Matrix (QSPM) 

Metode ini merupakan Teknik terakhir, yang bekerja 

pada sisi pengambilan keputusan strategi akhir. Metode ini 

berguna untuk mengukur beragam daya tarik dari strategi 
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yang diambil, untuk memutuskan mana di antara strategi 

tersebut yang paling menarik. QSPM menggabungkan 

informasi yang diperoleh di tahap 1 yaitu input informasi 

melalui EFE, dan IFE; kemudian, mengolahnya pada tahap 2 

untuk pencocokan informasi dengan potensi strategi pada 

masing-masing alatnya. QSPM berguna untuk mengevaluasi 

beragam alternatif strategi secara obyektif. Penggunaan metode 

ini amat membutuhkan kemampuan intuisi yang baik dalam 

menggolongkan beragam informasi yang ada di dalamnya. 

Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:  

1. Susun daftar informasi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman dari EFE dan IFE pada bagian paling kiri 

dari bagan, masing-masing 10 untuk internal, dan 

eksternal. 

2. Beri bobot berdasarkan derajat kepentingan dari tiap 

item informasi di atas. Data ini bisa diambil dari data 

EFE dan IFE sebelumnya. Tempatkan informasi ini tepat 

di sebelah kanan data di atas. 

3. Susun strategi yang muncul pada tahap ke dua, yaitu 

strategi yang berada pada analisis SWOT, kemudian 

tempatkan pada bagian atas dari bobot-bobot tersebut. 

4. Berikan angka daya tarik (attractiveness score) pada 

masing-masing faktor kunci, dari 1 (paling tidak 

menarik) ke 4 (paling menarik). Yang dimaksudkan 

dengan daya tarik di sini adalah seberapa menarik 

strategi tersebut dalam memaksimalkan kekuatan 

internal, dan mengeksplorasi potensi dari eksternal 

untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi perusahaan. 

Pengerjaannya harus berdasarkan tiap baris informasi 

yang ada di sisi kiri. Jika informasi tersebut tidak 

berkesesuaian dengan strategi di bagian atas, maka bisa 

dikosongkan. 
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5. Tahap berikutnya adalah menghitung total skor daya  

tarik dengan mengalikan besaran bobot dengan daya 

tarik. 

6. Hasil pengalian seluruh baris tersebut, kemudian 

dijumlahkan secara keseluruhan. Hasil yang lebih besar 

akan mengindikasikan strategi mana yang paling baik 

untuk menjadi fokus perusahaan. Sumber: (David, 2011: 

195). 
 

Contoh matriks QSPM adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.1  

Matriks QSPM 

Key faktor Bobot 

Strategi A 

Skor daya 

tarik 

Total skor 

daya tarik 

Peluang: 

1. Populasi naik 10% 

2. Jalan depan toko 

diperlebar, 

3. dst 

 

0.1 

 

 

0.2 

 

2 

 

 

4 

 

0.2 

 

 

0,8 

Total untuk 

masing-

masing 

eksternal dan 

internal 

harus 1 

1 

(bagian ini 

berisi total 

skor daya 

tarik) 

Adaptasi dari: David, 2011. 
 

Faktor kunci yang digunakan sebaiknya diambil dari 

analisis EFE dan IFE. Contoh di atas hanya menggunakan satu 

analisis, yaitu peluang atau opportunity. Pada kondisi riil, maka 

informasi di dalam faktor kunci harus lengkap dari kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman. Total bobot untuk masing-
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masing eksternal dan internal harus bernilai 1, sebagaimana di 

analisis EFE dan IFE. Adapun pilihan strategi bisa diperpanjang 

ke arah kanan sesuai kebutuhan perumus strategi. 

Keseluruhan alat/metode yang disampaikan pada 

bagian ini hanya berguna memberikan petunjuk yang 

terstruktur semata. Seluruh teknik yang ada di bab 6 ini 

membutuhkan sentuhan manusia yang mampu berpikir secara 

logis dan intuitif dalam mengolah informasi. Obyektifitas amat 

penting pada tahapan pemilihan strategi. Di dunia nyata, 

perumusan strategi ini melibatkan beragam pihak, agar hasil 

yang diperoleh dapat semakin maksimal. 
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BAB VII 

IMPLEMENTASI STRATEGI 
 

“No Action Talk Only” (Iklan Sampoerna) 

 

 

Decade 90-2000an menandai beberapa perubahan 

penting dalam industry pop tanah air, salah satunya adalah di 

dunia iklan. Tampil tanpa embel-embel banyak terkecuali kata-

kata menjadi salah satu ciri khas iklan rokok Sampoerna. Salah 

satu yang paling terkenal adalah kata-kata no action talk only 

(NATO) yang menyinggung pihak-pihak yang hanya banyak 

berkomentar, tapi minim aksi nyata. Sejak berlalu 20 tahun 

yang lalu, pesan dari iklan ini masih nyata terasa. Apatah lagi 

pada konteks manajemen strategi, perencanaan tanpa 

implementasi adalah kosong belaka.  

Sebagaimana yang telah kita ketahui, proses manajemen 

strategi terdiri dari formulasi strategi implementasi strategi 

dan evaluasi strategi. Seluruh topik dari bab 1 sampai bab 6 

yang kita bahas sebelumnya merupakan kajian pada isu 

formulasi. Diskusi formulasi strategi yang mapan dan 

terencana akan mendorong munculnya strategi yang jelas dan 

runtut, baik dari sisi pemikiran maupun aplikasi. Bab 7 kali ini 

akan membahas bagaimana menerapkan seluruh strategi 

tersebut pada beberapa isu/departemen dalam organisasi 

bisnis. Proses formulasi strategi umumnya memiliki persamaan 

proses baik di organisasi besar atau kecil; akan tetapi, 

implementasi agak berbeda jika berkaca pada ukuran 

organisasi. 

Dari sisi manajemen, terdapat potensi friksi atau 

guncangan ketika rencana yang berada di atas kertas atau 

kepala, diterapkan di level kegiatan organisasi. Rasa terkejut 
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ataupun penolakan terhadap strategi baru bisa membuat 

penerapan strategi tersebut mendapat hambatan. Isu manajerial 

yang bisa menjadi topik pada formulasi strategi adalah 

penyusunan rencana/target tahunan, penentuan kebijakan, 

alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi, 

restrukturisasi dan reengineering, penentuan alur insentif dan 

pengharggaan, minimisasi hambatan terhadap perubahan, 

menyesuaikan persepsi dan tindakan manajer dengan strategi, 

mengembangkan budaya yang mendukung strategi, adopsi 

proses produksi/operasi, mengembangkan manajemen sumber 

daya manusia yang efektif, potensi pengurangan jumlah 

karyawan, dan menghubungkan antara pencapaian strategi 

dengan insentif kinerja. Seluruh kegiatan manajemen sebagai 

implementasi rencana di atas akan di bahas secara singkat di 

bagian berikut. 
 

1. Penerapan Strategi 

Pembahasan mengenai target jangka panjang telah 

mendapatkan diskusi di bab 6; akan tetapi, pada level 

penerapan yang sifatnya cepat akan membutuhkan rencana 

jangka pendek yang sifatnya tahunan. Tujuan tahunan adalah 

petunjuk untuk tindakan, serta mengarahkan segala upaya dan 

aktivitas organisasi. Darinya perusahaan bisa memeroleh 

sumber informasi kinerja perusahaan, sebagai inti motivasi 

karyawan maupun insentifnya, dan sebagai dasar desain 

organisasi. Kebijakan adalah tuntunan untuk memastikan 

strategi yang dirumuskan berjalan lancar. Kebijakan adalah 

seperangkat peraturan, petunjuk, metode, prosedur, bentuk, 

dan praktik admistratifg yang ditujukan untuk mendukung 

dan mendorong pekerjaan mencapai tujuan. Alokasi sumber daya 

merupakan aktivitas manajemen untuk menempatkan sumber 

daya perusahaan sesuai dengan prioritas yang tercantum di 

tujuan perusahaan. Sumber daya ini bisa berbentuk aset 
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keuangan, fisik, sumber daya manusia, maupun teknologi. 

Manajemen konflik merupakan aspek penting karena konflik 

tidak bisa hilang dari organisasi, karenanya amat penting 

untuk mengelolanya. Konflik merupakan perbedaan yang 

muncul karena ketidaksepahaman antara dua atau lebih pihak 

yang berbeda mengenai satu topik. 

Penyesuaian strategi dan struktur organisasi merupakan 

kepastian karena struktur merupakan upaya untuk 

memastikan kebijakan bisa tercipta, serta bagaimana sumber 

daya diarahkan dalam pencapaiannya. Perubahan strategi 

kadang berujung pada perubahan struktur organisasi. 

Restrukturisasi dan reengineering (rekayasa), merupakan 

beberapa istilah teknis yang muncul dalam penerapan 

manajemen strategi. Restrukturisasi merupakan upaya untuk 

memperkecil ukuran perusahaan dengan cara pengurangan 

karyawan, struktur, aset, dll. Sebaliknya, reengineering atau 

rekayasa menyentuh kesejahteraan karyawan atau pelanggan, 

di bandingkan pemegang modal, yang meliputi inovasi proses, 

atau desain ulang proses terkait rekonfigurasi pekerjaan, tugas 

dan proses untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas, 

pelayanan ataupun kecepatan kerja.  

Penyesuaian antara kinerja dan upah  memiliki wajah yang 

berbeda-beda pada beberapa negara. Perusahaan di Jepang 

yang lebih menekankan senioritas dalam kohesi organisasi 

berbeda dengan Amerika Serikat yang lebih individualis. Tidak 

heran bila negara barat terkadang memiliki besaran insentif 

manajerial yang jauh lebih besar di bandingkan negara Asia. 

Akan tetapi, kesesuaian antara kinerja dan upah sudah menjadi 

salah satu standar yang umum dalam organisasi. 

Pengelolaan penolakan terhadap perubahan adalah hal yang 

nyata dan umum terjadi. Setiap perubahan akan menimbulkan 

gejolak dalam organisasi. Penelitian mendapati bahwa 
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kepribadian karyawan merupakan salah satu faktor pembentuk 

resistensi terhadap perubahan (Oreg, 2006). Kualitas 

kepemimpinan manajer menjadi salah satu kunci untuk 

memuluskan lancarnya perubahan organisasi ini (Furst and 

Cable, 2008). 

Penciptaan budaya yang ramah strategi merupakan salah 

satu upaya organisasi untuk memastikan organisasinya siap 

dalam menghadapi setiap guncangan strategi. Karena budaya 

organisasi umumnya melekat pada aktivitas organisasi, maka 

perubahan akan mendapatkan rintangan. Amat penting 

memastikan strategi perusahaan tidak terhambat oleh 

kebijaksanaan lama, sehingga perubahan budaya lebih baik di 

bandingkan perubahan strategi. 

Peran manajemen operasional dalam strategi amat penting 

karena 70% total aset perusahaan umumnya terletak di sisi 

operasional perusahaan. Bagaimana meletakkan atau 

memastikan lini produksi berjalan sesuai strategi amat penting. 

Perubahan sistem produksi yang tidak mampu mengejar 

perkembangan zaman akan membuat organisasi tidak mampu 

bersaing secara baik.  
 

2. Penerapan di Bidang Pemasaran 

Terdapat 10% potensi kegagalan penerapan dari tahapan 

formulasi ke implementasi. Karenanya kemampuan untuk 

memuluskan transisi antara dua fase tersebut amat penting. 

Bidang pemasaran merupakan salah satu bagian yang 

terdampak cukup besar dari perubahan zaman. Informasi yang 

menyebar secara daring membuat publisitas negatif bisa 

dengan cepat menggerus citra baik perusahaan.  

Iklan di sosial media mendapatkan porsi yang jauh lebih 

besar dalam kegiatan promosi perusahaan, karena 

bertambahnya jumlah waktu yang dihabiskan individu di 

depan layar alat komunikasi. 
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Banyak organisasi mengembangkan purpose-based 

marketing yaitu menguatkan peran penting produk dan jasa 

mereka dalam memerbaiki kualitas hidup seseorang. Proses ini 

harus melibatkan aktivitas segmentasi dan pemosisian dalam 

produk mereka. Segmentasi merupakan penentuan kelompok 

mana yang menjadi target penjualan dari produk atau jasa 

perusahaan. Ini bisa dilihat dari struktur demografi ataupun 

geografi, serta beragam metode lainnya. Positioning ataupun 

pemosisian adalah bagaimana perusahaan menempatkan 

produknya di hadapan para pesaing. Ini berarti produk 

tersebut harus menjawab kebutuhan tertentu dari para 

pelanggan di bandingkan produk lain.  
 

3. Isu Keuangan  

Uang merupakan aset sentral yang harus menjadi bagian 

dari setiap implementasi organisasi. Faktor pemodalan dan 

bagaimana mendapatkannya menjadi kajian panjang dari 

organisasi. Penggunaan modal pribadi atau dari luar organisasi 

menjadi opsinya. Darinya, perusahaan bisa mengembangkan 

proyeksi laporan keuangan, mempersiapkan anggaran, 

maupun penilaian atas kinerja organisasi berdasarkan aspek 

keuangan.  

Pemilihan apakah modal sendiri atau dari luar akan 

merubah wajah organisasi secara drastis. Berapa besar porsi 

hutang dalam membentuk wajah perusahaan, atau apakah 

sumber dana diperoleh dari penerbitan saham sendiri menjadi 

isu yang harus dipertimbangkan secara matang. Proyeksi 

laporan keuangan merupakan prediksi atas arus dana yang 

berputar di dalam organisasi. Dengan penerapan strategi, maka 

proyeksi pendapatan pada beragam kondisi ekonomi harus 

dipersiapkan. Terakhir, kinerja organisasi amat mudah dilihat 

dari isu keuangan. Dengan beberapa rumus sederhana seperti 

return on investment, return on assets, profit margin, dan beberapa 
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rasio keuangan lainnya, informasi tersebut sudah memberikan 

gambaran mengenai kemampuan ekseksusi sebuah proyek. 

Karenanya unsur keuangan sebagai salah satu sumber daya 

terpenting dalam organisasi harus senantiasa berada dalam 

pengawasan dan kontrol ketat (Wernerfelt and Montgomery, 

1988; Wernerfelt, 1995, 1984). 
 

4. Penelitian dan Pengembangan 

Research and Development umum dikenal sebagai 

penelitian dan pengembangan. Tidak semua organisasi 

memiliki unit ini. Umumnya pada perusahaan manufaktur, 

dengan output produk akan memiliki bagian ini, apatah lagi 

perusahaan besar yang senantiasa berupaya melahirkan 

inovasi-inovasi dalam aktivitasnya. 

Perusahaan jasa umumnya tidak memiliki unsur ini, 

terkecuali jika jasa yang diberikan memiliki unsur produk yang 

kuat. Shostack telah membagi tingkat unsur jasa dalam 

organisasi yang bisa kita gunakan untuk mengamati bagaimana 

proses penelitian dan pengembangan dalam organisasi tersebut 

berbeda-beda tergantung pada karakteristiknya. Pembagiannya 

adalah sebagai berikut: 

Gambar 7.1.  

Perbedaan Kewujudan Produk/Jasa 

 
Sumber: (Shostack, 1977) 
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Pada gambar 7.1 di atas, kita bisa melihat semakin ke 

arah kanan jenis usaha kita, maka semakin tidak berwujud pula 

deskripsi organisasi kita. Semakin ke arah kiri dari gambar, 

maka semakin berwujud pula bidang organisasi kita. 

Karenanya kita akan melihat dunia pendidikan umumnya tidak 

memiliki bagian perencanaan dan pengembangan, tetapi 

perusahaan farmasi menggantungkan hidupnya di divisi R&D 

ini. Perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk mendapatkan 

jenis obat baru yang bisa memenuhi kebutuhan medis pasien. 

Karena obat-obatan baru bisa menjamin arus kas masuk yang 

besar, karena perlindungan paten bagi penemuan obat baru, 

maka perusahaan farmasi akan berupaya memiliki obat-obatan 

dengan spesifikasi khusus untuk menangani permasalahan 

kesehatan tertentu. Tidak mengherankan unsur biaya terbesar 

dalam organisasi farmasi bisa berasal dari bagian ini. Beberapa 

perusahaan di bidang teknologi juga akan memiliki struktur 

biaya yang besar di bidang R&D karena pendapatan mereka 

yang bersumber dari bidang ini. Perubahan yang kencang di 

bidang ini juga membuat siklus hidup produk semakin pendek. 

Masyarakat bisa melihat perubahan produk telekomunikasi 

yang bisa menelurkan produk 2 kali dalam setahun 

mengindikasikan semakin pendeknya siklus hidup produk. 

Manajer harus mampu memilah secara baik struktur organisasi, 

keuangan, sdm, pemasaran, dan operasional dalam mengelola 

organisasi dengan struktur organisasi yang berkecimpung di 

bidang ini secara tepat. 
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BAB VIII 

EVALUASI STRATEGI 
 

 

“I love when plans come together” (the A team) 

 

 

Umumnya setiap film aksi, khususnya peperangan 

menunjukkan bagaimana proses perencanaan yang 

memadukan antara pengalaman dan tindakan yang terukur 

secara matang. Film the A team adalah sebuah film militer aksi 

yang mengusung cerita yang sama di era 80-an, dan 

diperbaharui lagi pada tahun 2010. Ceritanya berkisar 4 orang 

tentara yang dipimpin oleh Kolonel Hannibal. Sang Kolonel 

adalah ahli strategi ulung dalam menyusun beragam rencana 

untuk menyukseskan infiltrasi ataupun upaya untuk 

memenangkan aksinya. Sebagaimana umumnya premis film 

aksi seperti ini, sang Kolonel akan membuat beragam rencana, 

di mana ketika rencana satu gagal, maka rencana lain telah 

siap. Perhitungan matematis, eksekusi yang matang, dan 

kemenangan akan diakhiri oleh kata-kata sang Kolonel “ I love 

it when plans come together” sambil mengisap dalam-dalam 

cerutunya.  

Kebahagiaan seorang strategis selalu berada pada 

perasaan senang ketika rencana yang telah ditetapkan bisa 

berjalan secara sempurna. Akan tetapi, kita tahu bahwa hidup 

tidak seindah dongeng. Perubahan adalah suatu kepastian; 

karenanya, kegagalan akan selalu menghantui seluruh 

tindakan manusia.  

Dari sisi manajemen, strategis yang menyadari fakta 

bahwa kegagalan adalah suatu yang nyata akan menyusun 

rencananya dengan mempertimbangkan kondisi ini. Dia akan 
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menetapkan rangkaian rencana yang akan dilakukan, 

bagaimana melakukannya, serta bagaimana menilai hasil dari 

rencananya. Karenanya strategis harus obyektif dalam menilai 

suatu kondisi, agar bisa memberikan pengamatan yang jeli atas 

situasi dan kondisi yang melingkupi penerapan rencananya.  

Bagian ini membahas mengenai bagian terakhir dari 

manajemen strategi yaitu, evaluasi atas seluruh tindakan 

strategis kita sebelumnya. Evaluasi ini haruslah 

mempertimbangkan kondisi manusia yang yang, karena tidak 

ada yang suka dievaluasi. Pada dunia manajemen, umumnya 

evaluasi ini berada dalam lingkup penilaian kinerja usaha. 

Akan tetapi evaluasi dalam kajian manajemen strategi, tidak 

sesederhana itu, karena sifat dari manajemen strategi yang 

umumnya berada di jangka panjang. Beberapa alasan semakin 

sulitnya evaluasi di masa sekarang adalah: 

1. Kompleksitas yang meningkat 

2. Semakin sulit memrediksi masa depan 

3. Semakin banyak variabel yang dihitung 

4. Semakin cepatnya berakhir waktu pelaksanaan strategi 

5. Semakin berkembangnya jumlah peristiwa yang bisa 

memengaruhi penerapan strategi 

6. Semakin berkurangnya jumlah waktu yang mendukung 

penerapan rencana. 
 

Setiap perubahan harus menjadi pokok perhatian 

pemangku kepentingan. Karenanya perlu usaha sistematis 

untuk melakukan evaluasi atas rencana yang dibuat, dan 

implementasi di lapangan. 
 

1. Bagaimana Evaluasi Strategi 

Evaluasi strategi bisa dimulai dari basis SWOT dalam 

organisasi. Bagaimana analisis kekuatan, kelemahan, peluang, 

dan ancaman dalam organisasi ketika selesainya sebuah 
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kondisi menjadi petunjuk atas kinerja organisasi. Bagaimana 

perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal 

menjadi petunjuk kinerja. Berikut adalah catatan sederhana 

terkait apakah ada perubahan yang harus dilakukan atau tidak 

dalam strategi perusahaan: 
 

Tabel 8.1.  

Matriks Evaluasi Strategi 

Adakah 
perubahan 

posisi strategi 
internal? 

Adakah 
perubahan 

posisi strategi 
eksternal? 

Apakah 
perusahaan 

mencapai hasil 
yang 

memuaskan 

hasil 

ya ya ya 
Lanjut 
strategi 

tidak Ya tidak Ubah strategi 
dst dst dst dst 

Sumber: (David, 2011) 
 

Adapun kerangka kerja yang bisa menjadi petunjuk 

pelaksanaan evaluasi adalah sebagai berikut: 
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Grafik 8.1  

Kerangka Kerja Evaluasi Strategi 

 
Sumber: (David, 2011: 292) 
 

Rasio keuangan merupakan media evaluasi kinerja yang 

mudah dilakukan dan nyata. Dengan menggunakan informasi 

dari data keuangan perusahaan beragam informasi dan 

proyeksi keadaan perusahaan bisa diperoleh. Beberapa rasio 

keuangan juga berfungsi sebagai proksi/pengganti dalam 

melakukan analisis-analisis tertentu. Adapun beberapa rasio 

keuangan yang sering digunakan adalah?  
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 Return on investment 

 Return on assets 

 Profit margin 

 Market share 

 Debt to equity 

 Earnings per share 

 Sale growth 

 Asset growth 

 

2. Mengambil Tindakan Koreksi 

Tindakan koreksi merupakan aktivitas yang kadang 

tidak ingin diambil oleh organisasi. Koreksi umumnya 

menimbulkan perasaan tidak nyaman di bagi obyeknya. Akan 

tetapi koreksi ini juga merupakan suatu kepastian atas upaya 

mengendalikan kinerja organisasi. Tindakan koreksi tidak 

berarti strategi yang lama akan ditinggalkan atau bahkan 

digantikan dengan yang baru. Tindakan koreksi bisa saja 

berujung pada perubahan struktur, sumber daya, persiapan 

modal, dll. Beberapa tindakan koreksi yang bisa dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Merubah struktur organisasi 

2. Mengganti beberapa individu kunci 

3. Mengurangi divisi,  

4. Mengubah visi atau misi 

5. Merevisi tujuan 

6. Mengubah strategi 

7. Menyusun kebijakan baru 

8. Memberikan insentif kinerja baru 

9. Mencari modal baru dengan saham/hutang 

10. Menambah/mengurangi salesman, karyawan, manajer 

11. Alokasi sumber daya yang berbeda 

12. Outsource sumber daya 
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Tindakan koreksi harus mampu memberikan dampak 

positif bagi perusahaan. Dampak ini idealnya nampak dari 

perbaikan sisi internal/eksternal perusahaan. Tidak ada 

metode yang khusus dalam proses evaluasi ini, akan tetapi 

obyektifitas merupakan kata kunci dari pelaksanaan proses ini.  
 

3. Rencana Cadangan 

Dasar utama dari seorang strategis adalah berpikir 

seperti pemain catur yang mampu memperkirakan langkah 

dan konsekuensi langkah sampai beberapa langkah ke depan. 

Prinsip yang sama juga berlaku di manajemen strategi. Akan 

tetapi kondisi yang tidak bisa selalu bisa diprediksi, maka hasil 

yang muncul juga amat memungkinkan terjadi. Salah satu 

caranya adalah membuat rencana cadangan. 

Rencana cadangan merupakan tindakan yang harus 

dilakukan ketika terjadi keadaan yang mengubah proyeksi 

awal dari sebuah perencanaan. Rencana ini harus disusun 

sesederhana mungkin dalam aplikasi. Tindakan ini juga harus 

menyasar titik paling penting dalam rencana tersebut, dan 

bukannya menyebarkan fokus pada banyak informasi. 

Beberapa rencana cadangan bisa disusun ketika kondisi berikut 

terjadi: 

 Jika pesaing utama mundur dari persaingan; 

 Jika target penjualan tidak tercapai; 

 Jika permintaan melebihi penawaran; 

 Jika terjadi bencana; 

 Jika perkembangan teknologi terbaru muncul 
 

Beberapa kondisi di atas bisa memiliki rencana 

cadangan yang dibutuhkan untuk memberikan jaminan 

pelaksanaan target rencana. Pedoman ini bisa menjadi 

pembeda yang nyata dari aktivitas yang terukur, di 

bandingkan tindakan yang tergesa-gesa atau terpaksa. 
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Beberapa tindakan evaluasi strategi juga bisa muncul 

dari aktivitas audit, yang mengamati proyeksi rencana dan 

aplikasinya. Audit bisa dilakukan oleh tim internal, ataupun 

dari eksternal yang lebih independent. Penelitian menunjukkan 

bahwa audit eksternal penting dalam memastikan hasil yang 

sesuai dengan obyektifitas keadaan (Elshandidy, Fraser and 

Hussainey, 2013). 

Fakta yang menarik dari manajemen strategi adalah 

faktor sekresi atau kerahasiaannya. Beberapa pihak 

beranggapan bahwa strategi harus tersedia secara luas di dalam 

organisasi, agar bisa dipahami dan dieksekusi secara luas. 

Akan tetapi banyak pihak yang beranggapan strategi sebagai 

suatu hal rahasia yang hanya dimiliki oleh para petinggi 

perusahaan. Bagaimanapun bentuknya, sebuah kompromi 

yang mampu menjaga dua kondisi ini harus selalu terjaga. 

Dengan menjaga alur informasi agar pihak yang terkait mampu 

memahami secara jelas strategi tersebut, dan tidak 

membocorkannya ke para pesaingnya, akan menciptakan alur 

berpikir yang runtut, dibandingkan kerahasiaan atau 

keterbukaan yang kebablasan. 
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BAB IX 

ETIKA BISNIS DAN STRATEGI 
 

”Honesty is the first chapter in the book of wisdom.” 

 – Thomas Jefferson - 

 

”Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody's 

going to know whether you did it or not.”  

– Oprah Winfrey -  

 

 

Dalam menjalankan bisnis, perusahaan mempunyai 

tanggung jawab dalam memastikan tujuan perusahaan dan 

profit yang diinginkan dapat dicapai. Manajemen perusahaan 

go public juga mempunyai kewajiban untuk menciptakan nilai 

tambah bagi pemegang saham. Di sisi lain, perusahaan pada 

saat yang bersamaan juga mempunyai kewajiban untuk tunduk 

dan patuh kepada hukum dan peraturan dalam melakukan 

bisnis dan berkompetisi dengan persaingan yang sehat.  

Perusahaan terikat untuk menjalankan etika dan norma 

bisnis baik yang dianut secara internal perusahaan maupun di 

masyarakat dan lingkungan bisnis operasional perusahaan. 

Perusahaan harus mempunyai kode etik yang dijunjung untuk 

berkontribusi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan baik 

konsumen, masyarakat setempat dan semua pihak yang terkait 

dengan perusahaan (stakeholders) dalam operasional bisnisnya. 

Secara inti, implementasi strategi perusahaan sangatlah penting 

dalam mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan, namun 

strategi harus dijalankan secara etis dan memperhatikan 

tanggung jawab social perusahaan kepada masyarakat dan 

lingkungan. 
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1. Etika Bisnis 

Etika adalah hal yang bisa membedakan benar atau 

salah. Etika merupakan panduan dan pedoman dalam 

berperilaku dan berbeda-beda dalam setiap komunitas dan 

lingkungan. Dalam bisnis, etika juga merupakan salah satu hal 

yang harus diperhatikan perusahaan dalam beroperasional. 

Perusahaan mempunyai kode etik yang dibangun dari internal 

dan kode etik dalam menjalankan bisnis sesuai dengan 

komunitas dan lingkungan lokasi perusahaan berada.  

Etika bisnis dipandang sebagai aplikasi prinsip dan 

standar etika dalam berperilaku dalam bisnis (Thompson, 

Strickland dan Gamble, 2009). Prinsip etika dalam bisnis 

tidaklah jauh berbeda dari prinsip etika yang berlaku pada 

umumnya. Etika bisnis sama dengan etika pada umumnya 

yaitu memperlihatkan standar penilaian dari komunitas bisnis 

tentang hal yang dianggap benar dan hal yang dianggap salah.  

Pada umumnya, tidak ada spesifik standar etika 

ataupun pedoman bagi para pebisnis dalam menjalani dan 

menggunakan kode etik dalam bisnis. Ketidakjujuran ataupun 

kecurangan dianggap oleh etika pada umumnya sebagai 

sesuatu yang tidak beretika dan tidak bermoral maka 

ketidakjujuran informasi terhadap konsumen dan kecurangan 

dalam berat produk yang dijual dalam bisnis dapat dianggap 

sebagai suatu perilaku dan praktek bisnis yang tidak beretika 

dan tidak bermoral. Perilaku etis dalam bisnis terikat dengan 

norma yang diterima dan kode etik yang berlaku dalam 

menentukan apakah perilaku atau tindakan merupakan hal 

yang benar atau salah. Dengan demikian, perusahaan baik 

manajer maupun karyawan mempunyai kewajiban untuk 

bertindak dan bekerja sesuai dengan norma etika dalam 

menjalankan strategi perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan.  
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2. Sejarah Etika Bisnis 

Untuk mengenal tentang etika bisnis, maka pemahaman 

tentang asal muasal etika bisnis perlu dipahami. Ada beberapa 

literatur tentang perkembangan dari etika bisnis. Secara 

singkat, berikut ini adalah sejarah perkembangan Etika Bisnis 

(Bertens, 2000) adalah: 

a. Etika bisnis pada zaman prasejarah  

Pada awal sejarah,  etika bisnis dimulai dengan 

pemikiran dari para ahli filsafat seperti Plato, Aristoteles 

dan filsuf-filsuf Yunani lain mengenai bagaimana 

sebaiknya mengatur kehidupan manusia bersama dalam 

negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi 

dan kegiatan niaga harus diatur. 

b. Etika bisnis pada masa peralihan 

Pada periode tahuan 1960-an, etika bisnis diwarnai 

dengan adanya pemberontakan terhadap kuasa dan 

otoritas di Amerika Serikat (AS), revolusi mahasiswa (di 

ibukota Prancis), penolakan terhadap establishment 

(kemapanan). Dengan demikian, kejadian-kejadian 

tersebut memicu perhatian pada dunia pendidikan, 

khususnya bidang ilmu manajemen dan akhirnya 

mengambil keputusan untuk memperkenalkan dan 

mengampu mata kuliah baru dalam kurikulum dengan 

nama Business and Society. Dalam kurikulum tersebut, 

subyek yang menjadi prioritas adalah Corporate Social 

Responsbility (tanggung jawab social).  

c. Etika Bisnis pada periode tahun 1970-an.  

Etika bisnis pada masa itu menjadi buah pemikiran dari 

para ahli filsafat di Amerika Serikat. Para ahli filsafat 

mulai terlibat dalam memikirkan masalah-masalah etis 

di sekitar bisnis. Selanjutnya, etika bisnis dianggap 
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sebagai suatu respon yang tepat dari krisis moral pada 

dunia bisnis di Amerika Serikat pada masa itu. 

d. Etika Bisnis pada tahun1980-an 

Etika bisnis pada masa 1980-an mulai juga 

diperkenalkan di eropa. Eropa Barat adalah daerah yang 

memulai adanya etika bisnis. Pada masa itu, etika bisnis 

dipandang sebagai ilmu baru dan mulai berkembang 

semenjak tahun 1970-an di Amerika Serikat. Untuk 

merespon perkembangan etika bisnis di Eropa, 

pendirian forum pertemuan antara akademisi dari 

universitas serta sekolah bisnis yang disebut European 

Business Ethics Network (EBEN) digalakkan pada masa 

itu. 

e. Etika bisnis pada tahun 1990-an 

Etika bisnis pada tahun 1990-an sudah beranjak menjadi 

isu global. Etika bisnis tidak hanya terbatas pada 

wilayah tertentu seperti pada dunia Barat (Eropa, 

Amerika Serikat). Tetapi etika bisnis mulai 

dikembangkan di seluruh dunia. Respon yang 

dilakukan adalah pendirian dari International Society For 

Business, Economics, and Ethics (ISBEE) pada 25-28 Juli 

1996 di Tokyo, Jepang. 
 

3. Etika dan The School of Ethical Universalism 

Ada beberapa aliran dan pandangan tentang etika. 

Topik yang dibahas dalam aliran itu adalah sejauhmana 

eksistensi etika dalam berbagai budaya. Selain itu, aliran 

tentang etika juga memunculkan pemikiran tentang penerapan 

standar etika bagi perusahaan multinasional yang 

beroperasional di lokasi yang berbeda.  

Aliran ethical universalism mempunyai pandangan 

bahwa konsep tentang benar ataupun salah bersifat universal 

dan meliputi banyak budaya, komunitas dan agama 
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(Thompson, Strickland dan Gamble, 2009).  Aliran ini 

berpendapat bahwa ada standar yang sama dalam menentukan 

apa yang etis dan tidak etis dalam berbagai komunitas terlepas 

dari tradisi local dan norma yang berlaku di budaya tertentu. 

Aliran ini menekankan bahwa standar etika secara umum 

dapat digunakan untuk menilai etika karyawan dalam 

perusahaan yang beroperasi diberbagai pasar, negara dan 

budaya.   

Ada nilai-nilai etika yang berlaku sama pada berbagai 

lokasi dan komunitas. Hal itu dapat diperlihatkan pada nilai 

kejujuran, dapat dipercaya, keadilan dan menghargai hak 

orang lain. Kejujuran, dapat dipercaya, keadilan dan 

menghargai hak orang lain menjadi contoh nilai yang dijunjung 

pada semua komunitas dan negara yang ada di dunia ini. Hal 

yang serupa juga dapat ditemukan dalam integritas karakter, 

tidak berbuat curang dan memperlakukan semua orang dengan 

perlakuan yang sama dan hormat. Perusahaan perlu 

memperhatikan nilai etika yang dijunjung oleh  banyak negara 

dan komunitas. Sebagai contoh pelestarian lingkungan 

merupakan hal yang dinilai penting oleh masyarakat sekitar 

sehingga perusahaan selayaknya memasukkannya sebagai 

salah satu prioritas perusahaan dalam pelaksanaan operasional 

bisnisnya. Secara kesimpulan, ada kesepakatan moral mengenai 

tindakan dan perilaku benar dan salah dalam berbagai negara 

dan budaya sehingga ada kumpulan standar etika universal 

terhadap semua komunitas, perusahaan dan individu yang 

dapat digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban.  
 

4. Etika dan The School of Ethical Relativism 

Berbeda dengan aliran sebelumnya, aliran ethical 

relativism menjunjung relativitas dalam etika dan kode etik 

yang ada pada setiap budaya dan negara. Aliran ethical 

relativism menganggap bahwa ada variasi yang bernilai dalam 
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komunitas untuk secara umum menyetujui apa yang yang 

benar dan salah dalam pelaksanaan aktivitas bisnis. Aliran 

ethical relativism memandang perbedaan budaya dan kebiasaan 

mempunyai nilai dan standar benar dan salah yang beragam 

sehingga apa yang dikatakan etis dan tidak etis harus dinilai 

dengan kacamata kebiasaan lokal dan norma social yang 

berbeda dari satu budaya atau negara dengan lainnya 

(Thompson, Strickland dan Gamble, 2009).  

Aliran ini mempertimbangkan adanya perbedaan 

agama, tradisi historis, kebiasaan social dan ajaran politik dan 

ekonomi yang berbeda pada setiap negara dan menghasikan 

norma etika yang berbeda. Aliran ethical relativism ini 

berpegang pada ketika ada perbedaan negara dan budaya yang 

berpengaruh pada penentuan etis dan tidak etis pada situasi 

bisnis maka sangatlah pantas untuk memakai standar moral 

lokal dalam menilai dibandingkan standar etika pada tempat 

lain (Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). Secara konteks, 

aliran ini berpegang pada ketika budaya menganggap ini 

sebagai benar atau salah maka itu akan menjadi benar atau 

salah dengan berpedoman kepada sudut pandang budaya.  

Pada aliran ethical relativism, etika tertentu belum tentu 

menjadi etika dan norma yang dianut pada daerah lain. asumsi 

aliran ini bahwa ada beberapa norma moral yang secara umum 

dapat diaplikasikan pada hampir semua komunitas dan situasi 

bisnis namun ada banyak kejadia ketika norma etika harus 

disesuaikan dengan kebiasaan lokal, tradisi dan rasa keadilan 

yang dijunjung oleh semua pihak yang terlibat. 

Kesimpulannya, aliran ini memandang bahwa tidak ada suatu 

ukuran etika  yang bisa secara otentik menjadi norma etika 

yang dapat digunakan karyawan perusahaan dalam bertindak 

(no-one-size-fits-all) sehingga penentuan etika yang bisa 

diaplikasikan memerlukan pandangan dan penilaian dari 
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semua pihak yang terlibat dalam bisnis tentang etika itu sendiri 

(Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). 
 

5. Etika dan Integrative Social Contracts Theory 

Integrative social contracts theory merupakan teori 

mengenai etika bisnis yang mempunyai pandangan ditengah-

tengah aliran universalism dan aliran relativism. Social contracts 

theory mengemukakan  bahwa standar etika yang dijunjung 

oleh perusahaan seharus mengikuti 2 hal yaitu pertama, prinsip 

etika universal tertentu sebagai batasan etika secara resmi akan 

tindakan dan perilaku dalam semua situasi dan kedua, keadaan 

budaya lokal, tradisi dan nilai yang dianut yang 

menggambarkan perilaku etis yang diperbolehkan dan perilaku 

etis yang tidak diperbolehkan (Thompson, Strickland dan 

Gamble, 2009). Integrative social contracts theory  menekankan 

bahwa prinsip etika atau norma universal berdasar kepada 

pandangan dari berbagai budaya dan komunitas yang 

terkombinasi dalam bentuk social contract. Social contract 

tersebut harus diikuti oleh semua individu. Dalam batasan 

kontrak social ini, budaya atau kelompok lokal dapat 

menspesifikasikan tindakan yang diperbolehkan namun norma 

etika universal berlaku selain norma etika lokal. 

Integrative social contracts theory memperlihatkan adanya 

kesepakatan yang seragam tentang apa yang secara moral 

benar dan salah dan terbentuk dalam kontrak dengan 

komunikasi atau yang disebut kontrak social. Kontrak social 

mengikat semua individu, kelompok, organisasi dan bisnis 

dalam menentukan benar dan salah dan menggambarkan 

batasan antara etis dan tidak etis. Prinsip etika atau norma 

universal meninggalkan moral free space auntuk individu pada 

negara tertentu untuk membuat intepretasi tetang tidankan 

yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam ikatan 

prinsip etika universal. Dengan demikian, perusahaan dalam 
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menjalankan strategi dan bisnisnya terikat sebagai kewajiban 

kepada komunitas untuk memahami norma etika yang berlaku 

secara lokal diluar norma etika universal tersebut. Perusahaan 

dapat menggunakan utamanya norma etika universal dan 

menggunakan budaya atau norma etika lokal untuk 

melengkapi norma etika universal. 

Ketika perusahaan multinasional beroperasional 

diberbagai negara, norma etika lokal saling berbeda maka bisa 

menimbulkan konflik dengan kode etik yang dimiliki oleh 

perusahaan. Sesuai dengan konsep integrative social contracts 

theory, maka perusahaan harus mengikuti norma etika 

universal sebagai kode etik yang digunakan perusahaan 

multinasional di seluruh lokasi cabang di berbagai negara dan 

norma etika lokal digunakan untuk melengkapi. Akan tetapi, 

karyawan perusahaan multinasional tidak mempunyai peluang 

untuk mempelajari norma etika lokal dan norma etika lokal 

dapat membuat intepretasi yang berbeda dengan kode etik 

yang dibuat oleh perusahaan secara multinasional. Dengan 

demikian, integrative social contracts theory bagi perusahaan yang 

mempunyai bisnis diberbagai negara menciptakan area abu-

abu atau grey area dalam menentukan benar atau salah dalam 

keputusan, tindakan dan praktek bisnis (Thompson, Strickland 

dan Gamble, 2009).  
 

6. Pentingnya Strategi yang Etis 

Perusahaan menjalankan strategi dengan tujuan 

mencapai tujuan perusahaan dan mempertahankan 

keunggulan kompetitif perusahaan di industrinya. Manajer 

perusahaan dapat mengformulasi strategi yang etis ataupun 

mengformulasi strategi yang tidak etis dengan alasan tertentu 

atau strategi tersebut masuk dalam grey area pada lokasi 

tertentu untuk diimplementasikan. Manajer tingkat atas atau 

eksekutif senior dengan standar etika yang tinggi dapat 
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proaktif dalam penekanan baik formulasi, implementasi dan 

evaluasi strategi secara etis. 

Penekanan dalam formulasi, implementasi dan evaluasi 

strategi secara etis memberikan gambaran kepada masyarakat 

dan para pemegang kepentingan bahwa perusahaan 

beroperasional secara etis dan mempunyai tanggung jawab 

social. Ada 2 alasan mengapa strategi perusahaan seharusnya 

etis (Thompson, Strickland dan Gamble, 2009). Pertama, ketika 

strategi tidak etis baik keseluruan maupun sebagian maka 

secara moral akan menggambarkan buruknya karakter dari 

perusahaan dan semua karyawan yang terlibat didalamnya. 

Kedua, strategi etis merupakan bisnis yang baik dan 

mencerminkan perusahaan memperhatikan kepentingan 

terbaik dari para pemegang saham.  
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Gambar 9.1 

Biaya Bisnis dalam Kegagalan  

Menjalankan Bisnis Secara Etis 
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BAB X 

STRATEGI KONTEMPORER 

 
“Yang Abadi adalah Perubahan” (n.n.) 

 

 

 

1. Kewirausahaan Strategis 

Umumnya Kewirausahaan strategis merupakan 

pengambilan tindakan kewirausahaan di bingkai perspektif 

strategi, berarti perusahaan secara simultan berfokus pada 

pencarian kesempatan di lingkungan eksternalnya melalui 

eksploitasi inovasi dalam perusahaan. Lebih lanjut, mereka 

menyatakan identifikasi kesempatan yang bisa dieksploitasi 

melalui inovasi merupakan dimensi ‘kewirausahaan’, 

sementara penentuan cara terbaik untuk mengelola inovasi 

tersebut dalam perusahaan merupakan dimensi ‘strategi’ 

dalam perusahaan. Kewirausahaan strategis bukan hanya 

membahas new ventures akan tetapi dapat ditemukan pula pada 

perusahaan yang sudah established; karenanya, konsep  ini 

berada pada ranah corporate entrepreneurship, yaitu penggunaan 

atau aplikasi semangat kewirausahaan pada perusahaan yang 

sudah berjalan (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2007:368-369). 

Identifikasi kewirausahaan adalah identifikasi dan eksploitasi 

kesempatan berwirausaha dalam perusahaan yang mapan. 

Peran inovasi dalam kewirausahaan tidak bisa 

dilepaskan dari pemikiran Joseph Schumpeter, akademisi 

berdarah Austria-Amerika Serikat. Bukunya—The Theory of 

Economic Development—masih merupakan salah satu tulisan 

fundamental di ranah ilmu ekonomi (1934). Di dalamnya dia 

menyebutkan kewirausahaan sebagai proses “penghancuran 

kreatif” dari produk yang sudah ada (barang maupun jasa) 
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ataupun metode untuk melakukan produksinya dan 

menggantikannya dengan produk atau metode produksi 

terbaru. 

Peter Drucker juga merupakan salah satu akademisi 

yang harus dirujuk ketika berbicara mengenai inovasi dan 

kewirausahaan. Dalam bukunya, Drucker berpendapat bahwa 

inovasi merupakan senjata khusus dari para wirausahawan, 

yaitu tindakan memaksimalkan sumberdaya dengan kapasitas 

terbaru untuk menciptakan kekayaan. Dia lebih lanjut 

berargumen sumberdaya bersumber dari inovasi karena tanpa 

diolah dalam proses inovasi, semua kapasitas tersebut tidak 

memiliki nilai ekonomis. Inovasi bersumber dari eksploitasi 

beragam perubahan melalui pengamatan sistematis pada 

berbagai area yang menjanjikan kesempatan berwirausaha. 

Karenanya, terdapat tujuh sumber inovasi yang perlu 

dimonitor, yaitu empat sumber dari internal organisasi (1) The 

unexpected, atau kesuksesan, kegagalan, atau kejadian yang 

terjadi diluar perkiraan; (2) The incongruity, sebagai jurang 

antara realitas dan pengharapan; (3) Perubahan inovatif yang 

berasal dari kebutuhan proses; (4) perubahan dari struktur 

industri atau struktur pasar yang tidak disadari oleh banyak 

orang. Terdapat pula tiga sumber lain yang berasal dari 

eksternal organisasi, yaitu (1) Faktor demografis; (2) Perubahan 

persepsi, mood, dan makna; (3) Pengetahuan yang baru, secara 

saintifik maupun non-saintifik (Drucker, 1985:21&35). Inovasi 

merupakan jantung dari kewirausahaan, dan terkadang berasal 

dari perubahan-perubahan kecil yang terjadi di dalam maupun 

luar organisasi. Inovasi lebih banyak merupakan hasil dari 

kerja keras dan bukannya kepintaran semata, membutuhkan 

pengetahuan, kecerdasan melihat peluang, dan membutuhkan 

fokus. Karenanya Drucker menekankan jantung dari semangat 
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kewirausahaan baik perusahaan kecil dan besar adalah inovasi 

yang tersistematis. 

Mintzberg dan Waters merupakan beberapa akademisi 

awal yang melakukan studi kasus pengambilan strategi pada 

level corporate entrepreneurship atau perusahaan selama 60 

tahun; dan hasil penelitiannya mendukung peran intim 

pengetahuan dari seorang pemimpin dalam bisnis dan 

kemampuannya untuk mentransfer keunggulan tersebut ke 

orang lain (Mintzberg and Waters, 1990). Inovasi merupakan 

hasil dari proses yang rumit berbagai uji coba trial and error. 

Pemikiran tersebut juga didukung oleh Drucker (1985). 

Russel dan Russel mengukur strategi kewirausahaan 

yang secara spesifik mengukur proses inovasi dalam 

organisasi. Dalam tulisannya, dia menyatakan strategi 

kewirusahaan meliputi pola rutin dengan aturan yang jelas dan 

terus-menerus terkait aktivitas yang terkait dengan inovasi 

dilanjutkan dengan alokasi sumberdaya terkait dan menjadi 

satu bagian khusus dalam strategi korporasi yang 

komprehensif (Russell and Russell, 1992). Strategi 

kewirausahaan dalam organisasi bukan milik satu individu 

semata—walaupun peran pemimpin juga amat penting—akan 

tetapi bisa pula diasosiasikan dengan peran banyak anggota 

organisasi. indikator yang dibangun untuk mengukur 

Kewirausahaan Strategis adalah (1) Kesadaran Pengetahuan 

akan inovasi potensial; (2) Pembentukan perilaku terkait 

inovasi; (3) Proses pengambilan keputusan inovasi; dan (4) 

Implementasi inovasi. Hasil penelitian mereka membuktikan 

inovasi sebagai faktor penjelas Kewirausahaan Strategis. ke 

empat dimensi kewirausahaan strategis di atas kemudian 

dikerucutkan pada tiga dimensi, yaitu kesadaran akan peluang, 

lingkungan yang mendukung kreativitas, dan tindakan inovatif 

agar tercipta pengukuran yang lebih sederhana. 
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Kewirausahaan di perusahaan besar identik dengan 

terobosan yang penting. Ahuja dan Lampert mengusulkan tiga 

hal yang bisa dilakukan perusahaan untuk mencapai terobosan 

tersebut yaitu, eksperimen dengan teknologi yang memiliki 

nilai novelty, pioneering, ataupun sedang emerging agar tidak 

terjebak dalam rutinitas yang kaku (Ahuja and Lampert, 2001). 

Tulisan konseptual Ireland, Hitt, dan Sirmon juga merupakan 

salah satu studi yang banyak dirujuk ketika menelusuri 

kewirausahaan strategis. Mereka menyatakan perlunya 

kewirausahaan strategis bagi perusahaan besar disebabkan 

kekurangmampuan mereka mengidentifikasi peluang baru, 

walaupun mereka cenderung memiliki kompetensi untuk 

menghadirikan keunggulan bersaing (Ireland, Hitt and Sirmon, 

2003). Karenanya, diperlukan entrepreneurial mindset untuk 

menghadirikan strategic entrepreneurship dalam organisasi; yaitu 

perspektif yang berorientasi pada pertumbuhan, dan darinya 

para individu bisa membiasakan fleksibilitas, kreatifitas, 

inovasi dan pembaruan terus-menerus. Lebih lanjut mereka 

mengusulkan model berikut untuk menghadirkan 

kewirausahaan strategis dalam perusahaan, yaitu: 
 

Gambar 10.1  

Model Kewirausahaan Strategi 

 
Sumber: Ireland, Hitt, dan Sirmon (2003) 

 

Kewirausahaan strategis merupakan gambaran 

mengenai usaha perusahaan untuk terus menerus 

mengeksploitasi keunggulan bersaing saat ini, dan disaat yang 

sama mengeksplorasi berbagai inovasi yang bisa menjadi 
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keunggulan bersaing di masa yang akan datang (Duane Ireland 

and Webb, 2007). Terdapat pula hubungan saling melengkapi 

antara agensi dan kewirausahaan strategis (Meuleman et al., 

2009). Investasi untuk mengembangkan pengetahuan terus-

menerus dan digabungkan dengan tindakan wirausahawan 

akan menghasilkan kinerja, kreasi baru, dan pertumbuhan 

dalam organisasi (Audretsch et al., 2014). Kewirausahaan 

strategis akan mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan 

kemudian kinerjanya, akan tetapi ketidakjelasan 

tanggungjawab bisa memoderasi hubungan in (Monsen and 

Wayne Boss, 2009)).  

Kuratko dan Audretsch membedah konseptualitas dari 

topik ini menyatakan perlunya pembedaan antara strategi 

kewirausahaan, dan strategi untuk wirausahawan. Strategi 

kewirausahaan merupakan aplikasi kreativitas dan pemikiran 

kewirausahaan pada pengembangan strategi inti perusahaan. 

Strategi tersebut akan berimplikasi pada besarnya risiko yang 

mungkin muncul, apalagi ketika pertama kali 

diimplementasikan. Dan yang kedua adalah penentuan strategi 

untuk mengarahkan aktivitas kewirausahawan tertentu dalam 

perusahaan, dan penentuan akan seberapa kental 

kewirausahawan dalam sebuah organisasi (Kuratko and 

Audretsch, 2009). Beragam masukan di atas menjadi masukan 

bagi Hitt et al. sehingga mereka memperbaiki model 

kewirausahawan strategis mereka menjadi sebagai berikut: 
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Gambar 10.2  

Perbaikan Model Kewirausahaan Strategis 

 

 
Sumber: (Hitt et al., 2011) 

 

Kesuksesan perusahaan pada berbagai bidang terletak 

pada kemampuannya dalam berinovasi; tanpa memedulikan 

usia perusahaan ataupun ukuran perusahaan jasa maupun 

manufaktur. Karenanya di era persaingan global, kesuksesan 

jangka panjang usaha baru maupun yang telah lama 

merupakan fungsi dari kemampuan perusahaan memadukan 

kewirausahaan dan manajemen strategi (Hitt et al., 2007:369). 

Sebagai konsep yang masih tergolong baru, daya jelas konsep 

kewirausahaan strategis masih mengalami pendalaman serius 

oleh berbagai akademisi. Bisnis hotel dengan tingkat 

persaingan yang tinggi, khususnya di kota Makassar membuat 

kemampuan melakukan inovasi dan lingkungan yang 

mendukung inovasi tersebut menjadi keunggulan tersendiri 

bagi perusahaan. 

Strategi kewirausahaan merupakan suatu elemen tidak 

berwujud dalam perusahaan yang mampu merekatkan faktor 
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eksternal melalui eksplorasi kesempatan di luar dan eksploitasi 

keunggulan strategis di dalam perusahaan melalui beragam 

inovasi  (Ireland, Hitt & Simon, 2003). Sebagai suatu faktor 

yang tidak berwujud, kewirausahaan strategis merupakan 

suatu budaya organisasi baik yang baru maupun sudah mapan 

(Ireland, Hoskisson, & Hitt, 2009). Budaya organisasi 

merupakan elemen tidak berwujud yang memiliki pengaruh 

penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. Budaya 

organisasi ini akan berinteraksi dengan berbagai faktor tidak 

berwujud lainnya seperti kapabilitas manajerial, human capital, 

internal auditing, hubungan tenaga kerja, dan reputasi 

organisasi yang dipersepsikan oleh para pemangku 

kepentingan (Carmeli and Tishler, 2004). 

Strategi kewirausahaan amat tergantung dari seberapa 

melekat inovasi dalam kultur perusahaan untuk menghasilkan 

output yang nyata. Faktor sosial strategis perusahaan 

merupakan isu sentral bagi perusaan yang baru berwirausaha 

dalam membentuk suasana inovasi dalam perusahaan dan 

melakukan aliansi antar perusahaan (Eisenhardt and 

Schoonhoven, 1996). 

Dess, Lumpkin dan Covin merupakan beberapa 

akademisi awal yang mencoba melihat hubungan antara 

pengambilan strategi kewirausahaan dan penciptaan 

keunggulan bersaing perusahaan serta kinerja perusahaan. 

Dengan mengambil sampel dari 32 perusahaan yang bersaing 

pada berbagai lini bisnis, hasil penelitian mereka mendapati 

hasi yang positif atas kekuatan prediktif dari pengambilan 

keputusan strategi kewirausahaan, strateginya dan kinerja 

perusahaan tersebut. Sebagai suasana dalam pengambilan 

keputusan, kewirausahaan strategis terbukti mampu diubah 

menjadi teknik yang dapat diutilisasi secara positif oleh 

perusahaan. Dengan melakukan monitor secara aktif terhadap 
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lingkungan sekitar, keberanian mengambil risiko dan 

berinovasi ataupun dorongan untuk menggunakan teknologi 

terbaru untuk mengurangi biaya, maka kinerja perusahaan 

yang tinggi dapat dicapai (Dess, Lumpkin and Covin, 1997). 

Hasil yang senada juga disampaikan oleh (Mol and Birkinshaw, 

2009) yang dalam hasil uji empirisnya mendukung peran 

inovasi manajemen sebagai konsekuensi faktor dalam konteks 

internal, maupun eksternal dalam pencarian berbagai 

pengetahuan baru perusahaan. Kinerja perusahaan yang positif 

akan mengikuti hasil yang diperoleh dari pengetahuan dan 

aplikasi inovatif tersebut, dan karenanya mengindikasikan 

pentingnya konsep ini. 
 

2. Dynamic Capabilities 

Konsep berikutnya yang menjadi ukuran daya saing 

adalah dynamic capabilities (DC) sebagai salah satu teori yang 

diperkenalkan pertama kali pada tahun 1994 melalui working 

paper yang berjudul “The Dynamic Capabilities of Firms: an 

Introduction” oleh Teece, Pisano & Shuen (1994). Diawali oleh 

tulisan tersebut, mereka kemudian memublikasikan DC secara 

luas dalam jurnal terkemuka Strategic Management Journal 

dengan judul “Dynamic Capabilities and Strategic Management” 

(Teece, Pisano and Shuen, 1997). Alasan pemilihan indikator ini 

adalah karena konsep DC memberikan gambaran perusahaan 

yang dinamis, yang siap untuk menggunakan berbagai 

kesempatan di luar dan kemampuan di dalamnya untuk 

meraih hasil yang bermakna. Hoskisson sendiri telah 

menyatakan konsep ini sebagai jembatan penghubung antara 

dua perbedaan paradigma internal-eksternal yang selama ini 

saling bertentangan (Hoskisson et al., 1999). 

Mereka mendasari argumen mereka pada gap situasi riil 

di lapangan dimana beberapa perusahaan besar seperti IBM, 



Strategi Kontemporer 
 

99 

Texas Instrument, dan Phillips telah menggunakan Resource-

Based Theory sebagai metode untuk meraih keunggulan 

bersaing perusahaan (Competitive Advantage) melalui 

penguasaan aset teknologi yang penting dan kadang disertai 

oleh usaha perusahaan untuk mendapatkan hak paten atas 

berbagai sumber daya tersebut. Akan tetapi metode tersebut 

tampaknya tidak mampu memberikan hasil yang maksimal 

bagi perusahaan. Teece dan Shuen berargumen bahwa 

pemenang pada pasar global adalah perusahaan-perusahaan 

yang mampu merespon secara tepat berbagai perubahan di 

luar dengan kemampuan menghasilkan produk inovatif 

melalui maksimisasi kemampuan internal dan eksternal 

perusahaan (1994). 

Berangkat dari argumen di atas, maka Teece, Pisano, 

dan Shuen merumuskan konsep DC berdasarkan dua kata 

kunci  dynamic sebagai kemampuan untuk merespon secara 

tepat waktu berbagai perubahan yang terjadi di luar dengan 

beragam inovasinya, dan capabilities sebagai kemampuan 

strategis perusahaan untuk beradaptasi, mengintegrasikan, dan 

menata ulang berbagai kemampuan, sumberdaya, kompetensi 

fungsional internal dan eksternal perusahaan untuk 

menghadapi berbagai perubahan tersebut yang juga amat 

tergantung pada proses, posisi dan jalur perusahaan (1994, 

1997). Dengan kata lain, konsep ini fokus pada eksploitasi 

berbagai sumberdaya internal perusahaan dan pada saat yang 

sama tidak melupakan eksplorasi berbagai faktor eksternal 

yang senantiasa berubah di luar perusahaan (Teece, Pisano, & 

Shuen, 1997). Ini berarti perusahaan yang mampu mencapai 

kondisi ini akan memiliki keunggulan bersaing di bandingkan 

dengan kompetitor lainnya. 

Teece, Pisano, dan Shuen (1997) lebih lanjut 

mengeksplorasi DC berdasarkan pada tiga dimensi strategis 
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yaitu proses, posisi dan jalur. Yang dimaksud dengan proses 

adalah rutinitas operasi perusahaan yang dengannya sebuah 

pola dan proses pembelajaran dapat dikenali dari perusahaan 

tersebut. Sementara melalui posisi, perusahaan dilihat dari 

penguasaan sumberdaya strategis tertentu seperti teknologi, 

basis pelanggan, hubungan dengan distributor, dan lain-lain. 

Adapun yang dimaksud dengan jalur adalah berbagai alternatif 

strategi yang tersedia bagi perusahaan dimana kemungkinan 

munculnya return serta ketergantungan terhadap situasi 

tersebut dapat direalisasikan. Teece kemudian 

mengembangkan dimensi yang perlu dikembangkan dalam 

konsep DC dengan memasukkan faktor sensing sebagai 

kemampuan mengidentifikasi berbagai kesempatan. Faktor 

berikutnya yaitu menginvestasikan sumberdaya pada 

kesempatan tersebut atau seizing. Seluruh dimensi di atas 

kemudian dikonfigurasi ulang untuk menjadi DC yang lebih 

sustainable (Teece, 2007). 

Jika melihat konsep DC, maka keberadaan karyawan 

dengan rutinitasnya, berbagai level kepuasan kerja serta 

keterikatan mereka dengan pekerjaan mereka akan menjadi 

salah satu bagian dalam proses operasi perusahaan. Sementara 

penguasaan posisi yang telah dimiliki oleh perusahaan berbasis 

pelanggan yang puas dan loyal serta aset keuangan yang 

memadai akan menjadi pendukung utama bagi perusahaan. 

Kedua poin tersebut akan menjadi pendukung ketersediaan 

jalur sebagai pilihan kebijakan strategis perusahaan dalam 

mendapatkan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. 

Hoskisson (1999) sendiri mengambil perumpamaan 

pendulum untuk menjelaskan berbagai pergerakan dan 

perkembangan teori manajemen strategi. Dia menjelaskan 

secara garis besar bahwa perkembangan teori manajemen 

strategi dengan konsep yang utuh bisa dimulai dari konsep 
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Bain (1956, 1968) dan Mason (1939) melalui Structure-Conduct-

Performance dimana pergerakan teori fokus pada aspek 

eksternal lingkungan industri perusahaan. Kemudian Porter 

dengan usulan five forces-nya yg membentuk lingkungan 

adalah proponen utama dari arah pergerakan pendulum ini. 

Akan tetapi, Wernerfelt mengeluarkan teori Resource-Based 

Theory yang dengannya pergerakan pendulum tersebut 

mengarah ke arah internal perusahaan dimana pemanfaatan 

sumberdaya strategis perusahaan akan menjamin 

keberlangusngan keunggulan bersaing perusahaan (Wernerfelt, 

1984). Teori DC yang dikeluarkan oleh Teece, Pisano, dan 

Shuen (1994, 1997) menjadi momentum pergerakan pendulum 

ke arah tengah dimana pentingnya faktor internal diapresiasi 

dan keharusan memaksimalkan potensi eksternal akan 

mengarahkan perusahaan secara lebih efektif dalam 

penguasaan keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Dengan 

melihat posisi teori DC dalam ranah keilmuan manajemen 

strategi maka kita bisa memahami bagaimana konsep ini 

mencoba merekonsiliasi dua kutub yang awalnya amat 

bertentangan tersebut. 

DC sebagai sebuah teori manajemen strategi yang masih 

tergolong baru tentunya menarik banyak akademisi untuk 

membedah konsep ini. Salah satu di antaranya adalah Arend 

dan Bromiley yang mengkritik landasan teori di balik DC dan 

usul mereka agar akademisi bisa lebih memfokuskan pada teori 

yang sudah ada dimana teori-teori tersebut memiliki landasan 

teoretis yang lebih mapan dan teruji (Arend and Bromiley, 

2009). Pendapat mereka diamini oleh Helfatt dan Peteraf yang 

mengakui bahwa DC belum menjadi sebuah teori sepenuhnya, 

akan tetapi mereka berargumen bahwa DC memiliki 

kemampuan untuk mengisi kekosongan yaitu isu strategic 

change, dimana berbagai langkah strategis perusahaan yang 
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diambil untuk merespon berbagai perubahan-perubahan yang 

terjadi dan kaitannya dengan kinerja perusahaan (Helfat and 

Peteraf, 2009). Hal inilah yang tidak mampu dijawab oleh teori 

sebelumnya seperti change management. Karenanya DC sebagai 

ranah keilmuan strategi yang baru haruslah diberikan 

kesempatan untuk lebih berkembang dengan berbagai aplikasi 

empirisnya. Zahra, Sapienza, dan Davidsson mencatat paling 

tidak ada beberapa isu yang masih menjadi masalah terkait 

konsep DC ini, antara lain: Pertama, belum adanya kesesuaian 

pendapat apakah DC merupakan kemampuan perusahaan 

untuk menghadapi berbagai perubahan ataukah DC 

merupakan kemampuan perusahaan untuk melakukan 

perubahan seiring berbagai guncangan yang ada. Kedua, adalah 

bercampurnya faktor internal dan eksternal dalam pengamatan 

bisa menjadi faktor yang membingungkan. Ini berarti 

“rutinitas” perusahaan yang berubah sesuai DC tersebut 

berasal dari dorongan eksternal ataukah berasal kebutuhan 

internal seiring dengan perubahan sumberdaya yang dimiliki 

perusahaan (Zahra, Sapienza and Davidsson, 2006). 

Seiring dengan perkembangan keilmuan DC, beberapa 

akademisi mencoba memberikan sumbangsih dalam 

pendefinisiannya. Eisenhardt dan Martin mendefinisikan DC 

sebagai proses perusahaan dalam menggunakan sumberdaya—

khususnya proses pengintegrasian, pengkongfigurasian, 

perolehan dan pelepasan sumberdaya—untuk mencapai atau 

bahkan menciptakan perubahan pasar. Karenanya, DC adalah 

rutinitas organisasi dan strategis dimana perusahaan mencapai 

konfigurasi sumberdaya baru seiring dengan pangsa pasar 

yang baru muncul, terikat, berpisah, berkembang, ataupun 

hilang (Eisenhardt and Schoonhoven, 1996).  

Helfat dan Peteraff mendefinisikan DC sebagai kapasitas 

sebuah organisasi untuk secara sengaja menciptakan, 
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memperluas dan memodifikasi basis sumberdaya mereka, 

dimana sumberdaya tersebut berupa aset berwujud, tidak 

berwujud ataupun manusia yang dengannya menjadi 

penguasaan organisasi, bisa dikontrol dan dapat diakses kapan 

saja (Helfat and Peteraf, 2009).  Akademisi yang lain 

mengusulkan definisi berbeda dimana DC dalah sebuah pola 

aktifitas kolektif yang dengannya organisasi secara sistematis 

menciptakan dan memodifikasi rutinitas operasi untuk 

mencapai peningkatan efektifitas perusahaan (Zollo and 

Winter, 2002).  Zahra, Sapienza, dan Davidsson mengusulkan 

definisi DC sebagai kemampuan perusahaan  untuk 

mengkonfigurasi ulang sumberdaya dan rutinitas perusahaan 

sesuai dengan pola yang divisikan dan dianggap penting oleh 

pengambil keputusan tertinggi (Zahra, Sapienza and 

Davidsson, 2006). Akan tetapi, mereka juga mengingatkan 

perusahaan untuk tidak semata-mata mengandalkan 

pengelolaan strategis pada DC semata, karena kepemilikan DC 

tidak serta-merta menghasilkan kinerja keuangan yang 

superior; tapi, perusahaan dengan penguasaan DC yang baik 

akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menghadapi 

berbagai perubahan-perubahan yang terjadi secara tepat 

waktu. Zahra et al. (2006) menempatkan peran penting visi 

manajer dan jiwa entrepreneurship serta kemampuan 

mengintegrasikan berbagai kemampuan ini untuk mendukung 

perkembangan DC tersebut. Beragam definisi tersebut paling 

tidak mengarah pada satu kata yang paling sering berulang 

yaitu “rutinitas” organisasi. Dan penciptaan DC melalui 

“rutinitas” positif ini membutuhkan sumberdaya yang 

luarbiasa dan organisasi pembelajar sehingga kapabilitas dan 

pengetahuan organisasi bisa semakin berkembang menjadi 

“rutinitas” yang positif sebagaimana yang juga ditekankan oleh 

(Winter, 2003). 
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Secara keseluruhan, DC sebagai sebuah ajang penelitian 

teoritis manajemen strategi yang masih baru memberikan 

berbagai bidang penelitian empiris yang menarik bagi para 

akademisi, dan pada tataran aplikasi menjadi tantangan yang 

mau tidak mau harus dihadapi oleh perusahaan. DC telah 

menjadi semacam black box atau holy grail yang masih harus 

ditelaah secara mendalam karena masih kurangnya model 

terukur dalam tataran empiris. 

Hubungan antara sumberdaya kewirausahaan dan daya 

saing perusahaan serta kinerja perusahaan dapat diamati lebih 

lanjut pada penelitian dari Wu yang membahas beberapa 

perusahaan teknologi tingkat tinggi di Taiwan (Wu, 2007). 

Penelitian mereka memperlakukan dynamic capabilities sebagai 

salah satu faktor daya saing strategis perusahaan juga sejalan 

dengan konsep yang diusulkan oleh peneliti. Secara umum 

sumber daya kewirausahaan akan mendorong penciptaan 

dynamic capabilities dan akhirnya mendorong peningkatan 

kinerja perusahaan start-up di Taiwan.  Secara detail, path 

coefficient sebesar 0.53 diperoleh dalam penelitian mereka dari 

hubungan antara sumber daya kewirusahaan dan DC. Adapun 

path coefficient sebesar 0.88 diperoleh sebagai hubungan antara 

DC dan kinerja perusahaan start-up. Hasil penelitiannya 

memberikan dukungan yang kuat atas hubungan entrepreneur 

resources, DC, dan kinerja perusahaan start-up. Signifikansi 

yang besar ini menunjukkan bahwa sebagai konstruk, 

pengembangan DC masih harus terus-menerus dilaksanakan, 

dan memiliki potensi yang besar untuk diaplikasikan pada 

beragam level pengambilan keputusan organisasi bisnis. 
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