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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 
dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, 
dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
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PENGANTAR PENULIS 
 
 

 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah 
SWT atas limpahan berkah dan karunia-Nya serta shalawat dan 
salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad 
SAW. Beserta keluarga sahabat dan pengikutnya dalam rangka 
pengembangan visi misi perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar 
khususnya di Fakultas ekonomi dan bisnis Islam maka 
diwujudkan program penulisan buku ini dan telah dirampungkan 
dengan segala keterbatasannya. Penulisan materi Manajemen 
Sektor Publik dalam pendekatan konsep dan teori. 
 Dalam buku ini akan dijelaskan secara langsung kepada 
pengguna tentang pelayanan pemerintah dan konsep manajemen. 
Buku ini bertujuan memberikan penjelasan, konsep tentang 
pelayanan sektor publik, pengelolaan sektor publik, pergeseran 
paradigma pemerintah, kebijakan dan tujuan pemerintah, 
membangun e-government pemerintah, pembangunan 
berkelanjutan, dimensi dan indicator administrasi public dan 
akuntabilitas sektor publik. Mahasiswa, pemerintah dan 
masyarakat diharapkan mempunyai wawasan yang luas mengenai 
perkembangan penerapan manajemen sektor publik di Indonesia 
sebagai suatu ilmu pengetahuan maupun bidang pelayanan 
publik. Buku REFERENSI ini dirancang untuk digunakan dalam 
proses pembelajaran yang efektif, juga dapat digunakan sebagai 
literasi dalam proses pembelajaran Konsep dan teori Manajemen 
Sektor Publik di instansi, sekolah maupun Perguruan Tinggi. 
 Buku ini masih jauh dari kesempurnaan tapi mudah-
mudahan dapat menginspirasi pemahaman bagi pembaca, 
bagaimana perkembangan manajemen sektor publik khususnya 
pemerintah di Indonesia. Penulis berharap agar buku ini 
bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan pengguna lainnya.  
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Dengan kerendahan hati saya menerima segala kritik dan saran 
demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Penulis 
senantiasa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor UIN 
Alauddin Makassar atas amanah yang diberikan untuk menulis 
buku ini dan rekan-rekan dosen. 

 
 
 

Makassar, Oktober 2023 
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BAB 1 
KONSEP MANAJEMEN PELAYANAN 

PUBLIK 
 
 

A. Pendahuluan 
Berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 

media sosial mengenai layanan publik telah menimbulkan citra 
buruk terhadap institusi pemerintah sebagai penyedia pelayanan 
kepada masyarakat. Karena pemerintah memiliki fungsi utama 
yaitu melayani masyarakat, maka penting bagi pemerintah untuk 
senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan 
publik merupakan tolak ukur kinerja pemerintah yang dapat 
dilihat langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, sangatlah 
penting bagi seluruh pelayan publik untuk senantiasa menjaga 
kualitas pelayanannya. Pemerintah senantiasa berupaya 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan banyak mengacu 
pada ketetapan dari undang-undang serta keputusan menteri 
terkait aturan dan kebijakan pelayanan publik. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintah telah fokus 
pengembangan dalam bidang pelayanan publik, yang meliputi 
tugas-tugas manajemen pelayanan publik, seperti mengontrol 
kinerja sumber daya manusia serta menjaga stabilitas keuangan 
dalam instansi aparat pemerintahan. Meskipun manajemen 
pelayanan publik merupakan hal yang relatif baru, namun konsep 
administrasi publik sudah ada sebelumnya. Bahkan, muncul kritik 
terhadap perilaku birokrasi pelayanan publik yang tidak sesuai 
dengan aturan di beberapa negara seperti Amerika dan Asia. 
Peran utama manajemen pelayanan publik adalah memberikan 
informasi yang sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis 
pada manajemen sebagai acuan untuk perencanaan dan 
pengendalian organisasi sektor publik, terutama pemerintah. 
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B. Pengertian Pelayanan Publik dan Manajemen Pelayanan 
Publik 

Pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilaksanakan 
oleh lembaga publik atau birokrasi pemerintahan yang bertugas 
sebagai penyedia barang dan jasa bagi masyarakat umum. Dalam 
konteks pelayanan publik, Islam sebagai agama dan pedoman bagi 
kaum muslim juga mengatur mengenai hal ini, yang dapat dilihat 
dari masa kekhalifahan hingga saat ini. Sebagai contoh, dalam 
artikel Adel (2019) dijelaskan bahwa salah satu khalifah utama 
(Khalifaturrasyidin), yaitu Umar Bin Khattab, bertanggung jawab 
kepada masyarakatnya dengan mengambil tindakan memperbaiki 
jalanan yang buruk di pegunungan Irak karena kondisi jalan yang 
berlubang yang dapat mengakibatkan korban jiwa. Tidak hanya 
dalam Islam, setiap agama juga berpartisipasi dalam sistem 
pelayanan publik. Agama menjadi pedoman hidup bagi manusia, 
memungkinkan pemeluknya untuk menjalani kehidupan dengan 
damai, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, pemeluk agama 
percaya pada nilai-nilai agama yang menekankan bahwa setiap 
perbuatan di dunia ini, baik atau buruk, akan mendapatkan 
balasannya.  

Membantu orang lain secara ikhlas adalah salah satu nilai 
kebaikan yang diterapkan berdasarkan pemahaman agama, dan 
nilai ini perlu dihayati dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, 
kerusakan jalan dan infrastruktur dapat tercermin dari laporan 
dan pengaduan masyarakat kepada lembaga Ombudsman, 
termasuk laporan atau pengaduan terkait pelayanan publik, 
seperti masalah infrastruktur dan transportasi serta 
ketidakpuasan pelayanan. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 
mengenai Pelayanan Publik menyebutkan layanan dalam bentuk 
penyediaan jalan dan jembatan tergolong ruang lingkup barang 
publik. Khususnya pada bagian pelayanan publik yang dilakukan 
pemerintah, aspek pelayanan ini menjadi kewajiban pemerintah 
dan instansi terkait melalui fungsi dan kedudukannya. 
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Berikut beberapa definisi mengenai pelayanan publik 
menurut para ahli yaitu: 

1. Menurut Jamaluddin Majid (2023), Pelayanan Publik 
merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh 
aparat pemerintah sesuai visi, misi dan tujuan negara dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk 
pertanggungjawaban organisasi publik kepada pimpinan, 
stakeholder dan kepada Tuhan.  

2. Menurut Dwiyanto (2006), pelayanan publik merupakan 
pekerjaan atau operasional yang dilaksanakan demi 
pemenuhan kebutuhan warga negara yang memerlukan. 

3. Menurut Moenir (2002), pelayanan publik merupakan 
sebuah kegiatan yang dilaksanakan individu maupun 
golongan atau aparatur negara dengan membagikan 
sokongan pada warga negara ketika hendak mencapai suatu 
maksud khusus.  

4. Menurut Sinambela dkk (2011), pelayanan publik selaku 
suatu pembagian berupa bantuan pada seseorang 
masyarakat atau warga negara yang memiliki kepentingan 
pada organisasi, selaras melalui aturan yang sudah 
diputuskan. 

5. Menurut Mahmudi (2010), pelayanan publik merupakan 
semua aktivitas pelayanan yang diselenggarakan pelaksana 
pelayanan selaku usaha pencapaian keperluan masyarakat 
serta penyelenggaraan atas ketetapan undang-undang.  

6. Menurut Ratminto dan Winarsih (2006), pelayanan publik 
merupakan beragam wujud jasa pelayanan, baik dalam 
bentuk barang ataupun jasa sebagai bentuk tanggung jawab 
instansi sebagai bentuk usaha pencapaian keperluan public 
ataupun sebagai upaya penyelenggaraan atas ketetapan 
undang-undang yang ada.  
 
Beberapa poin penting tentang pelayanan publik dari sudut 

pandang Islam mencakup nilai kejujuran, kualitas layanan, dan 
tanggung jawab. Nilai-nilai ini dapat ditemukan dalam kehidupan 
masyarakat yang pekerjaannya berdasarkan pada ajaran agama. 
Selain itu, mutu pelayanan publik juga berhubungan dengan 
praktik keagamaan, terutama sebagai sumber moral dalam 
kehidupan lembaga kemasyarakatan bagi bangsa. Dalam konteks 
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pelayanan publik, etika ini menjadi hal yang sangat mendasar 
guna melaksanakan pelayanan publik yang optimal. Berlandaskan 
anggaran dasar pemerintah dan penyelenggara negara, serta 
pemahaman para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
pelayanan publik memiliki tiga komponen utama, yaitu 
Kementerian atau Lembaga, Satuan Organisasi Pemerintah dan 
Non Kementerian.  

Hal ini mencakup Sekretariat Badan Nasional dan Badan 
Tinggi Negara, serta Badan Pemerintah lainnya, baik di tingkat 
pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD). Kedua, penyelenggara pelayanan publik 
adalah pegawai negeri atau pegawai instansi pemerintah yang 
bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pekerjaan dan 
kewajiban pelayanan publik sejalan dengan ketentuan aturan 
perundang-undangan. Ketiga, penerima pelayanan publik meliputi 
orang perseorangan, pemerintah kota, dan badan hukum. 
Ketetapan Menpan di atas juga menarik karena mengatur 
beberapa prinsip kepegawaian. Prinsip-prinsip tersebut 
merupakan pelaksanaan kerja utama Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
sebagai berikut; Prinsip transparansi, persyaratan, dan 
persamaan hak.  

Keputusan Menteri No. 81 Tahun 1993, yang digantikan 
oleh ketetapan tahun 2003, juga mengatur standar pelayanan 
publik. "Semua penyelenggara pelayanan publik harus memiliki 
standar pelayanan dan mempublikasikannya sebagai jaminan 
untuk memberikan ketenangan bagi penerima pelayanan. Standar 
pelayanan publik adalah ukuran yang dijadikan acuan dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik, dan/atau harus diikuti oleh 
penerima pelayanan”. Manajemen pelayanan publik menjadi hal 
yang sangat penting dalam era reformasi birokrasi yang semakin 
berkembang, seiring dengan munculnya berbagai kritikan dari 
masyarakat karena kurang puas dengan pelayanan publik.  

Awal kemunculan pelayanan publik dimulai dari sektor 
swasta yang kemudian diadopsi ke sektor publik, khususnya di 
lingkungan pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, baik 
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat telah memperluas 
layanan publik dengan fokus pada pembangunan dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik 
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merupakan pengelolaan dari seluruh aktivitas yang dilaksanakan 
oleh pemerintah, termasuk instansi atau birokrasi pemerintahan, 
atau badan hukum lain yang dimiliki pemerintah. Pengelolaan ini 
dilakukan secara selaras dengan kewajiban dan fungsi pelayanan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan 
(Silaban, 2006). Secara sederhana, pelayanan publik dapat 
diartikan sebagai bagian dari pelayanan yang dilakukan oleh 
aparatur negara, dalam hal ini pemerintah, untuk memberikan 
pelayanan kepada individu atau kelompok masyarakat yang 
membutuhkan atau memiliki kepentingan tertentu. 

Dalam konteks administratif, manajemen dianggap sebagai 
pelaku utama dari kegiatan ini karena memiliki peran sebagai 
pelaksana atau pelaku utama administrasi. Sebagaimana 
dijelaskan dalam situs web (Zhultuha fikli, 2020) yang mengutip 
Gibson, Donelly, dan Ivancevic dalam buku Ratmanto, manajemen 
merupakan sebuah mekanisme di mana satu orang atau lebih 
bekerja sama dalam aktivitas lain guna mencapai hasil yang tidak 
akan bisa dicapai oleh seorang individu yang bekerja sendirian. 
Namun, penjelasan Ratmanto berbeda dengan hal tersebut, 
karena menjelaskan bahwa manajemen pelayanan dapat 
dipahami sebagai suatu kegiatan yang menerapkan ilmu dan seni 
perencanaan pelayanan, koordinasi, dan kinerja untuk mencapai 
tujuan pelayanan, sehingga terjadi interaksi dan pengendalian 
mutu dengan pelanggan. 

Mengenai penjelasan pelayanan publik, Undang–Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai 
upaya pencapaian kebutuhan sosial melalui aturan perundang–
undangan yang menjadi pegangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk terkait penyediaan barang, jasa, atau pelayanan 
mengenai dokumen kelembagaan yang disediakan oleh pelayanan 
publik. Secara garis besar, pelayanan publik merupakan 
pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan, yang 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan tujuan 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, termasuk pelayanan 
berupa barang, jasa, dan layanan administratif. Pelayanan publik 
dapat dilaksanakan oleh lembaga pemerintah ataupun lembaga 
swasta. Pelayanan publik merupakan bentuk aktivitas pelayanan 
yang dilakukan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum milik 
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negara lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui kebijakan (Silaban, 2006). 

Pergeseran peran pemerintah sebagai independensi, di 
mana pemerintah berperan sebagai organisasi yang terlibat dalam 
pengambilan kebijakan dan memiliki ciri ketergantungan dengan 
pihak lainnya (Kicker, et.al. 1999), telah menyebabkan 
pemerintah menjadi kurang bertanggung jawab atau bersifat 
egois. Dalam kondisi ini, pemerintah merasa sebagai satu-satunya 
aktor yang mendominasi dalam pengambilan keputusan. Berbagai 
masalah yang muncul dalam ruang publik dan pandangan bahwa 
pemerintah berfungsi sebagai pengelola sektor publik serta big 
government yang berusaha mengambil alih, mengubah, dan 
meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mencapai tujuan 
bersama.  

Secara sederhana, bidang yang selama ini menjadi 
wewenang pemerintah akan lebih banyak diserahkan kepada 
publik, baik dalam mekanisme kepemilikan maupun dalam 
pengambilan keputusan. Terdapat perbedaan antara pelayanan 
publik pada sektor privat, yakni:  

1. Pelayanan publik: ditata menurut aturan perundang-
undangan, peraturan pemerintah, serta aturan hukum 
sedangkan Sektor privat: mengikuti apa menjadi aturan 
perusahaan, serta arahan direktur/pimpinan perusahaan. 

2. Pelayanan publik: sebagai kebutuhan ekonomi nasional 
perdagangan, sedangkan Sektor privat: sebagai kebutuhan 
pasar. 

3. Pelayanan publik: memiliki sifat yang terbuka, transparansi, 
serta dalam pengambilan keputusan menekankan diri pada 
keterwakilan. Sedangkan Sektor privat: lebih bersifat 
rahasia dan saling terikat dengan rasa kepercayaan. 

4. Pelayanan publik: memiliki berbagai tujuan antara lain yaitu 
pemberian pelayanan, sebagai kepentingan publik, 
penyetaraan, menjaga profesionalisme, pemberi ruang 
kepada pelanggan, dan perniagaan yang kompleks, 
sedangkan Sektor privat: segala sesuatu lebih terbatas. 

5. Pelayanan publik: sumber pendapatan atau pemasukan 
berasal dari pajak. 
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C. Sifat dan Prinsip Pelayanan Publik 
 Dalam penerapannya, sistem pelayanan publik memiliki 
prinsip-prinsip yang senantiasa harus dijaga oleh para aparat 
publik. Hal ini tercermin dalam Keputusan Menteri Pemerintahan 
dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, yang 
menegaskan bahwa kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 
negara adalah memberikan pelayanan yang berkesan kepada 
setiap masyarakat yang membutuhkan. 
 

1. Keterbukaan (Transparansi) 
Penyelenggaraan pelayanan dilakukan dengan metode yang 
terbuka dan mudah dipahami oleh semua pihak. Sifat 
transparansi dimaksudkan agar setiap instansi pelayanan 
publik dapat terbuka dalam menyampaikan informasi 
kepada publik. Dengan adanya keterbukaan kepada publik, 
masyarakat akan lebih percaya kepada aparatur publik. 
 

2. Akuntabilitas 
Sesuatu yang dipertanggungjawabkan harus didasarkan 
pada ketentuan undang-undang. Keterkaitan antara 
keterbukaan kepada publik mendorong para aparatur 
publik untuk selalu bertanggung jawab dalam memberikan 
pelayanan. 
 

3. Kondisional (sesuai pada kondisi sekarang) 
Sesuai dengan syarat dan kapasitas, baik penerima maupun 
penyelenggara pelayanan publik harus senantiasa 
memperhatikan prinsip efisiensi. Efisiensi di sini 
bergantung pada kebutuhan dan kondisi apa yang menjadi 
kebutuhan masyarakat. 
 

4. Partisipasi (turut serta) 
Mendorong partisipasi warga dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan selalu memperhatikan keluhan 
warga. Pelibatan masyarakat dalam seluruh kegiatan 
pelayanan dilakukan sesuai dengan konteks kegiatan, 
sebagai pendorong agar terjadi keharmonisan di antara 
semua pihak yang terlibat. 
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5. Kesamaan hak 
Melakukan pelayanan tanpa memandang agama, golongan, 
jenis kelamin, strata sosial, maupun status ekonomi 
merupakan prinsip yang dijunjung tinggi dalam pelayanan 
publik. Dalam konteks ini, pelayanan publik senantiasa 
berkomitmen untuk menyamaratakan segala bentuk 
pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat. 
 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban 
Baik penyelenggara maupun penerima layanan wajib 
menjalankan hak serta kewajiban yang telah ditetapkan. 
Masyarakat sebagai penerima layanan publik senantiasa 
memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Begitu pula, para 
pelayanan publik wajib senantiasa menyalurkan apa yang 
menjadi hak setiap warga negara yang membutuhkan. 

 
D. Akuntansi Manajemen dalam Sektor Publik 

Ada berbagai peran akuntansi manajemen terhadap sektor 
publik, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku karya 
Jamaluddin dan Deviyanti (2021), terdapat enam peran akuntansi 
manajemen, antara lain: 

1. Perencanaan stratejik (strategic planning); Dalam hal ini 
tugas dari akuntansi manajemen, yaitu memberikan 
informasi yang akurat kepada pihak yang membutuhkan. 

2. Pemberian informasi biaya; Pemberian rekapan biaya 
sedetail dan seakurat mungkin yang meliputi biaya masuk, 
keluar, dan biaya dalam proses. 

3. Penilaian investasi/penanaman modal; Penggunaan analisis 
efektivitas biaya. 

4. Penganggaran; Berperan dalam penentuan anggaran publik 
yang lebih efektif. 

5. Penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan; 
Berperan dalam menghitung jumlah cost yang dikeluarkan 
untuk membuat layanan/jasa publik. 

6. Penilaian kinerja; Digunakan sebagai alat evaluasi kinerja 
untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. 

 
 
 



 

9 
 

E. Kelompok Pelayanan Publik Dan Jenis Pelayanan Publik 
 Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Negara No. 63 
Tahun 2004, mengenai pembagian jenis pelayanan dikategorikan 
atas tiga kelompok, yaitu:  

1. Kelompok pelayanan dokumen kenegaraan, merupakan 
pelayanan yang menciptakan segala bentuk dokumen resmi 
yang diperlukan oleh publik.  

2. Kelompok pelayanan barang, mencakup segala sesuatu yang 
menghasilkan bentuk atau barang yang digunakan oleh 
publik.  

3. Kelompok pelayanan jasa, mencakup segala bentuk 
pelayanan jasa yang digunakan oleh publik. 
 
Selain itu, berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

mengenai pelayanan publik, terdapat tiga jenis pelayanan publik, 
yaitu:  

1. Pelayanan barang publik:  
a. Penyaluran barang melalui instansi lembaga negara yang 

sebagian atau seluruh dananya didapat dari anggaran 
pendapatan belanja negara maupun anggaran 
pendapatan belanja daerah.  

b. Penyaluran serta pengadaan barang atau fasilitas barang 
publik bersumber atas kekayaan negara atau kekayaan 
daerah yang dipisahkan.  

c. Penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak 
bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara 
atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
daerah menurut perundang-undangan. 

 
2. Pelayanan atas jasa publik 

a. Penyedia layanan publik yang disediakan oleh instansi 
penyedia layanan mendapatkan dana yang bersumber 
atas anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
belanja daerah. 

b. Penyedia layanan publik yang merupakan badan usaha 
yang aliran modal sebagian atau seluruhnya berasal dari 
kekayaan negara ataupun kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 
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c. Penyedia jasa publik yang pembayarannya tidak 
bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara 
atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta 
dengan perundang-undangan. 

 
3. Pelayanan administratif 

a. Kewajiban administratif pemerintah diatur oleh negara 
dan undang-undang dalam mewujudkan perlindungan 
pribadi, keluarga, harta benda, kehormatan dan 
martabat. 

b. Administratif yang dilakukan oleh badan non-
pemerintah diwajibbkan oleh negara dengan diatur oleh 
undang-undang berdasarkan perjanjian pelayanan. 

 
F. Alur Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 

Dalam sejarah akademik, terutama dalam ilmu manajemen, 
terdapat perkembangan ilmu terkait pelayanan masyarakat atau 
public service management. Bidang ini merupakan salah satu 
bagian terbaru yang berfokus pada pendalaman kualitas 
organisasi pelayanan publik, termasuk di dalamnya organisasi 
pemerintah daerah. Sebuah laporan penelitian dari Bank Dunia 
menyimpulkan bahwa terdapat lima dimensi konsep pelayanan 
publik, yaitu perwakilan, pembiayaan, performa, informasi 
(informing), dan pemeriksaan (enforcing). Dalam hal ini, ruang 
lingkup pelayanan masyarakat meliputi berbagai dimensi, 
termasuk dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi sosial, 
dimensi organisasi, serta dimensi komunikasi.  

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa 
asas-asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, 
keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, 
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, 
akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok 
rentan, ketepatan waktu. Sementara cici-ciri pelayanan baik 
adalah a) Tersedianya karyawan yang baik b) Tersedianya sarana 
dan prasarana yang baik c) Bertanggung jawab kepada setiap 
nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir d) Mampu melayani 
secara cepat dan tepat e) Mampu berkomunikasi f) Memberikan 
jaminan kerahasiaan setiap transaksi. 
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G. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Prinsip pelayanan publik diatur dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2004 tentang 
prinsip penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu:  

1. Kesederhanaan: mudah dipahami serta tidak berbelit-belit 
sehingga ringan untuk diselenggarakan.  

2. Kejelasan: mencakup persyaratan teknis dan administrasi 
publik, unit kerja pejabat yang berwenang dan memiliki 
tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan publik, serta 
rincian biaya pelayanan publik dan upaya pembayaran.  

3. Ketepatan waktu: menyelesaikan suatu pekerjaan 
berdasarkan kurun waktu yang ditentukan.  

4. Akurasi: produk pelayanan publik harus diterima sesuai, 
tepat waktu, dan sah.  

5. Keamanan: mekanisme dan produk unit pelayanan publik 
memberikan rasa serta kepastian hukum.  

6. Tanggung jawab: setiap pimpinan pelayanan publik 
bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan serta 
penyelesaian masalah ketika ada keluhan dari masyarakat.  

7. Kepaduan sarana prasarana: setiap lembaga pelayanan 
publik harus memiliki prasarana kerja, peralatan kerja, 
serta pendukung yang memadai.  

8. Kemudahan akses: lokasi dan tempat harus mudah dan 
memadai untuk dijangkau.  

9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan: setiap lembaga 
pelayanan publik harus memiliki sifat ini.  

10. Kenyamanan dan keamanan: pelayanan publik harus 
memberikan kenyamanan dan rasa aman kepada 
masyarakat. 

 
H. Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggara pelayanan publik, baik sebagai 
pemberi maupun penerima, senantiasa menjalankan standar yang 
ditetapkan. Standar pelayanan publik menurut (Wahyudi A, 
2014), meliputi:  

1. Prosedur pelayanan: penerima dan pemberi pelayanan 
membakukan serta mengadukan setiap prosedur pelayanan.  

2. Waktu penyelesaian: ditetapkan saat penyampaian petisi 
melalui penyelesaian dan komplain.  
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3. Biaya pelayanan: rincian tarif yang dikenakan saat 
melakukan pelayanan.  

4. Pelayanan produk: penerimaan hasil layanan menyesuaikan 
melalui ketetapan yang diputuskan.  

5. Sarana dan Pelayanan: sarana serta prasarana harus 
tersedia dan memadai oleh penyelenggara publik.  

6. Keterampilan petugas pemberi pelayanan: penetapan yang 
tepat berlandaskan klasifikasi pemahaman, keterampilan, 
keahlian, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. 

 
I. Perkembangan Manajemen Publik 

Manajemen pelayanan publik merupakan suatu konsep 
baru dalam ilmu pelayanan publik. Asal-usulnya dapat ditelusuri 
dari kritik teoritis terhadap perilaku birokrasi terkait pelayanan 
publik pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Kemunculannya 
dimulai dari perkembangan teori normatif yang dikenal dengan 
nama manajemen negara baru (New Public Administration). 
George Fredrickson (1994) dianggap sebagai pelopor pertama 
dari model baru ini, yang dijelaskan dalam sebuah konferensi 
administrasi negara di Minowbrook. Berbagai kritik datang dari 
ahli teori, praktisi, dan akademisi terhadap administrasi publik, 
antara lain: 

1. Mengabaikan isu-isu besar pada saat itu, seperti kerusuhan 
rasial di perkotaan, kemiskinan di Amerika, dan tanggung 
jawab moral pejabat negara.  

2. Gagal mengembangkan konsep atau teori baru yang relevan.  
3. Memfokuskan perhatian pada teori-teori sebelum tahun 

1960-an, tanpa mengikuti perkembangan lebih lanjut.  
4. Kurang memberikan perhatian kepada perubahan sosial 

dan organisasional.  
5. Kurang memperhitungkan laju pertumbuhan dan 

penurunan organisasi.  
6. Kurang mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan warga 

negara.  
7. Tidak memiliki perspektif yang jelas mengenai tujuan yang 

seharusnya dikejar oleh pemerintah dan administrasi 
publik. 
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Secara khusus, Fredickson melihat bahwa administrasi 
negara saat ini hanya menekankan pada nilai efisiensi, ekonomi, 
dan rasionalitas objektif. Secara sistematis, hal tersebut dinilai 
mendiskriminasi minoritas dan orang miskin tanpa sumber daya, 
dengan mengatasnamakan stabilitas birokrasi. Dalam 
perkembangan teori administrasi negara, paradigma baru oleh 
Frederickson disebut sebagai "second generation behaviorism", 
yang digambarkan sebagai teori yang tidak transparan dan tidak 
berlaku secara umum, hanya berorientasi pada pelanggan, dan 
lebih bersifat deskriptif. Perkembangan teoritis ini memberikan 
dampak yang besar terhadap birokrasi pemerintahan terutama di 
Amerika Serikat pada tahun 1980-an dengan perubahan dalam hal 
kepentingan dan keadilan sosial. 
 Untuk perkembangan layanan pemerintah di Indonesia, 
hingga saat ini belum ditemukan teks lengkap yang membahas 
secara menyeluruh tentang manajemen pelayanan publik. Namun, 
pembagian bidang kajian dalam sektor publik berdasarkan 
kebutuhan telah terjadi. Secara khusus, perkembangan teori di 
Amerika Serikat telah memberikan dampak bagi pemikiran 
bangsa Indonesia, mengingat sebagian besar rujukan pendidikan 
bagi para pemikir ilmu administrasi berasal dari perguruan tinggi 
di Amerika Serikat.  
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BAB 2 
PERKEMBANGAN OLD PUBLIC 

ADMINISTRATION, NEW PUBLIC 
MANAGEMENT, DAN NEW PUBLIC 

SERVICE 
 
 

A. Pendahuluan 
Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan 

publik dapat diamati melalui kebijakan-kebijakan yang mengatur 
proses pelayanan tersebut. Kebijakan pelayanan yang dimaksud 
mencakup perubahan dari Old Public Administration, beralih ke 
New Public Management, dan terakhir menuju New Public Service. 
Old Public Administration dijelaskan juga oleh F.W. Taylor (1911) 
dalam karyanya yang berjudul "Principles of Scientific 
Management," yang menganggap metode ini sebagai metode 
terbaik untuk meningkatkan produktivitas secara cepat dan 
efisien tanpa menyebabkan kelelahan.  

Wilson menjelaskan bahwa beberapa negara sebagai 
penyelenggara administratif (eksekutif) ada yang mengamalkan 
nepotisme dan sistem penjarahan, sehingga perlu adanya 
pemisahan peran dan kewenangan antara politik (legislatif) dan 
dunia administrasi. Setelah era Old Public Administration, muncul 
desakan dari masyarakat akan adanya perubahan dalam 
administrasi publik. Istilah New Public Management (NPM) 
pertama kali diperkenalkan oleh Christopher Hood (1991). 
Pendekatan manajemen modern di sektor publik muncul pertama 
kali di Eropa pada tahun 1980 dan 1990 sebagai reaksi terhadap 
ketidakstabilan model administrasi publik tradisional.  

Pendekatan baru dalam manajemen publik memiliki 
beragam istilah, seperti managerialisme, new public management, 
market-based public administration, post-birokratic paradigm, dan 
entrepreneur government (Puspawati, 2016). Perkembangan NPM 
tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga berdampak pada 
negara-negara berkembang. Penerapan konsep baru dalam 
manajemen pelayanan publik telah menyebabkan perubahan 
signifikan dalam manajemen sektor publik dari yang sebelumnya 
kuat dalam birokrasi dan hierarki, menjadi lebih fleksibel dan 
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berorientasi pada pasar. Konsep NPM menjadi wujud modernisasi 
dan reformasi dalam manajemen dan administrasi, serta dapat 
dianggap sebagai upaya depolitisasi dan desentralisasi kekuasaan. 
 
B. Perjalanan Old Public Administration 

OPA (Old Public Administration) pertama kali diusulkan oleh 
Woodrow Wilson (1913), yang merupakan presiden Amerika dan 
juga seorang Profesor Ilmu Politik. Pengalaman Wilson 
menunjukkan bahwa negara sebagai penyelenggara administrasi 
banyak yang mempraktekkan nepotisme dan sistem penjarahan. 
Oleh karena itu, perpisahan antara politik (legislatif) dan dunia 
administrasi diperlukan. Dalam artikel yang ditulis oleh Fcadiel 
(2018), Woodrow Wilson menjelaskan bahwa kawasan 
administrasi harus dianggap sama dengan kawasan komersial. 
Dari sinilah konsep OPA lahir, dengan mengedepankan 
profesionalisme, netralitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan 
kebijakan dan pelayanan, serta berorientasi pada tujuan yang 
telah ditetapkan. Old publik administrasi sendiri memiliki dua 
pandangan: 

1. Terdapat perbedaan yang jelas antara bidang politik dan 
administrasi, dengan tujuan agar legislator berperan dalam 
merumuskan kebijakan dan pelaksanaannya 
diimplementasikan oleh pihak administrasi.  

2. Memberikan perhatian khusus pada struktur dan strategi 
manajemen lembaga publik kepada para penanggung jawab 
(pemimpin organisasi), hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-
tugas yang diberikan. 

 
 Penjelasan mengenai Old Public Administration (OPA) 
didasarkan pada pandangan F.W. Taylor dalam karyanya 
"Principles of Scientific Management" pada tahun 1911. Metode 
Old Public Administration dianggap sebagai metode terbaik yang 
menekankan peningkatan produktivitas dengan cepat, efisien, dan 
tidak menyulitkan. Kemudian, perkembangan OPA membentuk 
dua paradigma, yaitu:  
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1. Paradigma dikotomi politik, muncul antara tahun 1900 
hingga 1926. Paradigma ini berkaitan dengan permasalahan 
keterlibatan administrasi negara dengan para pelaku 
politik.  

2. Paradigma kedua, muncul pada tahun 1927 hingga 1937. 
Paradigma ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari 
model administrasi klasik. Pada periode ini, pemerintah 
memberikan perhatian lebih pada ketersediaan gedung 
sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya yang 
dijalankan oleh pejabat pemerintah dan politisi sebagai 
bagian dari tanggung jawab mereka.  

3. Pandangan ketiga, muncul pada tahun 1950 hingga 1970, 
memandang administrasi negara sebagai ilmu politik.  

4. Pandangan keempat, muncul pada tahun 1956 hingga 1970, 
memandang administrasi negara sebagai ilmu administrasi 
yang mengalami perkembangan ilmiah dan mendalam. 

 
C. Awal Mula lahirnya New Management Public 

Berbagai kritik dan tekanan yang ditujukan kepada 
lembaga-lembaga di sektor publik telah mendorong tindakan 
untuk melakukan perombakan dalam manajemen sektor publik. 
Salah satu gerakan yang muncul sebagai hasil dari tekanan 
tersebut adalah konsep New Public Management (NPM). Gerakan 
ini telah memiliki dampak besar terhadap transformasi organisasi 
sektor publik di seluruh dunia (Mahmudi, 2003). Istilah New 
Public Management pertama kali diperkenalkan oleh Christopher 
Hood pada tahun 1991 dan disingkat sebagai NPM. Perkembangan 
manajemen modern di sektor publik dimulai di Eropa pada tahun 
1980-an dan 1990-an sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap 
model administrasi publik tradisional yang dianggap tidak 
memadai.  

Pendekatan manajemen publik yang baru ini memiliki 
banyak istilah lain, seperti managerialism, new public 
management, market-based public administration, post-birocratic 
paradigm, dan entrepreneur government (Puspawati, 2016). 
Meskipun memiliki berbagai nama untuk pendekatan New Public 
Management (NPM), namun inti dari konsep ini tetap berfokus 
pada pengelolaan sektor publik yang baru. NPM menjadi isu 
sentral dalam reformasi sektor publik karena menekankan pada 
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perubahan dalam pengelolaan (Mahmudi, 2003). Perkembangan 
NPM tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga 
mempengaruhi negara-negara berkembang. Penerapan konsep 
manajemen publik baru ini telah menghasilkan perubahan 
signifikan dalam manajemen sektor publik, menggantikan model 
tradisional yang kuat, birokrasi, dan hierarkis, dengan model yang 
lebih fleksibel dan berorientasi pada pasar. Dengan jelas terlihat 
bahwa NPM merupakan bentuk modernisasi dan reformasi dalam 
manajemen dan administrasi, serta memiliki efek depolitisasi dan 
desentralisasi kekuasaan. 

Gerakan manajemen telah memberikan dampak besar 
terhadap reformasi di berbagai negara maju seperti Selandia Baru, 
Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Di Inggris Raya, 
manajemen ini pertama kali dilaksanakan oleh Menteri Margaret 
Thatcher. Gerakan ini mendapat dukungan dari para intelektual, 
yang dapat dilihat dari karya-karya seperti buku "Privatisasi" oleh 
Emanuel Savas (2000) dan buku "Manajemen Sektor Publik" oleh 
Norman Flyn (1990). New Public Management (NPM) sendiri 
merupakan teori manajemen publik yang berpendapat bahwa 
praktik manajemen sektor swasta lebih baik daripada praktik 
manajemen sektor publik (Puspawati, 2016). Penerapan konsep 
NPM membawa perubahan yang signifikan dalam manajemen 
sektor publik, menggantikan manajemen tradisional yang kaku, 
birokratis, dan hierarkis dengan manajemen yang lebih fleksibel 
dan berorientasi pada pasar. 

Dari perkembangan yang dialami oleh NPM, banyak orang 
percaya bahwa model baru manajemen publik merupakan 
fenomena internasional yang memberikan dampak menyeluruh. 
Konsep NPM dengan cepat memberikan pengaruh terhadap 
praktik manajemen publik di berbagai negara dan telah 
membangun gerakan global. Manajemen publik baru ini 
memberikan model alternatif yang memodifikasi model 
manajemen administrasi publik tradisional. Tentu saja, terdapat 
kelebihan dan kekurangan dalam NPM ini, tergantung perspektif 
pihak yang mendukung maupun menentang. Pihak yang 
mendukung NPM menganggapnya sebagai cara baru untuk 
mengelola organisasi sektor publik melalui integrasi peran 
manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Namun, 
berbeda halnya dengan para penentang NPM, mereka mengkritik 
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penerapan prinsip-prinsip dari sektor swasta ke dalam sektor 
publik, dan menganggap hal ini tidak dapat diterima. 

Ruang lingkup New Public Management memiliki tujuh 
karakteristik, antara lain (Puspawati, 2016): 

1. Memperluas rencana yang tepat sesuai dengan rencana 
organisasi tahunan 

2. Mengartikan serta memberikan keputusan mengenai apa 
yang ingin dicapai suatu organisasi serta individu 

3. Memperluas capaiaan kerja peribadi dan organisasi 
4. Pengemangan serta penetapan bagian perencanaan 

organisasi yang komperenshif 
5. Menggabungkan rencana serta capaian organisasi dengan 

penentuan jabatan serta, 
6. Memperluas dan menjalankan bagian evaluasi kinerja 
 

D. New Public Management di Negara Berkembang 
Perubahan pada sektor publik awalnya tidak hanya terjadi 

di negara maju, tetapi juga di negara-negara berkembang. New 
Public Management (NPM) sendiri muncul di negara-negara 
berkembang. Reformasi sektor publik di negara-negara 
berkembang banyak dipengaruhi oleh lembaga-lembaga 
internasional seperti Bank Dunia, UNDP, IMF, dan OECD. Melalui 
berbagai reformasi sektor publik ini, negara-negara berkembang 
bergerak menuju implementasi New Public Management.  

Perubahan tersebut juga tercermin dari negara maju seperti 
Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru tahun 1990. 
Semua ini menunjukkan bahwa konsep New Public Management 
telah menyebar secara luas dan menjadi fenomena global yang 
signifikan dalam reformasi sektor publik di berbagai belahan 
dunia. Berbagai pendapat menyatakan bahwa penerapan New 
Public Management (NPM) belum tepat untuk negara-negara 
berkembang, dengan alasan bahwa gaya manajemen yang ada 
pada negara maju sulit diikuti oleh negara berkembang. Faktor 
budaya mempengaruhi penerapan NPM yang bervariasi di negara-
negara berkembang. Sebagai contoh, Negara Malaysia berhasil 
menerapkan Total Quality Management (TQM) sebagai bentuk 
modernisasi manajemen publik yang dianggap sukses, sementara 
negara-negara seperti Bangladesh, Afrika dan beberapa negara 
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berkembang lainnya belum berhasil karena kesulitan mengurangi 
tendensi birokrasi.  

Pendapat yang mengatakan bahwa NPM belum bisa 
diterapkan di negara berkembang disebabkan tingkat korupsi 
yang tinggi, lemahnya cabang eksekutif atau administrasi, serta 
ketergantungan penerapan NPM pada kekhasan nasional secara 
umum. Meskipun demikian, penerapan NPM dapat membawa 
perubahan positif dalam tatanan pelayanan pemerintah yang 
lebih terbuka, sehingga dapat mengurangi tendensi birokrasi 
dalam penggunaan anggaran publik. 

Berbagai kendala penerapan NPM yang dihadapi Indonesia 
antara lain: perekonomian kita didominasi perusahaan asing, 
privatisasi terkendala kondisi market yang belum cukup stabil, 
korupsi meningkat, sistem kontrak memicu korupsi dan politisasi 
dan struktur kelembagaan pemerintah yang miskin fungsi kaya 
struktur.  

 
E. Masalah yang Muncul dalam Penerapan New Manajemen 

Publik 
Berbagai masalah muncul dalam penerapan New Public 

Management (NPM), sebagaimana dipaparkan dalam penelitian 
oleh Mahmudi (2003):  

1. Pertama, NPM didasarkan pada prinsip atau prosedur pasar 
dalam kebijakan publik dan pengelolaannya, yang berkaitan 
dengan penurunan peran negara dan peningkatan peran 
pasar. Namun, negara berkembang memiliki sedikit 
pengalaman dalam menghadapi ekonomi pasar, sehingga 
perubahan ini menjadi kompleks dan menantang.  

2. Kedua, privatisasi di negara-negara berkembang sering kali 
mengarah pada kepemilikan oleh asing atau kelompok etnis 
tertentu, karena pasar yang belum matang dapat 
menyebabkan ketimpangan sosial.  

3. Ketiga, peralihan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme 
pasar, jika tidak dijalankan dengan hati-hati, dapat memicu 
terjadinya korupsi. Hal ini merupakan masalah yang umum 
dihadapi oleh negara-negara berkembang.  
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4. Keempat, transisi ke model kontrak dalam penyediaan 
layanan publik dapat menyulitkan apabila supremasi 
hukum dan penegakan hukum di negara berkembang belum 
kuat.  

5. Kelima, pengenalan sistem administrasi yang baru di negara 
berkembang juga terkait dengan masalah lemahnya sistem 
kelembagaan hukum, keterbatasan permodalan, dan 
kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. 

 
F. Perjalanan New Public Service 

Setelah mengetahui perjalanan antara Old Public Service 
(OPS) dan New Public Management (NPM), selanjutnya akan 
dijelaskan mengenai pendekatan pelayanan publik era reformasi, 
yaitu New Public Service (NPS). Konsep New Public Service adalah 
suatu konsepsi yang menekankan berbagai elemen dan tidak 
dapat dipisahkan dari model administrasi sebelumnya (KP, 2017). 
Ide dasar dari konsep ini didasarkan pada beberapa pengertian, 
antara lain: (1) Teori kewarganegaraan demokratis, (2) model 
komunitas dan masyarakat madani, (3) organisasi kemanusiaan, 
dan (4) ilmu administrasi publik postmodern. Keterlibatan 
organisasi ditandai dengan keyakinan yang kokoh dan 
penerimaan maksud serta nilai-nilai organisasi, serta harapan 
pada kontribusi organisasi, dan pretensi guna menjaga sebagai 
bagian dari organisasi. Meningkatkan keterlibatan organisasi 
karyawan akan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. 
Keharusan ini menjadi acuan bagaimana menerapkan pendekatan 
NPS (New Public Service) dengan baik di instansi pemerintah 
Indonesia.  

Ciri pertama NPS yang humanistik adalah bahwa pelayan 
publik harus memiliki keinginan untuk mengabdi kepada 
masyarakat. Hal ini mendorong tingkat komitmen yang tinggi dari 
staf, dengan pelayanan kepada masyarakat menjadi bentuk utama 
komitmen bagi staf di lembaga-lembaga publik. Selain itu, fitur 
kedua NPS dalam pendekatan kemanusiaan adalah bagaimana 
pejabat pemerintah perlu melayani dan merespons semua jenis 
layanan, bukan hanya pelanggan yang membutuhkan layanan saat 
ini. Setiap warga negara dianggap bagian dari layanan itu sendiri, 
bahkan jika mereka tidak membutuhkannya saat ini.  
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Fitur kunci ketiga adalah bentuk akuntabilitas/akuntabilitas 
pelayanan publik. Dalam pendekatan NPS, bentuk tanggung jawab 
bersifat kompleks. Tidak hanya untuk pasar/pelanggan/umum 
yang membutuhkannya. Namun, pejabat kemanusiaan 
bertanggung jawab terhadap hukum/prosedur, nilai, masyarakat, 
norma sosial, dan politik. Nilai masyarakat juga berperan besar 
dalam pelaksanaan pelayanan. Secara keseluruhan, banyak orang 
dipengaruhi oleh performa pelayanan publik, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dari ketiga karakteristik khusus 
penyelenggaraan pelayanan publik yang humanistik, harus dijaga 
melalui kebiasaan kerja yang menekankan pemberian pelayanan 
yang humanistik. 

Landasan teoritis paradigma NPS berkembang dari teori 
demokrasi yang lebih menghormati ketidaksamaan sipil, 
keikutsertaan, dan hak asasi manusia. Dalam NPS, konsepsi 
tentang barang publik merupakan hasil dari dialog antara 
beragam nilai yang ada di masyarakat. Nilai-nilai tersebut 
meliputi transparansi dan akuntabilitas yang dijunjung tinggi 
dalam pelayanan publik. Paradigma NPS menyatakan bahwa 
akuntabilitas birokrasi diarahkan kepada warga negara (citizens), 
bukan kepada pelanggan (customers) atau pemilih (constituents). 
Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya 
sebagai warga negara yang membayar pajak.  

Dalam perjalanannya, untuk melihat keberhasilan 
pelayanan publik yang menggunakan NPS, terdapat sepuluh 
dimensi untuk mengukur keberhasilan tersebut, antara lain:  

1. Tangible (Materi): Dimensi ini menekankan pada 
penyediaan fasilitas, fisik, peralatan, personil, dan 
komunikasi yang memadai untuk mendukung pelayanan 
publik.  

2. Reliability (Keandalan): Dimensi ini mengukur kemampuan 
unit pelayanan untuk menciptakan hasil yang dijanjikan 
dengan tepat dan konsisten.  

3. Responsiveness (Daya Tanggap): Kemauan dan kesediaan 
unit pelayanan untuk membantu pelanggan serta 
bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan.  

4. Competence (Kompetensi): Dimensi ini mengacu pada 
pengetahuan dan keterampilan yang baik yang dimiliki oleh 
aparatur dalam memberikan layanan.  
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5. Courtesy (Kesopanan): Sikap atau perilaku ramah, 
bersahabat, dan tanggap terhadap keinginan pelanggan 
serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi dengan 
pelanggan.  

6. Credibility (Kredibilitas): Dimensi ini mencerminkan sikap 
jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 
masyarakat terhadap pelayanan publik.  

7. Security (Keamanan): Dimensi ini menilai jasa pelayanan 
yang diberikan harus dijamin dan bebas dari bahaya dan 
risiko.  

8. Access (Akses): Menilai kemudahan untuk mengadakan 
kontak dan pendekatan dengan unit pelayanan publik.  

9. Communication (Komunikasi): Menekankan pada kemauan 
pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan, 
atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu 
menyampaikan informasi baru kepada masyarakat.  

10. Understanding the customer (Memahami Pelanggan): 
Dimensi ini menilai sejauh mana unit pelayanan berusaha 
untuk mengetahui dan memahami kebutuhan pelanggan. 
 
Konsep ini mempertegas bagaimana model manajemen 

penyediaan standarisasi pelayanan publik dalam mengelola 
sektor-sektor publik yang lebih partisipatif, transparan, dan 
akuntabel. Suksesnya penyelenggaraan pelayanan publik secara 
ideal ditandai oleh:  

 
1. Tujuan: Para pejabat publik harus mengetahui apa yang 

menjadi gagasan pokok atau tujuan dari pelayanan publik 
tersebut. Tujuan tersebut harus terintegrasi secara 
mendalam dalam tindakan sehari-hari dan perencanaan 
jangka panjang organisasi yang bersangkutan. Para 
penyelenggara pelayanan publik harus selalu mencontohi 
misi tersebut, dan para "street-level bureaucracy" (tingkat 
pelaksanaan langsung di lapangan) harus didorong untuk 
melaksanakan hal tersebut.  
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2. Karakter: Para penyelenggara pelayanan publik harus 
memiliki identitas yang kuat tentang siapa mereka dan apa 
yang menjadi nilai utama dari pelayanan publik tersebut. 
Karakter organisasi diturunkan dari kesepakatan dan 
kepercayaan yang kuat, yang kemudian dikomunikasikan 
secara internal maupun eksternal melalui aktivitas terpusat 
dan prinsip-prinsip yang dipegang. Aparat birokrasi sebagai 
penyelenggara pelayanan harus memancarkan integritas, 
kepercayaan, kepedulian, keterbukaan, dan memiliki hasrat 
untuk terus belajar.  
 

3. Keputusan: Organisasi yang mencapai tujuan dan 
menunjukkan karakternya melalui penggunaan aturan dan 
perangkat manajemen yang luas dalam setiap aspek 
keputusan. 

 
Menurut Denhardt (2003) dalam Renimutia (2016), konsep 

"The New Public Service" memuat ide pokok sebagai berikut:  
1. Serve citizens, not customers (Melayani Warga Negara, 

bukan pelanggan) Kepentingan publik merupakan hasil dari 
dialog tentang pembagian nilai antara kumpulan 
kepentingan individu. Oleh karena itu, aparatur pelayanan 
publik tidak hanya merespons keinginan pelanggan 
(customers), tetapi lebih fokus pada pembangunan 
kepercayaan dan kolaborasi dengan warga negara.  

2. Seek the public interest (Mengutamakan Kepentingan 
Publik) Administrasi publik harus memberi kontribusi 
untuk membangun kebersamaan, berbagi gagasan tentang 
kepentingan publik. Tujuannya bukan hanya mencari 
pemecahan masalah yang cepat berdasarkan pilihan 
individu, tetapi menciptakan pembagian kepentingan dan 
tanggung jawab.  

3. Value citizenship over entrepreneurship (Kewarganegaraan 
lebih berharga daripada Kewirausahaan) Kepentingan 
publik lebih didorong oleh komitmen aparatur pelayanan 
publik dan warga negara untuk memberikan kontribusi 
bermakna daripada oleh gerakan manajemen swasta demi 
keuntungan pribadi.  
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4. Think strategically, act democratically (Berpikir Strategis, 
Bertindak Demokratis) Kebijakan dan program harus 
dicapai secara efektif dan bertanggung jawab melalui upaya 
bersama dan proses kebersamaan.  

5. Recognize that accountability is not simple (Mengerti bahwa 
Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana) Aparatur pelayanan 
publik harus memperhatikan lebih dari sekadar pasar. 
Mereka juga harus tunduk pada peraturan perundangan, 
konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma politik, standar 
profesional, dan kepentingan warga negara.  

6. Serve rather than steer (Melayani Ketimbang Mengarahkan) 
Pelayanan publik semakin penting untuk berkontribusi, 
memiliki nilai kepemimpinan, dan membantu warga negara 
mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan mereka 
daripada mengendalikan mereka.  

7. Value people, not just productivity (Menghargai Manusia, 
Bukan Sekedar Produktivitas) Organisasi publik dan 
kerangka kerjanya lebih sukses ketika mereka 
berpartisipasi dan menghargai semua orang serta 
didasarkan pada proses kebersamaan dengan 
kepemimpinan yang menghormati setiap individu. 

 
G. Kritik mengenai New Public Service (NPS) di Indonesia 

NPS merupakan suatu bentuk administrasi publik yang 
berusaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan paradigma OPA 
dan NPM. Namun, dalam perjalanannya, NPS masih memiliki 
berbagai kelebihan dan kekurangan, antara lain:  

1. Pendekatan politik dalam administrasi negara, di mana 
politik seringkali masih mempengaruhi jalannya proses 
administrasi publik. Hal ini dapat mengakibatkan adanya 
campur tangan kepentingan politik yang dapat merusak 
objektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan 
publik.  

2. Standar ganda dalam mengkritik NPM, yang berarti bahwa 
meskipun NPM dikritik atas berbagai kekurangan dan 
dampak negatifnya, tetapi pada saat yang sama, paradigma 
ini juga masih dipandang sebagai konsep yang relevan dan 
berguna dalam beberapa konteks.  
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3. Aplikasi NPS masih diragukan karena dalam beberapa 
kasus, implementasi NPS tidak selalu sesuai dengan 
harapan dan tujuan aslinya. Beberapa negara mungkin 
kesulitan dalam menerapkan konsep NPS secara efektif 
karena berbagai tantangan dan keterbatasan yang mereka 
hadapi.  
 
Untuk Indonesia sendiri, terdapat masalah yang menjadi 

kelemahan dalam mengadopsi NPS, antara lain:  
1. Pengaruh budaya lama (budaya feodal) dalam 

pengaplikasian administrasi, yang dapat menyebabkan 
kepatuhan terhadap struktur dan praktik administrasi yang 
sudah ada sebelumnya. Hal ini bisa menjadi hambatan 
dalam mengadopsi pendekatan baru seperti NPS.  

2. Politisasi di era Reformasi, di mana proses perubahan dan 
reformasi administrasi publik seringkali terpengaruh oleh 
dinamika politik yang kompleks dan beragam. Politisasi ini 
dapat menghambat perubahan yang lebih substansial dan 
menyebabkan pergeseran fokus dari tujuan reformasi.  

 
Untuk mengatasi berbagai kelemahan tersebut, penerapan 

NPS di Indonesia perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari 
para pemangku kepentingan, pemahaman yang mendalam 
tentang konsep NPS, serta upaya nyata untuk mengatasi 
hambatan dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses 
implementasi. 
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BAB 3 
PERGESERAN PERLAKUAN MODEL 

KLASIK KE NEW PUBLIK MANAJEMEN 
 
 

A. Pendahuluan  
Berkenaan dengan administrasi publik di mana saja, 

implementasi kebijakan memainkan berbagai tugas penting, 
mengingat tujuan mendasar dari berdirinya negara adalah untuk 
mencapai kebahagiaan masyarakatnya. Di Indonesia, misalnya, 
motivasi berdirinya suatu pemerintahan sebagaimana tertuang 
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah untuk mencapai kesejahteraan 
umum. Model implementasi kebijakan telah mengalami beberapa 
perubahan pandangan seiring berjalannya waktu, mulai dari 
model klasik yang lahir pada periode 1855/1887 hingga akhir 
1980-an, kemudian muncul New Public Management (NPM) dari 
tahun 1980-an sampai pertengahan 1990-an, dan saat ini telah 
tercipta model Good governance sejak pertengahan tahun 1990-an 
hingga saat ini. 

 
B. Perkembangan Administrasi Publik 
 Pelaksanaan perubahan dalam implementasi kebijakan 
semakin terlihat di berbagai negara, termasuk Indonesia. 
Perubahan ini dianggap sangat penting karena standar regulasi 
yang lama semakin sulit untuk diaplikasikan. Pengajaran dari Old 
Policy Management (OPA) yang muncul dan diusulkan oleh 
Wilson pada tahun 1987, kini telah dikritik oleh para ahli, karena 
dianggap tidak mampu untuk menghadapi transformasi kondisi 
dan kebutuhan masyarakat. Kemajuan New Public Management 
(NPM) di berbagai negara berkembang telah membawa kemajuan 
yang signifikan dari konsep NPM yang diterapkan di negara-
negara maju. Ajaran privatisasi dalam NPM telah mengalihkan 
jenis administrasi yang sebelumnya dikelola oleh pihak 
pemerintah kepada pihak swasta yang khusus bergerak dalam 
bidang tersebut. Hal ini dilakukan dengan lebih mengutamakan 
pelayanan kepada klien, lebih memperhatikan aspek ekonomi, 
dan mengembangkan posisi terbuka yang meningkatkan 



 

28 
 

produktivitas administrasi karena lebih adaptif terhadap 
kebutuhan pasar.  
 Selain itu, NPM juga berusaha untuk memperluas 
kemampuan divisi, mengurangi beban regulasi, dan mendukung 
otoritas publik. Penghapusan birokrasi diharapkan dapat 
memberikan manfaat karena dianggap lebih meningkatkan 
efisiensi eksekusi kebijakan dibandingkan dengan konsep 
tradisional implementasi kebijakan. Dalam New Public 
Management, perhatian utama adalah pada hasil yang dicapai, 
bukan hanya siklus kegiatan, dan pendekatan perilaku yang sering 
disebut sebagai pemerintahan yang berorientasi pada hasil. 
 Dimulai pada tahun 1990-an, studi implementasi kebijakan 
menghadirkan pandangan baru yang sering disebut sebagai New 
Public Administration (NPM). Meskipun kadang-kadang disebut 
dengan nama lain seperti Post-administrative Worldview dan 
Reinventing Government, secara umum istilah NPM digunakan 
karena merujuk pada pandangan yang pertama kali diusulkan 
oleh Christopher Hood sebagai pandangan yang mendapatkan 
banyak perhatian. Paradigma baru ini menekankan perubahan 
perilaku pemerintahan menjadi lebih efisien dan produktif, 
dengan mengikuti prinsip “The Imperceptible Hand” dari Adam 
Smith. Secara khusus, pandangan ini mencakup pengurangan 
tugas pemerintah, membuka ruang bagi partisipasi sektor swasta, 
dan pemerintah memusatkan perhatian pada kepentingan publik 
yang lebih luas. Tentu saja, paradigma baru ini juga mengundang 
analisis dan kritik, karena ada kekhawatiran bahwa penerapan 
konsep pasar dalam sektor publik dapat mengganggu standar 
pelayanan publik yang ada. 
 Model ini menekankan perubahan perilaku pemerintah 
untuk mencapai keberhasilan dan efisiensi dengan mengacu pada 
prinsip “The Invisible Hand” oleh Adam Smith, dengan tujuan 
mengurangi peran pemerintah dan lebih membuka partisipasi 
sektor swasta, sementara pemerintah tetap berfokus pada 
kepentingan publik yang lebih luas. Tentu saja, pandangan dunia 
baru ini tidak luput dari kritik, terutama berkaitan dengan 
penerapan konsep pasar dalam sektor publik dan kekhawatiran 
bahwa hal tersebut dapat mengorbankan misi pelayanan publik. 
Beberapa pihak berpendapat bahwa NPM tidak cocok diterapkan 
di negara-negara non-industri karena mereka menghadapi 



 

29 
 

tantangan dalam menghapuskan regulasi yang masih sulit diatasi. 
Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apakah penerimaan model 
NPM oleh negara-negara agraris benar-benar menghasilkan 
perubahan yang positif atau hanya sebatas perubahan pada 
tampilan luar saja? Kami ingin mengidentifikasi sejauh mana 
penerapan NPM di negara-negara agraris secara keseluruhan dan 
lebih khusus lagi di Indonesia.  
 Indonesia sebagai negara demokratis berupaya melakukan 
perubahan juga mencoba menerapkan pandangan baru NPM, 
meskipun mendapat pandangan kritis dari berbagai kalangan 
mengenai kapasitasnya untuk melakukannya. Salah satu 
perubahan penting terjadi pada Kementerian Keuangan dan 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memusatkan perhatian 
pada beberapa aspek penting dalam perubahan administratif, 
seperti: organisasi/asosiasi, proses bisnis, SDM, serta kerangka 
kerja dan infrastruktur. Tidak diragukan bahwa upaya ini 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan 
harapan memberikan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat. 
  
C. Old Public Administration 
 Paradigma Old Public Administration (OPA) pertama kali 
diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, "Woodrow Wilson” 
(1924). Ia menyarankan untuk memisahkan administrasi publik 
dari dunia politik, karena hal tersebut dapat memberikan 
kesempatan bagi pejabat untuk melakukan nepotisme dan 
korupsi. Wilson menuntut agar pejabat publik konsisten berfokus 
pada efektivitas dan efisiensi, serta nilai-nilai ekonomi, sehingga 
mereka dipilih berdasarkan kemampuan dan kesediaan untuk 
bekerja, bukan karena afiliasi partai politik.  
 Dalam pandangan OPA, pengembangan untuk perbaikan 
dimulai oleh Woodrow Wilson (1924), ia merekomendasikan agar 
implementasi kebijakan harus diisolasi dari ranah politik 
(perbedaan organisasi masalah legislatif). Wilson percaya bahwa 
negara memberikan terlalu banyak kesempatan bagi pengawas 
untuk menyalahgunakan kekuasaan dengan nepotisme dan 
korupsi. Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengisolasi badan 
pembuat undang-undang (masalah pemerintahan) dari kepala 
pemerintahan, di mana pejabat hanya bertanggung jawab atas 
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strategi dan kepala pemerintahan hanya bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kebijakan.  
 Paradigma administratif yang dihadirkan oleh Wilson 
sejalan dengan semangat bisnis. Ia mendukung agar manajer 
publik berfokus pada nilai keterampilan dan efisiensi sehingga 
mereka dipilih berdasarkan kualifikasi dan kapasitas kerja, bukan 
karena afiliasi ideologis. Seruan Wilson untuk mengadopsi model 
bisnis memiliki dampak signifikan dalam pemerintahan, terutama 
dengan diperkenalkannya standar bisnis yang diprakarsai oleh 
Taylor. Teknik ilmiah, seperti yang ditunjukkan oleh Taylor, 
diadopsi untuk mengarahkan pedoman strategi. Tenaga kerja 
dipilih, dilatih, dan ditingkatkan secara deduktif dan didorong 
untuk bekerja bersama dalam mencapai standar logis yang 
ditetapkan. Peranan penting Taylor dalam membentuk standar 
administratif yang cermat telah dirasakan oleh dunia.  
 Namun, paradigma Old Public Administration (1924) juga 
menimbulkan beberapa masalah atau kesalahan, Misalnya Taylor 
dengan tegas menyatakan bahwa hanya ada satu cara yang paling 
ideal untuk melakukan suatu pekerjaan, sementara sebenarnya 
ada banyak cara alternatif untuk mencapai hasil terbaik. 
Konsekuensinya adalah pembatasan inovasi dan keberagaman 
dalam pendekatan manajemen (penafsiran keliru Taylor). 
Demikian pula, Wilson secara umum menganggap manajemen 
kebijakan sebagai gerakan yang tidak terpengaruh oleh politik, 
padahal pada kenyataannya, bidang tersebut juga dipengaruhi 
oleh faktor politis (kesalahpahaman Wilson). Weber mengakui 
bahwa struktur birokrasi memiliki kekuatan tersendiri, tetapi 
seiring waktu, dapat menjadi sangat kaku dan kurang 
berkembang karena kurangnya inovasi dari para pekerja.  
 Weber juga mencatat bahwa birokrasi seringkali lamban 
dalam mengambil keputusan karena sangat mengutamakan 
prosedur dan formalitas dalam administrasi (kesalahpahaman 
Weber). Menurut Owen E. Hughes (1994), ada enam alasan 
munculnya paradigma baru, yaitu:  

1. Administrasi publik tradisional telah gagal mencapai 
sasarannya dengan sungguh-sungguh dan efisien sehingga 
perlu diubah agar lebih berfokus pada pencapaian hasil 
(eksekusi) dan akuntabilitas.  
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2. Terdapat dorongan kuat untuk mengubah jenis organisasi 
tradisional yang kaku menjadi organisasi publik yang lebih 
fleksibel, dengan staf dan kondisi kerja yang lebih mudah 
beradaptasi.  

3. Kebutuhan untuk mendefinisikan tujuan secara hierarkis 
dan individual dengan jelas, serta menetapkan mekanisme 
prediksi untuk mencapai eksekusi melalui indikator 
eksekusi.  

4. Perlunya pegawai senior untuk lebih berkomitmen secara 
politik kepada pemerintah yang berkuasa daripada bersikap 
netral atau non-partisan.  

5. Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pemerintah harus lebih 
responsif terhadap tuntutan dan sinyal pasar.  

6. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi peran dan 
kapasitas otoritas publik dengan melakukan kontrak 
dengan pihak swasta atau perkumpulan lain (contracting 
out) dan melakukan privatisasi. 

 
 Meskipun begitu dari pandangan dunia OPA ini, tampaknya 
ditemukan bahwa membangun sebuah organisasi memerlukan 
keterampilan yang luar biasa, penggunaan aturan dan standar 
yang ketat, serta sikap dan perilaku yang nonpartisan yang 
memberikan fokus pada kecakapan dan kelangsungan hidup. 
Salah satu keuntungan dari implementasi kebijakan tradisional 
adalah bahwa isu-isu legislatif tidak mengganggu latihan 
manajerial di pemerintahan. Sehingga tidak ada campur tangan 
politik dalam hasil latihan pemerintah yang bersifat politis. Selain 
itu, penerapan kebijakan gaya lama memberdayakan organisasi 
untuk memiliki soliditas yang sangat tinggi karena PNS diangkat 
berdasarkan pertimbangan yang sungguh-sungguh, administrator 
dilindungi dari pemecatan sewenang-wenang, dan nasib pejabat 
dijamin.  
 Konstruksi peraturan formal yang jelas dan berdasarkan 
catatan yang benar akan menjaga organisasi dari penyalahgunaan 
kekuasaan oleh administrasi profesional dan pemegang 
kekuasaan legislatif yang mengendalikan secara singkat. 
Pendekatan manajemen kebijakan yang netral ini juga dapat 
diadopsi dalam suatu negara sebagai sebuah domain. Selain itu, 
gagasan manajemen kebijakan gaya lama yang tidak memihak ini 



 

32 
 

dapat menjauhkan administrasi dari kepentingan kelompok atau 
perkumpulan tertentu. 
 
D. Konsep dan Kritik terhadap Administrasi Publik Model 

Klasik  
1. Konsep Administrasi Publik Model Klasik 

Indonesia mencoba menerapkan pandangan dunia NPM, 
meskipun sikap pesimis dari berbagai pihak terhadap 
kemampuan mereka untuk melakukannya. Salah satu 
perubahan penting yang dilakukan oleh Kementerian 
Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan adalah fokus 
pada reformasi perusahaan/asosiasi, proses bisnis, SDM, 
dan infrastruktur serta fasilitas. Tidak diragukan lagi upaya 
yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
publik dilakukan dengan harapan dapat memberikan 
manfaat bagi pelanggan. Penyelenggaraan Negara yang 
efektif diperlukan untuk menjamin keberlangsungan 
supremasi hukum.  
 
Model klasik administrasi publik ini biasanya bergantung 
pada prosedur dan praktik hukum. Paradigma administrasi 
publik model klasik juga dapat dilihat melalui model "old 
chestnuts" dari Peters (1996, 21 dan 2001, 4-13), di mana 
Administrasi publik berdasarkan pada pegawai negeri yang 
politis dan terinstitusionalisasi; organisasi yang hirarkis dan 
berdasarkan peraturan; penugasan yang permanen dan 
stabil; banyaknya pengaturan internal; serta menghasilkan 
keluaran yang seragam. Menurut Stoker (2004), dalam 
model klasik, misi utama pemerintah adalah membangun 
sekolah, rumah, perbaikan selokan yang lebih baik, 
memberikan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada 
pejabat pemerintah dan politisi, dan banyak layanan publik 
lainnya. Dalam memberikan layanan tersebut, pemerintah 
akan menunjukkan keunggulannya sebagai pemain utama 
dan akan menutupinya dari penerimaan pajak dan 
penggunaan dana pemerintah lainnya.  
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2. Kritik terhadap Model Klasik  
Banyak kritik yang ditujukan kepada model klasik cabang 
eksekutif yang mulai melemah pada akhir 1970-an, 
sehingga menggantikan konsep cabang eksekutif. Kritik 
tersebut terkait, antara lain, dengan birokrasi yang 
dianggap lamban dan kurang peka terhadap kebutuhan 
masyarakat, serta lebih fokus pada proses dan prosedur 
daripada hasil yang berakibat pada pandangan negatif. 
Salah satu kritik terhadap model klasik administrasi publik 
dapat dilihat dari konsep Weber tentang "birokrasi ideal". 
Menurut Prasojo (2003, 43), birokrasi Weberian memiliki 
dua hal pokok: Pertama, dalam hubungan antara 
masyarakat dan negara, pelaksanaan birokrasi ditandai 
dengan peningkatan peraturan perundang-undangan; 
kedua, struktur birokrasi yang terkait dengan masyarakat 
sering dikritik karena peningkatan intensitas dianggap 
berisiko dan pada akhirnya akan mengarah pada intervensi 
negara, yang akan menyentuh setiap aspek kehidupan 
masyarakat dan pada akhirnya membuatnya sangat mahal 
untuk mengelola birokrasi. Kritik tersebut menyebabkan 
dukungan yang meningkat terhadap keberadaan model New 
Public Management (NPM).  
 
New Public Management (NPM) menunjukkan bagaimana 
hal itu dapat mengurangi biaya penyampaian pelayanan 
melalui disiplin kontrol yang lebih ketat, seperti efisiensi 
penghematan, penggunaan tujuan kinerja, dan penggunaan 
pesaing. Namun, sebagai hasil diskusi tentang 
meningkatnya konsumerisme pemerintah dan reformasi 
pemerintah, ada kebutuhan akan lebih banyak pilihan 
dalam responsivitas eksekutif dan penyediaan layanan 
publik, daripada hanya berfokus pada penghematan biaya. 
Dari perspektif ini, manajemen yang lebih baik adalah yang 
berpusat pada pelanggan. 
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E. New Publik Management (NPM) 
 Meningkatnya kebutuhan untuk mengelola sektor publik 
yang lebih efisien dan responsif telah mendorong perkembangan 
paradigma baru dalam administrasi publik yang dikenal sebagai 
New Public Management (NPM). NPM telah mempengaruhi 
kemajuan dalam berbagai sektor publik di hampir seluruh negara. 
Fokus utama dari NPM adalah pada desentralisasi, devolusi, dan 
modernisasi penyelenggaraan layanan publik.  
 Istilah New Public Management dan Managerialism sering 
digunakan secara bergantian, namun istilah New Public 
Management lebih umum digunakan. Pada dasarnya, berbagai 
istilah ini mengacu pada pandangan yang serupa tentang 
perkembangan administrasi publik yang lebih mutakhir. Pertama-
tama, perubahan model administrasi publik menunjukkan 
pergeseran signifikan dari model implementasi kebijakan 
konvensional ke kerangka kerja administrasi publik yang lebih 
fokus pada pencapaian kinerja dan tanggung jawab pelayanan 
publik.  
 Kedua, perubahan tersebut mencerminkan keinginan untuk 
meninggalkan model peraturan yang kaku menuju model 
hierarkis yang lebih adaptif. Ketiga, diperlukan tujuan otoritatif 
yang jelas dan tujuan individu agar pencapaian dapat diukur 
melalui indikator kinerja. Program-program diukur secara 
sengaja. Keempat, staf publik tampaknya lebih berkomitmen 
secara politis kepada pemerintah daripada bersikap netral atau 
tidak berpihak. Kelima, kapasitas pemerintah juga terlihat dalam 
kemampuannya mengelola pasar, dengan pendekatan yang lebih 
mengendalikan daripada mengatur. Ini tidak berarti pengurangan 
peran pemerintah melalui deregulasi. Keenam, ada 
kecenderungan untuk mengurangi peran pemerintah melalui 
privatisasi dan penggunaan mekanisme pasar dalam 
penyelenggaraan layanan publik.  
 NPM adalah hipotesis administrasi publik yang 
mengharapkan bahwa sektor swasta yang dilatih secara bisnis 
lebih efisien daripada sektor publik yang dijalankan oleh 
birokrasi. Selain itu, untuk menerapkan NPM, penting untuk 
mengadopsi beberapa praktik dan metode manajemen yang telah 
terbukti efektif di sektor swasta, seperti partisipasi pasar, 
persaingan yang ketat, dan privatisasi organisasi publik. 
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Penggunaan konsep New Public Management telah membawa 
perubahan radikal dalam penyelenggaraan sektor publik, 
menggeser paradigma administrasi konvensional yang kaku dan 
terlalu terikat regulasi ke model manajemen yang lebih adaptif 
dan sesuai dengan tuntutan pasar.  
 Penerapan NPM harus dilihat sebagai upaya modernisasi 
atau transformasi manajemen dan kebijakan publik, bukan 
semata-mata depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi 
pemerintahan. Perubahan ini juga telah mengubah peran 
pemerintah, terutama dalam hubungannya dengan masyarakat. 
Banyak negara mengakui bahwa New Public Management 
merupakan karakteristik universal dari perkembangan 
administrasi publik di era globalisasi. Ide NPM telah cepat 
berdampak pada tindakan administrasi publik di berbagai negara 
yang berupaya memperbarui sistem mereka secara keseluruhan.  

 
F. Konsep dan Kritik terhadap NPM 

1. Konsep NPM 
NPM sering dianggap sebagai pendekatan yang 
menggunakan konsep dan praktik sektor swasta untuk 
mengguncang organisasi publik yang dianggap tidak efisien 
dan cenderung melayani diri sendiri. NPM menawarkan 
beragam opsi untuk penyampaian layanan publik yang lebih 
hemat biaya, termasuk penggunaan organisasi terpisah 
untuk kebijakan dan pelaksanaan, kontrak kinerja, pasar 
internal, subkontrak, dan metode lainnya. Fokus utama 
NPM adalah pada peningkatan kinerja organisasi sektor 
publik dengan menerapkan metode yang umum digunakan 
di sektor swasta.  
 
Konsep New Public Management atau NPM merupakan 
paradigma baru dalam manajemen sektor publik yang 
berbeda dari Old Public Management (OPM). Perkembangan 
NPM dimulai pada tahun 1980-an dan banyak digunakan 
dalam proses reformasi sektor publik di Inggris dan 
Selandia Baru. Pendekatan NPM menitikberatkan pada 
pengelolaan hasil kebijakan pemerintah, desentralisasi 
kekuasaan administratif, penerapan mekanisme pasar dan 
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kuasi-pasar, serta layanan yang berorientasi pada 
pelanggan.  
 
Filosofi dan konsep NPM berasal dari dua sumber berbeda. 
Pertama, dari praktik manajer sektor swasta yang dikenal 
sebagai "managerials", dan kedua, dari bidang ekonomi 
melalui teori pilihan publik, teori agensi, dan teori biaya 
transaksi. Pusat dari manajemenisme adalah pandangan 
bahwa manajemen adalah aktivitas umum dan sepenuhnya 
instrumental, yang memiliki seperangkat prinsip yang dapat 
diterapkan baik pada perusahaan publik maupun swasta.  
 
Pelaksanaan NPM dianggap sebagai perubahan administrasi 
yang bertujuan untuk depolitisasi kekuasaan dan 
desentralisasi kebijakan yang berfokus pada kepentingan 
masyarakat. Perubahan tersebut dimulai dengan 
merenungkan ulang peran pemerintah, diikuti dengan 
transformasi pemerintahan (termasuk pemerintahan lokal) 
dan perubahan tugas pemerintah, khususnya dalam 
menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. Meskipun 
detail reformasi bervariasi, tetapi perubahan teoritis dalam 
administrasi, pengurangan birokrasi, penggunaan sistem 
kontrak, dan lainnya menyebar ke seluruh dunia. 
 
Hampir setiap negara menuju penggunaan anggaran 
berbasis kinerja, manajemen berbasis laba (pendapatan), 
dan akuntansi akrual. NPM merupakan fenomena global, 
namun implementasinya dapat berbeda-beda tergantung 
pada kondisi lokal di masing-masing negara.  

 
2. Kritik terhadap NPM 

Hadirnya konsep NPM tidaklah terlepas dari kritik, di mana 
terdapat beberapa hal yang dianggap sebagai kelemahan 
dari NPM. Salah satunya adalah adanya perbedaan besar 
antara kekuatan pasar dan kebutuhan masyarakat, sehingga 
kekuatan pasar tersebut tidak selalu dapat memenuhi 
kepentingan publik. NPM adalah sebuah ide yang berasal 
dari negara maju seperti Inggris, sehingga penerapannya 
dapat menimbulkan masalah ketika diterapkan pada negara 
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berkembang. Negara-negara non-industri menghadapi 
tantangan karena kerangka kerja dan atribut ekonominya 
yang berbeda dengan negara maju. Negara maju, yang 
didukung oleh birokrasi dan legislasi yang kuat, memiliki 
karakteristik pasar yang memungkinkan sektor-sektor 
tertentu menggunakan mekanisme pasar.  
 
Namun, negara-negara berkembang mencoba mengadopsi 
manajemen publik baru tanpa memiliki pengalaman yang 
cukup dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi pasar. 
Selain itu, keterbatasan sumber daya keuangan, sumber 
daya manusia, dan peraturan perundang-undangan yang 
ketat juga membuat implementasi New Public Management 
tidak selalu berhasil dan cenderung gagal dalam skala yang 
luas. Ada beberapa masalah dalam menerapkan ide NPM di 
negara non-industri, antara lain: 
 
1. New Public Management bergantung pada pemanfaatan 

metode pasar standar dalam kebijakan publik dan 
pengelolaannya. Hal ini juga berarti mengurangi peran 
pemerintah dengan meningkatkan peran pasar, dari 
pendekatan yang bersifat government-wide menjadi 
pendekatan yang berpusat pada pasar. Negara-negara 
berkembang memiliki sedikit pengalaman dalam 
ekonomi pasar. Pasar di negara berkembang cenderung 
lemah dan tidak efektif. Ekonomi pasar sering 
didominasi oleh bisnis luar negeri daripada pengusaha 
lokal.  
 

2. Ada masalah dengan privatisasi organisasi publik di 
negara berkembang. Privatisasi bukanlah tugas yang 
mudah di negara-negara tersebut. Privatisasi seringkali 
berakhir dengan kepemilikan asing atau oleh kelompok 
etnis tertentu, karena sektor bisnis di negara-negara 
agraris belum menjadi wilayah kekuatan, yang bisa 
berdampak negatif, seperti menciptakan kesenjangan 
sosial.  
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3. Transisi dari sistem regulasi ke sistem pasar dapat 

menyebabkan penyebaran korupsi jika tidak 
dikendalikan dengan hati-hati. Masalah ini terutama 
terkait dengan budaya korupsi yang banyak ditemui di 
negara-negara berkembang. Transisi dari budaya 
birokrasi yang mapan ke budaya pasar yang kompetitif 
memerlukan upaya yang kuat untuk mengurangi 
kecenderungan birokrasi yang korup.  
 

4. Ketika aturan hukum dan konsekuensinya mudah 
ditentukan, model kontrak dalam penyediaan layanan 
publik dapat menghadapi masalah. Jika tujuan asosiasi 
tidak tercapai, atau jika korupsi meluas, penggunaan 
model kontrak akan kurang berhasil dan masalah politik 
akan lebih besar di negara berkembang daripada di 
negara maju. Terdapat kecenderungan politisasi dalam 
penyampaian layanan publik.  

 
5. Penerapan New Public Management di negara 

berkembang dihadapkan pada kesulitan terkait dengan 
masalah kelembagaan, penegakan hukum yang lemah, 
serta masalah permodalan dan sumber daya manusia. 
Selain itu, negara berkembang sering kali melaksanakan 
reformasi yang tidak terkait atau bahkan bertentangan 
dengan agenda NPM. 

 
G. Perbedaan Old Publik Administration dan New Publik 

Management 
 
1. Old Public Administration  

Old Public Administration (OPA) pertama kali diusulkan oleh 
seorang Presiden AS dan seorang guru Teori Politik, 
Woodrow Wilson. Ia menyatakan bahwa bidang organisasi 
setara dengan bidang bisnis. Oleh karena itu, ide 
manajemen Kebijakan Lama memiliki maksud untuk 
menjalankan strategi dan menawarkan jenis bantuan, yang 
dalam pelaksanaannya dilakukan secara nonpartisan, ahli, 
dan lurus terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua 
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kunci untuk memahami OPA ini. Pertama, terdapat 
perbedaan yang jelas antara isu-isu pemerintahan dan 
organisasi. Kedua, pertimbangan diberikan pada desain dan 
sistem penanganan hak istimewa asosiasi publik kepada 
direktur (kepala), sehingga tugas dapat diselesaikan dengan 
sukses dan efektif.  

 
2. New Public Management  

New Public Management (NPM) adalah pandangan dunia 
yang muncul ketika menyadari bahwa pandangan dunia 
masa lalu, khususnya organisasi tradisional, kurang berhasil 
dalam menangani masalah dan menawarkan jenis bantuan 
publik, termasuk membangun jaringan. NPM sebagian besar 
dipandang sebagai metodologi dalam implementasi 
kebijakan yang menerapkan informasi dan pengalaman 
yang diperoleh dari bidang bisnis dan berbagai disiplin ilmu 
untuk meningkatkan kecakapan dan efisiensi pelaksanaan 
bantuan publik dalam administrasi saat ini. 

 
H. Penerapan NPM di Indonesia 
 Doktrin New Public Management (NPM) didasarkan pada 
pengalaman reformasi pemerintah di AS, Eropa, dan Selandia 
Baru tahun 1990, dan diperkenalkan ke negara-negara 
berkembang melalui kebijakan Bank Dunia. Manajemen Publik 
Baru pada satu sisi dipandang sebagai upaya untuk membebaskan 
pemerintahan dari konservatisme administrasi klasik dengan 
mengadopsi praktik sektor swasta ke dalam sektor publik. NPM 
beroperasi berdasarkan lima poin utama. Pertama, desentralisasi 
sistem. Kedua, privatisasi, yang bertujuan untuk memindahkan 
distribusi barang dan jasa dari pemerintah ke sektor swasta. 
Ketiga, perampingan dilakukan dengan mengurangi dan 
menyederhanakan struktur organisasi dan tata kelola 
pemerintahan. Keempat, pengurangan birokrasi dilakukan dengan 
restrukturisasi birokrasi pemerintah untuk meningkatkan 
efisiensi proses. Dan kelima, Manajemenisme, yang mengadopsi 
gaya kerja sektor swasta ke dalam organisasi pemerintah.  
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 Dari perspektif pemerintah, perubahan dari tradisional ke 
jaringan yang lebih kompleks dalam pemerintahan daerah 
(Governance lokal) menjadi bagian dari strategi yang lebih luas 
untuk mengatasi keterbatasan gerakan pemerintahan daerah. 
Pemerintah daerah tidak dapat lagi beroperasi secara terisolasi 
dari entitas lingkungan yang lebih luas, termasuk pemerintah 
pusat, aktor swasta, dan aktor sosial. Perkembangan konsep NPM 
kemudian mendapat kritik karena terlalu berfokus pada 
keuntungan dalam pemerintahan. Kritikus berpendapat bahwa 
pelayanan publik harus mengutamakan pelayanan yang merata 
bagi semua warga masyarakat (prinsip demokrasi dalam 
pelayanan publik) tanpa membedakan pelayanan berdasarkan 
status sebagai pelanggan. Perspektif ini menghasilkan konsep New 
Public Service (NPS). Meskipun demikian, konsep tata kelola, NPM, 
dan NPS tetap erat terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, dan menyediakan kerangka kerja untuk efisiensi 
pemerintahan birokrasi.  
 Meskipun pelaksanaan otonomi daerah memiliki 
kekurangan, implementasi NPM dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah telah membawa manfaat dan memperkuat 
birokrasi. Kemitraan Pemerintah-Swasta (Public-Private 
Partnership atau PPP) kini menjadi konsep standar dalam 
pemerintahan daerah. Di negara-negara berkembang, PPP dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan modal 
yang diperlukan untuk pembangunan lebih lanjut. Kemitraan 
publik-swasta dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk 
mengatasi hubungan dan interaksi yang kompleks dalam 
masyarakat berbasis jaringan modern. 
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BAB 4 
PENGELOLAAN PEMERINTAHAN 

PERSPEKTIF TEORI ADMINISTRASI 
PUBLIK 

 
 

A. Pendahuluan  
Pengelolaan pemerintah yang terbuka, bertanggung jawab, 

dan berkualitas merupakan inti dari pelayanan publik. Pada era 
keterbukaan ini, tidak ada hal yang seharusnya ditutup-tutupi 
atau disembunyikan, dan sistem informasi manajemen yang dapat 
diakses oleh siapa pun dianggap sebagai dukungan yang sangat 
bermanfaat bagi pengguna jasa pemerintah. Definisi sederhana 
administrasi publik adalah pengelolaan yang terkait dengan 
aktivitas publik dan berbagai layanan publik lainnya. Dalam 
definisi ini, terdapat penekanan pada esensi administrasi publik 
dan potensinya untuk mencakup berbagai kegiatan yang lebih 
luas dan beragam dalam konteks administrasi publik yang 
kontemporer. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
administrasi publik melibatkan implementasi dan studi terkait 
perumusan kebijakan publik yang kompeten dan efektif, serta 
formulasi kebijakan tersebut secara teratur dan terorganisir demi 
kepentingan masyarakat. 

 
B. Teori- Teori dalam Administrasi Publik 

Teori administrasi publik merupakan representasi yang 
digunakan untuk menggambarkan kekhasan studi administrasi 
publik. Hingga saat ini, belum ada teori manajerial tunggal yang 
secara eksplisit membahas manajemen kebijakan dalam kajian 
implementasi kebijakan. Sebagai gantinya, administrasi publik 
mengadopsi spekulasi-spekulasi dari berbagai ilmu dan 
mengkombinasikannya dengan kajian administrasi publik. Dalam 
ilmu administrasi publik, terdapat berbagai istilah seperti 
inspirasi, kerjasama, efektivitas, organisasi, pertemuan formal dan 
informal, dan lain sebagainya. Istilah-istilah ini berasal dari 
berbagai disiplin ilmu, seperti inspirasi yang dipakai dalam 
penelitian psikologi dan teori politik, kerjasama yang merupakan 
gagasan dari ilmu sosial tertentu, dan efektivitas yang merupakan 
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konsep dalam manajemen. Oleh karena itu, mencari teori 
administrasi publik yang murni berasal dari disiplin organisasi itu 
sendiri menjadi tantangan tersendiri.  

Melihat sifat studi administrasi publik yang lintas disiplin, 
ilmu implementasi kebijakan dapat memberikan manfaat besar 
untuk memahami secara menyeluruh kerangka administrasi dan 
memiliki pilihan untuk memahami gagasan-gagasan yang relevan 
dalam studi administrasi publik, seperti struktur dan hubungan 
yang ada dalam administrasi publik, pengaturan asosiasi 
pemerintah, serta tanggung jawab dan substansi administrasi 
publik secara keseluruhan. Ada banyak teori dalam administrasi 
publik. Menurut Stephen K. Bailey (2019) mengatakan bahwa 
administrasi publik adalah terkait dengan pengembangan empat 
jenis teori: 

 
1. Teori deskriptif 

Teori deskriptif dalam administrasi publik melibatkan 
penggambaran desain progresif dan hubungannya dengan 
berbagai aspek tempat kerja. Terdapat tiga tahapan dalam 
pengembangan teori deskriptif, yaitu persepsi, keteraturan 
(karakterisasi), dan afiliasi. Para ilmuwan mengamati 
fenomena dengan cermat, membuat perkiraan berdasarkan 
observasi eksperimental, dan menggambarkannya dalam 
bentuk angka atau kata-kata. Selanjutnya, analisis dilakukan 
untuk mengelompokkan fenomena ke dalam kategori dan 
memverifikasi hubungan antara klasifikasi tersebut.  
 
Dalam administrasi publik, teori deskriptif memfokuskan pada 
komponen utama asosiasi publik, seperti pembagian kerja, 
sistem kekuasaan yang progresif, tanggung jawab yang 
diberikan, kendali, perwakilan, dan metode kerja. Di Indonesia, 
studi administrasi publik masih banyak berfokus pada analisis 
deskriptif mengenai bagian-bagian tersebut, serta regulasi, 
pemekaran daerah, pengaturan perangkat provinsi, catatan 
pengaturan wilayah, dan lain sebagainya. Selain itu, norma 
pelayanan publik dalam asosiasi pemerintah juga dianalisis 
dalam bentuk panduan kantor. 
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Studi administrasi publik di Indonesia lebih menitikberatkan 
pada penelitian deskriptif yang berfokus pada persepsi 
eksperimental mengenai bagian-bagian utama asosiasi publik, 
tanggung jawab regulasi, ekspansi provinsi, administrasi 
publik di wilayah baru, perwakilan, tingkat kompensasi, dan 
komponen tanggung jawab untuk kepala daerah, serta lainnya. 
Hasil observasi dan analisis kemudian digunakan untuk 
mengklasifikasikan fenomena ke dalam berbagai kelas, seperti 
desain mekanis dan alami, responsif atau tidak responsif, dan 
lain sebagainya. Kelas-kelas tertentu kemudian dihubungkan 
atau dicari hubungannya dengan klasifikasi-klasifikasi dalam 
fenomena lain, misalnya, hubungan struktur dengan tanggung 
jawab, tingkat gaji dengan disiplin, dan kantor kerja dengan 
responsif. Penelitian manajemen kebijakan di Indonesia 
banyak berkembang dalam pengembangan teori deskriptif 
seperti ini, khususnya dalam menjelajahi kemungkinan 
hubungan antara komponen utama tertentu dengan komponen 
lain dalam asosiasi publik dengan pendekatan probabilistik 
yang lebih maju. 

 
2. Teori normatif 

Teori normatif mencakup tujuan yang berharga dari bidang 
organisasi yang harus dijadikan acuan oleh para praktisi 
administrasi publik dalam merancang alternatif pilihan, serta 
peneliti administrasi publik yang harus mempertimbangkan 
dan menentukannya dari sudut pandang strategi. Teori 
normatif berfokus pada apa yang harus dilakukan oleh para 
ahli administrasi publik serta apa yang wajib dipelajari oleh 
mereka. Teori normatif berfokus pada alasan dan penyebab 
dari suatu hasil, bukan hanya keterkaitannya dengan hasil itu 
sendiri. Analis mengajukan hipotesis kausalitas, mengujinya 
dalam berbagai kondisi atau situasi ekologis, untuk memahami 
kausalitas antara variabel yang diamati. Teori normatif 
berusaha untuk memahami perilaku apa yang mendorong hasil 
tertentu, mengapa hal tersebut terjadi, dan bagaimana hasilnya 
dapat bervariasi dalam berbagai situasi. 
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Berdasarkan pemahaman kausalitas ini, hipotesis regularisasi 
mencoba mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil 
oleh pengawas/kepala dan analis manajemen kebijakan untuk 
mencapai hasil yang diharapkan. Di Indonesia, penerapan teori 
normatif mulai lebih umum belakangan ini. Penggunaan 
strategi terukur seperti "path analysis" dan "SEM" untuk 
menguji hipotesis kausalitas telah menjadi populer di kalangan 
analis dalam dekade terakhir. Hasil dari pemeriksaan tersebut 
umumnya digunakan oleh otoritas publik untuk menciptakan 
norma-norma prosedural, pedoman, prinsip sosial, dan norma 
moral dalam mengatur pemerintahan. 
 
Contohnya adalah pemerintahan Gus Dur yang mendorong 
pemekaran imbalan jabatan untuk membersihkan korupsi, 
pemerintahan Yudhoyono yang memberikan pedoman 
administrasi terkait anggaran DPR, dan upaya terkini dalam 
mengatur ukuran ruangan dan kantor untuk meningkatkan 
efisiensi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, pengisian perangkat 
utama pelayanan, terutama Wakil Menteri dari kalangan 
pejabat panggilan, dijadikan sebagai instrumen untuk lebih 
meningkatkan kualitas pelaksanaan birokrasi. Semua upaya ini 
adalah bagian dari implementasi teori normatif dalam 
administrasi publik untuk mencapai hasil yang diharapkan dan 
memberdayakan pelaksanaan pemerintahan secara lebih 
efektif.  

 
3. Teori asumtif 

Teori asumsi adalah pemahaman yang kokoh tentang 
keyakinan dasar dalam administrasi, yaitu teori yang 
mengasumsikan bahwa model pemerintahan tidaklah 
sempurna dan tidak jahat. Hipotesis asumsi, terutama hipotesis 
instrumental, memiliki relevansi positif untuk mengamati dan 
mengatasi implementasi kebijakan di Indonesia saat ini. 
Meskipun demikian, elemen-elemen manajemen kebijakan di 
Indonesia masih belum banyak mengungkapkan faktor-faktor 
nyata yang memerlukan klarifikasi mengenai hipotesis asumsi 
dan instrumental. 
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Teknik Administrasi Terbuka Baru yang telah dikembangkan di 
negara-negara maju, yang bertujuan untuk mencapai tujuan 
yang lebih sukses dan optimal, belum sepenuhnya diterapkan 
di Indonesia sebagaimana yang diharapkan. Upaya untuk 
mengurangi birokrasi, memperketat kontrol otoritatif, 
mendukung hasil, dan mengelola sumber daya dan informasi 
masih belum dilakukan secara menyeluruh dan eksplorasi 
tentang hal ini pada dasarnya menjadi sulit. Oleh karena itu, 
perhatian utama dari hipotesis manajemen kebijakan di 
Indonesia sebenarnya berfokus pada struktur implementasi 
kebijakan, proses regulasi otoritatif, dan kerjasama antara 
berbagai sektor terbuka. 

 
4. Teori instrumental 

Teori instrumental merupakan pendekatan yang menekankan 
pada peningkatan dan penyempurnaan prosedur eksekutif 
guna mencapai tujuan publik dengan lebih efektif dan efisien. 
Teori ini menekankan bahwa administrasi publik harus 
berfokus pada hasil yang diinginkan dan mencari cara-cara 
yang tepat untuk mencapainya. Dalam teori instrumental, 
semua langkah dan keputusan yang diambil dalam 
administrasi publik diarahkan untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan dengan cara yang paling optimal. Dalam 
konteks implementasi kebijakan di Indonesia, teori 
instrumental dapat membantu untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan kebijakan publik dengan mengidentifikasi dan 
mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi selama 
proses pelaksanaan. 
 
Misalnya, dengan menerapkan pendekatan instrumental, 
pemerintah dapat mengidentifikasi bagian-bagian dalam 
proses pelaksanaan kebijakan yang memerlukan perbaikan 
atau penyesuaian untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain 
itu, teori instrumental juga mempertimbangkan aspek efisiensi 
dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berarti bahwa 
pemerintah harus mengalokasikan sumber daya dengan 
bijaksana dan efisien untuk mencapai tujuan publik. Dengan 
pendekatan ini, penggunaan anggaran dan sumber daya 
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lainnya akan lebih terarah dan optimal sehingga mencapai 
hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. 

 
C. Konsep Tata Kelola 
 Administrasi adalah proses yang dilakukan oleh lembaga 
atau jaringan untuk mengelola masalah yang terjadi. Definisi lain 
dari administrasi mencakup penggunaan lembaga, perencanaan 
kekuasaan, dan upaya koordinasi untuk mengalokasikan sumber 
daya, serta pelatihan pengarahan atau kontrol dalam ranah publik 
atau ekonomi. Dalam upaya mencapai tata kelola yang baik dalam 
pembangunan di Indonesia, hal ini bukanlah lagi hal yang biasa. 
Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa elemen utama. Sebagai 
kerangka kerja yang kuat, elemen-elemen utama ini mencakup 
siklus, struktur, nilai-nilai pengetahuan, aturan, asosiasi, 
manajemen, strategi, sektor swasta, globalisasi, tanggung jawab, 
dan keterbukaan. Semua elemen ini berperan penting dalam 
mencapai tata kelola yang efektif dan berkelanjutan di berbagai 
sektor pembangunan.  
 Dalam konteks administrasi publik dan tata kelola yang 
baik, peran lembaga-lembaga pemerintahan, organisasi 
masyarakat, dan sektor swasta menjadi krusial dalam 
menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan program dan 
kebijakan. Dengan adanya nilai-nilai pengetahuan yang baik dan 
aturan yang transparan, dapat memastikan bahwa proses 
pengambilan keputusan berjalan adil dan akuntabel. Selain itu, 
manajemen yang efektif dan strategi yang tepat juga sangat 
diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang 
diinginkan. Dengan melibatkan berbagai pihak dan sektor, 
termasuk partisipasi masyarakat dan sektor swasta, upaya 
mencapai tata kelola yang baik di Indonesia akan semakin 
berdaya guna dan berhasil.  
 Dalam konteks globalisasi, keterbukaan dan tanggung jawab 
menjadi semakin penting agar Indonesia dapat berperan aktif 
dalam kancah internasional. Dengan menerapkan elemen-elemen 
tata kelola yang baik ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai 
pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Secara umum ada 
empat prinsip dasar dalam good corporate governance, adapun 
empat prinsip tersebut yaitu: 
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1. Transparansi 
Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam 
menyediakan data sepanjang proses pengambilan 
keputusan dan pengungkapan informasi. Dampak paling 
signifikan dari penerapan prinsip keterbukaan ini adalah 
menghindari konflik di antara berbagai pihak yang terlibat 
dalam administrasi. Prinsip transparansi mengamanatkan 
pemberian data terbuka kepada publik, mengingat bahwa 
masyarakat umum memiliki hak istimewa untuk 
mengetahui dengan jelas dan lengkap tanggung jawab 
otoritas publik dalam mengelola aset yang menjadi milik 
bersama, dan konsistensinya dengan peraturan dan 
pedoman yang berlaku. Dengan adanya keterbukaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, terjadi peningkatan dalam 
pelaksanaan tugas karena semua aktivitas, program, dan 
kebijakan dijalankan secara transparan dan didistribusikan 
kepada masyarakat secara luas.  
 
Transparansi merupakan aturan yang menjamin akses atau 
kesempatan bagi semua individu untuk mendapatkan data 
tentang administrasi, khususnya data tentang kebijakan, 
proses produksi, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. 
Prinsip transparansi yang diterapkan dalam setiap struktur 
pemerintahan berfungsi untuk menyajikan otoritas publik 
dengan tepat melalui pengungkapan data yang valid dan 
akurat. Kewenangan pemerintah dalam menyusun setiap 
kegiatan diarahkan oleh pedoman peraturan, termasuk 
yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat 
umum) serta batasan yang relevan di lingkungan 
internalnya, seperti aturan kepegawaian dan pengawasan 
fungsional. Prinsip ini juga mencerminkan keterbukaan 
terhadap partisipasi dari area lokal yang lebih luas dalam 
merumuskan peraturan dan pedoman yang relevan dengan 
daerah setempat. 
 
Prinsip komitmen yang kuat dalam melayani kepentingan 
negara dan bangsa, bukan kelompok, individu, atau 
perkumpulan, merupakan inti dari prinsip transparansi 
yang secara langsung dimiliki oleh otoritas pemerintah. Hal 
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ini sejalan dengan fungsi dan tugas pemerintah sebagai 
pengarah, pembina, dan penyelenggara pemerintahan 
umum serta pembangunan dalam batasan tertentu. Prinsip 
komitmen ini juga menitikberatkan partisipasi dan 
memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan 
serta dalam proses pembangunan. Pada intinya, prinsip 
transparansi mengacu pada ketersediaan informasi yang 
disediakan oleh pemerintah bagi semua pemangku 
kepentingan yang berkepentingan dengan data yang ingin 
mereka peroleh.  
 

2. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah prinsip tanggung jawab yang 
mencakup kejelasan kemampuan, konstruksi, kerangka 
kerja, dan struktur kelembagaan dalam pengelolaan 
lembaga untuk memastikan pelaksanaannya berjalan 
dengan baik. Dengan penerapan prinsip ini, pengelola 
dihindarkan dari konflik atau dampak negatif penting dalam 
pekerjaannya. Prinsip tanggung jawab publik mengacu pada 
sejauh mana administrasi penyampaian sesuai dengan 
kualitas atau standar yang dimiliki oleh mitra dengan 
kepentingan yang terlibat. Akuntabilitas dapat diartikan 
sebagai komitmen untuk mencapai pencapaian yang dapat 
diandalkan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
tujuan utama asosiasi, yang dilakukan melalui mekanisme 
tanggung jawab secara berkala.  
 
Akuntabilitas merupakan instrumen tanggung jawab antara 
produsen strategi dan mitra yang dilayani. Sistem 
akuntabilitas memungkinkan mitra untuk meminta 
klarifikasi dan pertanggungjawaban jika terjadi 
ketidaksesuaian dalam kerangka administrasi di wilayah 
pelayanan. Dalam arsip administrasi, masuknya ekuitas 
diatur sebagai fitur dari sistem tanggung jawab. Secara 
umum, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab atas 
pemenuhan kewajiban yang diberikan. Dalam konteks 
pemerintahan, akuntabilitas merupakan ide moral yang 
terkait dengan organisasi publik pemerintah (seperti kantor 
pimpinan pemerintah, badan resmi parlemen, dan eksekutif 
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hukum) yang memiliki beberapa implikasi, seperti tanggung 
jawab, kemampuan memberikan tanggapan, yang dapat 
dituduhkan, dan risiko yang harus dihadapi.  
 
Akuntabilitas pemerintah dalam pelayanan administrasi 
menunjukkan bahwa setiap tindakan administrasi publik 
yang dilakukan oleh otoritas publik harus dapat 
dipertanggung jawabkan secara baik kepada publik. Setiap 
kebijakan harus sepenuhnya fokus pada pemenuhan 
kebutuhan dan kepentingan publik. Otoritas pemerintah 
harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan 
kewenangannya dalam bidang tugas dan kemampuannya. 
Otoritas pemerintah harus memiliki opsi untuk bertanggung 
jawab atas wawasan, proyek, dan latihan yang dilakukan 
atau penerbitan yang terkait erat dengan ketiga elemen 
dalam administrasi pemerintahan, yaitu organisasi 
(asosiasi), eksekutif, dan sumber daya manusia.  
 
Prinsip akuntabilitas mengharuskan estimasi biaya dan 
investigasi keuntungan dilakukan secara berbeda dan 
komprehensif, tidak hanya dari perspektif keuangan, tetapi 
juga dari perspektif sosial, dll, tergantung pada keunggulan 
dan kegiatan pemerintahan. Selain itu, akuntabilitas juga 
berkaitan erat dengan tanggung jawab dalam mencapai 
kelangsungan kegiatan dan mencapai tujuan atau target 
strategi dan program. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas 
menjadi panduan dalam setiap strategi, program, dan 
aktivitas yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. 
 

3. Responsibilitas 
Responsibilitas adalah kesesuaian atau konsistensi dalam 
pengelolaan lembaga yang sejalan dengan standar 
kemitraan dan pedoman yang baik, termasuk peraturan 
yang relevan yang terkait dengan isu-isu keberlanjutan, 
hubungan modern, jaminan keberlanjutan alam, 
kesejahteraan, keamanan kerja, standar penilaian, dan 
persaingan yang adil. Responsibilitas mencerminkan sejauh 
mana pelaksanaan aktivitas publik berada dalam kesesuaian 
dengan standar manajemen yang tepat, baik yang tersurat 



 

50 
 

maupun yang tersirat, dengan pendekatan otoritatif. 
Responsibilitas merupakan gambaran dari sifat administrasi 
publik yang menanggung tanggung jawab atas setiap 
indikator administratif, dengan tujuan bahwa organisasi 
spesialis memiliki kapasitas untuk menunjukkan 
kemampuannya dalam mencapai hasil yang diharapkan dari 
kegiatan tersebut. 
 
Responsibilitas melibatkan tanggung jawab dalam 
komitmen dan mencakup pilihan, penguasaan, kapasitas, 
dan kemampuan. Komitmen ini mencakup kewajiban untuk 
mengikuti dan mematuhi peraturan yang berlaku, serta 
memperbaiki atau memberikan ganti rugi atas kerugian 
yang ditimbulkan. Prinsip responsibilitas menekankan pada 
pentingnya menjalankan aktivitas yang tidak perlu 
dipertanyakan lagi atau harus dilakukan dengan itikad baik 
dan kesiapan untuk menghadapi semua tantangan 
berdasarkan etika yang berlaku.  
 

4. Independensi 
Independensi merupakan kondisi di mana suatu entitas 
benar-benar diawasi secara objektif tanpa adanya campur 
tangan, pengaruh, atau tekanan dari pihak lain yang tidak 
sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku serta 
prinsip koperasi yang sehat. Independensi adalah sikap dan 
perilaku dalam melakukan penilaian yang tidak memihak 
kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh pihak 
manapun. Para pemeriksa juga harus bersikap netral dan 
terhindar dari benturan kepentingan yang tidak dapat 
diatasi ketika melaksanakan tugas profesional mereka. 
Independensi menggambarkan sikap yang tidak bergantung 
pada orang lain, bebas dari campur tangan, atau tidak 
tunduk pada kekuasaan pihak lain. Istilah "bebas" sering 
digunakan untuk merujuk pada negara, juga dalam konteks 
politik. 
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Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, 
reliabilitas, dan independensi dalam organisasi 
pemerintahan, akan menjamin kesejahteraan masyarakat. 
Oleh karena itu, prinsip independensi menjadi kunci utama 
dalam melakukan penilaian dan memfasilitasi identifikasi 
masalah melalui pengelompokkan indikator-indikator yang 
relevan untuk mencapai tata kelola yang baik. 
 

D. Konsep Pemerintahan 
 Pemerintah berasal dari kata government, yang pada 
dasarnya adalah kata yang mencerminkan ketertiban dengan 
empat komponen penting, yaitu dua pertemuan yang saling 
terkait, dua pihak yang berhubungan bersama-sama, pihak 
pengelola yang memiliki kekuasaan, dan pihak yang dikendalikan 
yang memberikan persetujuan. Pemerintah mencakup ilmu dan 
praktik. Banyak tokoh pemerintahan telah beraksi dan 
menjalankan roda pemerintahan tanpa pelatihan pemerintah 
yang formal, namun tetap mampu berkinerja dengan baik.  
 Secara konseptual, pemerintah adalah entitas yang dibentuk 
untuk mencapai tujuan masyarakat umum dalam sebuah negara, 
dengan membuat dan melaksanakan keputusan bersama untuk 
mencapai tujuan tersebut. Pemerintah memiliki kekuasaan yang 
sah untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam wilayahnya 
untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemerintah dapat melakukan 
penyelidikan dan penelitian, menetapkan pajak dan pungutan, 
membuat peraturan, melarang aktivitas tertentu, dan sebagainya 
untuk kepentingan publik. Dengan demikian, perbedaan antara 
pemerintah dengan lembaga lainnya terletak pada konteks 
hubungannya dengan masyarakat, di mana pemerintah memiliki 
kekuasaan legitimasi yang bersifat memaksa, seperti yang 
dijelaskan oleh hughes.  
 Pemerintah mencakup berbagai kekuatan yang bergerak 
dalam berbagai bidang publik. Tidak hanya mengenai otoritas 
publik itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas di 
berbagai institusi yang bertujuan untuk mengoordinasikan, 
mengendalikan, dan mengarahkan berbagai hal yang terkait 
dengan kepentingan warga, pemilih, dan pekerja. Peran 
pemerintah terbatas pada pengaturan otoritas politik guna 
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mencapai harmoni dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui 
kemampuan utamanya.  
 Pemerintahan dalam pandangan tradisional memiliki fokus 
pada materi negara sehingga otoritas publik terpusat pada 
kekuasaan. Namun, pandangan baru lebih menekankan bahwa 
otoritas publik ada untuk melayani masyarakat, sehingga 
pemerintah diartikan sebagai interaksi administratif yang 
mengatur kehidupan individu dalam pemerintahan/negara. 
Pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan kepada 
semua orang tepat pada waktunya. Sementara itu, otoritas publik 
dianggap sebagai entitas yang mampu dan dapat diandalkan 
untuk menjalankan peran tersebut dengan baik.  
 Upaya untuk mencapai pemerintahan yang unggul 
melibatkan kolaborasi dalam menerapkan standar administrasi 
yang baik, yang merupakan aturan bagi keseluruhan organisasi 
negara, baik di pemerintahan pusat maupun di lingkungan 
sekitarnya. Kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh 
sejauh mana standar administrasi yang baik diimplementasikan, 
tetapi juga oleh bagaimana prinsip-prinsip pemerintahan tersebut 
dijalankan dengan baik dan tepat. Jika prinsip-prinsip 
pemerintahan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, 
maka hal ini akan berkontribusi pada pelayanan publik yang baik 
dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan 
menciptakan pemerintahan yang unggul dan pelayanan publik 
berkualitas, perbaikan harus dilakukan dalam pengaturan 
kelembagaan organisasi pemerintah di tingkat terdekat, dengan 
membangun kembali struktur pemerintahan yang efisien dan 
terorganisir dengan baik. 

 
E. Konsep Tata Kelola Pemerintah 
 Tata kelola pemerintahan merupakan implementasi 
manajemen pengembangan yang kuat dan bertanggung jawab, 
yang menjawab prinsip sistem berbasis suara dan pasar yang 
efisien, dengan tujuan menghindari salah alokasi dana investasi, 
serta mencegah korupsi baik secara politik maupun manajerial. 
Selain itu, tata kelola pemerintahan bertujuan untuk disiplin 
dalam mengelola rencana pengeluaran dan menciptakan hukum 
serta kerangka politik untuk mendukung pertumbuhan kegiatan 
usaha. Tata kelola yang baik merupakan pelaksanaan pembinaan 
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yang kuat dan cakap oleh para eksekutif yang sesuai dengan 
standar berbasis popularitas dan pasar yang cermat, dengan 
menghindari salah alokasi aset spekulatif, serta menjauhi 
pencemaran baik dalam aspek strategis maupun otoritatif. Tata 
kelola yang baik merupakan konsep yang telah banyak dikaji 
dalam teori politik dan manajemen kebijakan, terutama yang 
terkait dengan sistem berbasis suara, partisipasi masyarakat, 
kerjasama yang terhormat, kebebasan dasar, dan peningkatan 
wilayah lokal yang mendukung.  

Tata kelola yang baik pada dasarnya adalah ide yang 
mengacu pada pilihan pencapaian dan implementasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Ini merupakan 
hasil kesepakatan yang dicapai oleh otoritas publik, penduduk, 
dan sektor swasta untuk melakukan pemerintahan dengan 
menyediakan bantuan pemerintah bagi individu dengan kerangka 
kesetaraan yang luas dan struktur pemerintahan yang 
bertanggung jawab kepada masyarakat pada umumnya. Definisi 
tata kelola pemerintahan, atau lebih dikenal dengan istilah "good 
governance", secara umum mencakup segala tindakan atau 
perilaku yang terkait dengan pengaturan, pengendalian, atau 
pengaruh terhadap urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Orientasi dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah 
sebagai berikut: 

1. Orientasi ideal adalah ketika suatu negara berusaha 
mencapai tujuan nasional melalui proses demokratisasi 
yang melibatkan unsur-unsur konstituen seperti legitimasi, 
akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, otonomi, 
pelimpahan kekuasaan, dan kontrol sipil.  

2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal adalah 
pemerintahan yang efektif dan efisien dalam mencapai 
tujuan nasional. Efektivitas ini bergantung pada tingkat 
kompetensi otoritas publik dan perancangan serta 
komponen fungsi politik dan administrasi yang efektif dan 
efisien.  
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Pada orientasi pertama, terdapat penekanan pada 
demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan melindungi 
komponen penting seperti keaslian (yakni apakah otoritas publik 
dipilih dan dipercayai oleh individu) serta pemulihan tanggung 
jawab pengendalian bersama. Sementara itu, orientasi selanjutnya 
tergantung pada sejauh mana otoritas publik memiliki 
keterampilan dan sejauh mana desain dan sistem politik serta 
organisasi bekerja secara efektif dan produktif.  

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, perlu fokus pada standar mayoritas, penguatan, administrasi 
yang responsif dan transparan, akuntabilitas, dukungan, asosiasi, 
desentralisasi, konsistensi strategi, dan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengembangan tata 
kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diakui sebagai 
pemenuhan aturan formalistik dari dukungan bank dunia, tetapi 
juga diakui sebagai upaya untuk memberdayakan suatu negara 
dalam memenuhi tujuan perbaikan dan mematuhi persyaratan 
hukum dan ketertiban.  

Perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan 
terjadi seiring dengan perubahan elemen dan permintaan 
masyarakat. Perkembangan ini dipengaruhi oleh permintaan 
untuk mengubah cara kerja mitra dan lingkungan asosiasi. Sudut 
pandang yang semula berfokus pada otoritas publik telah beralih 
menjadi fokus pada pemerintahan, dan pergeseran ini dipisahkan 
oleh perubahan di pusat dan lokal. Nilai-nilai dalam 
kepemerintahan menjadi kunci dalam menghadapi perubahan 
regulasi. Perubahan ini bertujuan untuk menyadari dan mengatur 
upaya perubahan agar organisasi dapat beradaptasi dengan 
elemen lingkungan yang esensial dan mendorong perubahan 
administrasi yang lebih baik. Keunikan dalam menerapkan nilai 
administrasi terpusat pada organisasi pemerintah baik di tingkat 
pusat maupun daerah.  

Perubahan dan perbaikan sosial dalam pelaksanaan regulasi 
membawa dampak positif pada pelaksanaan pemerintahan. Setiap 
kantor dalam menerapkan kualitas pemerintahan 
mempertimbangkan berbagai hal dan mengembangkan idenya 
sendiri. Upaya melaksanakan tata kelola yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah mendapat apresiasi dari berbagai organisasi yang 
menghargai prestasi dalam menerapkan nilai-nilai 
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kepemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, tata kelola yang 
baik harus sepenuhnya dilaksanakan. Masyarakat tidak boleh lagi 
dipandang sebagai objek kemajuan, melainkan harus 
diperlakukan sebagai subjek perbaikan. Strategi perubahan yang 
dilakukan oleh otoritas publik harus melibatkan partisipasi 
masyarakat, terutama dalam memberikan bantuan dan 
pemerataan bagi kelas pekerja bawah.  

Peningkatan harus memastikan bahwa masyarakat memiliki 
kebebasan dalam menghargai peningkatan, dan hak istimewa 
daerah setempat harus dijamin jika kemajuan tersebut tidak 
menguntungkan bagi masyarakat. 
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BAB 5 
MEMBANGUN MANAJEMEN PEMERINTAH 

DI ERA DIGITAL 
 
 

A. Pendahuluan 
 Manajemen pemerintahan merupakan inti utama dalam 
sistem administrasi atau tata kelola publik. Menurut Ramto 
(1997), manajemen pemerintahan dianggap sebagai alat untuk 
mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, baik melalui 
prasarana dan sarana yang ada, sumber daya yang dapat diakses, 
maupun organisasi sumber modal. Manajemen pemerintahan 
merupakan upaya dalam suatu struktur pemerintah. Upaya ini 
mencakup beragam tindakan pemerintah yang melibatkan 
berbagai perspektif mengenai keadaan hidup dan mata 
pencaharian warga negara serta masyarakatnya (Sari dkk, 2020).  
 Tanggung jawab pemerintah dalam sebuah negara untuk 
menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menghadapi 
perubahan global yang melibatkan seluruh dunia adalah suatu hal 
yang mutlak harus dilaksanakan. Selain memiliki aspek internal 
(cita-cita bangsa yang bersangkutan), visi pemerintah juga tak 
dapat dipisahkan dari dimensi eksternal yang mencakup 
hubungan antara negara dan masyarakatnya di era yang akan 
datang.  
 Negara-negara maju telah memasuki era teknologi 
informasi, di mana pemanfaatan teknologi digital telah 
menciptakan sistem birokrasi atau otoritas pemerintahan yang 
kontemporer, dikenal dengan istilah e-government. Pengenalan e-
government diharapkan dapat memperbaiki hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat yang sebelumnya terasa terlalu 
birokratis dan cenderung lambat. Dengan kata lain, penerapan e-
government merupakan suatu langkah baru dalam memanfaatkan 
teknologi digital untuk meningkatkan sistem informasi 
manajemen (SIM), sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, 
mudah, dan memperluas akses publik untuk mendapatkan 
informasi tanpa terbatas ruang dan waktu, sehingga prinsip 
akuntabilitas dapat terwujud. Perkembangan teknologi yang 
semakin pesat memaksa pemerintah atau instansi untuk 
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mengikuti kecanggihan teknologi. Kemajuan teknologi informasi 
yang cepat telah menciptakan suatu perubahan terbaru, yaitu 
pergantian dari sistem kerja konvensional ke era digital agar lebih 
modern dan praktis (Febrian, 2020). 

 
1. Peran dan Fungsi Pemerintah 

Peran pemerintah secara umum adalah memusatkan upaya 
dalam memberikan arahan, bimbingan, serta menciptakan 
lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan aktivitas 
warga negara itu sendiri. Peran dan fungsi pemerintah 
dalam pertumbuhan warga negara terletak pada berbagai 
aspek, di antaranya adalah filsafat politik masyarakat dan 
filosofi kehidupan masyarakat tersebut. Terdapat negara 
yang menerapkan filsafat hidup bangsanya dengan harapan 
negara dan pemerintah mengelola serta memperjuangkan 
seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Namun, ada 
juga negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar 
kepada masyarakatnya untuk meningkatkan perkembangan 
masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak 
melakukan banyak intervensi dalam aktivitas masyarakat 
sendiri (Sari dkk, 2020). 
 
Fungsi pemerintahan terdiri dari fungsi pembangunan 
(development), pelayanan (service), dan pemberdayaan 
(empowerment). Ndraha (2003) menyatakan bahwa fungsi 
pembangunan bukanlah fungsi pokok pemerintahan, 
melainkan merupakan fungsi sekunder yang dijalankan 
ketika warga negara tidak mampu membentuk pribadinya 
sendiri (kondisi masyarakat yang lemah). Konsep 
pembangunan (development) diatur berdasarkan prinsip 
development administration yang dibentuk oleh negara-
negara penyumbang atau negara maju. Pembangunan tidak 
dapat berlangsung tanpa pinjaman atau bantuan dari 
negara maju yang memiliki infrastruktur yang baik. Fungsi 
pemerintah dalam pelayanan publik (service) tidak terlepas 
dari cita-cita dasar negara, yaitu menyelesaikan berbagai 
kebutuhan masyarakat agar tidak terjadi benturan antara 
warga negara itu sendiri. Masyarakat tidak dapat berdiri 
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sendiri untuk memenuhi kebutuhannya tanpa adanya 
pemerintah yang memberikan pelayanan. 
 
Sementara itu, fungsi pemberdayaan (empowerment) 
menurut Ndraha (2003) dapat dipahami dalam arti 
"empowering," yang berarti memberikan hak atau fasilitas 
pada masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka dan 
menjamin masa depannya. Dalam arti "enabling," 
pemberdayaan merupakan proses pembelajaran untuk 
mengembangkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian 
warga negara agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas 
yang membantu diri mereka sendiri serta berkontribusi 
sebaik mungkin untuk memperkuat persatuan di tengah 
perbedaan (integritas nasional).  
 

2. Perubahan Manajemen Pemerintahan 
Perubahan manajemen pemerintah secara legalitas 
merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu pemerintah 
untuk mewujudkan transformasi di bidang struktural 
(transformasi yang menyangkut kelembagaan) dan bidang 
prosedural (transformasi di bidang mekanisme 
pemerintahan). Upaya-upaya dalam perubahan tersebut 
mencakup reframing, restructuring, revitalization, dan 
renewal (Kurniasih dan Wismaningtyas, 2020).  
 
a. Reframing (pengubahan kerangka berpikir) adalah 

teknik untuk mengurangi pikiran negatif tentang suatu 
persoalan yang dihadapi serta menentukan tindakan-
tindakan yang harus diambil untuk mengantisipasinya. 
Organisasi seringkali mengalami pembatasan dalam cara 
berpikir dan kekurangan keterampilan untuk 
meningkatkan ide dan gagasan tentang esensi persoalan 
yang dihadapi serta tindakan yang harus diambil. Oleh 
karena itu, organisasi senantiasa berusaha untuk 
menggali ide dan gagasan baru untuk mengatasi 
perubahan yang terus-menerus baik dari lingkungan luar 
maupun dari dalam organisasi.  
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b. Revitalization (memberdayakan kembali) adalah 
upaya untuk membangkitkan kembali potensi yang 
sebelumnya tidak dimanfaatkan secara optimal. Untuk 
mencapai peningkatan kinerja organisasi, perhatian juga 
harus diberikan pada pemanfaatan sumber daya yang 
ada.  
 

c. Restructuring (pengubahan struktur) adalah tindakan 
mereorganisasi struktur organisasi dengan tujuan 
meningkatkan kinerja dan keuntungan organisasi sesuai 
dengan kebutuhan. Upaya perbaikan yang dilakukan oleh 
organisasi seringkali didasarkan pada keunggulan yang 
dimiliki untuk menerapkan strategi-strategi transformasi 
dalam jangka waktu yang panjang.  

 
d. Renewal (pembaharuan) adalah bentuk perubahan 

organisasi yang berfokus pada perubahan individu di 
dalam organisasi dengan mengembangkan keterampilan 
dan meningkatkan kemampuan agar organisasi dapat 
mengatasi tantangan yang dihadapinya.  

 
Dengan melakukan serangkaian terobosan ini, diharapkan 
manajemen pemerintahan dapat beradaptasi dan menjadi 
lebih efektif dalam menghadapi perubahan dan tantangan 
yang terus berkembang. 
 

3. Upaya-Upaya Arah Kebijakan Menciptakan Manajemen 
Pemerintahan yang Efektif  
Pembangunan dan penyelenggaraan negara bertujuan 
untuk meningkatkan manajemen pemerintah yang baik, 
efektif, transparan, dan berwibawa. Menurut Supli (2014), 
kebijakan penyelenggaraan negara dapat diarahkan dengan 
cara berikut: 
 
a. Menyelesaikan kecurangan-kecurangan korupsi, kolusi, 

dan nepotisme dengan langkah-langkah sebagai berikut:  
1) Mengimplementasikan nilai-nilai tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good governance) di semua 
tingkatan dan lingkup pemerintahan.  
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2) Memberlakukan hukuman berat bagi pelaku tindakan 
korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai aturan yang 
telah ditetapkan.  

3) Meningkatkan pengawasan efektif aparat negara 
melalui koordinasi dan sinergi antara pemeriksaan 
internal, pemeriksaan eksternal, dan kontrol oleh 
warga negara.  

4) Meningkatkan kinerja para pegawai negeri yang 
berintegritas, berpengalaman, kompeten, dan 
bertanggung jawab.  

5) Mempercepat tindakan lanjutan berdasarkan hasil 
pemeriksaan dan inspeksi. Meningkatkan partisipasi 
pemberdayaan dalam memerangi korupsi, kolusi, dan 
nepotisme di kalangan pengelola negara, dunia usaha, 
dan masyarakat.  

 
b. Meningkatkan reputasi pengelolaan administrasi negara 

dengan cara:  
1) Mengatur tugas dan kewajiban organisasi pemerintah 

agar berfungsi lebih kondusif, stabil, dan konstruktif 
melalui aturan yang lebih proporsional, fleksibel, dan 
responsif.  

2) Meningkatkan kualitas dan jumlah manajemen dan 
tata kelola di seluruh tingkatan dan cakupan 
pemerintahan.  

3) Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia aparatur agar dapat berprofesional 
sesuai dengan tanggung jawab dan kewajibannya 
dalam memberikan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat.  

4) Memberikan keadilan karier kepada seluruh tenaga 
kerja dan mengikuti sistem karier sesuai dengan 
pencapaian yang mereka miliki.  

5) Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan e-
government, serta dokumentasi dan arsip negara 
untuk mengendalikan tanggung jawab dan kewajiban 
lembaga negara. 

 
 



 

62 
 

c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam 
melaksanakan pembangunan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut:  
1) Meningkatkan reputasi layanan publik, terutama pada 

layanan dasar, layanan umum, dan layanan unggulan.  
2) Meningkatkan keterampilan warga negara agar dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan berpartisipasi 
dalam pelaksanaan pembangunan serta mengawasi 
jalannya pemerintahan.  

3) Meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kualitas 
pelayanan melalui pengembangan saluran informasi.  

 
Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan 
pemerintahan dapat memperbaiki manajemen dan 
kinerjanya serta mendapatkan kepercayaan dan dukungan 
dari masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan.  

 
4. Inovasi Manajemen Pemerintahan Berbasis Aplikasi 

Digital 
Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan 
perubahan baik dalam kapasitas, kedudukan, maupun 
kinerja birokrasi, dengan tujuan mengembangkan tugas dan 
tanggung jawab pemerintahan secara lebih baik. Reformasi 
birokrasi merupakan langkah yang terstruktur, terpimpin, 
dan terorganisir, yang bertujuan menciptakan tata kelola 
pemerintahan yang baik (Good governance). Dalam 
mengupayakan reformasi birokrasi, diperlukan 
transformasi yang mengikuti keinginan masyarakat serta 
menyesuaikan dengan perkembangan era globalisasi. Hal ini 
penting karena reformasi birokrasi harus selaras dengan 
transformasi zaman untuk mencapai tujuan bernegara dan 
bermasyarakat, serta mengembangkan birokrasi yang dapat 
menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah 
terhadap warga negaranya. Selain itu, sistem reformasi 
birokrasi juga harus menggunakan teknologi informasi 
untuk mempermudah, mengedepankan, dan 
mengembangkan sistem keterbukaan dengan prinsip e-
government (Sofianto, 2019). 
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Menurut Indrajit (2009), e-government dapat terwujud 
melalui perkembangan global yang mencakup:  
a. Era Globalisasi yang muncul lebih cepat dari perkiraan 

sebelumnya, melahirkan berbagai permasalahan 
demokratis, hak asasi manusia, hukum, transparansi, 
korupsi, masyarakat sipil, perdagangan bebas, pasar 
terbuka, dan lain-lain yang perlu mendapatkan 
perhatian.  

b. Perkembangan teknologi informasi (komputer dan 
telekomunikasi) yang hadir dengan sangat cepat dan 
memanfaatkan data, informasi, dan pengetahuan untuk 
memberikan kemudahan dalam menyebarkan informasi 
kepada seluruh masyarakat.  

c. Peningkatan kualitas hidup warga negara karena 
kemajuan industri swasta. 

 
Sururi (2017) berpendapat bahwa langkah dan tindakan 
yang paling penting dalam melakukan inovasi dalam 
pemerintahan adalah meningkatkan integrasi pelayanan, 
memberikan pelayanan secara desentralisasi, menggunakan 
kemitraan, melibatkan masyarakat, dan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi. Kelima unsur 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini 
membuat perkembangan global mengalami kemajuan di era 
disruption. Reformasi birokrasi diharapkan dapat melewati 
tiga bagian penting yaitu memberikan layanan publik yang 
antusias dan fleksibel, meningkatkan efektivitas dan 
kemanfaatan dalam manajemen pemerintahan, serta 
meningkatkan kapasitas lembaga dan manajemen sumber 
daya manusia aparatur yang lebih baik. Layanan publik 
yang antusias diterapkan untuk membentuk pemerintahan 
yang terbuka dan bertanggung jawab. Open government 
dapat diciptakan melalui transparansi informasi publik, 
partisipasi publik dalam pengambilan keputusan 
pemerintahan, serta mengembangkan mekanisme 
komunikasi dan menyerap pendapat publik. Pemerintah 
juga harus bersikap responsif dalam menanggapi 
pengaduan permasalahan yang dihadapi warga negara. 
Layanan publik yang intens harus didasarkan pada landasan 
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yang mudah, terjangkau, aktif, dan didukung oleh inovasi 
dan teknologi informasi. 
 
Indeks kinerja memiliki tujuan delegasi untuk menilai 
kualitas layanan publik, efektivitas lembaga, serta 
manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik 
sebagai indeks reformasi birokrasi. Terkait dengan layanan 
publik, tujuan yang ingin dicapai adalah indeks kebahagiaan 
masyarakat dan indeks teknologi pemerintahan berbasis 
elektronik (SPBE). Indeks teknologi pemerintahan berbasis 
elektronik (SPBE) bertujuan untuk membuka informasi 
publik, meningkatkan partisipasi publik, berkomunikasi, 
dan menerima masukan dari publik. Digitalisasi 
pemerintahan dilakukan dengan meningkatkan 
infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan 
teknologi informasi pemerintahan berbasis elektronik (e-
government), dan meningkatkan kinerja aparatur sipil 
negara. Sistem ini bertujuan untuk mengintegrasikan data 
dalam proses bisnis internal birokrasi untuk membantu 
layanan publik dan pembangunan, sehingga pengawasan 
dan penilaian kinerja birokrasi dapat dilakukan secara real-
time (Sofianto, 2019).  
 

5. Government dan Governance 
E-government, atau electronic government, merujuk pada 
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh 
struktur pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, 
efisiensi, dan transparansi organisasi tersebut. Adopsi e-
government diharapkan dapat menghilangkan hambatan 
birokrasi, meningkatkan kecepatan pengembangan layanan 
publik, optimalisasi akses masyarakat terhadap informasi 
publik, dan mendorong badan-badan publik untuk 
memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat 
serta meningkatkan efektivitas internal organisasi 
pemerintahan (Kase, 2010 dalam Nugraha, 2018). 
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Istilah "governance" berasal dari kata "govern" yang berarti 
tindakan atau cara pemerintahan, yaitu aktivitas, fakta, dan 
pola penyelenggaraan pemerintahan, sehingga "governance" 
adalah suatu proses. "Governance" melibatkan interaksi 
ekonomi, sosial, dan politik antara pemerintah dengan 
warga negara dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan 
kebutuhan warga negara dan peran pemerintah dalam 
memenuhi kebutuhan tersebut. "Governance" tidak hanya 
mengacu pada aktivitas pemerintahan, tetapi juga 
mencakup arti penyelenggaraan, pengawasan, penanganan, 
dan kepemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, 
istilah "good governance" atau pemerintahan yang baik 
populer digunakan untuk merujuk pada penerapan terbaik 
dalam mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan 
kekuasaan oleh pemerintah (Sari dkk, 2020). 
 
Good governance sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, 
partisipasi rakyat, masyarakat sipil, hak asasi manusia 
(HAM), dan pembangunan masyarakat berkelanjutan. 
Konsep "good governance" muncul karena semakin 
kompleksnya persoalan dan kecurangan, serta maraknya 
penyalahgunaan kekuasaan, yang menyoroti pentingnya 
pemerintahan yang baik dan perlu melakukan penyesuaian 
dengan tuntutan perkembangan masyarakat (Iswahyudi 
dkk, 2016). Tujuan implementasi "good governance" pada 
pemerintahan adalah agar lembaga pemerintah dapat 
bekerja dengan efektif dan efisien, pemerintah dapat 
menjamin bahwa seluruh masyarakat diperlakukan secara 
adil, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih 
dipercaya dan dijalankan karena didasarkan pada prinsip 
transparansi, dan perusahaan dapat mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan (Sari dan Raharja, 2012). 
 

6. Mengelola Citra Organisasi Pemerintah di Era Digital 
Citra politik adalah representasi yang ingin ditampilkan 
oleh seorang politisi kepada publik. Sedangkan citra 
birokrasi adalah gambaran dari diri para pejabat karir 
dalam suatu organisasi pemerintah. Menurut Pratama 
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(2020), terdapat beberapa langkah atau strategi unggul 
untuk mengelola citra organisasi pemerintah, antara lain:  
a. Strategi preventif, yaitu berusaha mencegah penerimaan 

argumen buruk dari masyarakat. Hal ini dapat dilakukan 
dengan menampilkan unsur-unsur reputasi organisasi, 
mengimplementasikan alat media sosial pada 
manajemen media sosial, dan terlibat aktif dalam 
berbagai platform.  

b. Strategi reaktif, yaitu berupaya memberikan tanggapan 
sebagai respon terhadap argumen publik, baik yang 
bersifat membangun maupun opini negatif.  

c. Strategi evaluasi (penilaian), yaitu berusaha untuk 
mempertimbangkan langkah dan prosedur yang telah 
ditentukan untuk mengukur tingkat kesuksesan dalam 
manajemen reputasi komunikasi online. 

 
7. Strategi Manajemen Perubahan E-Government 

Menurut Febrian, dkk (2020), sebagai representasi e-
government, tidak memerlukan pengelolaan negara 
(aparatur pemerintah) yang besar, namun harus jujur, 
kredibel, dan mematuhi prinsip efektivitas serta efisiensi 
dalam menyelesaikan tanggung jawab untuk mencapai 
profesionalitas. Tentunya, untuk menghadapi perubahan 
tersebut, diperlukan strategi yang dipandu oleh proses, 
prinsip, standar, dan kepemimpinan transformasional yang 
partisipatif.  
 
a. Kepemimpinan Transformasional: Operasi e-

government tidak dapat berhasil tanpa didukung oleh 
kepemimpinan yang kuat dalam strategi yang koheren. 
Seorang pemimpin harus menyadari bahwa kemajuan 
jaringan internet mampu menghubungkan batas-batas 
negara dan pemerintahan, sehingga menciptakan kondisi 
seperti masyarakat pasar internasional yang mampu 
menghadirkan banyak data dan informasi yang sangat 
luas.  
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b. Membangun Kapasitas: Membangun kapasitas melalui 
manajemen sumber daya manusia yang lebih unggul, 
khususnya dengan menyediakan cara bagi pegawai 
negeri saat ini untuk meningkatkan keahlian dan 
keterampilan yang diperlukan oleh model masa depan 
pemerintah.  
 

c. Menilai (dan Mengambil) Risiko: Kepemimpinan yang 
kuat mengarahkan transformasi. Untuk melakukan 
perubahan, pemimpin pemerintah harus bersedia 
mengambil risiko dan mendefinisikan ulang proses.  
 

d. Mendefinisikan Ulang Proses: Pemimpin e-government 
yang efektif menambah nilai strategis dengan 
mendorong pengembangan proses generasi berikutnya. 
Pemerintah dapat menggunakan e-government untuk 
dengan cepat menciptakan proses baru yang mendukung 
layanan pelanggan dalam beberapa jam tanpa 
memerlukan dukungan teknologi informasi atau 
keterampilan pengembangan perangkat lunak.  

 
Dengan menggabungkan modul yang terstruktur dengan 
baik dengan komponen yang sudah ada sebelumnya, 
pendekatan pabrik aplikasi memungkinkan seorang 
manajer untuk membangun proses baru dengan mudah. 
Lingkungan berbasis permintaan didukung oleh 
infrastruktur e-government yang fleksibel, teknologi baru, 
dan kemampuan untuk merekayasa ulang proses layanan 
pelanggan yang terus berkembang. 

 
8. Pilar kepercayaan dalam mewujudkan good governance 

Menurut Nawawi (2012), dalam mewujudkan manajemen 
pemerintahan yang sistematis, dapat ditegakkan dengan 
beberapa pilar kepercayaan sebagai berikut:  
 
a. Partisipasi Masyarakat: Semua warga negara memiliki 

hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, 
baik secara terbuka maupun melalui badan perwakilan 
yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. 
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Partisipasi ini berlandaskan keyakinan bahwa 
masyarakat memiliki hak istimewa untuk menyampaikan 
aspirasi mereka dan memiliki kapasitas partisipasi yang 
bersifat membangun. Tingkat kontribusi masyarakat 
dalam pengambilan keputusan memberikan dasar bagi 
pemerintah untuk membuat strategi dan langkah yang 
dapat meyakinkan masyarakat.  
 

b. Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik: Partisipasi 
masyarakat dalam sistem politik dan pembuatan 
kebijakan publik mengharuskan keberadaan aturan 
hukum yang jelas. Tanpa aturan hukum yang valid dan 
penegakannya, partisipasi bisa berubah menjadi sistem 
politik yang pemberontak. Pemerintahan yang baik harus 
diatur oleh aturan hukum yang kuat, adil, dan tidak 
diskriminatif.  

 
c. Transparansi: Penyelenggaraan pemerintahan yang 

terbuka dan transparan memberikan keyakinan kepada 
masyarakat tentang kinerja pemerintah berdasarkan 
realita, bukan janji. Pemerintah yang mampu memenuhi 
janjinya kepada warganya menunjukkan integritas dan 
tanggung jawab. Dengan keterbukaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat 
memberikan umpan balik dan manfaat terhadap 
keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.  

 
d. Responsif: Pemerintah harus memahami keinginan 

masyarakatnya dan tidak harus menunggu mereka 
menyampaikan gagasan-gagasan itu. Responsif berarti 
pemerintah harus reaktif terhadap permasalahan 
masyarakat untuk membentuk kepercayaan.  

 
e. Keadilan dan Kesetaraan: Untuk mencapai manajemen 

pemerintahan yang baik, sebagai negara yang beradab, 
sistem pengendalian pemerintahan harus memberikan 
kesempatan, pelayanan, peluang, dan perlakuan yang 
setara dalam koridor keadilan dan kejujuran sehingga 
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tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang 
tertindas.  

 
f. Akuntabilitas: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban dan menggambarkan 
kinerja atas tindakan seseorang, pimpinan organisasi, 
atau badan hukum terhadap pihak yang memiliki hak 
untuk meminta pertanggungjawaban atau penjelasan. 
Peningkatan asas akuntabilitas dalam good governance 
bertujuan agar para pejabat tidak terjerumus dalam 
perilaku menyimpang seperti korupsi. 

 
9. Strategi reformasi birokrasi dalam mewujudkan Good 

local governance di daerah 
Pemerintah, agar dapat menegakkan tugasnya dengan ciri-
ciri good governance, harus membentuk struktur 
administrasi publik yang mencakup elemen-elemen 
tertentu sehingga terbentuk teknik korporasi serta 
perencanaan pelayanan publik yang signifikan dan 
berpengaruh terhadap warga negara. Menurut Institute on 
Governance (1996) dalam Kartiwa (2007), untuk 
mewujudkan "good governance", perlu dikembangkan hal-
hal berikut:  
 
a. Hubungan Kemitraan: Pemerintah perlu menjalin 

hubungan kemitraan dengan elemen masyarakat yang 
terlibat dalam warga negara.  
 

b. Rancangan Kerja Kelompok: Diperlukan rancangan 
kerja kelompok antara organisasi, kompartemen, dan 
duta wilayah untuk mencapai tujuan bersama.  

 
c. Kerja Sama dan Tanggung Jawab Bersama: Kerja sama 

dan keselarasan dalam interpretasi serta penghargaan 
atas manfaat pentingnya tanggung jawab bersama adalah 
kunci dalam mencapai tujuan bersama dan hajat hidup 
bersama.  
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d. Ketaatan dan Kedisiplinan terhadap Nilai Moral: 
Diperlukan ketaatan dan kedisiplinan dalam 
menghormati nilai moral administrasi publik dan akhlak 
yang disepakati oleh warga negara yang dilayani.  

 
e. Pelayanan Administrasi Publik yang Berkiblat pada 

Kepentingan Warga Negara: Pelayanan administrasi 
publik harus berpusat pada kebutuhan warga negara, 
mengutamakan keadilan dan kesinambungan dalam 
setiap tindakan dan pelayanan yang diberikan, serta 
bersikap profesional.  

 
f. Sistem Ganjaran yang Mencukupi: Diperlukan sistem 

ganjaran yang memadai untuk mendorong ketahanan 
dan keberanian menghadapi resiko (risk-taking) dengan 
kesadaran bahwa hal ini dapat ditegakkan secara 
realistis. 

 
Dengan mengacu pada negara-negara lain yang lebih 
berpengalaman dalam melaksanakan reformasi birokrasi, 
Indonesia juga berusaha agar tidak ketinggalan dalam 
menerapkan reformasi birokrasinya. Dalam melaksanakan 
reformasi birokrasi di Indonesia, berbagai langkah strategi 
harus diambil dan digunakan untuk menetapkan metode 
yang dibutuhkan. Untuk menggambarkan strategi reformasi 
birokrasi dalam menciptakan good governance di suatu 
daerah, pertama-tama harus mengetahui kendala dan 
persoalan yang dihadapi dalam birokrasi, antara lain:  

 
a. Kendala Politik: Di Indonesia saat ini, kendala politik 

baik infrastruktur maupun suprastruktur belum 
seimbang, dan persaingan antara kalangan politik masih 
menggunakan strategi dan tindakan yang dapat 
menyebabkan permasalahan baru dan tidak dilakukan 
dengan etika yang sehat. Kurangnya kedewasaan para 
pelaku politik dalam memberikan contoh yang baik 
kepada masyarakat menyebabkan keadaan politik di 
Indonesia kurang kondusif. Dalam kondisi seperti ini, 
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politik tidak dapat menjalankan perannya secara 
maksimal sebagai pengendali birokrasi.  

 
b. Kendala Sosial Budaya: Implementasi sistem-sistem 

barat yang diadopsi oleh negara berkembang bisa gagal 
karena kurang memperhatikan atau tidak sejalan dengan 
aspek sosial budaya. Pola pikir dan perilaku aparat 
birokrasi dan masyarakat dipengaruhi oleh aspek sosial 
budaya yang ada. Beberapa pola pikir dan perilaku yang 
kurang mendukung antara lain: fokus terlalu banyak 
pada aspek formalitas dan budaya yang terlalu 
mengagungkan simbol, kualitas kerja diabaikan demi 
menyelesaikan tugas dengan cepat tanpa 
memperhatikan kapasitas pekerjaan, dan penilaian 
kesuksesan seseorang hanya berdasarkan aspek materi 
sehingga pelayanan yang diberikan berbeda-beda 
berdasarkan kedudukan sosial.  
 

c. Kendala dalam Sistem Birokrasi: Struktur, kebiasaan, 
serta sistem yang sudah lama terbentuk dan tertanam 
dalam birokrasi sulit untuk dirubah. Kekuatan dari 
pelaku-pelaku birokrasi yang telah mendapatkan 
keuntungan dari sistem yang ada, menyebabkan mereka 
enggan mengubahnya. Adanya kekuatan ini bertujuan 
agar kebijakan dan prinsip yang meletakkan otoritas 
terpusat di tangan pimpinan tertinggi organisasi tetap 
dipertahankan.  

 
Untuk menciptakan good local governance melalui reformasi 
birokrasi di pemerintah daerah, dapat dilaksanakan 
beberapa perubahan berikut:  
 
a. Pengelolaan Sistem Pemerintahan yang Antusias dan 

Semangat Desentralisasi: Pemerintah daerah harus 
aktif dan semangat dalam mengimplementasikan 
desentralisasi wewenang, sehingga kekuasaan tidak 
hanya terpusat di pemerintah kabupaten atau kota, 
tetapi juga didistribusikan dengan model delegasi ke 
pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Semangat ini 
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bertujuan untuk mengembangkan pemerintahan yang 
lebih dekat dengan memberikan pelayanan publik 
kepada warga negara.  

 
b. Pembentukan Organisasi yang Semi-Otonom: Perlu 

dibentuk organisasi semi-otonom yang dapat 
memberikan pelayanan langsung kepada warga negara 
dan melakukan perbaikan pada unsur kelembagaan yang 
tidak memberikan pelayanan publik secara langsung. Hal 
ini dapat dicapai dengan membentuk organisasi matriks 
(terbuka) dan organisasi fungsional.  
 

c. Membentuk Institusi Pengawas Independen: 
Diperlukan pendirian institusi pengawas independen 
yang tidak memiliki keterkaitan dengan dewan legislatif 
dan eksekutif. Saat ini, Badan Pengawas Daerah 
(Bawasda) berperan sebagai penunjang tugas 
pemerintah daerah dalam bidang pengawasan, tetapi 
tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan 
pada dewan legislatif.  
 

d. Mengembalikan Sistem Dikotomi Politik-
Administrasi: Langkah ini bertujuan untuk menghindari 
campur tangan politik dalam birokrasi atau mencegah 
sistem politik birokrasi, karena masyarakat Indonesia 
belum sepenuhnya dapat memisahkan fungsi dan peran 
sesuai dengan kedudukannya.  
 

e. Melaksanakan Reformasi dengan Terstruktur dan 
Terorganisir: Pergantian suatu sistem harus didukung 
oleh pergantian sistem lainnya, seperti pengembangan 
ketentraman dan kesejahteraan pegawai yang tidak 
berguna tanpa diiringi dengan teknik evaluasi kinerja 
dan sistem sanksi bagi pelanggar. 
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10. Aspek pemerintahan yang perlu segera diubah dalam 
membangun pemerintahan diera digital 
Pemerintah harus tanggap terhadap transformasi internal 
dan eksternal dalam sistemnya agar tetap dapat 
berkembang. Ada banyak transformasi yang harus dihadapi 
dengan cepat, akurat, dan terstruktur oleh pemerintah, baik 
dalam arti luas (legislatif, eksekutif, yudikatif, dan auditif) 
maupun dalam arti sempit (eksekutif) dalam menjalankan 
aktivitas pemerintahan sehari-hari, termasuk pemerintahan 
daerah (Wasistiono, 2019). Tindakan dapat dilakukan 
dengan cara:  

 
a. Melakukan penataan kembali tata kelola pemerintahan 

di tingkat pusat maupun daerah dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. Saat ini, pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah masih banyak yang mengandalkan 
pendayagunaan pekerjaan secara tradisional, yang 
memerlukan banyak tenaga kerja dengan gaji rendah dan 
minimnya penggunaan teknologi digital. Penataan 
kembali tata kelola pemerintahan harus mencakup 
seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
hingga pengawasan.  
 

b. Melakukan penataan kembali manajemen pemerintahan 
di tingkat pusat maupun daerah dengan mengadopsi 
teori organisasi modern yang mendukung penggunaan 
teknologi dalam proses organisasi. Struktur 
pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, 
masih banyak yang menggunakan model organisasi 
generasi kedua yang bersifat struktural, karena masih 
dipengaruhi oleh warisan manajemen militer yang 
dominan pada masa Orde Baru. Acemoglu dan Robinson 
(2012) berpendapat bahwa kesalahan fundamental 
negara dalam menyikapi transformasi disebabkan oleh 
kurangnya fleksibilitas pemerintahan. Namun, merubah 
sistem dan struktur pemerintahan tidaklah mudah 
karena melibatkan beragam kepentingan, terutama 
kepentingan politik. Para pemimpin yang memegang  
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kekuasaan cenderung mempertahankan posisi jabatan 
mereka agar tidak terjadi perubahan yang dapat 
merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. 
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BAB 6 
KEBIJAKAN PUBLIK YANG AKUNTABEL  

DI PEMERINTAHAN 
 
 

A. Pendahuluan 
 Kebijakan publik menjadi elemen esensial dalam sebuah 
Negara, bahkan menjadi poin yang sangat krusial. Apabila 
kebijakan yang mengatur kesejahteraan banyak orang ditentukan 
oleh individu dengan motif pribadi, maka negara dapat dianggap 
sebagai gagal. Sebaliknya, apabila kebijakan tersebut dibuat 
melalui proses kolaboratif atau kerjasama untuk memenuhi 
kepentingan bersama, maka negara dapat dikatakan berhasil. 
Terdapat beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup Kebijakan 
publik, seperti tata kelola Negara atau yang disebut sebagai 
(governance), yang mengatur interaksi antara negara dan 
warganya. Nugroho (2009) menyatakan bahwa setiap individu 
atau kelompok yang memiliki kekuasaan dalam mengelola negara 
harus memiliki kepentingan dan tujuan yang selaras dengan 
kepentingan negara, dengan mencatat bahwa pengelola tersebut 
harus bertindak menuju hal-hal yang bernilai tinggi. Inilah 
tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh pemerintah.  
 Pemegang kekuasaan tidak dapat mempertahankan 
dominasi mereka secara paksa, melainkan harus memiliki 
kebijakan yang jelas. Kebijakan yang dimaksud di sini adalah 
kebijakan publik (Parsons 2005). Kekuasaan yang sah berasal dari 
negara, namun akan menjadi efektif jika didukung oleh kebijakan 
publik yang telah dirumuskan. Kebijakan publik adalah kebijakan 
yang mewakili kepentingan negara, sehingga semua tujuan yang 
telah dirumuskan harus disetujui oleh masyarakat. Peran dan 
fungsi pemerintah mencakup memenuhi kebutuhan warga negara 
sebagai pengguna produk-produk pemerintah melalui penawaran 
berbagai jenis bantuan publik dan administrasi umum. 
Administrasi publik merupakan tugas pemerintah, mengingat 
bahwa otoritas publik merupakan badan yang didirikan untuk 
melayani kepentingan publik. Selain itu, untuk mencapai 
kepentingan bersama, otoritas publik harus siap memberikan 
bantuan dan layanan kepada seluruh individu yang 
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membutuhkannya. Sayangnya, pada kenyataannya, paradigma ini 
seringkali terbalik, di mana masyarakat cenderung menjadi pihak 
yang melayani dan organisasi otoritas publik yang dilayani. Inilah 
yang menyebabkan sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan 
(abuse of power) dalam praktek pemerintahan, yang melibatkan 
tindakan pencemaran nama baik, persekongkolan, korupsi, dan 
nepotisme sebagai penyakit yang sulit dihindari di lingkungan 
birokrasi.  
 Kebijakan publik didefinisikan sebagai "apa pun yang dipilih 
atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan". Dalam 
konteks ini, kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk 
melaksanakan atau menghindari suatu hal (Handoyo, 2012). 

 
B. Pengertian Kebijakan Publik 

Kebijakan publik dianggap sebagai tindakan pemerintah 
yang mencakup semua keputusan yang diambil oleh otoritas 
publik, baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. 
Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan negara, sehingga 
pemerintah harus memilih langkah-langkah yang dapat diambil, 
termasuk pilihan untuk tidak melakukan sesuatu, karena 
keduanya memiliki dampak yang sama pentingnya terhadap 
masyarakat. Kebijakan publik merupakan pendekatan yang dibuat 
oleh organisasi dan otoritas pemerintah, mencerminkan nilai-nilai 
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta 
merangkum strategi yang dirancang oleh pemerintah untuk 
mencapai target tertentu (Suwitri, 2008).  

Kebijakan publik hanya memiliki dampak pada proses 
kebijakan publik di dalam batas kewenangannya masing-masing. 
Kebijakan publik memiliki sifat "paksaan" yang berpotensi 
dilaksanakan dengan valid. Sifat inilah yang membedakan 
kebijakan publik dari kebijakan lainnya. Menurut Thomas R. Dye, 
(2019) hal ini ditimbulkan oleh tiga hal dari kewenangan yang 
dimiliki pemerintah yaitu: 

1. Otoritas publik adalah satu-satunya entitas yang memiliki 
kemampuan dan kapasitas untuk menerapkan strategi 
kebijakan publik secara transparan (struktural) kepada 
publik yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.  
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2. Otoritas publik adalah satu-satunya yang memiliki 
kemampuan dan kapasitas untuk menerima dan mengakui 
kewenangannya, serta mendukung penerapan strategi 
kebijakan publik secara terbuka (struktural) kepada publik 
yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.  

3. Hanya otoritas publik yang memiliki kemampuan dan 
kapasitas untuk menggunakan paksaan dalam pelaksanaan 
kebijakan publik terhadap publik yang menjadi sasaran 
kebijakan tersebut. 

 
C. Filosofi Kebijakan Publik 

1. Pentingnya Kebijakan  
Kebijakan (policy) pada dasarnya digunakan untuk 
mengambil keputusan dan menetapkan langkah-langkah 
untuk melindungi kehidupan, baik dalam konteks organisasi 
pemerintahan maupun swasta. Kebijakan harus bebas dari 
sugesti dan nuansa politis (masalah legislatif) yang selalu 
dianggap memiliki bias karena adanya kepentingan 
tertentu. Kebijakan merupakan ketentuan yang berlaku dan 
diwujudkan dalam perilaku yang dapat diandalkan dan 
ditegakkan oleh semua pihak yang terlibat (baik yang 
membuat maupun yang terkena dampaknya). Kebijakan 
publik (public policy) adalah rangkaian keputusan yang 
saling terkait, termasuk keputusan untuk tidak melakukan 
tindakan, yang dibuat oleh organisasi dan otoritas 
pemerintah.  

 
2. Fungsi Filsafat Kebijakan  

Filsafat kebijakan (policy philosophies) membawa gagasan 
tentang pemerintahan dalam konteks masyarakat yang 
pluralistik, seperti Indonesia dan Amerika Serikat, dengan 
menggunakan teori brokerism. Dalam spekulasi-spekulasi 
teori ini, terutama David Easton dan Robert Dahl, dapat 
memberikan panduan untuk memahami pluralisme. Teori 
brokerism menganggap bahwa masyarakat terdiri dari 
berbagai kelompok kepentingan, dan pemerintah berfungsi 
sebagai "penghubung" yang memiliki kekuatan signifikan 
untuk menyatukan dan mengoordinasikan kepentingan-
kepentingan tersebut (Anggara, 2014). 
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D. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan 
Publik  
1. Aktualisasi Kebijakan dan Aspek-aspek yang Terkait 

Setiap aktualisasi kebijakan dapat dijabarkan sebagai 
komponen tingkatan dan siklus kebijakan, yang berada di 
antara tahap penyusunan kebijakan dan akibat-akibat yang 
dihasilkan oleh kebijakan tersebut (outcome dan output). 
Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi aktualisasi 
kebijakan, baik secara eksplisit maupun implisit, saling 
mempengaruhi satu sama lain (Wahyudi, 2016 dalam 
Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Aspek-aspek yang terkait 
erat dalam aktualisasi kebijakan meliputi komunikasi, 
sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur 
birokrasi.  

 
2. Kewenangan/Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi mengacu pada sistem hubungan formal 
antara tugas dan wewenang yang mengatur serta 
mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. 
Wewenang merupakan kekuasaan nyata yang diberikan 
kepada pelaksana untuk melaksanakan strategi-strategi 
yang telah ditetapkan secara politis. Kewenangan 
merupakan hak untuk melakukan atau memerintah 
seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kewenangan ini 
berkaitan erat dengan struktur dan hierarki birokrasi yang 
tergabung dalam posisi atau lapisan institusional atau 
individu sebagai pelaksana strategi dan kebijakan. 
Karakteristik yang paling penting dalam birokrasi umumnya 
tercermin dalam sistem kerja atau standard operating 
procedures (SOP) dan kestabilan organisasi.  

 
3. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses penyampaian dan 
penerimaan informasi antara minimal dua individu agar 
informasi yang dimaksud dapat dipahami dengan benar. 
Komunikasi memiliki peran penting sebagai acuan 
pelaksanaan kebijakan agar para pelaksana memahami 
secara tepat apa yang harus dilakukan. Komunikasi yang 
tidak jelas dapat menyebabkan individu yang 
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menerjemahkan ide dan pemikiran yang dijelaskan dan 
disajikan oleh pembicara dan penulis menjadi bingung. 
Selain itu, komunikasi juga dapat mempengaruhi 
pelaksanaan kebijakan publik, di mana komunikasi yang 
kurang jelas dapat menyebabkan dampak negatif bagi 
pelaksanaan kebijakan. Aspek-aspek komunikasi yang dapat 
mempengaruhi pelaksanaan kebijakan antara lain: 
penyampaian informasi, kesesuaian informasi, dan 
harmonisasi antara berbagai pihak. Pelaksanaan kebijakan 
publik dapat berhasil dengan sukses melalui komunikasi 
yang efektif untuk mencapai apa yang harus diselesaikan, 
langkah-langkah dan strategi kebijakan harus disampaikan 
kepada kelompok sasaran. Ini membantu meminimalkan 
ketidakseimbangan antara program dan kebijakan publik. 
Jika informasi yang disampaikan tentang program dan 
tujuan kebijakan publik kepada anggota sasaran tersebut 
kabur, maka kemungkinan akan terjadi informasi yang 
kurang efektif. Komunikasi yang baik diharapkan dapat 
menciptakan dialog antara pihak-pihak terlibat dan 
mencapai kesepakatan, kesesuaian, dan keselarasan yang 
saling menguntungkan. Kesepakatan yang dicapai dapat 
menciptakan kinerja yang efektif dalam bekerja, dengan 
menemukan solusi dan penyelesaian dari setiap 
permasalahan yang dihadapi.  

 
4. Sumber Daya  

Sumber daya menjadi penunjang yang sangat penting dalam 
implementasi kebijakan. Sumber daya yang dimaksud 
meliputi sumber daya manusia, sumber daya materi, dan 
metode. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan 
publik, harus dilakukan secara terbuka, hati-hati, dan 
konsisten, namun jika para pelaksana memiliki sedikit 
sumber daya yang dibutuhkan, pelaksanaan kebijakan akan 
cenderung tidak dapat berjalan dengan lancar. Tanpa 
bantuan sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi 
dokumen tanpa hasil konkret untuk mengatasi persoalan 
yang terjadi di masyarakat atau memberikan layanan 
kepada masyarakat. Sehingga sumber daya merupakan 
komponen utama dalam melaksanakan kebijakan publik. 
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Beberapa komponen sumber daya dalam melaksanakan 
kebijakan publik adalah: jumlah staf yang memadai, 
informasi yang memadai, modal, wewenang, dan fasilitas 
pendukung lainnya. Sumber daya memiliki fungsi yang 
meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 
pengendalian (Afandi dan Warjio, 2015).  
 

5. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana 
Disposisi mencakup sikap dan perilaku para pelaksana 
kebijakan publik yang sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan implementasi kebijakan agar sesuai dengan 
tujuan yang ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus memiliki 
sikap dan perilaku yang sesuai, seperti komitmen, 
kedisiplinan, kejujuran, kecerdasan, dan ketelitian. Disposisi 
juga mencerminkan pandangan dan sikap dari para 
eksekutif atau pemegang kekuasaan. Jika pelaksana 
kebijakan memiliki disposisi yang positif, maka pelaksana 
diharapkan dapat melaksanakan kebijakan dengan efektif, 
namun jika pelaksana kebijakan memiliki pandangan dan 
sikap yang berbeda dengan maksud, arah, dan petunjuk 
kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan tersebut berpotensi 
menghadapi hambatan. Disposisi atau sikap dari pelaksana 
kebijakan akan mempengaruhi dukungan dan penghalang 
yang dihadapi dalam implementasi kebijakan, tergantung 
pada konsistensi keterampilan dan keahlian pelaksana 
tersebut. Oleh karena itu, pemilihan dan penentuan 
disposisi para pelaksana kebijakan harus mengutamakan 
individu yang memiliki keterampilan dan keahlian yang 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. 

 
E. Tahapan dalam Penyusunan Kebijakan 

Penyusunan Kebijakan Pemerintah: Tahapan dan Proses 
Kebijakan pemerintah tidak terbentuk begitu saja. Terdapat 
serangkaian tahapan yang umumnya diikuti, dimulai dengan 
mengidentifikasi persoalan publik. Tahap identifikasi masalah ini 
menjadi penentu bagi isi kebijakan yang akan dibuat. Dengan kata 
lain, kejelian pemerintah dalam mengidentifikasi masalah yang 
relevan menjadi kunci penting dalam tahapan berikutnya. 
Kesalahan pada tahap awal ini dapat menyebabkan kebijakan 
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yang dihasilkan menjadi tidak efektif karena tidak menangani 
masalah yang tepat.  
 Secara sederhana, teori sistem menggambarkan proses 
penyusunan kebijakan pemerintah terdiri dari tiga tahap. Tahap 
pertama adalah input, di mana persoalan publik yang muncul 
disaring dan diperdalam. Input ini dapat berasal dari dalam atau 
luar sistem pemerintahan (artikulasi kepentingan). Tahap kedua 
adalah konversi. Di sini, berbagai kepentingan atau masalah yang 
masuk diperdebatkan dan didalami melalui proses diskusi, 
termasuk dengan DPR/DPRD. Tahap terakhir adalah output, yaitu 
kebijakan pemerintah yang dihasilkan sendiri (Azizah, 2011). 
Tahapan dalam penyusunan kebijakan publik secara lebih 
mendetail dapat ditemukan dalam teori kebijakan publik. Ada 
beberapa langkah yang umum dalam penyusunan suatu kebijakan 
pemerintah, yaitu: 
 

1. Identifikasi masalah dan penyusunan agenda (agenda 
setting) 
Identifikasi merupakan kegiatan yang melibatkan 
pencarian, penemuan, pengumpulan, penelitian, 
pendaftaran, dan pencatatan data serta informasi dari 
lapangan. Pada tahap ini, pemangku kebijakan (pemerintah) 
menemukan suatu masalah atau isu dan kemudian 
mengangkat masalah/isu tersebut dalam agenda publik. 
Dalam tahap ini, bisa saja lebih dari satu masalah/isu 
diangkat, sehingga ada masalah/isu yang diprioritaskan dan 
ada pula yang ditangguhkan. Prioritas masalah/isu yang 
akan diutamakan sangat tergantung pada beberapa faktor, 
seperti ruang lingkup masalah/isu tersebut, dampak yang 
diakibatkannya, dan juga preferensi politik para penyusun 
kebijakan. 
 

2. Perumusan kebijakan (policy formation) 
Dalam tahap ini, tim penyusun kebijakan akan melakukan 
evaluasi terhadap berbagai opsi kebijakan yang mungkin 
dilaksanakan untuk mengatasi masalah atau isu yang 
dihadapi. Setiap alternatif kebijakan akan dipertimbangkan 
berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dampak yang 
diharapkan, serta keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan 
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sebelumnya. Proses perumusan kebijakan ini merupakan 
langkah kritis dalam menentukan keputusan yang paling 
tepat dan efektif untuk menjawab tantangan dan kebutuhan 
masyarakat. 

 
3. Adopsi kebijakan (policy adoption) 

Pada tahap ini, pemerintah harus menentukan kebijakan 
mana yang akan dipilih dari berbagai alternatif yang telah 
disusun. Dalam level tertentu, keterlibatan legislatif akan 
diperlukan untuk mengesahkan dan meloloskan kebijakan 
tersebut. Proses ini merupakan bagian penting dari proses 
pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah dan 
lembaga legislatif. Keterlibatan legislatif dapat berupa 
proses legislasi, debat, dan pemungutan suara untuk 
menentukan apakah kebijakan tersebut akan menjadi 
undang-undang atau peraturan resmi yang mengikat. Selain 
itu, keterlibatan publik juga bisa terjadi melalui diskusi 
publik, konsultasi, atau mekanisme partisipatif lainnya agar 
kebijakan yang diambil mencerminkan kepentingan dan 
aspirasi masyarakat. Setelah melalui tahap ini, kebijakan 
yang dipilih akan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam 
mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan 
masyarakat. 

 
4. Implementasi kebijakan (policy implementation) 

Tahap ini merupakan titik penentu dalam proses 
pengambilan keputusan secara keseluruhan. Pada tahap ini, 
kebijakan yang telah dirumuskan akan menghadapi ujian 
untuk memastikan apakah kebijakan tersebut dapat 
mengatasi permasalahan awal dan dapat diterima oleh 
berbagai kelompok yang terlibat. Sebab, dalam setiap 
kebijakan akan ada kelompok yang diuntungkan dan 
kelompok yang dirugikan. Semakin banyak kelompok yang 
diuntungkan, kemungkinan besar kebijakan akan lebih 
diterima. Selain itu, tahap ini memerlukan kesiapan dari 
aparat pelaksana, termasuk para birokrat dan aparat negara 
lainnya, yang bertanggung jawab sebagai pelaksana 
kebijakan. Implementasi kebijakan melibatkan berbagai 
pihak, baik dari segi institusi maupun individual. Oleh 
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karena itu, hal yang sangat penting adalah 
mempertimbangkan kemampuan implementor kebijakan, 
yaitu birokrasi, untuk menjalankan kebijakan dengan efektif 
dan efisien. Penting untuk memastikan bahwa kebijakan 
yang diambil tidak hanya sesuai dengan permasalahan yang 
dihadapi, tetapi juga dapat dijalankan dengan baik oleh para 
pelaksana di lapangan. Efektivitas dan efisiensi dalam 
implementasi kebijakan akan memastikan pencapaian 
tujuan yang diinginkan dan manfaat yang optimal bagi 
masyarakat secara keseluruhan. 
 

5. Monitoring dan Evaluasi kebijakan (policy monitoring 
and evaluation) 
Tahap ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi efektivitas 
implementasi kebijakan dan mengidentifikasi dampak 
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai target atau 
tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kebijakan bukanlah 
proses yang hanya dilakukan setelah kebijakan 
diimplementasikan, tetapi merupakan proses 
berkesinambungan yang seharusnya dilibatkan dalam 
setiap tahapan pembuatan kebijakan. 

 
F. Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual Dan 

Empiris) 
Inovasi dan pengembangan kebijakan publik menjadi 

kebutuhan yang signifikan dan bermakna dalam memberikan 
dukungan dalam menanggapi serta mengatasi berbagai 
permasalahan di ranah publik. Permasalahan-permasalahan 
seperti ketidakseimbangan pembangunan akibat kurangnya 
strategi investigasi yang tepat, perilaku otoritas publik yang 
menyimpang, isu-isu keamanan pangan, kesulitan dalam lapangan 
kerja, serta rendahnya kualitas pendidikan yang berdampak pada 
rendahnya daya saing, merupakan beberapa contoh kegagalan 
kebijakan publik dalam menghadapi masalah tersebut. Oleh 
karena itu, pembangunan dan inovasi di bidang kebijakan publik 
menjadi opsi terbaik dalam menghadapi tantangan masa kini dan 
masa depan (Sururi, 2016). 
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1. Stagnasi Inovasi Kebijakan Publik 
Penting bagi kemajuan kebijakan publik adalah 
mendapatkan saran dan masukan dari otoritas publik 
sebagai unsur kunci untuk melaksanakan berbagai 
rancangan kebijakan. Implikasi dan pemikiran tersebut 
dapat direalisasikan melalui organisasi sektor publik 
sebagai entitas yang mampu merangkul dan menyesuaikan 
diri dengan perubahan yang terjadi di luar organisasi. 
Faktor penentu dalam kebijakan publik adalah instrumen 
kerangka otoritatif di area publik yang mencakup iklim 
hierarkis sebagai sumber informasi dan siklus otoritatif 
yang menjadi komponen integral dari setiap penetapan 
kebijakan publik.  

 
2. Inovasi Kebijakan Publik Konseptual 

Inovasi kebijakan publik konseptual ditandai oleh dampak 
yang signifikan dalam konteks atau isu terkini yang 
menghasilkan jawaban atau pemecahan isu tersebut. 
Kemajuan yang dicapai adalah munculnya representasi, 
gambaran, aspirasi, hipotesis, dan inovasi baru yang 
sebelumnya tidak terpikirkan. Perspektif dalam 
pengembangan kebijakan publik telah menjadi topik diskusi 
dan praktik di organisasi otoritas publik. Dalam pandangan 
ini, kebijakan publik harus dianggap sebagai proses 
berkelanjutan dan saling terkait yang dilakukan oleh 
otoritas publik dan para pemangku kepentingan untuk 
mengarahkan, mengawasi, dan menyelesaikan isu-isu 
publik, masalah publik, serta sumber daya yang tersedia 
untuk keuntungan jangka panjang.  

 
3. Inovasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Empiris 

Pada tataran empiris, manfaat inovasi dapat dilihat dalam 
beberapa aktualisasi, antara lain: peningkatan kecepatan 
siklus dan sistem kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi 
dalam pemanfaatan sumber daya, integrasi berbagai jenis 
pelayanan menjadi satu kesatuan, peningkatan pilihan 
publik terhadap barang-barang publik, penguatan 
komunikasi dua arah untuk pengambilan keputusan atau 
kebijakan publik, pengurangan beban masyarakat dalam 
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menerima pelayanan pemerintah, serta berbagai model 
keunggulan lain yang terus berkembang sesuai dengan 
dinamika kebutuhan organisasi publik dan para pemangku 
kepentingan. 

 
G. Pengertian Akuntabilitas 

Akuntabilitas, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban 
atau tanggung gugat, adalah komitmen untuk memberikan 
pertanggungjawaban, menyatakan, melaporkan, dan 
mengalokasikan gagasan tentang berbagai program dan 
rancangan sebagai bagian dari pengambilan keputusan kepada 
pihak yang memberikan perintah dan memiliki kewenangan 
untuk menuntut pertanggungjawaban. Akuntabilitas pada 
dasarnya menunjukkan komitmen dan hierarki individu untuk 
bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada mereka untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui 
laporan akuntabilitas kinerja secara berkala.  

Akuntabilitas dapat dipahami dari sudut pandang kontrol 
dan estimasi eksekusi, di mana individu atau entitas yang 
memiliki wewenang dalam mengelola sumber daya tertentu 
berkewajiban secara terus-menerus untuk memberikan 
presentasi kegiatannya kepada pihak yang berwenang meminta 
informasi dan pandangan. Struktur akuntabilitas kinerja dalam 
organisasi pemerintah melibatkan susunan, instrumen, dan teknik 
pertanggungjawaban yang mencakup berbagai tingkatan melalui 
siklus pengelolaan (Kurniadi, 2019). Menurut Kumalasari (2016), 
pengelolaan akuntabilitas dalam lingkungan organisasi 
pemerintah mencakup prinsip-prinsip berikut:  

1. Kesepakatan dan inisiatif dari semua karyawan organisasi 
untuk menghadapi tanggung jawab misi dan tugas agar 
dapat dipertanggungjawabkan.  

2. Adanya kerangka kerja yang dapat memastikan penggunaan 
sumber daya secara andal dengan peraturan dan pedoman 
yang relevan.  

3. Penetapan pencapaian tujuan dan target yang telah 
ditetapkan.  
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4. Orientasi pada prinsip dan tugas yang telah diberikan serta 
hasil dan manfaat yang diperoleh.  

5. Bersifat netral, independen, konkret, dan inovatif sebagai 
agen transformasi dalam organisasi pemerintahan. 

 
H. Empat Dimensi Akuntabilitas yang Harus dipenuhi 

Organisasi Sektor Publik  
Menurut Kusuma (2012), terdapat empat dimensi 

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik: 
Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum:  

1. Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan perilaku yang 
jujur dan dapat menghindari penyimpangan kekuasaan 
(maltreatment of force), sementara akuntabilitas hukum 
terkait dengan ketaatan terhadap ketentuan hukum yang 
berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara 
jujur dan telah mendapatkan otorisasi.  

2. Akuntabilitas Proses: Akuntabilitas proses berhubungan 
dengan efektivitas tahapan yang digunakan dalam 
menjalankan tanggung jawab, termasuk evaluasi sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan 
tahapan administrasi. Akuntabilitas proses diwujudkan 
dengan penyediaan layanan publik yang andal, tanggap, 
serta dengan biaya yang terjangkau.  

3. Akuntabilitas Program: Akuntabilitas program berkaitan 
dengan pertimbangan apakah target yang ditetapkan dapat 
dicapai dan apakah program yang dipilih dianggap dapat 
mencapai hasil yang ideal dengan biaya yang efisien.  

4. Akuntabilitas Kebijakan: Akuntabilitas kebijakan terkait 
dengan tanggung jawab para peninjau, pemantau, 
pengontrol, dan inspektur atas keputusan-keputusan yang 
diambil.  
 
Menurut Hamid Muhammad (2007), terdapat delapan hal 

yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan 
akuntabilitas:  

1. Pemerintah daerah wajib mengatur kebijakan tentang 
sistem akuntabilitas, termasuk prosedur 
pertanggungjawaban.  
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2. Pemerintah daerah wajib menetapkan serangkaian prinsip 
implisit dan kerangka kerja pemeriksaan pelaksanaan serta 
kerangka kerja manajemen dengan kontrol yang jelas dan 
tegas.  

3. Pemerintah daerah wajib mengatur pengelolaan 
pemerintah daerah dan menyediakan informasi kepada 
publik setiap awal tahun anggaran.  

4. Menetapkan parameter yang transparan mengenai 
pengelolaan kinerja pemerintah daerah dan menyampaikan 
informasi ini kepada publik.  

5. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan 
pemerintah daerah serta melaporkan pencapaian tersebut 
pada akhir setiap tahun.  

6. Memberikan tanggapan terhadap permasalahan dan 
masukan dari publik.  

7. Menyusun informasi tentang rencana pemerintah daerah.  
8. Menginisiasi agenda kinerja baru sebagai bentuk kesetiaan 

pada perubahan yang positif. 
 

I. Indikator Akuntabilitas 
Akuntabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam 

demokrasi. Menurut Hughes (1994), organisasi pemerintah dipilih 
oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bertanggung jawab 
kepada masyarakat. David Hulme dan Mark Tumey dalam Lukito 
dkk, (2012) berpendapat bahwa akuntabilitas adalah ide yang 
berkaitan dengan berbagai instrumen untuk mengukurnya. 
Instrumen-instrumen tersebut mencakup keaslian dalam 
membuat strategi, karakteristik moral yang memadai, 
pengalaman, sensitivitas, transparansi, penggunaan sumber daya 
yang optimal, serta usaha untuk berkembang secara kondusif dan 
konstruktif. Akuntabilitas melibatkan pertanyaan-pertanyaan 
berikut:  

1. Apakah para pemangku kepentingan yang dipilih melalui 
proses demokrasi yang bersih, sportif, dan kredibel?  

2. Apakah reputasi akhlak dan budi pekerti para pemangku 
kekuasaan sudah memuaskan? 

3. Apakah para pemangku kekuasaan memperhatikan dan 
menghargai pendapat masyarakat luas?  
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4. Apakah pemangku kekuasaan bersikap terbuka secara 
memadai?  

5. Apakah sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan 
dengan baik?  

6. Apakah kebijakan telah disampaikan dan diinterpretasikan 
secara praktis dan berdaya guna?  
 
Akuntabilitas sebagai instrumen kontrol dapat dianggap 

berhasil atau tercapai jika tenaga kerja publik mengakui dan 
memahami tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan peran 
masing-masing. Penilaian presentasi yang kuat dan tepat harus 
digunakan dan hasilnya harus diberitahukan kepada atasan dan 
individu yang bersangkutan. Langkah-langkah tepat, jujur, dan 
ideal harus diambil berdasarkan hasil yang dicapai dan sebagai 
respon atas pencapaian tersebut. Para pemimpin politik harus 
berjanji untuk tidak hanya menginginkan proses dan metode 
akuntabilitas, tetapi juga harus menjaga diri agar tidak 
menyalahgunakan posisi kekuasaan untuk menguasai jabatan 
administrasi.  

Menurut Plummer dalam Herman (2015), untuk mencapai 
akuntabilitas diperlukan strategi-strategi berikut:  

1. Exemplary leadership, yang berarti seorang atasan harus 
memiliki sikap responsibilitas, tanggung jawab, dan 
responsif terhadap anak buah.  

2. Public debate, yang berarti sebelum kebijakan ditetapkan, 
pertukaran pendapat harus dilakukan untuk mendapatkan 
hasil yang diinginkan.  

3. Coordination, yang dimaksudkan untuk berkoordinasi 
dengan teratur antara seluruh komponen pemerintah guna 
menciptakan akuntabilitas yang sehat dan dinamis.  

4. Autonomy, yang berarti lembaga pemerintah dapat 
mengambil strategi sesuai dengan caranya sendiri yang 
memberikan manfaat, praktis, dan berdaya guna untuk 
mencapai tujuan organisasi.  

5. Explicitness and clarity, yang berarti parameter penilaian 
kinerja harus dinyatakan secara konkret dan terbuka agar 
dapat diakuntabilitaskan.  

6. Legitimacy and acceptance, yang berarti fungsi dan 
kegunaan akuntabilitas harus dibicarakan secara terbuka 
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kepada seluruh komponen agar ketentuan dan 
peraturannya dapat ditetapkan dan diterima oleh semua 
pihak.  

7. Negotiation, yang berarti melaksanakan perundingan 
nasional tentang maksud dan target yang bertentangan, 
serta pertanggungjawaban dan kekuasaan dari masing-
masing lembaga pemerintah.  

8. Educational campaign and publicity, yang berarti menyusun 
rancangan manifestasi akuntabilitas dan 
mengkomunikasikannya kepada masyarakat agar dapat 
memperoleh dukungan dan respon mereka.  

9. Feedback and evaluation, yang berarti akuntabilitas harus 
dikembangkan dan diperbaiki berdasarkan informasi 
langsung dari penerima akuntabilitas serta melakukan 
penilaian untuk perbaikan.  

10. Adaption and recycling, yaitu transformasi yang diterima 
oleh masyarakat menyebabkan transformasi pada 
akuntabilitas. Teknik akuntabilitas harus berkelanjutan 
dalam merespons setiap transformasi yang diterima oleh 
masyarakat. 

 
J. Sifat Akuntabilitas Pemerintah  

Akuntabilitas ditandai sebagai keterkaitan antara individu 
yang mengontrol dan mengelola substansi dengan mereka yang 
memiliki kendali formal atas pihak pengontrol tersebut. Dalam 
situasi ini, pihak yang bertanggung jawab dari luar diharapkan 
memberikan motivasi dan argumentasi yang logis untuk setiap 
tindakan dan hasil yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab dalam mencapai target tertentu. Terkait dengan 
pengendalian pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak akan 
terbuka tanpa pemerintah menyediakan informasi terkait 
berbagai kekayaan, sumber daya, dan pemanfaatannya kepada 
individu-individu yang terlibat (Sadjiarto, 2000).  

Dalam perspektif akuntansi, American Accounting 
Association membagi akuntabilitas unsur administrasi menjadi 
empat golongan, yaitu akuntabilitas terhadap:  

1. Sumber daya moneter.  
2. Kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan hukum, dan 

keunggulan administratif.  
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3. Efektivitas dan kemudahan suatu kegiatan.  
4. Dampak dari program pemerintah yang diukur melalui 

pencapaian target, keuntungan, dan kecukupan.  
 

Dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai 
tingkatan yang terdiri dari lima tahap berbeda, mulai dari fase 
yang membutuhkan lebih banyak ukuran objektif (konsistensi 
yang sah) hingga fase yang lebih menitikberatkan pada tindakan 
emosional. Tahapan tersebut adalah:  

a. Probity and legality accountability, berkaitan dengan 
tanggung jawab dalam menggunakan dana sesuai dengan 
estimasi yang telah disepakati berdasarkan ketentuan 
undang-undang yang berlaku (kepatuhan).  

b. Process accountability, terkait dengan penggunaan metode, 
prosedur, atau aturan dalam melaksanakan kegiatan yang 
telah ditetapkan (perencanaan, alokasi, dan manajemen).  

c. Performance accountability, tahapan ini mengevaluasi 
apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif (efisiensi 
dan ekonomis).  

d. Program accountability, tahapan ini menilai penerapan dan 
pencapaian target yang telah ditentukan (hasil dan 
efektivitas).  

e. Policy accountability, terkait dengan pertanggungjawaban 
atas kebijakan-kebijakan yang diambil dan apakah 
kebijakan tersebut dijalankan atau tidak (nilai).  
 
Dalam perspektif sistem akuntabilitas, beberapa karakter 

atau ciri pokok sistem akuntabilitas meliputi:  
a. Berfokus pada pencapaian hasil.  
b. Menggunakan berbagai indikator yang dipilih untuk menilai 

kinerja.  
c. Memberikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan, tindakan, dan langkah strategis.  
d. Memperbarui data secara berkala dari waktu ke waktu.  
e. Menyajikan pencapaian (hasil) secara sistematis melalui 

pelaporan.  
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BAB 7  
DIMENSI & INDIKATOR ADMINISTRASI 

PUBLIK 
 
 

A. Pendahuluan 
Administrasi telah lama ada, khususnya semenjak 

kehadiran dua insan yang bersama-sama bekerja demi suatu 
keinginan bersama. Semenjak awal keberadaan manusia-manusia 
(nabi-nabi dan para nenek moyang kita), orang-orang telah 
berkumpull dan bekerja sama untuk memastikan kelangsungan 
hidup mereka. Karena kolaborasi yang terjadi pada saat itu, 
manusia tetap bertanggung jawab atas administrasi sejak itu. 
Adanya administrasi sebagai suatu ilmu yang baru dimulai pada 
abad-abad akhir kesembilan belas, adapun administrasi yang 
diartikan sebagai seni atau dengan kata lain administrasi praktik-
nya hadir seiring dengan penciptaan peradaban manusia. 

Administrasi merupakan fenomena masyarakat muda 
sebagai suatu disiplin ilmu karena baru muncul sebagai bagian 
dari ilmu-ilmu sosial, termasuk perkembangannya di Indonesia. 
Sekalipun administrasi muncul sebagai ilmu baru di Indonesia, 
memperkenalkan prinsip-prinsip global, harus disesuaikan 
dengan konteks dan kondisi Indonesia dengan memperhatikan 
unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ilmu administrasi 
sebagai bidang keilmuan yang mapan. sendiri. Pemerintah sebagai 
penyedia pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat harus 
bertanggung jawab dan berusaha memberikan pelayanan yang 
terbaik dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Kepuasan 
masyarakat, di sisi lain, merupakan ukuran keberhasilan suatu 
pelayanan yang diselenggarakan. 

 
B. Konsep Administrasi 

Dari segi kosa kata, “administrasi” berarti mengendalikan, 
mengatur, dan mengurus. Jika prefiks 'pe' dan imbuhan 'an' 
diperlukan dalam setiap arti, berarti ada keteraturan dan 
penataan karena tujuan penguasaan, pengelolaan, dan pengaturan 
adalah terbentuknya keteraturan dalam penataan dan pengaturan 
dinamikanya. Karena organisasi menetapkan tujuan yang benar 
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atau dimaksudkan, maka pengelolaan dan pengarahan ditujukan 
pada pembentukan ketertiban dan tentu saja, ditujukan pada 
pembentukan ketertiban. Jika ditujukan pada suatu kegiatan 
tertentu, maka pengaturannya ditujukan untuk mewujudkannya. 
Begitu pula dengan manajemen. 

Frasa administrasi berasal dari bahasa inggris yaitu 
administration, yang bentuk infinitifnya yaitu “to administer”. 
Mengadministrasikan dapat diartikan sebagai “to manage” 
(mengelola) atau “to direct” (menggerakkan). Administrasi juga 
dapat berasal dari istilah Belanda administratie, yang berarti 
stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven 
(administrasi), bestuur (pengelolaan kegiatan organisasi), dan 
beheer (pengelolaan sumber daya, seperti keuangan, personalia, 
gudang). Sebutan, makna, dan sifat administrasi di Indonesia 
diperkenalkan oleh penjajahan Belanda dari Eropa Barat atau 
Eropa Kontinental (Belanda adalah salah satu negara Eropa 
Kontinental). 

Administrasi adalah disiplin yang menganalisis "manusia" 
ketika mereka terlibat dalam usaha kerja sama bersama individu 
lain untuk mewujudkan tujuan yang yang sebelumnya telah 
disetujui. Apabila ilmu administrasi digunakan sebagai alat 
pengendalian, pengatur, dan pengelola negara, ilmu administrasi 
negara pasti dapat memiliki dimensi serta segi yang begitu luas. 
Karena negara meliputi wilayah atau geografi, penduduk atau 
demografi, orang atau masyarakat, pemerintahaan atau sistem 
politik dan sistem hukum, kedaulatan, kepemimpinan, dan 
lainnya. 

Dalam arti luas, administrasi yaitu kompilasi serta 
pencatatan sistematis kumpulan data serta kumpulan informasi 
dengan tujuan menyampaikan informasi dan memungkinkan 
pengambilannya dengan cara menyeluruh dan pada hubungan 
satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud dengan kumpulan data 
serta informasi adalah mengenai kegiatan suatu organisasi, baik 
itu internal maupun kegiatan eksternal. Tenaga administrasi 
adalah istilah yang lebih cocok untuk administrasi dalam arti 
terbatas (pekerjaan administrasi, pekerjaan kantor).  
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Definisi berikut menunjukkan arti luas dari administrasi: 
1. Seluruh susunan kegiatan pengorganisasian untuk tugas 

utama yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok individu 
yang bekerja bersama untuk mewujudkan tujuan yang telah 
disepakati. 

2. Seluruh proses pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh 
beberapa orang yang bekerja bersama demi mencapai 
tujuan yang sebelumnya telah disepakati. 

3. Administrasi (lat. Administrare) mencakup semua kegiatan 
yang melibatkan upaya kolaboratif sekelompok individu 
demi mewujudkan tujuan yang telah disepakati. 

4. Administrasi adalah praktik universal untuk berhasil 
menyelesaikan tugas dengan dan melalui orang lain 
(Stephen P. Robbins, 1983) 

5. Administrasi adalah ikhtiar manusia yang kolaboratif 
dengan logika tingkat tinggi. 

6. Administration is the process through which all groups' 
activities, whether public or private, civil or military, huge or 
little, are coordinated atau administrasi adalah proses yang 
dapat ditemukan dalam semua jenis kegiatan kelompok, 
baik publik (negara, pemerintah) atau swasta (swasta, 
perusahaan), sipil atau militer, besar atau kecil. 

7. Administration is the organization and directing of people 
and material resources to achieve specific goals atau 
administrasi digambarkan sebagai organisasi dan mobilisasi 
orang dan sumber daya material untuk mencapai tujuan 
tertentu. 

8. Administration is described as the essential actions of persons 
(executives) in an organization who are in charge of ordering, 
advancing, and guiding the collaborative efforts of a 
collection of individuals brought together to achieve a certain 
specified goal atau tindakan orang-orang (eksekutif) dari 
suatu organisasi yang perannya untuk mengendalikan, 
mengembangkan, dan menyediakan fasilitas bisnis untuk 
kolaborasi sekelompok individu untuk memenuhi tujuan 
yang ditentukan disebut administrasi. 
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9. Administration is the process of organizing, administering, 
evaluating, and controlling a business atau proses 
perencanaan, pengorganisasian, administrasi, analisis, dan 
pemantauan bisnis dikenal sebagai administrasi. 
 
Administrasi digambarkan sebagai seluruh rangkaian 

kegiatan kolaborasi dengan beberapa manusia demi mewujudkan 
rencana yang telah disepakati berdasarkan logika. Definisi 
sebelumnya memiliki dua elemen. Yang pertama, administrasi 
yang diartikan sebagai seni adalah serangkaian kegiatan yang 
permulaannya diketahui tetapi penyelesaiannya tidak pasti. 
Kedua, administrasi terdiri dari aspek-aspek yang belum 
diketahui, sama seperti dengan dua individu atau bahkan lebih, 
adanya tujuan yang ingin dicapai, adanya kegiatan atau tugas yang 
harus diselesaikan, serta adanya perlengkapan dan peralatan 
demi melakukan tugas tersebut. Waktu, tempat, peralatan 
material, dan fasilitas lainnya semuanya termasuk dalam area 
peralatan dan perlengkapan. Ketiga, administrasi sebagai proses 
kooperatif bukanlah konsep baru karena berkembang seiring 
dengan peradaban manusia. Administrasi sebagai bentuk seni, 
secara tegas, merupakan fenomena sosial. 

Administrasi adalah upaya kolaboratif antara dua orang 
atau lebih untuk mencapai tujuan yang diputuskan secara rasional 
berdasarkan faktor lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, 
istilah “administrasi” sering kita jumpai saat berhubungan dengan 
instansi pemerintah atau swasta. Misalnya, saat mendapatkan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), membayar pajak, mengunjungi 
rumah sakit, dan mendapatkan izin lainnya. Administrasi adalah 
seluruh rangkaian tindakan penataan pada tugas utama yang 
dilaksanakan oleh kelompok orang yang bersama-sama bekerja 
untuk mewujudkan kesepakatan tertentu. 

Berdasar pada uraian serta definisi yang diberikan diatas, 
ada beberapa aspek kunci administrasi dapat diidentifikasi, yaitu: 

1. Sekelompok orang; ini berarti bahwa tugas-tugas 
administrasi hanya dapat diselesaikan oleh lebih dari satu 
orang. 

2. Kolaborasi, artinya tugas administrasi hanya dapat 
diselesaikan jika dua orang atau lebih berkolaborasi. 
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3. Pembagian tugas; Hal ini menunjukkan bahwa tugas-tugas 
administrasi bukan hanya kegiatan bersama, tetapi kerja 
sama harus didasarkan pada pembagian kerja yang 
ditentukan. 

4. Tindakan yang koheren dalam suatu proses; Ini 
menandakan bahwa operasi administrasi berkelanjutan 
dalam fase-fase tertentu. 

5. Tujuan; sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan 
kolaboratif. 

 
Jika disederhanakan, ciri-ciri dasar administrasi adalah:  

1. Kerjasama dilaksanakan oleh beberapa kelompok individu. 
2. Kerja sama yang dilakukan sesuai dengan pekerjaan yang 

ditetapkan. 
3. Bekerja bersama bermaksud demi mewujudkan 

kesepakatan tertentu. 
4. Untuk memenuhi tujuan pemanfaatan sumber daya. 

 
Berpikir dengan nilai normatif ilmu administrasi adalah 

kajian menyeluruh dalam ranah akal manusia yang dapat 
menembus perspektif dunia, sebagaimana didefinisikan oleh 
langkah-langkah rasionalitas dalam ilmu administrasi 
sebagaimana berikut ini: 

1. Ontologi, nilai fundamental akal manusia yang 
mendefinisikan kebenaran fundamental (apriori), bernalar 
dari landasan pemikiran yang disediakan oleh ilmu 
administrasi itu sendiri. 

2. Dari segi epistemologis, evolusi ilmu administrasi dalam 
pemikiran manusia menuju rasionalitas memunculkan 
pandangan cakrawala yang tidak dapat dicapai sampai 
akhir. 

3. Ilmu administrasi, dari sudut pandang aksiologis, akan 
memberikan makna pada sifat dari apa yang dapat 
digunakan dalam banyak segi keberadaan manusia, 
sehingga dapat memberikan suatu kemudahan dan 
kelayakan berpikir dan mengambil keputusan bagi orang-
orang yang terlatih dalam ilmu administrasi. 
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C. Administrasi Publik 
Dengan meningkatkan profesionalisme aparatur, 

administrasi publik diselenggarakan untuk menawarkan 
pelayanan publik yang dapat dirasakan manfaatnya oleh 
masyarakat. Meningkatkan profesionalisme melalui penggunaan 
taktik efisiensi dan efektivitas sehingga pemerintah dapat 
mendidik masyarakat tentang bagaimana merangkul dan 
melaksanakan beberapa kewajiban administrasi publik. 
Akibatnya, apa yang dikenal sebagai demokrasi terstruktur 
muncul. Tugas pemerintah saat ini adalah melayani masyarakat 
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal 
ini dicapai melalui inovasi, prinsip-prinsip tata kelola yang baik, 
pemanfaatan teknologi, pengembangan institusi publik, pelibatan, 
peningkatan kapasitas, pemberdayaan, dan kolaborasi sektor 
publik-swasta. 

Richard T. Mayer dan Michael M. Harmon (2014) Kata 
"administrasi publik" merujuk secara umum, tetapi tidak semata-
mata, kepada individu yang bertanggung jawab untuk 
melaksanakan tugas pemerintahan. Mereka dikenal sebagai 
pegawai negeri pada masa-masa ketika keadaan masih goyah. 
Kategori ini mencakup semua orang yang pekerjaan sehari-
harinya termasuk mengatur negara dan melaksanakan perintah 
sipil masyarakat. Orang-orang ini termasuk Direktur CIA, 
Sekretaris Sumber Daya Manusia Maryland, dan Lakewood, 
Direktur Personalia Ohio. Namun, kategori ini juga mencakup 
pekerja sosial, petugas polisi yang sedang berpatroli, panitera 
departemen air, dan ahli perencanaan distrik. Semua orang 
tersebut termasuk dalam kategori penyelenggara negara karena 
menjalankan kewajiban publik, menyelenggarakan undang-
undang, dan melaksanakan permintaan publik. 

Orang-orang yang bekerja di administrasi publik, bukan 
hanya kelompok pegawai negeri konvensional, sangat 
terpengaruh. Saat ini ada badan publik, komisi, perusahaan 
publik, dan satuan tugas resmi di setiap tingkat pemerintahan 
yang anggotanya menjalankan mandat hukum masyarakat dan 
bertindak "untuk kepentingan umum". Organisasi dapat dianggap 
sebagai administrator publik. Garis pemisah dalam hal ini 
sederhana untuk didefinisikan tetapi rumit untuk digambarkan. 
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Semua orang yang beroperasi di sisi publik (atas nama 
komunitas dengan cara yang diwajibkan secara hukum) dan 
aktivitasnya memiliki implikasi bagi anggota komunitas, sebagai 
individu atau organisasi, terlibat dalam administrasi publik. Setiap 
orang di pemerintahan membuat penilaian berdasarkan hukum 
publik, peraturan, dan tradisi. Namun, keputusan mereka juga 
mencerminkan penilaian pribadi berdasarkan nilai dan penilaian 
yang muncul dari pengaturan unik keadaan dalam situasi tertentu. 
Keputusan, seperti pemikiran yang mendasari, muncul dari 
interaksi umum dan khusus, pribadi dan impersonal. 

 
D. Tujuan Administrasi Publik 

Karena tujuan administrasi publik adalah untuk melayani 
kepentingan publik, maka apa yang dilakukan dalam administrasi 
publik sangat luas dan beragam. Pemerintah disebut sebagai 
penyusun dan pelaksana kebijakan untuk memenuhi kepentingan 
masyarakat dalam administrasi publik (paradigma lama 
administrasi publik). Pemain utama dalam paradigma tradisional 
administrasi publik adalah birokrat, baik eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif, yang tujuan utamanya adalah mengatur kehidupan 
masyarakat. Karena ketidakmampuan pemerintah untuk 
mengatur pasar, keterbatasan sumber daya dan harapan publik, 
dan inovasi teknis yang semakin maju, paradigma baru dalam 
administrasi publik menunjukkan peningkatan transparansi.  

Keterlibatan banyak pemain, termasuk sektor publik, 
swasta, dan asing, memainkan peran aktif dalam membentuk 
evolusi administrasi publik. Namun, operasi administrasi publik 
sering memainkan peran miring dengan gagal memprioritaskan 
tujuan yang harus dicapai. Kepentingan publik seringkali bersaing 
dengan kepentingan organisasi politik tertentu, dan dalam banyak 
kasus, tujuan kelompok dikorbankan atas nama kepentingan 
publik. Ketika ada cita-cita umum dalam masyarakat, ini tidak 
sepenuhnya salah. Nilai-nilai bersama mencerminkan apa yang 
dihargai oleh komunitas atau komunitas dan dinyatakan penting 
oleh komunitas itu sendiri, yang kadang-kadang disebut sebagai 
kepentingan umum. 

Mengingat keragaman agama, ras, budaya, keadaan 
geografis, dan faktor pembeda lainnya, pelaksanaan administrasi 
publik di Indonesia sangat rumit. Hal ini menyulitkan pelaksana 
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administrasi publik untuk menjalankan tugas dan memenuhi 
tujuannya yaitu melayani masyarakat dan memenuhi 
kebutuhannya. 
 
E. Dimensi Administrasi Publik 

Teori administrasi publik juga dapat dilacak melalui aspek 
administrasi publik, yang ditelusuri melalui paradigma 
administrasi publik. Ahmad (2015), mendefinisikan paradigma 
sebagai cara pandang sekelompok ilmuwan pada periode tertentu 
di mana ada sekelompok ilmuwan yang menekankan suatu materi 
pelajaran tertentu termasuk kerangka konseptual dan metodologi 
dalam satu periode dan sekelompok ilmuwan lain muncul yang 
memiliki pandangan berbeda di periode lain. Sudut pandang yang 
dimiliki oleh sekelompok ilmuwan tentang tujuan studi suatu 
ilmu, termasuk metodenya. Berikut ini adalah paradigma 
administrasi publik: 

 
1. Paradigma pertama perpecahan politik-administratif. J. 

Goodnow dan Leonard D. White adalah tokoh-tokoh 
paradigma tersebut. Paradigma ini hanya menyoroti 
komponen lokus yaitu birokrasi pemerintahan, namun tidak 
mengupas secara mendalam penekanan atau pendekatan 
apa yang harus ditetapkan dalam administrasi publik. 
 

2. Paradigma kedua dikenal sebagai paradigma prinsip-prinsip 
administrasi. Willoughby, Gullick, dan Urwick adalah tokoh 
terkemuka dalam paradigma ini, yang sangat terinspirasi 
oleh raksasa manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. 
Mereka memperkenalkan dasar-dasar administrasi publik 
dan menekankan administrasi. Ide-ide ini dituangkan dalam 
POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Kepegawaian, 
Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan, dan Penganggaran) 
yang diakui secara universal. 

 
3. Paradigma ketiga dikenal dengan istilah administrasi negara 

sebagai paradigma ilmu politik. Morstein-Marx, orang yang 
terkenal dalam paradigma ini, mengklaim bahwa pemisahan 
politik dan administrasi tidak dapat dicapai atau tidak 
menjadi kenyataan. Kemudian Herbert Simon 
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menyimpulkan bahwa walaupun konsep-konsep 
administrasi tidak berlaku secara umum, administrasi 
negara ada di mana-mana. Sebagai fokus paradigma ini, 
lokusnya adalah birokrasi pemerintah. 

 
4. Paradigma keempat adalah administrasi publik sebagai ilmu 

administrasi. Ide-ide manajemen yang sebelumnya populer 
secara ilmiah dan menyeluruh didirikan dalam paradigma 
ini. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, 
analisis manajemen, dan penggunaan teknologi saat ini 
seperti metodologi kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, 
dan sebagainya. 
 

5. Paradigma kelima dan terakhir disebut administrasi publik 
sebagai administrasi publik. Paradigma memiliki fokus dan 
lokus yang terdefinisi dengan baik. Penekanannya adalah 
pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan 
publik, dengan perhatian dan kepentingan publik sebagai 
lokusnya. 
 
Meurut T. Keban (2008) komponen penting yang harus 

diperiksa dan yang menentukan dinamika administrasi publik: 
1. Manajemen kekuatan internal dan eksternal, 
2. Penataan struktur organisasi sedemikian rupa sehingga 

wewenang dan tanggung jawab, termasuk perilaku, sejalan 
dengan kondisi dan tuntutan lingkungan. 

3. Merespon secara tepat kebutuhan, kepentingan, dan ambisi 
masyarakat melalui keputusan atau kebijakan publik. 

4. Kontrol moral dan etika melalui kode etik untuk 
memastikan bahwa semua penerapan bakat, kompetensi, 
dan profesi tidak disalahgunakan untuk tujuan selain 
kepentingan umum. 

5. Pengenalan ciri-ciri lingkungan tempat fungsi administrasi 
publik, baik dalam hubungan antar lembaga negara, 
lembaga swasta, masyarakat, maupun lingkungan lain 
seperti lingkungan politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
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6. Akuntabilitas kinerja adalah janji yang dibuat kepada publik 
yang harus ditepati atau dipenuhi, dan dapat 
dipertanggungjawabkan melalui berbagai kegiatan 
pelayanan atau penyediaan barang publik. 
 
Administrasi publik memiliki cakupan yang sangat luas dan 

rumit yang ditentukan oleh kebutuhan pembangunan masyarakat 
dan dinamika tantangan yang dihadapinya. Dalam Keban (2008), 
Nicholas Henry menjelaskan ruang lingkup administrasi publik, 
yang meliputi: 

1. Organisasi pemerintah terutama berkaitan dengan 
kerangka organisasi dan perilaku birokrasi. 

2. Sistem, penilaian, anggaran, dan pengelolaan sumber daya 
manusia di pemerintahan. 

3. Implementasi kebijakan, termasuk privatisasi, interaksi 
antar pemerintah, dan etika birokrasi. 

 
 Shafritz dan Russell (1997) menggali lebih dalam ruang 
lingkup administrasi publik dengan memeriksa beberapa faktor 
seperti:  

1. Lingkungan politik dan budaya. 
2. Penerapan lanjutan reinventing government. 
3. Hubungan antar lembaga pemerintahan. 
4. Perkembangan teori manajemen dan organisasi. 
5. Perilaku organisasi. 
6. Manajerialisme dan manajemen kinerja. 
7. Manajemen strategis sektor publik. 
8. Kepemimpinan dan akuntabilitas. 
9. Manajemen personalia dan hubungan kerja. 

10. Keadilan sosial. 
11. Manajemen keuangan. 
12. Auditing, akunting, dan evaluasi. 
13. Penghargaan dan etika. 
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Menurut Keban (2008) ada beberapa Dimensi ruang lingkup 
administrasi publik yang sangat luas menjadi enam (enam) aspek 
strategis yang masing-masing sangat penting untuk mencapai 
tujuan. Bahkan jika satu bagian tidak berfungsi dengan baik, itu 
akan mengganggu yang lain. Berikut ini adalah enam aspek 
administrasi publik: 

 
1. Dimensi Kebijakan 

Dimensi kebijakan yang berkaitan dengan proses 
pengambilan keputusan tujuan dan cara atau alternatif 
terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Mekanisme ini 
mirip dengan sistem fungsi otak manusia, yang memberikan 
arah atau tujuan suatu tindakan. Kebijakan publik 
didefinisikan sebagai tindakan pemerintah untuk mengatasi 
masalah dengan berfokus pada "siapa mendapat apa, kapan, 
dan bagaimana". Akibatnya, kebijakan publik dibagi menjadi 
beberapa tahap: mendefinisikan agenda kebijakan (agenda 
setting), perumusan kebijakan (policy formulasi), adopsi 
kebijakan (policy adopsi), dan evaluasi kebijakan. 

 
2. Dimensi Struktur Organisasi 

Ciri-ciri struktur organisasi berkaitan dengan pengaturan 
struktural, yang meliputi pembinaan unit, pembagian tugas 
antar unit (lembaga publik) untuk mencapai tujuan dan 
sasaran, serta wewenang dan tanggung jawab. Prosedur ini 
dianalogikan dengan sistem organ manusia, yang memiliki 
tugas dan fungsi tersendiri dan siap menjalankan tanggung 
jawabnya setelah mendapat pemerintahan dari otak. Karena 
sifat lingkungan yang bervariasi, mengembangkan struktur 
organisasi yang efektif dan efisien sulit dilakukan. Kualitas 
lingkungan ini berkisar dalam kompleksitas dari yang 
sederhana hingga yang canggih. Dua jenis desain organisasi 
berkembang sebagai akibat dari perbedaan sifat lingkungan 
ini: organisasi mekanis dan organisasi organik. Sementara 
itu, tantangan organisasi kritis meliputi penyebaran gejala 
Parkinson, kompetensi, posisi atau posisi, penentuan 
struktur, dan sentralisasi vs desentralisasi. 
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3. Aspek Manajemen 
Komponen manajemen berkaitan dengan proses bagaimana 
tindakan yang dimaksudkan dapat dilaksanakan (diarahkan, 
dikoordinasikan, dan diatur) untuk mencapai tujuan 
perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip 
manajemen. Ini mirip dengan sistem jantung dan arteri, 
yang mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, termasuk 
organ, memungkinkan mereka untuk bergerak dan 
beroperasi. Komponen manajemen berkaitan dengan 
bagaimana konsep manajemen dapat digunakan untuk 
implementasi kebijakan publik. Manajemen publik adalah 
campuran tugas manajemen seperti perencanaan, 
koordinasi, dan pengendalian di satu sisi dan sumber daya 
manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain. 
Manajemen akuntabilitas dikembangkan melalui tanggung 
jawab organisasi dalam hal transparansi, keberhasilan, atau 
kegagalan, dan akuntabilitas individu dalam hal 
profesionalisme administrator publik. 

 
4. Dimensi Etika 

Dimensi etika membebankan kewajiban moral pada 
administrator mengenai apa yang benar dan salah, atau baik 
dan buruk. Hal ini analog dengan sistem sensorik dalam 
tubuh manusia, seperti emosi, intuisi, dan suara hati nurani, 
yang sering memperingatkan atau mengatur individu. Etika 
selalu diangkat dalam manajemen publik karena mirip 
dengan sistem sensor. Bertens menjelaskan etika dalam tiga 
cara dalam Keban (2008): (1) cita-cita moral dan standar 
moral yang mengatur perilaku (sistem nilai); (2) 
seperangkat prinsip atau nilai moral (kode etik); dan (3) 
ilmu tentang baik atau buruk (filsafat moral). Dalam 
administrasi publik, etika disebut sebagai tanggung jawab 
administratif, dan di Indonesia disebut sebagai Kode Etik. 
Pancasila dan nilai-nilai etika universal menjadi landasan 
kode etik Indonesia bagi para manajer publik. 
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5. Dimensi Lingkungan 
Komponen lingkungan mengacu pada suasana dan faktor-
faktor sekitarnya yang mempengaruhi semua aspek yang 
ada, termasuk struktur organisasi, manajemen, kebijakan, 
dan tanggung jawab moral. Hal ini dianalogikan dengan 
suhu atau iklim lingkungan tempat tubuh manusia tumbuh 
dan berkembang. Ketika lingkungan, suhu, dan lokasi tidak 
cocok untuk tubuh manusia, itu akan menjadi tidak sehat 
atau berkembang secara perlahan. Suasana ini terwakili 
dalam sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta 
teknologi, yang mengungkapkan dinamika administrasi 
lingkungan kritis. 
 
Lingkungan didefinisikan sebagai semua elemen eksternal 
yang dapat berdampak pada perusahaan. Faktor eksternal 
meliputi situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum 
tertentu, serta lingkungan. Administrasi publik yang 
berbeda akan muncul dalam konteks yang berbeda di dalam 
suatu negara. Lingkungan Indonesia yang beragam 
membentuk administrasi publik yang berbeda dari negara 
lain. Organisasi dapat bertahan jika dapat beradaptasi 
dengan lingkungannya melalui perubahan strategi, struktur, 
dan budaya kerja. Ada berbagai kesulitan utama dalam 
lingkungan administrasi publik di Indonesia, antara lain: 
tantangan dan keadaan Indonesia, tantangan administrasi 
publik, tantangan cita-cita pembangunan Barat, dan 
tantangan tata pemerintahan yang baik yang semakin 
intens. 

 
6. Dimensi Akuntabilitas Kerja 

Komponen akuntabilitas kinerja memberikan bukti nyata 
tentang keberadaan dan kegunaan pemerintah yang 
sebenarnya dalam melaksanakan tugas administrasi publik 
di suatu negara. Wujud dari dedikasi terhadap akuntabilitas 
publik tersebut berupa kinerja, baik kinerja institusional 
maupun kinerja administrator publik. Evaluasi kinerja 
dilakukan dengan membandingkan kekuatan dengan 
standar yang ada dalam rangka memberikan insentif untuk 
meningkatkan produktivitas. Salah satu faktor evaluasi 
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adalah: (1) relevansi, yaitu pengukuran keterkaitan atau 
relevansi antara tuntutan dan tujuan yang telah ditentukan; 
dan (2) efisiensi, yaitu perbandingan input dan output. (3) 
efektivitas, yang didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian 
antara tujuan dan hasil antara (hasil) dan hasil akhir 
(dampak); (4) utilitas dan keberlanjutan, yang didefinisikan 
sebagai ukuran kegunaan dan bahaya antara kebutuhan dan 
produk akhir (dampak). 
 
Interaksi antara unsur-unsur strategis administrasi publik 
menunjukkan bahwa faktor lingkungan diperhitungkan 
selama proses pembuatan kebijakan. Keragaman dan 
dinamika isu, tuntutan, ambisi, potensi, bahaya, dan 
tantangan lingkungan sangat mempengaruhi kebijakan 
publik. Dimensi kebijakan juga dapat berdampak pada 
dimensi lingkungan melalui tindakan lingkungan. 
Lingkungan juga dapat mempengaruhi struktur organisasi, 
manajemen, moralitas, dan etika. Diakui juga bahwa 
lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kinerja, 
terlepas dari kebijakan, manajemen, struktur organisasi, 
moralitas, dan etika. 
 
Proses administrasi menunjukkan hubungan antara 
kebijakan, manajemen, struktur organisasi, dan moral. 
Kebijakan adalah pilihan yang dibuat oleh pemerintah 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan 
keputusan ini terkait dengan moral dan etika otoritas. 
Moralitas dan etika yang sangat baik mengarah pada 
penilaian yang baik; di sisi lain, moral yang buruk dan 
perilaku yang baik mengarah pada keputusan buruk yang 
merugikan publik. Kebijakan yang dirancang secara 
memadai tetapi tidak dapat dijalankan dengan benar karena 
struktur organisasi dan manajemen tidak beroperasi 
dengan baik menunjukkan hubungan antara organisasi dan 
manajemen kebijakan. Struktur organisasi dan manajemen 
merupakan aspek yang saling terkait di mana keduanya 
sangat terlihat. 
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F. Indikator Akuntabilitas Publik 
 Menurut Parasuraman dan Berry (1990), indikator-
indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur persepsi 
kualitas pelayanan oleh konsumen: 

1. Tangibles, seperti tingkat pelayanan yang diberikan oleh 
fasilitas kantor yang sebenarnya seperti komputer 
administrasi, ruang tunggu, dan pusat informasi. 

2. Keandalan, atau kapasitas dan kemauan untuk memberikan 
layanan yang dapat diandalkan. 

3. Daya tanggap, didefinisikan sebagai kemampuan untuk 
membantu dan menawarkan layanan secara tepat waktu 
dan benar, serta peka terhadap permintaan konsumen. 

4. Jaminan, yaitu keterampilan, sikap, dan kesopanan personel 
dalam memperoleh kepercayaan konsumen. 

5. Empati, didefinisikan sebagai sikap karyawan yang kuat 
namun penuh perhatian terhadap pelanggan. 
 
Meskipun gagasan Zeithaml (1990) tentang servqual 

berasal dari sektor korporasi, hal itu dapat digunakan untuk 
menilai kinerja pelayanan instansi pemerintah. Tujuan pelayanan 
publik adalah untuk menyenangkan masyarakat. Menurut sudut 
pandang ini, kualitas layanan yang tinggi dicapai dengan faktor-
faktor berikut untuk mencapai kepuasan: 

1. Transparansi, didefinisikan sebagai layanan yang terbuka, 
sederhana, dan tersedia bagi semua pihak yang 
membutuhkan, disampaikan, dan mudah dipahami. 

2. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan 

3. Conditional, yaitu pelayanan yang diberikan sesuai dengan 
keadaan dan kemampuan pemberi dan penerima layanan 
dengan tetap berpegang pada prinsip dan kemanfaatan. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat merangsang 
keterlibatan masyarakat dalam pemberian pelayanan publik 
dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan harapan 
masyarakat. 
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5. Persamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak membedakan 
suku, ras, agama, golongan, status sosial, atau faktor lainnya. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban khususnya pelayanan 
yang memperhatikan masalah keadilan antara pemberi dan 
penerima pelayanan publik. Ketika datang ke administrasi 
publik, layanan mengacu pada tingkat layanan yang 
diberikan oleh birokrat kepada masyarakat umum. 
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BAB 8  
AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK 

PERSPEKTIF TEORI KEADILAN 
 
 

A. Pendahuluan 
Berbagai definisi mengenai akuntabilitas muncul seiring 

dengan evolusi orientasi tata kelola. Dalam upaya mencapai 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pihak yang 
bertanggung jawab berusaha memenuhi tujuan ekonomi serta 
memperhatikan interaksi antara negara dan masyarakat (warga 
negara). Warga negara harus ditempatkan dalam kerangka 
interaksi yang melibatkan negara dan warga negara, bukan hanya 
sebagai konsumen kebijakan yang dihasilkan oleh penyelenggara 
negara, melainkan juga sebagai warga negara yang memiliki hak 
atas pemerintahannya dan berhak untuk mengkritisi segala 
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahnya.  

Lebih lanjut, warga negara harus berkeinginan agar 
pemerintah mereka menggunakan sumber daya secara lebih 
efektif, melindungi hak-hak mereka, memberikan perhatian pada 
suara mereka, serta menghargai dan mengakui pilihan yang 
mereka buat. Pergeseran arah sistem akuntabilitas, yang dikenal 
sebagai akuntabilitas politik, telah menyimpang dari logika 
tersebut. Perubahan ini ditandai dengan munculnya beberapa 
jenis sistem akuntabilitas, antara lain mekanisme akuntabilitas 
profesional, legal/hukum, organisasi/birokrasi, dan 
sosial/masyarakat. Akibatnya, akuntabilitas harus dipahami 
sebagai berbagai bentuk tanggapan, tanggung jawab, transparansi, 
kontrol, dan tugas yang berbeda-beda. 

 
B. Akuntabilitas 

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, 
"asas akuntabilitas" merupakan penetapan bahwa setiap 
perbuatan dan hasil akhir kegiatan harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang saham tertinggi negara, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya, setiap individu 
yang menerima amanah harus siap 
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mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang 
mempercayainya. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi 
pelaksana tugas (agen) untuk memberikan tanggung jawab, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala tindakan dan kegiatan 
yang menjadi tanggung jawabnya sebagai agen amanat, yang 
memiliki hak serta kewajiban untuk meminta tanggung jawab dari 
agen tersebut. Beberapa prinsip akuntabilitas meliputi:  

1. Keputusan harus diambil secara tertulis dan tersedia bagi 
pihak yang membutuhkannya.  

2. Pemilihan keputusan harus mematuhi norma, nilai etika, 
dan prinsip-prinsip administratif yang dapat diterima.  

3. Informasi harus akurat dan lengkap.  
4. Tujuan kebijakan yang diadopsi harus diuraikan dan 

dijelaskan.  
5. Konsistensi dan kelayakan dalam pelaksanaan keputusan.  
6. Informasi mengenai sebuah keputusan harus disampaikan 

kembali.  
 
Akuntabilitas adalah ide yang sulit untuk dipahami dan 

bahkan lebih sulit untuk menghapus korupsi. Tujuan 
akuntabilitas, menurut Nandiarossa (2013), adalah sebagai 
berikut:  

1. Membangun kepercayaan publik terhadap institusi. 
Meningkatkan tanggung jawab sebagai salah satu aturan 
untuk mewujudkan sekolah yang baik dan dapat 
diandalkan.  

2. Mengevaluasi kinerja sekolah serta kepuasan masyarakat 
atas layanan pendidikan yang diberikan oleh sekolah.  

3. Akuntabilitas memiliki peran penting dalam keberhasilan 
program atau kebijakan, baik dalam proses maupun 
konsekuensinya.  

4. Melibatkan tokoh dan masyarakat sebagai pemangku 
kepentingan diperlukan untuk mendorong akuntabilitas 
dalam penyusunan dan pemantauan anggaran.  
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Beberapa indikator akuntabilitas adalah:  
1. Sektor publik (pemerintah) menggunakan "Standar 

Akuntansi Pemerintahan" dalam menyusun laporan 
keuangannya.  

2. Laporan keuangan disusun secara regular dan transparan 
serta akuntabel. 

3. Pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB).  
 
Sekolah dapat menggunakan empat indikator di atas untuk 

menilai tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Dengan memenuhi indikator tersebut, sekolah akan 
mendapatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat serta 
mengurangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). 
Akuntabilitas adalah konsep yang sering didengar namun sulit 
untuk dipahami. Ketika orang mendengar kata akuntabilitas, 
mereka mungkin langsung berpikir tentang sesuatu yang sangat 
penting tetapi sulit untuk diimplementasikan. Dalam banyak 
pengertian, akuntabilitas identik dengan kewajiban atau 
pertanggungjawaban. Namun pada akhirnya, kedua pengertian 
tersebut memiliki makna yang berbeda. Pertanggungjawaban 
merupakan tanggung jawab untuk bertanggung jawab, sementara 
akuntabilitas melibatkan kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang 
diinginkan. 

 
1. Accountability is a relationship 

Keterkaitan yang diperdebatkan adalah adanya hubungan 
dua arah antara individu, kelompok, atau lembaga dengan 
Negara serta masyarakat. Individu, kelompok, atau lembaga 
memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua 
kewajiban mereka, sedangkan pemberi tanggung jawab 
bertanggung jawab dalam mengarahkan, membimbing, 
serta mengalokasikan sumber daya yang ada sesuai dengan 
tugasnya secara tepat. Akibatnya, dalam konteks hubungan 
akuntabilitas, terdapat pertanggungjawaban timbal balik 
antara dua pihak yang terlibat. 
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2. Accountability is results oriented 
Akuntabilitas bertujuan untuk menghasilkan perilaku yang 
akuntabel, adil, dan kreatif dari pejabat pemerintah. Dalam 
konteks akuntabilitas ini, setiap individu, kelompok, atau 
lembaga memiliki tanggung jawab yang jelas untuk 
menyelesaikan tugas dan komitmennya, serta diharuskan 
mengambil tindakan dan berusaha untuk mencapai hasil 
yang optimal.  
 

3. Accountability requires reporting 
Akuntabilitas diimplementasikan melalui penyusunan 
laporan kinerja yang mencakup analisis aktivitas dan 
prestasi yang dicapai oleh individu, kelompok, atau 
lembaga, serta memberikan bukti konkret beserta 
prosesnya. Akuntabilitas individu dalam pemerintahan 
terwujud dalam bentuk laporan berdasarkan kontrak kerja, 
sementara akuntabilitas institusional dilakukan melalui 
laporan yang bersifat lebih umum dan menyeluruh. 

 
4. Accountability is meaningless without consequences 

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang tidak dapat 
berarti tanpa adanya konsekuensi. Artinya, ketika 
seseorang, kelompok, atau lembaga bertanggung jawab atas 
tindakan atau kewajiban tertentu, maka harus ada 
konsekuensi atau akibat yang timbul dari tindakan tersebut, 
baik berupa hukuman (punishment) maupun penghargaan 
(reward). Konsekuensi ini menjadi bagian integral dalam 
menjaga integritas dan tanggung jawab para pelaku 
sehingga akuntabilitas memiliki nilai dan dampak yang 
nyata. 

 
5. Accountability improves performance 

Akuntabilitas memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan 
kinerja guna memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat. Konsep akuntabilitas digambarkan sebagai 
suatu hubungan dan proses yang terorganisir dengan tujuan 
yang telah ditetapkan sejak awal, mengalokasikan sumber 
daya dengan tepat, serta melakukan tinjauan kinerja melalui 
strategi akuntabilitas proaktif. Dalam skenario ini, setiap 



 

111 
 

individu, kelompok, atau lembaga diharapkan untuk 
berpartisipasi aktif dalam proses peninjauan dan 
peningkatan kinerja. 

 
 Terdapat lima tingkatan akuntabilitas yang tidak sama 
yakni akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas 
kelompok, akuntabilitas organisasi, serta akuntabilitas 
stakeholder: 
 

a. Akuntabilitas Pribadi  
Akuntabilitas pribadi berhubungan dengan prinsip-prinsip 
individu seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. 
Suatu pertanyaan penting yang dapat digunakan untuk 
menilai akuntabilitas pribadi adalah, "Apa yang dapat saya 
lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat 
perbedaan?" Individu yang bertanggung jawab akan melihat 
solusi dari dirinya sendiri daripada hanya memperhatikan 
permasalahan.  
 

b. Akuntabilitas Individu  
Tanggung jawab individu berkaitan dengan hubungan 
antara mereka dan lingkungan kerja, khususnya interaksi 
antara pegawai publik dan agensi mereka sebagai sumber 
kekuasaan. Pihak yang berwenang bertanggung jawab 
dalam mengarahkan, membimbing, dan mengalokasikan 
sumber daya yang tepat, serta mengurangi hambatan dalam 
kinerja, sementara pegawai negeri, sebagai anggota mesin 
negara, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. 
Suatu indikator penting dalam menilai akuntabilitas 
seorang pegawai negeri adalah apakah mereka dapat 
menyatakan, "Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan, 
dan inilah yang akan saya lakukan untuk membuatnya lebih 
baik."  
 

c. Akuntabilitas Kelompok  
Kinerja institusi seringkali bergantung pada kolaborasi 
kelompok. Di sini, yang berperan adalah "kami" bukan 
"aku". Pendistribusian kerja dan semangat kerjasama yang 
terjalin di dalam suatu lembaga, dalam kaitannya dengan 
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tanggung jawab bersama, sangat berpengaruh dalam 
mencapai kinerja organisasi yang diinginkan.  
 

d. Akuntabilitas Organisasi  
Akuntabilitas organisasi mencakup hasil pelaporan kinerja 
yang telah dicapai, termasuk laporan individu kepada 
organisasi/lembaga dan laporan kinerja organisasi kepada 
pihak-pihak terkait eksternal. Akuntabilitas organisasi 
merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki 
beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu 
dengan indikator yang meliputi 1) legitimasi para pembuat 
kebijakan, 2) keberadaan moral yang memadai, 3) 
kepekaan, 4) keterbukaan, 5) pemanfaatan sumberdaya 
secara optimal, 6) upaya peningkatan efisiensi dan efektif. 
 

e. Akuntabilitas Pemangku Kepentingan  
Masyarakat umum, pengguna jasa, dan wajib pajak 
merupakan pemangku kepentingan yang dimaksud, dan 
mereka memberikan masukan, ide, dan kritik terhadap 
kinerja pemerintahan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban 
entitas pemerintah untuk memberikan pelayanan dan 
kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat kepada para 
pemangku kepentingan tersebut. 

 
C. Akuntabilitas Sektor Publik 

Hasil kerja instansi pemerintah dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan sektor 
pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dapat diketahui 
melalui informasi pertanggungjawaban kinerja masing-masing 
instansi pemerintah tersebut. Pemerintah memerlukan informasi 
mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena 
informasi ini digunakan untuk membuat pertimbangan tentang 
bagaimana meningkatkan manajemen dalam penyelenggaraan 
kegiatan pemerintahan. Informasi ini juga diperlukan untuk 
menyusun laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintahan 
selaku penyelenggara pemerintahan kepada publik melalui DPRD 
pada akhir setiap tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan 
Kepala Pemerintahan.  
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Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan menjadi salah 
satu perhatian utama dalam kebijakan saat ini di Indonesia, 
karena penguatan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah 
berpengaruh terhadap upaya membangun tata pemerintahan 
yang baik. Peningkatan akuntabilitas entitas pemerintah memiliki 
dampak yang luas pada arena ekonomi dan politik. Peningkatan 
dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam bidang 
ekonomi akan mendorong perbaikan iklim investasi, sementara 
meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan 
dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah dalam bidang politik.  

Akuntabilitas dalam konteks administrasi publik selalu 
menarik untuk diteliti karena merupakan inti dari praktik 
administrasi pemerintahan. Akuntabilitas selalu menjadi isu yang 
relevan di negara-negara Eropa, terutama dalam kaitannya 
dengan pembuatan kebijakan. Akuntabilitas adalah sebuah 
gagasan yang terus berkembang dan digunakan karena 
menciptakan citra keterbukaan dan kepercayaan bagi para 
pengelola pemerintahan. Akuntabilitas dalam konteks 
administrasi publik senantiasa menarik untuk diteliti karena 
merupakan inti dari praktik administrasi pemerintahan. Di 
negara-negara Eropa, akuntabilitas selalu menjadi isu penting, 
terutama dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan. 
Akuntabilitas adalah sebuah gagasan yang terus berkembang dan 
digunakan karena menciptakan citra keterbukaan dan 
kepercayaan bagi para pengelola pemerintahan.  

Gagasan bahwa lembaga publik dapat diminta 
pertanggungjawaban atas setiap pilihan dan sumber daya yang 
dihabiskan semakin umum. Hal ini tentu saja bukan disebabkan 
oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor. 
Tekanan fiskal, terutama meningkatnya pengeluaran 
pemerintahan, serta meningkatnya jumlah pengangguran di sisi 
lain, menjadi pendorong munculnya pertanyaan mengenai 
efektivitas birokrasi pemerintahan. Dugaan ini muncul karena di 
satu sisi, pemerintah dianggap terlalu besar dan mahal, sementara 
di sisi lain, keadaan sosial terkait pengangguran dan peningkatan 
biaya ekonomi diabaikan. Manajemen pemerintah pada 
hakikatnya berusaha untuk mencapai tujuan bukan hanya dari 
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segi ekonomi dan efisiensi, tetapi juga dalam kaitannya dengan 
akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.  

Masyarakat menginginkan diperlakukan sebagai warga 
negara, bukan hanya sebagai pelanggan, dengan hak atas 
pemerintahan mereka dan kemampuan untuk menilai semua 
tindakan pemerintah. Masyarakat ingin pemerintah lebih efisien 
dan, idealnya, lebih hemat biaya. Masyarakat ingin hak-hak 
mereka dilindungi, pendapat mereka didengar, dan keyakinan 
serta pilihan mereka dihormati. Pertimbangan kedua adalah 
mengenai kualitas. Warga negara pada hakikatnya bukan hanya 
konsumen, tetapi juga pemilik modal di negara kita. Akibatnya, 
warga negara secara aktif mendefinisikan diri mereka sebagai 
konsumen daripada hanya sebagai penerima pasif dari layanan 
dan program pemerintah. 

Ideologi merupakan komponen ketiga. Gelombang 
reformasi telah menciptakan tuntutan baru, terutama terkait 
dengan transisi. Perkembangan ini tidak hanya menunjukkan 
perubahan mendasar dalam pemberian layanan, tetapi juga 
memberikan peluang bagi pembuat kebijakan untuk 
menyelesaikan konflik antara peningkatan layanan dan 
pembatasan peran negara. Individu atau kelompok yang membuat 
kebijakan mungkin menganggap bahwa perubahan ini dapat 
digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat otoritas di 
tingkat pusat, maupun di tingkat yang lebih rendah, serta mereka 
mungkin melihat perubahan ini sebagai peluang untuk 
mendapatkan keuntungan politik maupun pribadi.  

Administrasi publik modern menganggap akuntabilitas 
sebagai hal yang sangat penting, dan hasil yang dapat dibuktikan 
menjadi suatu kebutuhan. Namun, masalahnya adalah 
menentukan bagaimana mengartikan akuntabilitas dengan tepat. 
Dengan informasi yang tepat, kita dapat memutuskan faktor-
faktor apa yang dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab 
para pejabat yang berwenang. Akibatnya, masalah pertama adalah 
tentang kompleksitas konseptual. Isu konseptual adalah apa yang 
dimaksud dengan akuntabilitas? Akuntabilitas sering digunakan 
dalam arti yang luas, kadang-kadang dikaitkan dengan 
pemahaman tentang penilaian; namun demikian, akuntabilitas 
adalah istilah yang dapat ditafsirkan dengan responsif, tanggung 
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jawab, dan efektivitas. Pertanyaan kedua adalah tentang kesulitan 
analitis, yaitu akuntabilitas seperti apa yang ada.  

Akuntabilitas secara singkat, merupakan seperangkat 
karakteristik yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi 
berbagai koneksi akuntabilitas yang strukturnya dapat ditemukan 
di banyak bidang pemerintahan. Pertanyaan ketiga mirip dengan 
masalah evaluatif yang menanyakan bagaimana kita harus 
mengevaluasi hubungan antara akuntabilitas dan rezim. Untuk 
mewujudkan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, 
diperlukan dimensi akuntabilitas yang mencakup beberapa hal. 
Pertama, akuntabilitas terkait dengan probitas dan legalitas, yang 
menekankan pentingnya patuh pada hukum dan peraturan yang 
berlaku. Kedua, akuntabilitas dalam proses, mencakup evaluasi 
apakah teknik pelaksanaan tugas sesuai dengan sistem informasi 
akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur 
administrasi.  

Tanggung jawab ini juga berarti memberikan layanan publik 
yang tepat waktu, responsif, dan efisien serta mengawasi untuk 
menghindari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Ketiga, akuntabilitas 
program menilai apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai 
dan apakah ada pilihan program lain yang lebih efisien secara 
biaya. Selain itu, akuntabilitas kebijakan adalah kewajiban 
pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang telah 
disetujui oleh DPR dan masyarakat. Akuntabilitas tidak akan 
tercapai tanpa adanya mekanisme yang mendukung. Di Indonesia, 
beberapa alat akuntabilitas yang digunakan meliputi perencanaan 
strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional/Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional/Daerah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah 
Nasional/Daerah (RKP), Rencana Strategis (Renstra) dari masing-
masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta Sasaran 
Kerja Pegawai (EWT) (SKP).  

Selain itu, kontrak kinerja juga digunakan sebagai alat 
akuntabilitas. Sejak 1 Januari 2014, seluruh Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) tanpa jaminan harus menggunakan kontrak kerja pegawai. 
Kontrak kerja tahunan ini merupakan kontrak antara karyawan 
dengan atasan langsungnya dan mengimplementasikan Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja PNS. Terakhir, laporan kinerja, khususnya Laporan 
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Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menjadi 
sarana untuk mengukur akuntabilitas. Laporan ini mencakup 
perencanaan tahunan, kesepakatan kinerja, pengukuran dan 
analisis kinerja, serta pertanggungjawaban keuangan. Dengan 
adanya mekanisme akuntabilitas ini, diharapkan organisasi sektor 
publik dapat beroperasi dengan lebih akuntabel dan efektif dalam 
menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah. 

 
D. Teori Keadilan 

Filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh dunia tidak 
akan sepenuhnya merangkul pandangan yang beragam dari John 
Rawls (1973). Rawls dikenal sebagai seorang cendekiawan 
Amerika yang memiliki dampak besar di akhir abad ke-20 melalui 
publikasi karyanya seperti "A Theory of Justice," "Political 
Liberalism," dan "The Law of Peoples." Melalui kajian mendalam 
terhadap pemikiran lintas disiplin, John Rawls diakui sebagai 
salah satu tokoh yang berpengaruh dalam perdebatan konsep 
keadilan hingga saat ini. Menurut John Rawls (1973: 50-57), teori 
keadilan memiliki dua tujuan utama. Pertama, teori ini berusaha 
untuk menetapkan seperangkat prinsip keadilan yang dapat 
berkaitan dengan dan menjelaskan penilaian moral yang beragam 
yang harus kita buat dalam situasi individu kita. Dengan kata lain, 
teori ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat keputusan 
moral dan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi 
tindakan sosial kita.  

Penilaian moral ini mendasari pandangan kita tentang 
keadilan. Kedua, Rawls berkeinginan untuk menyajikan teori 
keadilan sosial yang lebih superior daripada utilitarianisme. 
"Rawls" merupakan singkatan dari "average" (rata-rata), yang 
merujuk pada utilitarianisme rata-rata. Konsepnya menyatakan 
bahwa suatu struktur sosial dianggap adil jika tujuannya adalah 
memaksimalkan keuntungan dan utilitas. Namun, Rawls 
memandang bahwa keadilan lebih baik dipahami dalam konteks 
penilaian moral daripada hanya aspek keadilan sosial semata. 
Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls menjadi isu 
yang kontroversial di kalangan para pengamat etika dan politik 
dari berbagai aliran pemikiran. Banyak ahli mendukung 
pandangan Rawls, tetapi ada juga kritik terhadap karyanya. 
Robert Nozick, seorang kolega dari Universitas Harvard, adalah 
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salah satu yang secara terbuka mengkritik "A Theory of Justice" 
dalam bukunya "Anarchy, State, and Utopia" (1974).  

Hingga saat ini, kedua karya tersebut terus diperdebatkan 
untuk mencari perbedaan antara "keadilan liberal" yang dimiliki 
Nozick dengan pemahaman Rawls tentang prinsip moral, aturan 
(peran), jejak sejarah, dan keadilan distributif (distributive 
justice). Ide-ide keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls 
secara umum sangat relevan dengan negara-negara berkembang 
seperti Indonesia. Hal ini menjadi signifikan mengingat mayoritas 
penduduk dunia tinggal di Indonesia, yang masih termasuk dalam 
kelompok masyarakat lemah yang hidup di bawah garis 
kemiskinan. Sebelum punya akses pada tulisan Rawls tentang 
"keadilan sosial", masyarakat Indonesia telah menyatakan 
keadilan sosial sebagai dasar bagi negara dan pemerintahan 
mereka. Ungkapan "keadilan sosial" disebutkan dua kali dalam 
alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, keadilan 
sosial telah menjadi dasar dan cita-cita negara (staatsidee), serta 
filosofi negara (philosophische grondslag) sebagaimana tercantum 
dalam sila kelima Pancasila. Sejak awal, para pendiri negara telah 
menetapkan Indonesia untuk mencapai keadilan sosial baik bagi 
warganya maupun masyarakat global.  

Jika kita mengintegrasikan prinsip keadilan Rawls dengan 
konstitusi, dua prinsip utama teori Rawls juga dapat dimasukkan 
dalam konstitusi Indonesia, terutama setelah UUD 1945 
diamandemen dalam empat fase antara 1999 hingga 2002. Asas 
kebebasan yang sama (equal liberty principle) termasuk dalam 
ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara, terdapat 
dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya 
hak kebebasan beragama, menyatakan pikiran sesuai hati nurani, 
dan berserikat serta berekspresi.  

Demikian pula, asas perbedaan yang diakui oleh UUD 
Indonesia dalam Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap 
orang berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus guna 
mencapai kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan." Dalam hal ini, tindakan afirmatif atau 
diskriminasi positif dapat didukung secara konstitusional. 
Pengaturan semacam itu serupa dengan yang ada dalam 
Konstitusi India, yang menggunakan sistem "cadangan" untuk 
memajukan kelas terbelakang dalam bidang pendidikan dan sosial 
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berdasarkan Pasal 15 ayat (4) dan Bagian IV dari "Prinsip-prinsip 
Arahan Negara" Konstitusi India. Terkait konsep kesempatan yang 
sama, yang merupakan sila kedua dari teori keadilan Rawls, 
Konstitusi Indonesia secara khusus menawarkan jaminan 
konstitusional serupa, termasuk salah satunya dalam Pasal 28D 
ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, baik disengaja maupun 
tidak, Indonesia telah memasukkan konsep-konsep keadilan yang 
ditetapkan oleh John Rawls (1971) ke dalam tubuh UUD 1945. 

Demikian pula, walaupun tidak selalu diimplementasikan 
dalam kenyataan ketatanegaraan sehari-hari, konsep keadilan 
Rawls telah melekat dan meluas keberadaannya tidak hanya di 
ranah hukum, tetapi juga dalam proses keputusan Mahkamah 
Konstitusi. Mengacu pada arti dan substansi keadilan yang 
tercantum dalam UUD, para ahli hukum tata negara seringkali 
merujuk pada pandangan Rawls, seperti yang tertuang dalam 
Perkara Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dan Perkara Nomor 
3/PUU-VII/2009. Dari perspektif prinsip keadilan, Mahkamah 
Konstitusi menyatakan bahwa kesetaraan tidak selalu berarti 
penerapan prinsip yang sama bagi setiap individu.  

Dalam berbagai putusannya, terutama dalam Putusan 
Nomor 070/PUU-II/2004, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, 
dan Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah 
memberikan penafsiran yang sesuai dengan pandangan ini. 
Putusan Mahkamah yang terakhir, khususnya dalam Putusan 
Nomor 53/PUU-VI/2008, tanggal 1 April 2009, pada paragraf 
[3.19] poin delapan, juga merujuk pada teori Rawls dalam 
pertimbangan hukumnya. Menurut John Rawls (1971: 50-57), 
teori keadilan memiliki dua tujuan utama: Pertama, tujuan teori 
ini adalah untuk menggambarkan seperangkat prinsip keadilan 
yang dapat diterapkan dan menjelaskan berbagai penilaian moral 
yang harus dipertimbangkan dalam situasi unik kita. Yang 
dimaksud adalah urutan penilaian moral yang telah dibuat dan 
apakah penilaian tersebut akan mengarah pada tindakan sosial 
ketika kita menghadapi "keputusan moral".  

Penilaian moral ini didasarkan pada penilaian moral yang 
kita lakukan secara otomatis. Kedua, Rawls bertujuan untuk 
menyajikan teori keadilan sosial yang lebih unggul daripada 
utilitarianisme. Rawls mengartikan "average" (rata-rata) dalam 
utilitarianisme sebagai maksud untuk memaksimalkan 
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keuntungan dan utilitas dalam institusi sosial. Sementara itu, 
utilitarianisme rata-rata hanya memandang struktur sosial 
sebagai adil jika mampu memperoleh keuntungan per kapita. 
Laba, menurut konsep utilitarianisme yang kedua ini, 
didefinisikan sebagai manfaat atau kepuasan yang dihasilkan dari 
suatu keputusan. Rawls berpendapat bahwa dasar teoritis 
keadilan yang dianutnya mengungguli varian kedua dari 
utilitarianisme tersebut. Konsep keadilannya lebih disukai dalam 
menggambarkan penilaian moral etis daripada hanya berfokus 
pada keadilan sosial semata. 

Karena institusi sosial memiliki dampak fundamental pada 
kemungkinan kehidupan individu, wilayah utama keadilan adalah 
kerangka dasar masyarakat yang melibatkan semua institusi 
sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Sebagai fakta, istilah "adil" 
dan "tidak adil" dapat diterapkan pada berbagai topik penting. 
Baik perilaku, tindakan, dan penilaian individu maupun bidang 
hukum dan politik sosial memiliki kesamaan penting. Oleh karena 
itu, ada berbagai masalah keadilan yang perlu dipertimbangkan. 

 
E. Akuntabilitas dan Keadilan 

Akuntabilitas publik merupakan instrumen dan tujuan 
utama dalam konsep administrasi publik kontemporer. Tujuan 
dari instrumen akuntabilitas adalah untuk meningkatkan efikasi 
dan efisiensi tata kelola, dan seiring berjalannya waktu, 
akuntabilitas ini menjadi tujuan tersendiri. Pengertian 
akuntabilitas seringkali menjadi hal yang sulit untuk diartikan dan 
meragukan, mirip dengan istilah belajar, tanggung jawab, dan 
solidaritas, di mana tidak ada objek yang dapat dijadikan patokan. 
Istilah politik ini berperan dalam membawa kebenaran, kesetiaan, 
dan keadilan ke dalam argumen yang rumit.  

Dalam ilmu politik dan wacana ilmiah saat ini, akuntabilitas 
mencakup berbagai topik dan sering menjadi payung konseptual. 
Transparansi, keadilan, demokrasi, efisiensi, daya tanggap, 
tanggung jawab, dan integritas semuanya digunakan sebagai 
sinonim untuk mendefinisikan tuntutan politik tertentu. Konsep 
ini telah berkembang menjadi satu kesatuan dalam berbagai 
teknik yang membuat institusi lebih responsif terhadap 
kebutuhan konstituennya. Akuntabilitas dibangun di atas dasar 
keadilan. Pemimpin dalam lingkungan organisasi harus menjaga 
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dan melindungi keadilan. Kegagalan untuk mempertahankan 
keadilan dapat merusak kepercayaan dan stabilitas organisasi, 
sehingga mengurangi kinerja yang optimal. Rasa adil yang 
ditanamkan akan menghasilkan kepercayaan, dan akuntabilitas 
akan muncul dari kepercayaan tersebut. Lingkungan akuntabilitas 
tidak akan tercipta jika sumbernya tidak dapat dipercaya.  

Pemerintahan yang baik dan sukses merupakan komponen 
penting dalam pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, 
pemerintah harus bebas dari "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme". 
Penerapan kebijakan publik dan kegiatan administrasi 
pemerintahan yang semakin luas dan kompleks memperkuat 
peran pegawai negeri dalam memenuhi berbagai kebutuhan 
masyarakat. Namun, dengan kekuasaan yang semakin besar, 
risiko terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 
juga meningkat, seperti kasus korupsi dan penyalahgunaan 
kekuasaan untuk tujuan pribadi atau kelompok.  

Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi akuntabilitas 
pemerintahan dalam kebijakan publik dan kualitas pelayanan 
publik yang diberikan. Mekanisme akuntabilitas harus 
dikembangkan, termasuk akuntabilitas politik, professional, 
hukum, organisasi/birokratis, dan masyarakat/sosial, sesuai 
dengan prinsip-prinsip good governance. Teori administrasi 
publik juga mengalami perubahan paradigma, dari teori klasik 
menuju teori neoklasik. Teori neoklasik menekankan penggunaan 
praktik manajemen pemerintahan berbasis bisnis, di mana 
akuntabilitas dalam konteks keadilan tidak hanya berfokus pada 
efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi juga sejauh mana 
sumber daya yang dimanfaatkan dapat dipertanggungjawabkan 
dan dinikmati oleh lapisan masyarakat. 
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BAB 9 
KEBIJAKAN SEKTOR PUBLIK DENGAN 

TEORI INSTITUSIONAL 
 
 

A. Pendahuluan  
Kebijakan publik memainkan peran penting dalam 

menciptakan tatanan hidup dalam berbangsa dan bernegara. 
Setiap negara dihadapkan pada berbagai permasalahan yang 
hampir serupa, namun respons terhadap permasalahan tersebut 
tidak selalu seragam, tergantung pada kebijakan publik yang 
diadopsi oleh lembaga negara atau kekuasaan bangsa tersebut. 
Kebijakan sektor publik mencakup serangkaian keputusan yang 
dibuat oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan, nilai, 
dan praktik yang diinginkan oleh warga negara. Perbaikan konsep 
institusional terkait kebijakan publik melibatkan bidang sosiologi, 
politik, dan ekonomi.  

Teknik keuangan institusional, sebagai bagian dari 
perbaikan konsep institusional, menggunakan asumsi rasionalitas 
klasik dalam penggunaan teknik keuangan untuk mengatur 
kehidupan bisnis dan pendirian. Dalam konsep neo-institusional, 
hal ini menyebabkan peran penting penjual dalam sistem 
keuangan institusional, serta koordinasi dalam kegiatan keuangan 
terkait transaksi pasar dan sistem kelembagaan. Dalam konteks 
ini, peran dan posisi lembaga otoritas dalam sistem keuangan 
institusional menjadi krusial, baik dalam bentuk perusahaan 
maupun organisasi yang mempengaruhi teknologi publik dalam 
perbaikan konsep kelembagaan. Semua aspek ini memainkan 
peran penting dalam membentuk dan meningkatkan konsep 
kelembagaan dalam sektor publik. 
 
B. Kebijakan Sektor Publik 

1. Definisi Kebijakan Sektor Publik  
Kebijakan publik melibatkan berbagai elemen dan bidang 
seperti agama, sosial, ekonomi, budaya, aturan, dan aspek 
lainnya. Ini mencakup peraturan yang berlaku baik secara 
internasional maupun nasional, serta tingkat lokal dan 
regional, termasuk anggaran pemerintah pusat/wilayah, 
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peraturan menteri, peraturan gubernur, dan keputusan 
pemerintah di tingkat kabupaten/kota. Definisi kebijakan 
publik memiliki pendekatan yang sangat luas, tergantung 
dari sudut pandang yang digunakan.  
 
Menurut Easton (1965), kebijakan publik adalah alokasi 
otoritatif terhadap nilai-nilai bagi seluruh masyarakat. 
Laswell dan Kaplan juga mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai upaya untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik 
yang direncanakan atau diterapkan. Kebijakan publik 
mencakup pemahaman tentang situasi awal dan prediksi 
dampak atau pengaruh dari tindakan tersebut. Kebijakan 
publik harus dibedakan dengan kebijakan swasta karena 
keterkaitannya bisa diukur menggunakan indikator yang 
bukan berasal dari pemerintah. Robert Eyestone (1965) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai keselarasan antara 
pemerintah dan lingkungan serta warga negara. Namun, 
beberapa pihak berpendapat bahwa definisi ini masih 
terlalu luas.  
 
Menurut pandangan Nugroho (2014), ada dua karakteristik 
penting dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik 
merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan 
nasional, dan 2) kebijakan publik dapat diukur dalam 
proses mencapai tujuan yang telah ditentukan. Woll 
menyatakan bahwa Kebijakan sektor Publik adalah 
rangkaian rutinitas dan aktivitas pemerintah secara holistik 
yang bertujuan untuk menyelesaikan perseteruan yang 
dihadapi warga dan diterapkan secara eksklusif melalui 
berbagai forum yang berafiliasi atau terkait dengan 
kehidupan warga. James E. Anderson (2019) menyatakan 
bahwa Kebijakan merupakan "tindakan yang bertujuan 
yang diikuti oleh seorang aktor atau sekelompok aktor 
dalam menangani suatu duduk perkara atau hal yang 
menjadi perhatian". 
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Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Kebijakan 
sektor Publik merupakan Serangkaian keputusan Kebijakan 
yang pada peroleh menurut seseorang atau sekelompok 
orang buat mewujudkan hasrat pada pada warga. 
(Taufiqurokhman, 2014). 
 

2. Kategori Kebijakan Publik  
James E. Anderson mengungkapkan kategori Kebijakan 
Publik sebagai berikut (Nuryanti, 2015):  
a. Kebijakan Prosedural dan Kebijakan Substantif 

Kebijakan substantif berhubungan dengan aktivitas 
konkret yang akan dilakukan oleh otoritas publik. 
Sedangkan Kebijakan procedural berfokus pada cara 
pelaksanaan Kebijakan substantif tersebut.  

b. Kebijakan Regulasi dan Kebijakan Distributif 
Kebijakan distributif terkait dengan penyaluran dan 
distribusi pelayanan serta manfaat kepada masyarakat 
secara umum. Kebijakan regulasi, di sisi lain, berusaha 
untuk mengatur dan membatasi syarat dan kondisi bagi 
individu maupun kelompok dalam masyarakat.  

c. Kebijakan Materiil dan Kebijakan Simbolik 
Kebijakan materiil adalah Kebijakan yang memberikan 
manfaat nyata dan konkret kepada kelompok sasaran. 
Sedangkan Kebijakan simbolik memberikan manfaat 
secara simbolis atau sebagai representasi tanpa 
memberikan dampak nyata yang signifikan.  

d. Kebijakan yang Berhubungan dengan Barang 
Generik (Public Goods) dan Barang Privat (Private 
Goods) 
Kebijakan public goods adalah Kebijakan yang terkait 
dengan distribusi sumber daya alam dan pelayanan 
publik untuk kemaslahatan masyarakat secara 
keseluruhan. Sedangkan Kebijakan privat goods 
berkaitan dengan penyediaan sumber daya atau layanan 
yang dapat dibeli dan dimiliki oleh individu atau 
sekelompok melalui pasar bebas.  
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3. Lingkup dan Kebijakan Sektor Publik  
Kebijakan Publik merupakan suatu pilihan yang diambil 
oleh pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak 
melakukan tindakan tertentu (public policy is whatever 
government choose to do or not to do). Konsep ini mencakup 
berbagai aspek karena melibatkan tindakan yang 
diterapkan oleh pemerintah ketika menghadapi masalah-
masalah yang bersifat publik, misalnya dalam hal 
memperbaiki jalan raya yang rusak. James E. Anderson 
mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai kebijakan yang 
ditetapkan oleh lembaga-lembaga dan aparat pemerintah. 
Namun, perlu diakui bahwa Kebijakan Publik juga dapat 
dipengaruhi oleh individu dan faktor-faktor di luar 
pemerintah. Kebijakan Publik dapat dianggap sebagai 
pilihan kebijakan yang dibuat oleh otoritas publik atau 
badan pemerintah dalam berbagai bidang, seperti 
pendidikan, ekonomi, pertanian, industri, dan keamanan. 
 
Menurut pandangan David Easton (1965), saat otoritas 
publik membangun Kebijakan Publik, pemerintah juga 
mengatur nilai-nilai dalam masyarakat karena setiap 
kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. 
Sebagai contoh, ketika pihak otoritas menetapkan Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999, nilai yang ingin dicapai adalah 
pemberdayaan dan demokrasi bagi masyarakat dan 
pemerintah daerah. Harold Lasswell (1950) berpendapat 
bahwa Kebijakan Publik harus mencerminkan tujuan nilai-
nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. 
Hal ini berarti Kebijakan Publik dapat bertentangan dengan 
nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam 
masyarakat. 
 
Jika Kebijakan Publik mengandung nilai-nilai yang 
bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, 
maka kebijakan tersebut mungkin akan dihadapi dengan 
resistensi saat diimplementasikan. Sebaliknya, sebuah 
Kebijakan Publik harus dapat mengakomodasi nilai-nilai 
dan praktik-praktik yang ada dan berkembang dalam 
masyarakat. Lingkup Kebijakan Publik sangatlah luas 
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karena mencakup berbagai sektor atau bidang 
pembangunan, seperti pendidikan, pertanian, kesehatan, 
transportasi, pertahanan, dan lain-lain. Selain itu, Kebijakan 
Publik dapat memiliki tingkatan nasional, regional, maupun 
lokal (Taufiqurokhman, 2014). 

 
4. Sejarah dan Perkembangannya  

a. Kebijakan Publik Orde Lama 
Sejarah dan perkembangan kebijakan Publik sepanjang 
masa Presiden Soekarno (Orde Lama) mencakup 
beberapa versi peraturan yang diambil dengan dukungan 
kekuasaan pada saat itu, antara lain: devaluasi yang 
diperkenalkan pada tanggal 25 Agustus 1959, khususnya 
penurunan nilai mata uang. Uang kertas pecahan Rp500 
diganti menjadi Rp50, uang kertas pecahan Rp1000 
diganti menjadi Rp100, dan seluruh simpanan lembaga 
keuangan yang melebihi 25.000 dibekukan. 
Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk 
menerapkan ekonomi sosialis di Indonesia menggunakan 
metode terpimpin. Dalam praktiknya, hal ini 
menyebabkan kemacetan bagi perekonomian Indonesia. 
Bahkan, pada tahun 1961-1962, tingkat inflasi naik 
hingga 400%. Devaluasi yang diselesaikan pada tanggal 
13 Desember 1965 menyebabkan nilai tukar Rp 1000 
menjadi Rp 1. Artinya, rupiah baru bernilai seribu kali 
lebih rendah dari rupiah lama, tetapi daya beli rupiah 
baru efektif meningkat sekitar 10 kali lipat. Upaya 
pemerintah untuk menekan laju inflasi ini justru 
meningkatkan tingkat inflasi. Gagalnya masa demokrasi 
terpimpin diperparah oleh penggunaan sumber daya 
yang tampaknya tidak lagi efisien. Saat ini, banyak 
inisiatif nasional telah diambil dengan dukungan 
pemerintah dan juga telah mempengaruhi politik dalam 
konflik dengan Malaysia dan negara-negara Barat. Semua 
kegagalan kebijakan saat ini merupakan akibat dari 
penerapan sistem demokrasi terpimpin yang 
menunjukkan orientasi Indonesia yang berbeda di 
bidang politik, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. 
Bahkan, sebagaimana dilakukan oleh pihak berwenang 
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saat ini, mesin ini tidak lagi efisien. Salah satu komponen 
yang mencolok dalam pemerintahan Soekarno adalah 
kebijakan pelatihan internasional. Kebijakan 
pembelajaran dalam jangka waktu tersebut berubah 
sesuai dengan tujuan negara, terutama pelatihan 
sosialisme (1961-1966).  
 
Menteri Pendidikan pertama, Ki Hajar Dewantara, 
beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, 
mengeluarkan Instruksi Umum yang berisi program 
untuk mencoba menghapus sistem pelatihan kolonial 
dan mengedepankan semangat patriotisme. Selain itu, 
anak-anak usia delapan tahun diwajibkan untuk 
mendapatkan pelatihan standar fakultas. Namun, 
penerapan kebijakan pada saat itu dihadapkan pada 
banyak kendala, termasuk terbatasnya jumlah fakultas 
dan instruktur. Pada saat itu, ujian nasional yang 
terpusat mulai diterapkan dengan ketat, tetapi tetap 
menjaga kualitasnya. Mahasiswa dan pengajar dituntut 
untuk disiplin, terutama bagi pengajar yang saat itu tidak 
lagi memiliki orientasi politik. Pada dasarnya, gagasan 
sosialisme dalam pelatihan menempatkan premis bahwa 
pelatihan adalah hak bagi semua warga negara terlepas 
dari kelas sosialnya.  
 
Sosialisme Indonesia, yang dicapai melalui upaya 
pemerintah, mencakup berbagai lapisan, dari sistem 
kebijakan hingga lingkungan pendidikan formal, seperti 
sekolah menengah atas, sekolah menengah, dan 
universitas. Pendekatan ini digunakan sebagai cara 
untuk mewujudkan tujuan akademis sambil 
memanfaatkan kuasa pemerintah. Pemerintah 
menciptakan kurikulum yang sesuai dengan tujuan 
tersebut, dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
menjadi subjek yang ditekankan secara berlebihan di 
tingkat SMP.  
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Sosialisme Indonesia merupakan salah satu elemen yang 
tercakup dalam situasi ini. Pelatihan dalam ideologi 
sosialisme Indonesia diberikan melalui penilaian yang 
cermat dan pengalaman nyata. Dasar dan tujuan 
pembinaan dalam era Orde Lama dapat dipertimbangkan 
kembali dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Pasal 3 menyatakan 
bahwa tujuan pendidikan dan pedagogi adalah 
membentuk individu yang berhasil dan bermoral, yang 
menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 
jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. 
Pasal 4 menyatakan bahwa pendidikan dan pedagogi 
secara fundamental didasarkan pada konsep Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seluruh 
budaya Indonesia. Dalam praktiknya, pelatihan dan 
pedagogi diarahkan untuk melestarikan ideologi rezim 
Soekarno.  
 
Menurut HAR Tilaar (1991) yang didampingi oleh Paul 
Suparno, pada era pra Orde Baru, tujuan pelatihan 
terfokus pada upaya politik negara, terutama dalam 
membangun nasionalisme, persatuan, dan meningkatkan 
kesejahteraan seluruh negeri. Dalam konteks ini, 
pendekatan pelatihan lebih ditekankan pada penolakan 
terhadap pengaruh luar negeri. Tidak ada kebebasan 
berpikir, semua difokuskan pada nasionalisme yang 
dangkal. Rezim Orde Lama runtuh karena gejolak di 
Jakarta yang mencapai puncaknya pada bulan September 
dan awal Oktober 1965. Demonstrasi massal terjadi 
dengan tiga tuntutan: pembubaran kabinet dengan 
unsur-unsur PKI, pembubaran PKI, dan pengendalian 
inflasi. Namun, disayangkan bahwa ide-ide pelatihan ini 
akhirnya terhenti ketika terjadi pembantaian massal 
pada tahun 1965. Gerakan kiri di Indonesia berhasil 
digagalkan melalui kudeta militer di bawah 
kepemimpinan Soeharto, dengan dukungan dari Alaihi 
Salam dan sekutunya. 
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b. Kebijakan Publik Orde Baru 
Pada masa pemerintahan ke-2 Republik Indonesia, yakni 
saat Presiden Soeharto menjabat yang dikenal sebagai 
"bapak pembangunan," dilakukan perhitungan 
sederhana yang mencakup biaya pertumbuhan moneter, 
biaya inflasi, biaya ekspor minyak mentah Indonesia, dan 
biaya alternatif rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. 
Asumsi sederhana ini digunakan sebagai indikator dalam 
sistem ekonomi nasional. Namun, sebenarnya, premis 
dalam sistem ekonomi nasional tidak sepenuhnya 
didasarkan pada perhitungan makro, melainkan lebih 
cenderung bersifat mikro-moneter. Misalnya, hal ini 
tampak dalam berbagai bisnis di seluruh dunia, tingkat 
risiko yang beragam, serta pengelolaan perusahaan baik 
milik negara maupun swasta yang sesuai dan lancar.  
 
Karena itulah, pihak berwenang sering dihadapkan pada 
keluhan mengenai ketidakpraktisan anggaran APBN 
dalam menghadapi situasi modern. Pada dasarnya, 
perhitungan dapat sangat akurat ketika pinjaman 
digunakan untuk menghasilkan output yang nyata. 
Namun, dalam APBN, setiap tahun jumlah pinjaman luar 
negeri terus meningkat. Ketergantungan yang besar pada 
pinjaman luar negeri dapat menimbulkan dampak 
negatif, termasuk penurunan pertumbuhan ekonomi. 
Dalam upaya menghadapi situasi ini, pemerintah 
menerapkan dua langkah, yaitu deregulasi perbankan 
dan reformasi perpajakan.  
 
Permasalahan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan 
kebijakan pendidikan. Upaya untuk meningkatkan 
partisipasi dalam pendidikan selama sembilan tahun, 
dimulai dari perusahaan lansia hingga usia 7-15 tahun, 
dimulai dengan dikeluarkannya Deklarasi Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Mei 1994, yang 
kemudian diperkuat oleh Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 1 Tahun 1994. Meskipun pihak berwenang 
mendorong orangtua untuk mengirimkan anak-anak 
mereka ke sekolah, masih terdapat masalah kehadiran 
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anak-anak di kelas pertama yang tidak bersekolah. Oleh 
karena itu, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan 
untuk meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan di 
Indonesia. 
 
Pengakuan terhadap pendidikan pada masa tersebut 
mengalami perkembangan yang signifikan dalam upaya 
meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sebelum konsep 
merdeka belajar diubah dan diperkenalkan, usaha 
peningkatan mutu pendidikan sudah didahului dengan 
bantuan penerbitan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 
1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung 
Sekolah Dasar (SD). Saat ini, masih segelintir orang yang 
ingat bagaimana Bank Dunia pada tahun tujuh puluhan 
dan delapan puluhan mengusulkan resep untuk 
meningkatkan efektivitas pelatihan guru dengan 
menggunakan reformasi kurikulum merdeka belajar 
yang sebelumnya mengadopsi pendekatan kurikulum 
universitas sebagai konsep merdeka belajar yang unik. 
Namun, perubahan kurikulum baru ini ternyata berubah 
menjadi terlalu berlebihan, dengan penekanan 
berlebihan pada belajar dan mengurangi struktur di 
dalam disiplin studi. 

 
c. Kebijakan Publik Era Reformasi 

Pada masa reformasi, dilakukan perkiraan perhitungan 
sederhana, meliputi biaya pertumbuhan moneter, biaya 
inflasi, biaya ekspor minyak mentah Indonesia, dan biaya 
alternatif rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Asumsi 
sederhana ini digunakan sebagai indikator dalam sistem 
ekonomi nasional. Faktanya, premis sistem ekonomi 
nasional tidak sepenuhnya didasarkan pada perhitungan 
makro, melainkan lebih bersifat mikro-moneter. Sebagai 
contoh, dalam bisnis di seluruh dunia, terdapat tingkat 
risiko yang berlebihan, serta penerapan perusahaan 
milik negara dan swasta yang harus sesuai dan lancar. 
Karena itu, pihak berwenang terus-menerus dihadapkan 
dengan keluhan yang menyatakan bahwa tekad anggaran 
APBN tidak praktis mengikuti situasi modern.  
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Secara dasar, cakupan ini bisa sangat relevan, karena 
pinjaman yang digunakan akan menghasilkan output 
yang sebenarnya. Namun, dalam APBN setiap 12 bulan, 
jumlah KPR (kredit pemilikan rumah) luar negeri terus 
meningkat. Hal ini juga bertentangan dengan keinginan 
otoritas untuk terus meningkatkan ekspor ke AS. 
Ketergantungan yang besar pada pinjaman luar negeri 
juga akan berdampak pada penurunan pertumbuhan 
moneter.  
 
Cakupan kewenangan ini diimplementasikan melalui dua 
cara, yaitu deregulasi perbankan dan reformasi 
perpajakan. Sebagai contoh, aturan pelatihan wajib di 
berbagai lokasi internasional memiliki detail persyaratan 
dan konsekuensi bagi pelanggarannya. Pihak berwenang 
menekankan pentingnya orang tua mengirimkan anak-
anak mereka ke sekolah pada usia yang tepat. Negara 
bertanggung jawab untuk menyediakan pusat 
pendidikan dan infrastruktur penting, termasuk gedung 
fakultas, peralatan, serta tenaga pengajar dan kepala 
fakultas yang berkualitas. Meskipun tidak ada sanksi 
hukuman, hingga saat ini masih terdapat anak-anak 
dalam kelompok usia pendidikan yang belum 
mengenyam pendidikan formal. Upaya peningkatan 
akses selama dua belas tahun belajar bagi usia 7-18 
tahun dimulai dengan dikeluarkannya UU Nomor 20 
Tahun 2003 tentang Sisdiknas.  
 
Pengakuan akan pentingnya pendidikan berkembang 
pesat hingga saat ini. Salah satu bukti keseriusan 
pemerintah dalam meningkatkan mutu Pendidikan yaitu 
dengan memberikan dana alokasi Khusus (DAK) Fisik 
dan Nonfisik sebesar Rp128 triliun. Selain itu pemerintah 
juga penambahan dana yang akan dialokasikan untuk 
PIP, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan percepatan 
program prioritas lainnya. Hal ini menjadi penting 
karena Kemendikbud Ristek mengusulkan adanya 
pembiayaan pendidikan yang dialihkan lewat dana LPDP 
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sebagai akibat dari kebijakan automatic adjustment dari 
Kementerian Keuangan. 

 
5. Masalah kebijakan Publik  

Mengurai benang kusut, diskusi mengenai permasalahan 
publik tidak pernah habis. Hal ini disebabkan oleh adanya 
preferensi yang berbeda di antara individu-individu. 
Perbedaan ini memunculkan kekhawatiran akan 
ketidaksesuaian, yang mendorong pihak-pihak 
berkepentingan untuk berbicara dan berpartisipasi dengan 
mengungkapkan pendapat mereka lebih awal. Proses tawar-
menawar di antara para politisi yang menggunakan 
kebebasan dan kekuasaan mereka seringkali 
disalahgunakan bukan untuk menyamakan kepentingan 
masyarakat, melainkan untuk mencari kekuasaan itu 
sendiri.  
 
Banyaknya kepentingan dari para pemangku kepentingan 
membuat para pengambil kebijakan sibuk merumuskan 
kebijakan yang akan diimplementasikan. Para aktor harus 
mempertimbangkan setiap aspek yang ada. Diperlukan 
banyak waktu dan energi dalam lembaga-lembaga 
pembuatan kebijakan eksekutif, legislatif, dan yudikatif 
untuk menciptakan kebijakan yang ditujukan pada masalah-
masalah publik. Pertanyaan yang muncul adalah apakah 
seluruh urusan publik bersifat politis atau apakah ada juga 
yang bersifat non-publik. Kerangka kebijakan publik yang 
kaku dan tidak sensitif akan membangun negara yang juga 
kaku dan tidak sensitif. Di sisi lain, kerangka kebijakan 
publik yang fleksibel dan responsif akan mencerminkan 
negara yang lincah dan gesit. Ini adalah citra kompleksitas 
dari suatu kebijakan publik.  
 
William Dunn (1990), seorang pakar publik Barat yang 
terkenal, membedakan antara perkara non-publik dan 
perkara publik, ada perbedaan yang sangat signifikan antara 
perkara publik dan perkara non-publik. 1) interdependensi 
berarti bahwa kebijakan-kebijakan seringkali saling 
mempengaruhi kebijakan lainnya, kebijakan-kebijakan tidak 
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berdiri sendiri melainkan menjadi bagian dari suatu sistem, 
sebuah kesatuan holistik. Karena kompleksitasnya, 
analisisnya menjadi lebih sederhana untuk divisualisasikan. 
Pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik dan 
inklusif. 2) subjektivitas adalah kondisi eksternal yang 
mempengaruhi pemilihan definisi, penjabaran, interpretasi, 
dan penilaian dari suatu masalah. Meskipun sebenarnya 
suatu kebijakan bisa bersifat objektif, tetapi bisa 
dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Administrator 
dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan 
pada pelanggan yang dalam hal ini adalah warga. Kebijakan 
publik memiliki harapan yang besar pada penyelenggara 
publik, yaitu harapan agar penyelenggara publik 
memberikan pelayanan yang baik. Sebuah harapan yang 
sangat penting dan tidak sepele, karena penyelenggara 
negara sebenarnya adalah pegawai negeri sipil. Dalam 
perumusan kebijakan, terminologi perumusan masalah 
menjadi sangat krusial dan selektif. 
 
Tahap perumusan kebijakan merupakan landasan 
mendasar dan langkah awal dalam menciptakan suatu 
kebijakan. Langkah pertama ini akan menentukan 
bagaimana kebijakan akan disusun. Jika permasalahan yang 
diangkat keliru, dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, 
jarang terdapat kebijakan publik yang berakhir baik dan 
sesuai dengan kepentingan masyarakat. Mengingat betapa 
krusialnya tahapan ini, William Dunn menyebutkan bahwa 
terdapat empat kata kunci dalam merumuskan situasi, 
yaitu: identifikasi permasalahan (menemukan masalah), 
definisi permasalahan (penjelasan masalah), spesifikasi 
permasalahan (spesifikasi kasus), dan identifikasi 
permasalahan (pengenalan kasus), yang menjadi langkah 
awal saat para pengambil keputusan publik mencari 
permasalahan untuk membangun kebijakan.  
 
Analis kebijakan harus mampu membedakan antara 
permasalahan publik dan privat. Jika seseorang kehabisan 
bensin dalam perjalanan menggunakan sepeda motor, hal 
itu dapat dianggap sebagai permasalahan pribadi. Namun, 
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jika terjadi kelangkaan minyak dan gas yang berdampak 
pada masyarakat, itu dianggap sebagai permasalahan 
publik. Ilustrasi di atas menjelaskan perbedaan yang jelas 
antara permasalahan publik dan privat. Analis kebijakan 
juga harus siap menghadapi permasalahan abstrak. Langkah 
selanjutnya adalah mendefinisikan permasalahan secara 
analitis sebagai permasalahan yang bersifat substantif, di 
mana masih terdapat penjabaran permasalahan secara 
dasar dan generik. Analis kebijakan kemudian dapat 
merumuskan permasalahan secara formal yang lebih rinci 
dan khusus. Melalui spesifikasi permasalahan, transisi dari 
permasalahan substantif ke permasalahan formal dapat 
dilakukan. Namun, ketika permasalahan sudah 
dikonkretkan, pengenalan permasalahan menjadi kata kunci 
berikutnya. Pada titik ini, akan ada kesulitan bagi para 
pengambil kebijakan, karena mungkin tidak sesuai dengan 
dukungan perwakilan resmi.  
 

C. Teori Institusionalisme 
1. Pengertian Teori Institusional 

Teori institusional merupakan teori yang berakar pada 
konsep sosiologis mengenai dinamika yang terjadi dalam 
suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang. Teori 
ini berusaha untuk menjelaskan berbagai bentuk regulasi 
kelembagaan yang berimplikasi pada banyak hal. (DiMaggio 
dan Powell, 2000). Paul J. DiMaggio berpendapat bahwa 
teori institusional melampaui pandangan ekonomi dan 
rasionalitas kontingensi, dengan fokus pada bentuk dan 
fungsi efisiensi institusi. Teori ini mengabaikan faktor 
eksternal non-rasional, seperti negara, forum sosial, tradisi, 
dan konvensi, yang juga berpengaruh pada institusi. 
Sebaliknya, pemikir lain seperti John W. Meyer menyoroti 
bagaimana kebijakan dan prosedur institusi dipengaruhi 
oleh pandangan publik, arah konstituen, dan evaluasi 
terhadap struktur pendidikan, norma sosial, aturan, dan 
pengadilan. Dengan demikian, dalam pandangan ini, 
perilaku institusi dipengaruhi oleh aturan yang berlaku di 
luar institusi itu sendiri.  
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Organisasi akan bervariasi dalam cara mereka 
menggunakan dan mengadopsi logat dan tindakan yang 
memungkinkan. Scott menunjukkan bahwa institusi 
melibatkan berbagai strategi yang mencakup regulasi, 
normatif, dan norma untuk mencapai perubahan. Meskipun 
institusi umumnya mengadopsi aturan seperti anggaran, 
norma, dan laba norma, rangkaian aturan ini juga 
berhubungan dengan faktor-faktor eksternal dan material. 
Oleh karena itu, persepsi institusi ditentukan oleh 
interpretasi aturan, prosedur, moralitas, dan norma yang 
memberikan legitimasi. Ini melibatkan proses pelembagaan 
dan institusionalisasi. 
 
Terjadi variasi dalam orientasi eksternal yang dianut oleh 
berbagai aktor, tergantung pada akses mereka terhadap 
berbagai sumber daya, organisasi, atau pranata, yang 
membentuk perilaku mereka melalui berbagai cara. Dengan 
demikian, aturan merupakan suatu takrif yang menciptakan 
struktur sosial yang memiliki peran dalam mempengaruhi 
dan mengatur interaksi antar individu melalui pembatasan 
formal (undang-undang, peraturan) maupun informal 
(budaya, tradisi, norma), tergantung pada konteks sosial 
yang terjadi.  
 
Tekanan eksternal juga dapat mempengaruhi akses aktor 
terhadap sumber daya yang tidak selaras, organisasi, atau 
forum, yang mengarah pada perubahan perilaku melalui 
berbagai mekanisme aturan yang tidak selaras. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa institusi merupakan 
batasan-batasan yang diciptakan oleh sistem sosial yang 
memiliki kekuatan untuk mengendalikan dan mengarahkan 
interaksi manusia melalui formalitas (undang-undang, 
peraturan) dan informalitas (budaya, tradisi, norma), sesuai 
dengan tuntutan sosial yang ada. 
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2. Perkembangan Teori Institusional  
Teori institusional telah mengalami reformasi dalam banyak 
disiplin ilmu, bahkan menjadi multi dan interdisipliner. 
Beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi, politik, dan 
ekonomi telah memberikan kontribusi mendasar bagi 
perbaikan konsep institusional. Dalam teknik keuangan 
institusional, terdapat asumsi rasionalitas klasik yang 
digunakan untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan 
pendapatan. Dalam konsep neo-institusional, posisi penjual 
dalam sistem keuangan institusional menjadi penting dalam 
bentuk perusahaan dan organisasi, serta koordinasi dalam 
aktivitas keuangan terkait transaksi pasar dan sistem 
kelembagaan.  
 
Perspektif historis juga memiliki pengaruh utama pada 
perkembangan aktor dan kepentingan dalam institusi. 
Pandangan kelompok sebagai korporasi yang memiliki 3 
prosedur analitis yang dikembangkan, khususnya teknik 
publik, perhatian, dan artikulasi dalam bentuk organisasi 
menjadi hal penting dalam kebijakan. Dalam kajian 
sosiologis, persepsi terhadap perusahaan mencakup aspek 
yang sangat luas dan jumlah aspek yang terlibat mungkin 
beragam.  
 
Scott mendefinisikan institusi sebagai sistem sosial yang 
memiliki tingkat ketahanan yang berlebihan. Institusi 
mencakup budaya normatif, regulasi, dan kognitif yang 
memanfaatkan sumber daya dan memberikan 
keseimbangan dan arti bagi kehidupan sosial. Institusi 
ditransmisikan melalui berbagai gaya artefak, simbol, 
struktur relasional, latihan, dan operasi. Organisasi 
berfungsi pada berbagai tingkatan kompetensi, dari 
struktur global hingga hubungan interpersonal lingkungan. 
Pendekatan teknik ini kuat namun terus berubah, sedikit 
demi sedikit dan terputus-putus. Scott membagi struktur 
institusi menjadi tiga pilar, yaitu regulasi, normatif, dan 
kognitif. Pilar regulasi menekankan pada aturan dan 
pertimbangan, pilar normatif mencakup evaluasi dan 
kewajiban, sedangkan pilar kognitif berkaitan dengan 
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konsep dan kerangka pemahaman. Setiap pilar memiliki 
alasan legitimasi yang berbeda, termasuk retribusi, otoritas 
moral, dan dukungan budaya. Menurut teori institusional, 
suatu organisasi akan mempertahankan eksistensinya 
dengan melakukan penyesuaian terhadap tekanan 
eksternal. 
 
Terdapat tiga proses di mana organisasi memantau situasi. 
Pertama, isomorfisme kompulsif adalah proses di mana 
organisasi menyesuaikan diri dengan keseragaman untuk 
menghindari "pemaksaan" dari dampak publik dan 
pertanyaan legitimasi (Kisworo dan Shauki, 2019). 
Contohnya adalah tekanan yang berasal dari peraturan 
pemerintah agar organisasi diakui secara resmi oleh 
pemerintah. Sebagai contoh, Di Maggio menyarankan bahwa 
organisasi pembangunan sipil yang berurusan dengan 
lembaga donor yang berpengaruh lebih besar merasakan 
tekanan untuk menjadi lebih birokratis karena harus 
memenuhi persyaratan sponsor dalam mengelola 
penggunaan dana.  
 
Kedua, isomorfisme mimikri merupakan proses di mana 
organisasi meniru organisasi lain yang sukses di bidang 
tertentu, bahkan jika peniru tidak sepenuhnya memahami 
alasan di balik peniruan tersebut, bukan karena efisiensi. 
Meskipun proses peniruan ini lebih efektif untuk organisasi 
pemasaran atau bisnis daripada organisasi nirlaba seperti 
sekolah, rumah sakit, atau lembaga pemerintah lainnya. 
Sebagai contoh, gaya manajemen perusahaan Jepang ditiru 
oleh perusahaan di negara lain karena dianggap berhasil.  
 
Ketiga, isomorfisme normatif sering kali terkait dengan 
penggunaan profesionalisasi dan penangkapan tekanan 
normatif yang ada di dalam lingkungan organisasi. Norma 
atau standar yang dianggap sempurna bagi suatu forum 
atau sektor yang mengikuti pendidikan formal dan 
memperkenalkan pengetahuan formal di bidang tertentu, 
mendukung dan mengembangkan keyakinan normatif ini. 
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Ketika profesionalisme lebih tinggi, tekanan untuk regulasi 
juga akan lebih tinggi.  
 

3. Teori Institusional Dalam Kebijakan Publik  
Dalam kajian kebijakan publik, diperlukan sebuah teori 
yang mampu mengartikulasikan dan membatasi perilaku 
forum publik terkait dengan pengambilan kebijakan publik 
untuk mencapai tujuan akhir mereka. Gagasan utama dari 
teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh 
lingkungan institusional yang mengelilinginya. Ketaatan 
organisasi dipandang sebagai seperangkat simbol, bahasa, 
atau ritual yang mengelilinginya. Oleh karena itu, 
pemahaman tentang organisasi tidak bisa dibentuk hanya 
dengan mensintesis pengamatan individu saja. Sebaliknya, 
ada banyak studi mengenai institusionalisme yang 
mempelajari pengaruh institusi dalam perilaku individu 
melalui pengaruh institusional dan norma.  
 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, institusi merupakan 
batasan dalam sistem sosial yang diatur oleh aturan formal 
dan informal yang mengontrol dan mengarahkan interaksi 
individu terkait dengan aksesibilitas sumber daya mereka. 
Begitu juga, dalam menggunakan organisasi publik untuk 
menyelesaikan konflik, publik harus menempatkan 
perilakunya dalam batasan-batasan sistem sosial. Sebagai 
contoh, ketika negara mengalami kenaikan harga bahan 
bakar, bagi sebagian orang kenaikan tersebut mungkin tidak 
menjadi masalah besar, tetapi bagi sebagian orang yang 
memiliki tingkat kebutuhan lebih rendah akan menghadapi 
kendala besar dalam mengakses sumber daya.  
 
Bagi pemerintah sebagai forum publik, sesuai dengan 
budaya bangsa Indonesia, seharusnya menciptakan 
kebijakan yang lebih memperhatikan pihak yang kurang 
beruntung (Taufik, 2017). Rencana pemerintah untuk 
meningkatkan harga BBM sejak April 2012 menuai 
kontroversi dalam berbagai bidang. Kecenderungan anarkis 
sering ditemukan dalam liputan faktual redaksional media 
massa. Selain itu, kenaikan harga BBM yang hanya 
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diumumkan sebelumnya telah menyebabkan malapetaka 
dalam membentuk ekonomi mikro yang selama ini menjadi 
sumber penghasilan masyarakat kelas menengah.  
 
Lembaga publik dalam hal ini belum sepenuhnya 
menerapkan konsep teori institusional dalam tiga pilarnya. 
Sebagai forum publik, pemerintah seharusnya tidak 
menciptakan kebijakan yang memberatkan warga. Namun, 
sebagian besar yang terjadi adalah adanya kepentingan 
publik monopolistik yang menentukan arah kebijakan 
publik mereka. Jika pemerintah sebagai forum publik 
menggunakan anggaran institusional secara bijaksana, 
maka setiap kebijakan yang diterapkan harus terikat pada 
aturan regulasi, normatif, dan budaya-kognitif.  
 
Sebagai contoh, dalam merespons kenaikan harga minyak 
global, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih 
bersifat sosial, termasuk menjaga harga minyak di dalam 
negeri tetap stabil. Stabilitas harga tersebut tentunya akan 
berdampak pada perubahan APBN yang akan memerlukan 
penambahan subsidi BBM untuk membantu warga 
menghadapi kenaikan harga BBM global. Secara spesifik, hal 
ini melibatkan realokasi anggaran variabel tetap (fixed 
variable), seperti gaji pegawai. Jika para pegawai dilindungi, 
maka pemerintah harus bersedia menerima bahwa 
remunerasi harus dikurangi, dan pemerintah harus bersedia 
mengurangi manfaat sosial mereka untuk mengurangi 
beban bagi warga. 
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BAB 10  
KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI 

BERKELANJUTAN 
 
 

A. Pendahuluan  
Gagasan ekonomi berkelanjutan didasarkan pada prinsip 

bahwa kemajuan teknologi saat ini tidak harus merugikan 
generasi masa depan, melainkan harus didorong oleh upaya 
bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial seiring dengan 
kemajuan teknologi yang ada. Kesejahteraan sosial dalam konteks 
ini mencakup kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta 
peningkatan kesehatan dan pendidikan, di samping juga 
kesejahteraan lingkungan.  

Dalam menyusun rencana perbaikan yang berfokus pada 
gagasan ekonomi berkelanjutan, sangat penting untuk 
sepenuhnya memahami faktor-faktor apa yang diharapkan dapat 
mendukung ekonomi berkelanjutan, serta faktor-faktor dan 
instrumen apa yang diperlukan untuk mencapainya. Untuk itu, 
adanya PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup lebih memberikan penjelasan lebih 
lanjut tentang langkah-langkah yang diharapkan untuk 
meningkatkan ekonomi berkelanjutan, baik di tingkat nasional 
maupun di tingkat provinsi, serta di pemerintah kabupaten dan 
kota. 
 
B. Pembangunan Berkelanjutan  

Prinsip dasar yang cukup terkenal dan menjadi referensi 
utama untuk pembangunan berkelanjutan adalah laporan Komisi 
Bruntland yang dibawah manajemen Perdana Menteri Norwegia, 
Gro Harlem Brundtland, yang berjudul "Our Common Future" 
tentang Lingkungan dan Pembangunan. Pada abad ke-20, terjadi 
revolusi dalam cara kita memahami dan memanfaatkan fungsi 
lingkungan alami untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Revolusi 
pertama terjadi pada tahun 1960-an dan 1970-an, di mana 
kerangka ideologis diperkenalkan untuk menyeimbangkan antara 
prinsip peningkatan kehidupan dan keamanan sumber daya alam 
dan lingkungan, karena seringkali perbaikan yang berfokus pada 
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pertumbuhan ekonomi diikuti oleh eksploitasi dan degradasi 
sumber daya alam dan lingkungan.  

Meadows dan rekan-rekannya pernah menulis buku "The 
Limits to Growth," yang menggambarkan tingkat konsumsi yang 
berlebihan pada saat itu yang akan mengancam keberlanjutan 
ekonomi dan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam dan 
pencemaran lingkungan yang serius dalam seratus tahun 
mendatang. Konsep perbaikan berkelanjutan diartikan sebagai 
upaya untuk meningkatkan kondisi saat ini tanpa mengorbankan 
kebutuhan generasi mendatang. Pada saat itu, tampaknya terjadi 
"revolusi kedua" di mana perbaikan ekonomi tidak lagi menjadi 
hambatan bagi perlindungan lingkungan, tetapi harus bersatu dan 
berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.  

Perbaikan ekonomi akan menghasilkan pertumbuhan 
keuntungan bagi seluruh negara, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan kemampuan suatu negara untuk menjaga 
lingkungan. Sebaliknya, kondisi lingkungan yang baik sekarang 
bukan lagi sekadar biaya perbaikan, tetapi merupakan hal yang 
penting untuk mempertahankan kehidupan manusia dan makhluk 
hidup lainnya. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) hadir 
untuk mencakup semua perubahan yang terjadi setelah era 
peningkatan teknologi milenium, dan TPB mengusung banyak 
aspirasi baru. Dalam upaya merekonstruksi generasi milenial dan 
fokus pada pertumbuhan internasional, TPB memiliki visi masa 
depan yang mencolok. TPB dirancang dengan mempertimbangkan 
dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan institusional secara 
keseluruhan, yang dinyatakan dalam tujuh belas aspirasi dan 
enam belas tujuan yang kemudian dijabarkan dalam indikator 
untuk mengukur pencapaiannya (Setianingtias et al., 2019).  

Pilar perbaikan berkelanjutan mencakup keberlanjutan 
finansial, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. 
Ketiganya harus seimbang; tanpa perbaikan keseimbangan ini, 
kita akan terjebak dalam pola perbaikan tradisional yang hanya 
fokus pada peningkatan keuangan, sementara aspek perbaikan 
sosial dan lingkungan terlupakan. Konsekuensi dari 
ketidakseimbangan ini adalah distribusi yang tidak adil dari 
manfaat perbaikan. Hal ini terjadi karena sekitar 20% populasi di 
negara maju menguasai sekitar 80% keuntungan secara global, 
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sementara 80% populasi di negara berkembang hanya menguasai 
sekitar 20% keuntungan secara global.  

Akibatnya, upaya perbaikan seringkali terhambat atau 
dibatasi oleh masalah sosial seperti kesehatan, pendidikan, dan 
kemiskinan, selain juga akumulasi sumber daya alam tak 
terbarukan seperti bahan bakar fosil dan batu bara. Permasalahan 
lingkungan juga menjadi bagian penting dari masalah perbaikan. 
Degradasi lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air di 
sungai dan danau, serta masalah kekurangan air akibat 
kekeringan dan banjir semakin mempengaruhi banyak wilayah di 
Indonesia dan di berbagai negara maju, juga pada tingkat 
internasional.  

 
C. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan  

Memang diakui bahwa konsep keberlanjutan merupakan 
standar yang mudah namun kompleks, karena persepsi mengenai 
keberlanjutan dapat sangat multidimensi dan beragam tafsir. 
Menurut Heal (2000), konsep keberlanjutan mencakup dua 
dimensi minimum: Pertama adalah pengukuran jangka panjang 
karena keberlanjutan bukanlah tentang apa yang terwujud saat 
ini, tetapi tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kedua 
adalah pengukuran hubungan antara aspek keuangan dan aspek 
sumber daya alam serta lingkungan. Keberlanjutan memiliki sisi 
statis dan dinamis. Aspek statis mengacu pada penggunaan 
sumber daya alam yang dapat diperbarui secara berkelanjutan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya, sementara aspek 
dinamis mencakup penggunaan sumber daya alam yang tidak 
dapat diperbarui serta penggunaan teknologi yang beragam dan 
terus berkembang.  

Karena kompleksitas dan multi-interpretasi konsep 
keberlanjutan, para profesional sepakat untuk sementara waktu 
bekerja dengan keahlian dan konsensus melalui berbagai biaya. 
Brundtland menyatakan bahwa "Perbaikan berkelanjutan adalah 
peningkatan dan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini tanpa 
mengorbankan potensi generasi mendatang untuk memenuhi 
kebutuhan mereka." Ada dua hal yang diimplikasikan dalam 
pandangan Brundtland ini. Pertama, pentingnya memperhatikan 
keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan dalam proses 
perbaikan dan konsumsi. Kedua, keberlanjutan harus 
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mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang. Hall 
(1998) menyatakan bahwa keberlanjutan setidaknya terdiri dari 
tiga aksioma utama; (1) Memperlakukan lingkungan dan masa 
depan dengan nilai yang tinggi dalam jangka panjang; (2) 
Menyadari bahwa lingkungan memberikan kontribusi pada 
kesejahteraan ekonomi; (3) Mengetahui pengaruh dan 
keterbatasan akibat lingkungan saat ini. 

 
D. Kondisi Pembangunan di Indonesia 

1. Pembangunan Pada Dimensi Ekonomi  
Masalah utama dalam ranah moneter adalah perdagangan 
antar sektor atau dalam konteks globalisasi. Modifikasi 
pendekatan ini mencakup sektor lingkungan biologis 
(ekologis), sektor moneter globalisasi, dan modifikasi 
budaya. Globalisasi yang telah berlangsung sejak tahun 
sembilan puluhan tidak dapat dihentikan dan harus 
dihadapi bersama oleh seluruh bangsa. Kemajuan dalam 
teknologi, komunikasi verbal dan telekomunikasi, serta 
transportasi telah membantu mendorong globalisasi, 
memfasilitasi interaksi moneter antar negara dan wilayah. 
Upaya pemerintah melalui fasilitasi kepabeanan juga akan 
mendorong pertukaran barang dan jasa. Di era globalisasi 
ini, seluruh bangsa harus bersatu dan layak agar tidak 
tertinggal oleh negara-negara yang lebih kaya dan maju.  
 
Identitas awal dalam pembangunan ekonomi dilihat dari 
ukuran sosial yang menunjukkan sembilan belas indikator, 
empat indikator pada infrastruktur, dan tiga indikator 
ketimpangan. Hasil evaluasi komponen menunjukkan 
bahwa masih ada delapan indikator lain yang dapat 
digunakan untuk evaluasi tambahan. Berikut ini adalah 
indikator dalam ukuran moneter: rasio elektrifikasi, rasio 
penggunaan bahan bakar rumah tangga, PDRB per kapita, 
dan penetrasi listrik formal. Tingkat pengangguran juga 
menjadi salah satu indikator, termasuk jumlah keluarga 
yang telah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir, 
persentase penduduk yang menggunakan ponsel, dan 
persentase durasi perjalanan yang konstan dengan 
menggunakan lokasi.  
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Indikator ekonomi pada tingkat nasional menunjukkan 
kecenderungan dalam 12 bulan, yang masing-masing 
berkaitan dengan angka PDRB dan indikator yang terkait 
dengan pekerjaan dan infrastruktur. Namun, perbedaan 
dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah tetap menjadi 
wewenang pemerintah. Dalam evaluasi ini, tingkat 
ketimpangan digunakan sebagai rasio, yang menunjukkan 
bahwa mungkin tidak ada ukuran moneter tunggal yang 
dapat mencakup seluruh aspek ketimpangan ekonomi. Ada 
kemungkinan bahwa ketimpangan tidak selalu dapat diukur 
secara moneter, melainkan juga sebagai ukuran sosial 
(Bakril, 2017). Bahkan menurut Oxtavianus (2014), 
klasifikasi ukuran kelembagaan menggunakan koefisien 
Gini. 
 

2. Pembangunan Sosial  
Dari tujuh belas indikator perbaikan berkelanjutan, lima di 
antaranya tercakup dalam ukuran sosial, terutama 
mengenai kemiskinan, pangan, kesehatan, pendidikan, dan 
kesetaraan gender. Identitas awal dalam ukuran sosial 
menunjukkan indikator-indikator seperti indeks 
kemiskinan, indeks gizi, indeks kesehatan, indeks 
pendidikan, dan indeks kesetaraan gender. Hasil evaluasi 
komponen menunjukkan bahwa terdapat sembilan 
indikator tambahan yang dapat digunakan untuk evaluasi 
lebih lanjut.  
 
Peningkatan ekonomi Indonesia terutama didasarkan pada 
indikator-indikator yang diputuskan pada tahap ini, 
termasuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dengan 
tingkat kemiskinan $1,90 per hari, meningkatkan harapan 
hidup, meningkatkan partisipasi wanita yang sudah 
menikah usia 15 tahun ke atas dalam pekerjaan yang 
memerlukan kebugaran fisik, meningkatkan akses sekolah 
untuk anak-anak dan remaja, menurunkan angka buta 
huruf, serta meningkatkan kemampuan penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh remaja dan 
orang dewasa usia 15 tahun ke atas. Perkembangan ini 
merupakan kelanjutan dari proses perbaikan millennium 
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dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup manusia, 
namun telah ditambahkan berbagai tujuan baru-baru ini 
yang secara eksplisit menyatakan upaya dalam mengatasi 
permasalahan tertentu. Penanggulangan kemiskinan terus 
menjadi fokus upaya.  
 
Terkait dengan indikator-indikator pangan, masalah 
stunting masih menjadi perhatian serius di sebagian besar 
provinsi di Indonesia. Data mengenai kematian ibu sulit 
didapatkan, sehingga informasi tentang kesehatan bayi dan 
ibu didapatkan melalui bidan dan pusat kesehatan. 
Beberapa indikator sosial menunjukkan hasil yang positif, 
namun salah satu tugas yang penting bagi Indonesia adalah 
mengurangi angka stunting yang masih jauh dari target. 
Pihak berwenang berupaya melakukan berbagai upaya 
terkait kesehatan ibu.  
 
Munculnya indikator-indikator yang terkait dengan TIK 
dalam konteks sosial menunjukkan bahwa informasi tidak 
selalu berasal dari lembaga pendidikan formal. Di era digital 
ini, informasi dapat diakses dari berbagai sumber, dan 
teknologi pertukaran informasi juga berpengaruh pada 
peningkatan pengetahuan manusia. Selain itu, beberapa 
indikator terkait kesehatan juga menunjukkan hasil yang 
memuaskan dalam pencapaian MDGs (Tujuan 
Pembangunan Milenium). Namun, hasil akhir dalam 
menurunkan tingkat kesenjangan gender menunjukkan 
masih adanya permasalahan. Seperti halnya dalam ukuran 
ekonomi di mana koefisien Gini tidak selalu terkait dengan 
ukuran moneter, mungkin saja indikator-indikator terkait 
gender juga memiliki hubungan dengan dimensi lain. Dalam 
penelitian oleh Bakril (2017) dan Oxtavianus (201), 
indikator-indikator terkait kesetaraan gender telah 
dianalisis dari perspektif kelembagaan. 
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3. Pembangunan lingkungan  
Dalam menyusun rencana perbaikan berkelanjutan, sangat 
penting untuk mempertimbangkan faktor lingkungan 
sebagai elemen utama. Upaya perbaikan yang telah 
dilakukan sejauh ini seringkali mengabaikan dampaknya 
terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, faktor 
lingkungan menjadi sangat kritis dan menjadi dasar bagi 
perencanaan perbaikan berkelanjutan. Lingkungan, alam, 
dan seluruh isinya menjadi faktor pembatas, sehingga setiap 
upaya perbaikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, 
harus dipertimbangkan dengan memperhatikan 
kemampuan lingkungan untuk mendukung kegiatan 
modern dan gaya hidup manusia.  
 
Dalam konteks lingkungan dan keanekaragaman hayati, 
terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti 
penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai; 
pembangunan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan 
dalam pemanfaatan dan produksi dengan 
mempertimbangkan konservasi dan penggunaan sumber 
daya kelautan secara berkelanjutan. Selain itu, penting 
untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan hasil 
produksi secara berkelanjutan dari ekosistem darat, 
mengendalikan pemanenan hutan untuk mencegah 
deforestasi, serta mengatasi degradasi lahan dan upaya 
untuk membatasi kehilangan keanekaragaman hayati. 
 

E. Strategi Pembangunan Berkelanjutan 
Dari berbagai konsep yang ada, dapat dirumuskan prinsip 

dasar untuk setiap elemen pembangunan berkelanjutan. Terdapat 
empat komponen penting yang perlu diperhatikan, yaitu 
pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan 
perspektif jangka panjang.  

1. Prinsip Pembangunan Berorientasi Pemerataan dan 
Keadilan  
Sosial Pembangunan yang berorientasi pada pemerataan 
dan keadilan sosial harus didasari oleh hal-hal seperti 
distribusi pendapatan dan faktor produksi yang merata, 
kesempatan yang setara bagi perempuan, dan ekonomi yang 
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berimbang dengan mencapai distribusi kesejahteraan yang 
seimbang. Namun, pemerataan bukanlah konsep yang 
eksklusif dan mudah diukur. Pengukuran moral dari 
perbaikan berkelanjutan telah mencakup fakta bahwa 
kesenjangan pendapatan antar negara kaya semakin 
melebar, meskipun keadilan di banyak negara telah 
meningkat. Penting untuk memperhatikan nasib generasi 
penerus agar keinginan mereka dapat dipenuhi.  
 

2. Prinsip Pembangunan yang Menjunjung 
Keanekaragaman  
Pemeliharaan keanekaragaman biologi menjadi prasyarat 
untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia 
secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa depan. 
Keanekaragaman biologi adalah dasar bagi keseimbangan 
ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya juga 
penting untuk mendorong perlakuan yang adil terhadap 
setiap individu dan memelihara pengetahuan tentang 
berbagai tradisi budaya.  
 

3. Prinsip Pembangunan dengan Pendekatan Integratif  
Pembangunan berkelanjutan harus memprioritaskan 
hubungan antara manusia dan alam. Manusia harus 
mendukung alam dengan menggunakan metode yang 
bermanfaat daripada merusak. Misalnya, penggunaan 
pengetahuan yang kompleks tentang struktur alam dan 
struktur buatan dapat mendukung integrasi dan perbaikan 
perangkat lunak. Ini merupakan tantangan utama bagi 
kelembagaan pemerintah.  
 

4. Prinsip Pembangunan dengan Perspektif Jangka 
Panjang  
Pengukuran moral untuk perbaikan berkelanjutan telah 
mencakup fakta bahwa kesenjangan pendapatan antara 
negara kaya semakin melebar, meskipun keadilan di banyak 
negara telah meningkat. Perhatian moral lainnya adalah 
terkait kemungkinan generasi yang akan datang yang tak 
dapat dikompromikan oleh perubahan zaman. Pendekatan 
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ini diperlukan untuk memastikan generasi penerus dapat 
memuaskan keinginan mereka dengan baik. 

 
F. Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan  

Dari berbagai masalah yang telah dibahas, banyak 
diantisipasi untuk merumuskan rencana perbaikan yang 
berkelanjutan. Pertama, diharapkan bahwa modal yang memadai 
dapat diperoleh, termasuk modal manusia yang handal, terutama 
yang memiliki kualitas moral dan keahlian yang tinggi. Selain itu, 
modal lingkungan seperti sumber daya alam dan lingkungan yang 
berkelanjutan juga menjadi fokus penting. Pertanyaan berikutnya 
adalah bagaimana mengoptimalkan ketiga jenis modal ini. Dalam 
hal sumber daya manusia, diharapkan mereka akan berkontribusi 
dalam upaya perbaikan dan menjadi agen perubahan serta seleksi 
moral. Di sisi lain, individu yang memiliki keahlian namun kurang 
etika dapat menimbulkan masalah seperti kecurangan dan 
korupsi.  

Oleh karena itu, kualitas dan etika sumber daya manusia 
menjadi aspek penting dalam pencapaian perbaikan 
berkelanjutan, sehingga masalah modal moneter menjadi hal lain 
yang perlu dipertimbangkan. Indonesia, yang bergantung pada 
sumber daya alam dan hutang, tidak lagi terancam oleh kutukan 
sumber daya alam, karena pemanfaatan sumber daya alam diubah 
menjadi modal manusia yang terdidik, jujur, transparan, dan 
bebas dari korupsi. Dalam konteks modal infrastruktur, 
diperlukan peningkatan dalam bentuk pusat dan fasilitas 
transportasi, termasuk jalan, pelabuhan, jalur udara, sungai, dan 
pusat logistik yang harus dikembangkan sesuai kebutuhan 
wilayah. Infrastruktur merupakan mesin ekonomi yang penting 
dan harus didukung oleh pasokan listrik agar sistem 
perekonomian dapat berkembang secara kuat dan cepat.  
 Dalam hal modal lingkungan, upaya eksplorasi harus terus 
dilakukan untuk menemukan cadangan sumber daya listrik dan 
mineral yang berlimpah. Penciptaan ekosistem yang 
berkelanjutan dalam eksplorasi sumber daya alam sebagai bahan 
baku dan dukungan untuk kegiatan komersial sangatlah penting. 
Indonesia juga berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya 
listrik non-fosil (biofuel) yang semakin meningkat sebagai 
respons atas kelangkaan sumber daya bahan bakar fosil. Sumber 
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daya listrik terbarukan seperti biofuel, energi angin, dan panas 
bumi dianggap sebagai potensi pertumbuhan penggunaan energi 
di masa depan. (Suparmoko, 2020). Berikut ini adalah ide-ide 
moneter yang dirancang untuk perbaikan nasib di Indonesia, 
seperti: 
 

1. Instrumen Ekonomi Lingkungan  
Pelaksanaan perbaikan berkelanjutan didasari oleh 
landasan yang sah dan menjadi pedoman yang diatur dalam 
PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PP 
22/2021 ini mengatur mengenai perlindungan dan 
pengelolaan mutu air, mutu udara, mutu laut, pengendalian 
kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan 
Non B3, dana penjaminan untuk pemulihan fungsi 
lingkungan hidup, sistem informasi lingkungan hidup, 
pembinaan dan pengawasan, dan pengenaan sanksi 
administratif. 
 

2. Modal Pembangunan Berkelanjutan  
Dalam prinsip ekonomi moneter, terdapat elemen-elemen 
yang dapat menjadi pendorong perkembangan ekonomi 
suatu daerah atau negara, seperti populasi dan tenaga kerja, 
modal atau investasi, sumber daya alam dan lingkungan, 
serta faktor sosial dan generasi, yang semua berkontribusi 
pada pertumbuhan ekonomi. Namun, jika diperhatikan lebih 
mendalam, sumber daya alam dan lingkungan bukanlah 
faktor utama yang menentukan perkembangan suatu 
pedesaan. Pertumbuhan pedesaan lebih sering diukur 
dengan tingkat pendapatan per kapita yang sesuai dengan 
jumlah penduduk negara. Terbukti bahwa ada banyak 
negara yang memiliki sumber daya alam yang relatif 
melimpah namun memiliki pendapatan per kapita yang 
rendah, sementara beberapa negara maju seperti Korea, 
Taiwan, Singapura, Jepang, dan Swiss memiliki tingkat 
pendapatan yang tinggi.  
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Bahkan, banyak negara yang memiliki cadangan sumber 
daya alam yang besar namun masih menghadapi tantangan 
dan hambatan dalam memanfaatkannya secara optimal, 
sehingga pendapatan per kapita di negara-negara seperti 
Amerika Latin, Filipina, Indonesia, dan Vietnam masih 
relatif rendah. Bahkan ada fenomena yang dikenal sebagai 
"kutukan sumber daya alam" atau "paradoks sumber daya 
alam" di negara-negara berkembang yang kaya akan 
sumber daya alam. Paradoks ini menyebabkan negara-
negara yang memiliki banyak sumber daya alam, terutama 
yang tidak dapat diperbarui, mengalami stagnasi atau 
bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi.  
 
Perbaikan berkelanjutan memerlukan investasi penuh baik 
dalam modal manusia maupun modal ekosistem, yang 
mencakup biaya modal alam serta biaya pengembangan dan 
pemanfaatan sumber daya alam. Secara bersamaan, 
perbaikan berkelanjutan memungkinkan pengalihan antara 
tiga jenis modal investasi; artinya jika biaya pengembangan 
sumber daya alam menurun, dapat diimbangi dengan 
peningkatan investasi dalam pengembangan modal manusia 
dan infrastruktur manusia (Cahyandito, 1980).  
 
Sebagai contoh, jika jumlah modal sumber daya alam (SDA) 
seperti minyak dan batu bara yang diekstraksi atau diambil 
dari tanah kita berkurang, maka biaya modal manusia 
dan/atau biaya pengembangan sumber daya manusia 
mungkin bisa lebih baik dibiayai dengan menggunakan hasil 
dari pengelolaan sumber daya alam yang lebih 
berkelanjutan. Para ekonom cenderung memberikan 
definisi yang lebih rendah atau fleksibel tentang perbaikan 
berkelanjutan. Untuk mencapai perbaikan berkelanjutan, 
modal sosial juga dianggap penting untuk memelihara 
interaksi dan kerjasama yang benar di antara berbagai 
pihak, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini 
diperlukan untuk merancang rencana dan pedoman 
perbaikan yang berfokus pada lingkungan. Dengan 
demikian, penting untuk tidak lagi mengabaikan 
keterbatasan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan 
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tanpa memperhatikan pengembangan jumlah dan kualitas 
sumber daya manusia, serta upaya untuk memulihkan 
sumber daya alam secara berkelanjutan.  
 

3. Pertumbuhan Ekonomi Hijau  
Dengan semangat yang semakin berkembang untuk 
menjaga lingkungan yang lebih baik, banyak istilah yang 
memiliki arti terkait faktor lingkungan dalam bisnis atau 
kepemilikan, seperti istilah "konstruksi berkelanjutan," 
"kunci berkelanjutan," "lembaga keuangan berkelanjutan," 
dan "pertumbuhan berkelanjutan." Semua istilah ini 
menjelaskan mengapa isu-isu lingkungan telah 
diintegrasikan ke dalam berbagai gerakan dan pedoman. 
 
Green boom juga dikenal sebagai "pertumbuhan ekonomi 
ramah lingkungan" atau "pertumbuhan ekonomi rendah 
karbon (CO2)," karena CO2 adalah salah satu gas rumah 
kaca yang berperan dalam pemanasan global. Jika kita ingin 
mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau 
menggunakan istilah lainnya untuk pertumbuhan ekonomi 
yang berlanjut, maka penilaian kinerja ekonomi tidak selalu 
harus berdasarkan pada PDRB konvensional atau PDRB 
berbasis polusi. Namun, PDRB berkelanjutan, misalnya 
harus diatur dengan berlandaskan berbagai peraturan 
seperti PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
 
Dalam konteks keamanan dan pengendalian pertumbuhan 
ekonomi, terutama dalam PDRB dan PDB yang 
memperhatikan faktor lingkungan harus mencakup 
pelestarian sumber daya alam dan pengurangan degradasi 
lingkungan, atau apa yang disebut sebagai PDRB 
berkelanjutan, perlu ditingkatkan melalui kerjasama antar 
instansi berbagai otoritas, termasuk otoritas daerah dan 
otoritas nasional sebagai upaya menstabilkan 
perekonomian. 
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4. Sustainability Communication 
Komunikasi Berkelanjutan merupakan pertukaran verbal 
atau informasi yang berkelanjutan terkait dengan semua 
faktor perbaikan berkelanjutan (KPB) pada tingkat nasional. 
Hal ini melibatkan saling berbagi pengetahuan dan 
informasi antara otoritas dan jaringan untuk membimbing 
masyarakat menuju takdir yang mantap, di mana nilai-nilai 
dan penegakan keadilan dijunjung tinggi. Meskipun ide 
perbaikan berkelanjutan telah dipromosikan melalui 
dokumen Brundtland pada tahun 1980 dan konvensi Rio 
tahun 1992, tetapi sangat sulit untuk menanamkan ide ini 
dalam pikiran setiap warga negara.  
 
Sebuah studi yang dilakukan di Jerman, sebuah negara maju 
di mana pemerintah dan penduduknya sangat peduli 
dengan masalah lingkungan dan sosial dalam kehidupan 
sehari-hari, menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 
Jerman tentang konsep "perbaikan berkelanjutan (PB)" 
telah mengalami sedikit perkembangan selama periode 
waktu tertentu. Pada tahun 1998, hanya 15% dari 
responden memahami frasa PB, dan angka ini meningkat 
menjadi 22% pada tahun 200. Menurut studi tersebut, 
pengetahuan masyarakat tentang frasa PB memiliki korelasi 
positif dengan tingkat pendidikan mereka. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan, semakin luas pengetahuan mengenai 
konsep PB. Menurut hasil studi tersebut, beberapa hal yang 
paling umum terkait dengan penggunaan frasa "perbaikan 
berkelanjutan” (PB) adalah keadilan, pertukaran yang adil 
antara negara maju dan negara berkembang serta 
pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam.  
 
Gagasan Komunikasi Berkelanjutan (KPB) telah 
menggantikan gagasan Pertukaran Lisan Lingkungan (KL) 
karena diketahui bahwa KL tidak lagi memadai untuk 
memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan yang 
mengharapkan akses informasi komprehensif mengenai 
dampak dan akibat dari praktik bisnis atau kegiatan 
pedesaan dalam konteks perbaikan berkelanjutan. KL 
merupakan bagian dari Komunikasi, Dialog, dan Edukasi 
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(CDE) yang merupakan proses dialog terbuka dan 
komprehensif antara pihak berwenang dan jaringan 
perusahaan untuk membangun dan memelihara interaksi 
saling menguntungkan yang didasarkan pada prinsip 
perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks ini, otoritas dan 
institusi berkomunikasi secara imajinatif dan proaktif, 
membahas visi, misi, adat istiadat, dan gaya hidup sebagai 
bentuk tanggung jawab sosial untuk menciptakan 
percakapan yang produktif dengan jaringan perusahaan dan 
acara eksternal sehingga transparansi dan akuntabilitas 
dapat tercapai, dan pada akhirnya menciptakan pemahaman 
dan interaksi yang lebih kuat di antara para pihak sehingga 
pencapaian dan kemajuan perusahaan dapat diwujudkan.  
 
Menurut Niklas Luhmann (1995), "Mungkin ada kondisi di 
mana ikan atau manusia akan mati karena sungai atau laut 
telah tercemar menjadi penyakit atau minyak tambahan 
tidak lagi keluar dari tanah, suhu juga menurun atau naik, 
namun selama semua ini tidak dikomunikasikan, mungkin 
tidak berpengaruh pada manusia." Oleh karena itu, 
pertukaran verbal yang efektif memungkinkan perusahaan 
untuk menciptakan interaksi harmonis dengan para 
pemangku kepentingan dan memperoleh pemahaman yang 
akurat tentang keadaan sebenarnya dari pengguna dan 
kapabilitas perusahaan. 
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BAB 11 
 PENERAPAN E-GOVERNMENT 

PEMERINTAH DAERAH  
 
 

A. Pendahuluan 
E-Government biasanya diartikan sebagai pemanfaatan 

Teknologi Informasi, internet, atau komunikasi bergerak oleh 
organisasi pemerintah yang dapat mengubah hubungan antara 
pemerintah daerah dengan warganya, pelaku bisnis, dan lembaga 
pemerintah lainnya. Secara praktis, E-Government adalah 
pemanfaatan internet untuk menyelesaikan urusan pemerintah 
dan menawarkan jenis pelayanan publik yang lebih transparan 
dan berorientasi pada kepuasan masyarakat (Heryana, 2013). 
Pelayanan pemerintah yang birokratis dan terkesan kaku 
cenderung menggunakan e-Government agar lebih adaptif dan 
berorientasi pada kepuasan pengguna (Munawaroh, 2019). 
Dengan demikian, melalui penerapan e-Government, banyak 
manfaat yang diperoleh untuk lebih mengembangkan 
produktivitas, keterbukaan, dan kenyamanan dari pemerintah 
daerah sekaligus memberikan rekonsiliasi antar organisasi dalam 
melaksanakan e-Government dan meningkatkan pemanfaatan TI 
dan komunikasi guna penyaluran, pengelolaan, dan 
pendistribusian informasi dalam pelayanan publik (Djaenuri, 
2015).  

Dalam perkembangannya, penerapan e-Government di 
lingkup pemerintahan daerah kini telah menjadi sebuah 
pola/tren. Secara praktis, berbagai pemanfaatan yang digunakan 
harus mencakup penanganan informasi menjadi data, yang 
selanjutnya akan dilibatkan oleh pemerintah daerah atau 
stakeholders dalam siklus dinamis untuk pengambilan keputusan 
(Nurdin, 2021). E-Government menawarkan pelayanan publik 
yang dapat diakses 24 jam, kapan pun, dan di mana pun pengguna 
berada. E-Government juga memungkinkan pelayanan publik tidak 
dilakukan secara tatap muka sehingga pelayanan menjadi lebih 
produktif (Munawaroh, 2019). Melihat besarnya manfaat E-
Government, saat ini banyak organisasi pemerintah pusat maupun 
daerah yang telah menerapkan e-Government, hal ini terlihat dari 
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adanya beberapa pemerintah daerah provinsi menunjukkan 
kemajuan drastis dalam penerapan E-Government yang cukup 
berarti (Satriya, Eddy. 2006). Dari klasifikasi penerapan E-
Government yang telah dijelaskan di atas, ternyata ada pemerintah 
daerah provinsi (pemprov) yang berkembang pesat namun ada 
juga yang masih tertunda dalam pelaksanaannya, bahkan ada 
yang baru memahami penerapan E-Government hanya sebatas 
membangun situs website (Nurdin, 2021). Keadaan seperti ini 
biasa terjadi karena pengembangan dan kemajuan E-Government 
disesuaikan dengan atribut dan status setiap pemerintah daerah 
yang bersangkutan. 

 
B. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintah daerah adalah komponen organisasi 
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau 
Walikota, dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah dan DPRD 
merupakan pimpinan pemerintahan daerah sesuai dengan asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Dasar 
1945 (Djaenuri, 2015). Sistem Pemerintah Daerah adalah totalitas 
dari bagian yang saling bergantungan dan saling berhubungan 
yang komponen dasarnya terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD 
yang secara resmi memiliki kewajiban dan hak untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangga daerahnya, serta memiliki kewajiban 
dan hak untuk menyerap dan merumuskan aspirasi rakyatnya 
dalam wujud berbagai upaya penyelenggaraan Pemerintahan 
(Munawaroh, 2019).  

Kewajiban ini sendiri mengandung sifat dan nilai politik 
mengingat anggota-anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui 
Pemilihan Umum secara nasional dan tentunya untuk memahami 
prinsip yang ditegaskan dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa "di 
daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan 
Perwakilan karena di daerah pun, Pemerintah akan tetap Bersatu 
atas dasar permusyawaratan". Dalam sistem pemerintahan 
daerah, tugas organisasi daerah atau yang sekarang disebut 
sebagai perangkat daerah sangatlah penting. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah, disebutkan bahwa perangkat daerah merupakan 
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komponen pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian, tugas 
perangkat daerah sangat penting dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah. 

 
C. Bentuk Pemerintahan Daerah  

Secara umum ada 2 bentuk pemerintahan daerah di dunia 
ini, yaitu Local Self Government dan Locali State Government.  

 
1. Local Self Government  

Pemerintah daerah sebagai Local Self Government memiliki 
tugas mengatur dan mengurusi pemerintahan sendiri. 
Pemerintahan daerah sebagai Local Self Government 
diharuskan oleh sistem pemerintahan negara untuk 
menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan sesuai 
dengan keadaan daerah. Maksudnya adalah bahwa dalam 
kasus tertentu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
akan lebih efisien dan efektif apabila diserahkan ke 
pemerintahan daerah tertentu (Nurdin, 2021). Hal ini 
karena Pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan 
masyarakat di daerah, serta untuk mengendalikan 
pemerintahan di daerah-daerah tertentu, penting untuk 
membentuk pemerintahan yang mempunyai kedudukan 
untuk mengarahkan dan mengatur penyelenggaraan 
pemerintahan di daerah tersebut.  
 
Meskipun pemerintahan daerah dalam bentuk Local Self 
Government mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan 
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan yang 
merupakan urusan rumah tangganya, akan tetapi 
kedudukannya masih merupakan sub-sistem dari sistem 
pemerintahan Negara. Bentuk pemerintahan daerah Local 
Self Government merupakan hasil dari diterimanya standar 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara 
sesuai Undang-Undang. Dengan peraturan undang-undang 
dibentuk dan kemudian pemerintahan daerah diberikan 
kekuasaan untuk menangani urusan pemerintahan tertentu, 
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dan dalam perkembangannya dapat dipecah atau 
dimekarkan menjadi beberapa daerah tertentu.  
 
Sebaliknya, berdasarkan undang-undang daerah yang 
dimaksud cenderung digabungkan dengan daerah lain atau 
bahkan bisa dibatalkan jika dalam perkembangannya 
daerah tersebut dianggap tidak layak untuk mengurus 
urusan pemerintahan yang merupakan urusan rumah 
tangganya (Aridhayandi, 2018). Bentuk Local Self 
Government diharapkan dapat merespons perkembangan 
kebutuhan masyarakat di daerah yang tidak dapat ditangani 
secara terpusat oleh pemerintah pusat. Penanganan 
terhadap urusan-urusan pemerintahan akan lebih baik 
apabila ditangani oleh pemerintahan daerah tertentu (Local 
Self Government). 
 

2. Local State Government  
Local state government merupakan unit organisasi 
pemerintahan daerah, yaitu unit organisasi pemerintahan di 
daerah yang dibangun berdasarkan asas dekonsentrasi. 
Pemerintahan daerah atau pemerintahan administratif 
dibangun guna menyelenggarakan tugas pemerintahan yang 
telah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. 
Tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diurus 
langsung oleh pemerintah pusat secara produktif dan 
efektif. Oleh sebab itu, pemerintahan wilayah dibentuk 
dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas-tugas 
pemerintahan tertentu yang merupakan tanggung jawab 
pemerintah pusat di daerah. Local state government atau 
pemerintahan wilayah bertanggung jawab untuk melakukan 
kebijakan, instruksi, petunjuk, dan arahan dari pemerintah 
pusat (Hastuti, 2018).  
 
Pemerintahan daerah atau wilayah diharapkan untuk 
menjalankan tugas-tugas pemerintah pusat di wilayah 
negara yang sangat luas ini dengan kondisi korespondensi 
atau komunikasi yang tidak begitu lancar dan 
mengakibatkan kesulitan untuk komunikasi langsung 
antara pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi sosial 
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adalah sama pentingnya dengan komunikasi fisik yang 
sebenarnya. Banyak pelayanan yang harus diberikan oleh 
pemerintah ditentukan oleh seberapa jauh atau dekatnya 
hubungan face-to-face antara pejabat pemerintah yang 
menawarkan jenis pelayanan kepada masyarakat dengan 
tujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah dan untuk 
mendapatkan respons dari setiap anggota masyarakat 
secara langsung. Arti penting dari pemerintah daerah pada 
dasarnya adalah untuk memperluas perhatian masyarakat 
terhadap program pemerintah. Akibatnya, tugas 
pemerintahan daerah hanya sebatas melakukan urusan 
yang diberikan oleh pemerintah pusat (Djaenuri, 2015).  
 
Menurut Priokta Dwisuda (2014), pemerintahan wilayah 
atau pemerintahan administratif memiliki beberapa poin 
penting. Pertama, bentuk penyerahan kekuasaan dilakukan 
melalui pelimpahan kekuasaan. Kedua, pemerintahan 
wilayah tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan 
rumah tangga sendiri. Hal ini menandakan bahwa 
keputusan-keputusan penting masih bergantung pada 
otoritas pemerintah pusat. Ketiga, kewenangan pejabat 
pemerintah pusat terbatas dalam melaksanakan kebijakan 
pemerintah pusat di wilayah. Keempat, pelimpahan 
kekuasaan dalam pemerintahan wilayah ditujukan kepada 
pejabat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dengan 
demikian, struktur pemerintahan wilayah berfungsi sebagai 
perpanjangan tangan pemerintahan pusat untuk lebih 
efektif menjalankan kebijakan dan program-program 
pemerintah di tingkat daerah. 
 

D. Lingkungan Pemerintah Daerah  
 Bentuk, struktur, dan fungsi pemerintahan daerah di dunia 
ini sangat dipengaruhi oleh keadaan masyarakat di sekitarnya. 
Lingkungan dapat memberikan energi dan menjadi batas untuk 
kegiatan organisasi. Dengan demikian, jika organisasi tidak dapat 
menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka organisasi tidak 
bisa berlanjut. Oleh sebab itu, organisasi harus memiliki opsi 
untuk mempengaruhi lingkungannya. Muttalib & Akbar Ali Khan 
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(1971) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemerintahan daerah, antara lain:  

1. Historisme (Perjalanan Sejarah) 
Perjalanan sejarah merupakan salah satu faktor terpenting 
yang mempengaruhi bentuk, struktur, dan fungsi 
pemerintahan lokal suatu negara. Dalam perjalanan 
sejarahnya, tradisi dan norma-norma dasar yang telah lama 
diperkirakan akan mempengaruhi pemerintah daerah telah 
mencapai puncaknya dalam berbagai jenis pemerintahan.  
 

2. Kebudayaan  
Kebudayaan merupakan norma dasar suatu bangsa, dan 
juga mewarnai dan berpengaruh yang kuat terhadap sistem, 
bentuk, dan struktur pemerintahan daerah. Di Filipina, 
budaya lokal Mindanao selatan telah mempengaruhi suku 
Moro, mendapatkan otonomi luas dari pemerintah Filipina. 
Hal ini terus diperjuangkan karena mereka merasa bahwa 
budaya mereka sangat berbeda dengan budaya Filipina 
lainnya. Begitu pula di Indonesia, pengaruh budaya 
Kesultanan Yogyakarta telah mempengaruhi bentuk, 
kelembagaan, struktur, dan fungsi kawasan khusus 
Yogyakarta.  

 
3. Tradisi Keagamaan  

Tradisi keagamaan yang dipegang teguh oleh masyarakat 
suatu negara turut mempengaruhi bentuk, sistem, struktur, 
dan fungsi pemerintahan daerah. Di Indonesia, seperti di 
Aceh, semua kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah 
pusat dan daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip 
agama Islam jika ingin dilaksanakan dan berhasil.  
 

4. Geografi dan Demografi  
Kondisi alam dan keadaan penduduk suatu daerah juga 
mempengaruhi sistem pemerintahan daerah. Kondisi alam 
dan keadaan penduduk daerah tertentu perlu diperlakukan 
berbeda dalam proses politik pemerintah daerah. 
Perbedaan kondisi geografis dan keadaan penduduk, serta 
karakteristik masyarakat lokal, juga perlu mendapat 
perhatian, terutama dalam pemekaran atau pembentukan 
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wilayah baru. Di Indonesia, ketika berhadapan dengan 
manajemen pemerintah di daerah tertentu, pemerintah 
Indonesia memberikan perlakuan khusus yang 
mempertimbangkan kondisi geografis dan keadaan 
penduduk masyarakat lokal ketika merumuskan kebijakan 
pemerintah. 
 

5. Politik 
Bentuk pemerintahan di suatu negara juga mempengaruhi 
sistem pemerintahan daerah. Bentuk pemerintahan 
monarki, aristokrasi, oligarki, demokrasi, sistem politik, dan 
otokrasi akan mempengaruhi pengambilan keputusan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedaulatan 
ada di tangan rakyat.  
 

6. Kondisi Ekonomi  
Tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, 
perkembangan sektor perdagangan, dan industri jasa di 
suatu daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas 
pokok pemerintah daerah dalam pembangunan masyarakat, 
pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan. Semakin 
tinggi kemampuan ekonomi dan keuangan pemerintah 
daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah 
daerah untuk berkembang di daerah. Kapasitas masyarakat 
di daerah yang maju secara ekonomi akan mendukung 
pembangunan yang lebih maju yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah di masa depan.  

 
7. Kondisi Sosial  

Kondisi sosial juga memberikan landasan penting bagi 
penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah daerah. 
Sifat sosial suatu masyarakat sangat mempengaruhi 
pelaksanaan tugas-tugas pembangunan masyarakat, 
pelaksanaan pembangunan, dan pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan itu sendiri. Dalam praktik pengelolaan 
pemerintah daerah, perkembangan isu-isu sosial seperti 
pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial masyarakat, 
serta perkembangan isu-isu transformasi sosial lainnya, 
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memerlukan perubahan metode dan strategi pengelolaan 
pemerintah daerah.  
 

 Menurut Aries Djaenuri (2003) beberapa faktor lingkungan 
yang mempengaruhi kondisi pemerintah daerah di Indonesia 
adalah:  

1. Lingkungan alam, terdiri dari kondisi geografis, kekayaan 
alam, dan kondisi penduduk.  

2. Lingkungan politik, terdiri dari pemahaman tentang sistem 
politik, partisipasi, dan dukungan politik.  

3. Lingkungan ekonomi, termasuk pendapatan rata-rata 
masyarakat, kepemilikan properti, dan distribusi 
pendapatan serta infrastruktur.  

4. Lingkungan sosial, terdiri dari pola pemukiman/tempat 
tinggal, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan mobilitas 
sosial.  

5. Lingkungan budaya, terdiri dari nilai-nilai demokrasi 
pemerintahan, partisipasi, dan cara pengambilan keputusan.  

 
E. Pengertian E-Government  

E-Government merupakan perangkat teknologi informasi 
yang mampu menghasilkan good governance dan jaringan 
pemerintahan. Tata pemerintahan yang baik adalah pemerintahan 
yang merespon dengan cepat dan tepat waktu terhadap 
kebutuhan masyarakat di bidang politik, ekonomi, administrasi, 
dan bidang pendukung lainnya (Sembiring, 2005). E-Government 
bertujuan untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada 
masyarakat secara lebih efisien. Secara umum, semakin banyak 
layanan online tersedia dan semakin luas penggunaan layanan 
tersebut, semakin besar dampaknya terhadap e-government 
(Rahardjo, 2001).  

E-Government (juga dikenal sebagai e-government, digital 
government, online government, atau transformational 
government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh 
pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan kepada 
warganya, urusan bisnis, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan 
pemerintahan (Sosiawan, 2012). Pada intinya, konsep e-
government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat 
meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak lainnya. 
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Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan 
bentuk-bentuk hubungan baru, seperti: G2B (Government to 
Business), G2C (Government to Citizen), dan G2G (Government to 
Government) (Hasibuan, 2012). 

 
F. Manfaat E-Government 

Menurut Dash Satyabrata (2016), implementasi e-
government memiliki banyak manfaat khususnya dalam 
mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik baik 
di pemerintahan wilayah maupun publik. Manfaat-manfaat 
tersebut antara lain sebagai berikut:  

 
1. Mengurangi Biaya  

Menawarkan pelayanan dalam jaringan atau secara online 
pada dasarnya dapat mengurangi biaya administrasi, 
interaksi, dan relasi yang disebabkan oleh pemerintah 
maupun stakeholder dibandingkan dengan pelayanan 
secara manual.  
 

2. Mendukung Perkembangan Ekonomi 
Teknologi dapat mempermudah pemerintahan dalam 
membangun lingkungan bisnis yang positif dengan 
meningkatkan pada tahap manajerial atau mengurangi 
birokrasi. Demikian juga, terdapat efek langsung pada 
ekonomi, contohnya seperti dalam e-procurement atau 
proses lelang secara elektronik yang membuat konteks 
lebih luas dan lebih banyak peserta.  
 

3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas  
Pelaksanaan e-government dapat meningkatkan kontrol, 
transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan dalam 
menjalankan gagasan Good Corporate Governance. E-
government dapat mempermudah dalam meningkatkan 
transparansi kegiatan pengambilan keputusan dengan 
memberikan informasi serta pelacakan berbasis web yang 
secara efektif terbuka untuk masyarakat umum (online 
tracking).  
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4. Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat  
E-government dapat menawarkan jenis layanan yang lebih 
baik kepada masyarakat di mana informasi dari pemerintah 
publik dapat dicari atau diperoleh tanpa harus benar-benar 
datang ke kantor pemerintahan. Materi informasi tersebut 
dapat diakses 24 jam per hari dan tujuh hari per minggu 
tanpa bergantung pada jam operasional kantor pemerintah. 
Memberdayakan. 
 

5. Masyarakat Pemberdayaan  
Masyarakat dibantu melalui data informasi yang diperoleh 
secara efektif yang kemudian, pada saat itu, memungkinkan 
masyarakat dan pihak lainnya sebagai kaki tangan 
pemerintah untuk terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan atau strategi publik secara adil dan demokratis.  
 

6. Fasilitas E-Society  
Salah satu keuntungan dari inisiatif E-Governance terdiri 
dari promosi dalam memajukan pemanfaatan TIK di 
berbagai bidang. Kapasitas teknologi dan manajemen yang 
diharapkan untuk organisasi e-Government mendorong 
peningkatan kursus dan mempersiapkan modul baru di 
sekolah dan perguruan tinggi yang berusaha memasok 
kemampuan dan kapasitas ke pasar kerja. 

 
G. Fungsi Dan Perkembangan E-Government 

E-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik melalui pemanfaatan TI dan komunikasi dalam 
proses organisasi pemerintah daerah untuk membentuk 
pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap 
permintaan perubahan yang efektif. Selain itu, e-government juga 
bertujuan untuk membantu good governance. Penggunaan 
teknologi yang memudahkan masyarakat umum untuk 
mendapatkan informasi dapat mengurangi korupsi dengan 
memperluas transparansi dan tanggung jawab lembaga publik. E-
government dapat menumbuhkan kerjasama publik di mana 
masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan 
pilihan/keputusan pemerintah (Mariono, 2019).  
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Di Indonesia, perkembangan e-government masih terbatas 
pada distribusi informasi melalui situs, kerjasama antara 
masyarakat umum dan kantor pemerintahan melalui e-mail, serta 
masyarakat yang menggunakan dapat melakukan transaksi 
dengan kantor pemerintahan secara proporsional. Indonesia 
belum mencapai tingkat integrasi di semua kantor pemerintahan, 
di mana masyarakat umum dapat mengelola transaksi dengan 
seluruh kantor pemerintahan yang sudah menggunakan database 
Bersama (Rizhaldy Pradipta & Hafiez Sofyani, 2021).  

Melihat perkembangan dari sistem aplikasi e-government di 
atas, dapat disimpulkan bahwa kemajuan e-government di 
Indonesia masih dalam tahap perbaikan dan proses. Hal tersebut 
berarti bahwa pengembangan e-government dapat dianggap 
berhasil atau bahkan gagal di masa yang akan datang. Sangat 
penting untuk mempersiapkan dan merencanakan berbagai 
sarana dalam meningkatkan e-government di Indonesia seperti 
SDM, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta inisiatif 
serta responsibilitas secara langsung dilibatkan sehingga inisiasi 
untuk menciptakan administrasi pemerintahan yang layak dan 
pelayanan yang berkualitas dapat terlaksana dengan tepat bukan 
eksekusi yang terkesan dipaksa oleh kebijakan pemerintah pusat 
(Dash, Satyabrata, 2016). 

 
H. Aplikasi E-Government  

Kemunculan aplikasi e-government yang telah umum 
dilaksanakan dan dikendalikan adalah pembuatan situs 
pemerintah daerah. Situs pemerintah daerah merupakan salah 
satu teknik dalam melaksanakan pengembangan e-government 
yang tepat melalui tahapan yang masuk akal dan terukur. Situs 
pemerintah daerah menjadi tonggak utama dalam kemajuan 
penerapan e-Government di Indonesia yang bertujuan agar 
masyarakat Indonesia dapat mengakses informasi dan layanan 
pemerintah daerah, serta mengambil peran dalam kemajuan 
demokrasi di Indonesia dengan memanfaatkan media internet 
(Pratiwi et al., 2020).  
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Menurut Emilsyah Nur (2014), ada 4 tingkatan 
pengembangan e-government yang dilaksanakan di Indonesia, 
yaitu:  

a. Tingkat 1 = Tingkat Persiapan melalui pembuatan situs web 
sebagai wahana informasi dan surat menyurat di setiap 
lembaga dan sosialisasi situs untuk internal dan publik.  

b. Tingkat 2 = Tingkat Pematangan melalui pembuatan situs 
informasi publik yang bersifat interaktif.  

c. Tingkat 3 = Tingkat Pemantapan melalui pembentukan situs 
web yang berisi transaksi pelayanan publik.  

d. Tingkat 4 = Tingkat Pemanfaatan melalui pembuatan 
aplikasi untuk pelayanan publik yang bersifat Government 
to Government (G2G), Government to Consumers (G2C), 
Government to Business (G2B).  
 
Pada situs pemerintah daerah ada berbagai model yang 

ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik 
Indonesia (Kominfo) dalam buku panduan penyelenggaraan situs 
web pemerintah daerah. Standar yang diberikan berupa ciri-ciri 
kunci dari bentuk dasar situs pemerintah daerah diantaranya:  

 
a. Fungsionalitas dan kegunaan 

Isi dari informasi situs web pemerintah daerah 
memperlihatkan pada kebutuhan masyarakat, khususnya 
pemberian informasi dan pelayanan yang diinginkan 
masyarakat. Pada kriteria ini menggarisbawahi adanya anit 
pembedaan untuk pengguna, artinya situs pemerintah 
daerah tersebut dapat dengan mudah dibuka tanpa 
membedakan fasilitas dan kemampuan komputer yang 
dimiliki pengguna situs. Desain situs web pemerintah 
daerah adalah menarik, profesional, dan berguna. 
Berita/artikel yang ditujukan ke masyarakat pada 
umumnya harus disajikan dengan jelas, dan mudah 
dimengerti.  
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b. Bekerjasama 
Situs pemerintah daerah harus bekerja sama untuk 
menyatukan visi dan misi pemerintah publik. Semua 
dokumen pemerintah yang penting harus memiliki URL 
yang tetap, sehingga search engine dapat terhubung ke 
informasi yang diinginkan secara langsung.  

 
c. Isi yang Efektif 

Masyarakat lokal harus tahu bahwa informasi tertentu akan 
dapat diakses pada situs pemerintah daerah dimanapun. 
Pengguna memiliki pilihan untuk mengharapkan substansi 
situs web pemerintah daerah yang terbaru dan tepat, serta 
mengharapkan berita dan materi baru harus selalu 
mengikuti perkembangan terbaru.  

 
d. Komunikasi Dua Arah 

Korespondensi yang diberikan di situs web pemerintah 
daerah dalam struktur dua arah. Situs pemerintah daerah 
harus menawarkan pengguna kesempatan untuk 
menghubungi pihak yang berwenang, memahami perspektif 
mereka, atau mengemukakan masalah mereka sendiri.  

 
e. Evaluasi Kesuksesan 

Situs pemerintah daerah harus memiliki kerangka kerja 
yang ditetapkan untuk menilai kesuksesan dan 
memutuskan apakah situs web pemerintah daerah tersebut 
memenuhi kebutuhan penggunanya.  

 
2. Penerapan dan Tantangan E-Government pada Pemerintah 

Daerah 
Mariono (2019) mengatakan bahwa kehadiran Teknologi 
Informasi yang berbasis web di organisasi pemerintah dapat 
diketahui dari munculnya berbagai situs di setiap lembaga 
pemerintah pusat dan daerah, yang memberikan informasi 
terkait dengan kewajiban dan fungsi unsur lembaga yang 
bersangkutan dari berbagai perspektif. Beberapa lembaga 
pemerintah saat ini sudah menawarkan jenis layanan secara 
online, seperti halnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang 
telah melaksanakan Electronic Data Interchange (EDI).  
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Secara umum, beberapa lembaga pemerintah daerah yang 
melakukan e-government, baik dalam besaran dan jenis 
layanannya, masih dibatasi dan diselesaikan secara mandiri 
serta belum terintegrasi. Pelayanan e-government di tingkat 
pemerintah daerah saat ini melalui pelayanan satu atap 
(SIMTAP) merupakan langkah menuju pemerintahan berbasis 
internet yang cukup baik, meskipun belum dilakukan secara 
sepenuhnya online. Sebagian besar organisasi pemerintahan 
masih berada dalam tahap transformasi dari kegiatan 
pemerintah yang dilakukan secara manual ke kegiatan yang 
dilakukan secara elektronik. Namun, beberapa kegiatan masih 
dilakukan secara manual terkait dengan sifat kerahasiaan data 
dari lembaga yang bersangkutan. Beberapa hal menjadi 
kendala atau hambatan dalam menerapkan e-government di 
Indonesia (Wirawan, 2020).  
 
Tantangan utama dari kemajuan e-government adalah 
kapasitas dan ketersediaan manajemen serta bukan pelaku 
teknologi. Keberhasilannya terletak pada kerjasama yang erat 
antara pakar telematika dan direktur dalam mengatur dan 
melaksanakan perubahan dalam berbagai aktivitas dan praktik 
pemerintah. Hambatan berikutnya adalah adanya batasan-
batasan dalam komponen pasar yang memperlambat 
masuknya prasarana jaringan informasi dan penggunaannya 
untuk kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, bisnis, serta 
kegiatan masyarakat (Sosiawan, 2008). Hadirnya daerah dan 
kelompok sosial yang sulit mendapatkan pelayanan jaringan 
informasi secara komersial juga merupakan salah satu 
hambatan yang harus dihadapi dan jika tidak diatasi, dapat 
mengakibatkan digital divide. Selain itu, adanya kesenjangan 
yang menghalangi terbentuknya hubungan antara pemerintah 
dan sektor swasta untuk mempersiapkan sumber daya yang 
diperlukan, termasuk permodalan (Heryana, 2013). 
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BAB 12 
DESENTRALISASI PELAYANAN PUBLIK 
YANG PARTISIPATIF DAN RESPONSIF 

 
 

A. Pendahuluan 
Menawarkan pelayanan publik berkualitas merupakan 

bagian penting dari administrasi dan implementasi publik, baik di 
tingkat pusat maupun di daerah. Cara otoritas publik 
menawarkan jenis layanan publik menjadi cerminan dari 
administrasi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik 
(Silalahi & Syafri, 2015). Hal ini menandakan bahwa peningkatan 
kualitas pelayanan publik menjadi garda terdepan dalam 
mencerminkan citra bangsa. Oleh karena itu, tugas utama otoritas 
publik, termasuk pemerintah daerah di era desentralisasi, adalah 
mengoordinasikan, memberikan, atau bahkan menawarkan jenis 
pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.  

Salah satu hal penting dan mendasar dalam desentralisasi 
pelayanan publik adalah "democratizing local public 
administration" seperti yang dijelaskan oleh CDG "Where local 
public administration is democratizing, local public administrations 
are increasingly responsive to the community, more participatory, 
transparent, and accountable to local residents" (Levine. 2000:12). 
Pendekatan ini dapat dilakukan dengan menerapkan 
pendemokrasian pada kerangka sistem pemerintahan sehingga 
pelayanan publik juga akan mengalami pendemokrasian, menjadi 
lebih responsif terhadap komunitas, dan lebih partisipatif dalam 
melibatkan masyarakat daerah ketika memberikan layanan publik 
(Robinson, 2007).  

Pemberian pelayanan publik mencerminkan salah satu dari 
banyak aksi dan aktivitas pelayanan publik. Partisipasi, 
akuntabilitas, dan responsivitas adalah nilai-nilai demokratis yang 
melekat dalam pemberian dan penyelenggaraan pelayanan publik 
serta merupakan faktor penentu yang memastikan mutu 
pelayanan publik. Jika pelayanan publik lokal bersifat partisipatif 
dan responsif, hal ini akan dapat menjaga dan meningkatkan mutu 
pelayanan publik. Sebaliknya, jika pelayanan publik tidak 
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partisipatif dan tidak responsif, hal tersebut akan mengurangi 
mutu layanan publik (Silalahi & Syafri, 2015). 

 
B. Definisi Desentralisasi  

Konsep desentralisasi secara konseptual didefinisikan oleh 
beberapa pakar dari berbagai perspektif, terutama perspektif 
politik dan pelayanan publik. Salah satu definisi desentralisasi 
yang menjadi acuan dalam perspektif pelayanan publik 
dikemukakan oleh Rondinelli dan Cheema (1983), yang 
menjelaskan bahwa desentralisasi adalah "proses transfer 
perencanaan, pengambilan keputusan, atau wewenang 
administratif dari pemerintah pusat ke organisasi di lapangan, 
unit administrasi lokal, organisasi semi-otonom, dan organisasi 
parastatal, pemerintah daerah, atau lembaga daerah." Litvack & 
Seddon (1999: 2) menerjemahkan desentralisasi sebagai "proses 
penyerahan kewenangan dan tanggung jawab atas fungsi publik 
dari pemerintah pusat ke organisasi pemerintah bawahan atau 
semi-independen atau sektor swasta."  

Litvack & Seddon (1992) menjelaskan bahwa desentralisasi 
adalah "proses penyerahan kewenangan dan tanggung jawab 
peran publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah 
sub-nasional atau semi-independen atau sektor swasta." Esensi 
dari konsep desentralisasi sebetulnya berkaitan dengan upaya 
pemerintah untuk menyerahkan sebagian tugasnya, baik kepada 
pemerintahan yang berada di bawahnya maupun pihak lain, 
termasuk pihak swasta (Silalahi & Syafri, 2015). 

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa desentralisasi tidak 
hanya diartikan sebagai pemberian tugas dari pemerintah pusat 
ke pemerintah daerah, tetapi juga sebagai pemberian sebagian 
tugas pemerintahan kepada pihak swasta. Lalu, mengapa 
desentralisasi diperlukan? The Liang Gie (1978) mengatakan 
bahwa alasan pentingnya penerapan konsep desentralisasi dapat 
dilihat dari segi politik sebagai pemegang kekuasaan. 
Desentralisasi diartikan sebagai upaya untuk menghindari 
akumulasi kekuasaan bagi satu pihak saja, yang pada akhirnya 
bisa memunculkan tirani. Dengan menerapkan desentralisasi, 
kekuasaan dan tanggung jawab dapat didistribusikan secara lebih 
merata, sehingga partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam 



 

169 
 

pengambilan keputusan dapat lebih terjamin dan pemerintahan 
lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.  

 
C. Jenis - Jenis Desentralisasi  

Desentralisasi berarti transfer pengaruh dari tingkat yang 
lebih signifikan ke tingkat yang lebih rendah. Menurut (Silalahi & 
Syafri, 2015), desentralisasi memiliki dua komponen utama, yaitu 
bentuk dan derajat kekuasaan.  

 
1. Bentuk  

Berdasarkan bentuk desentralisasi kewenangan dari 
pemerintah pusat kepada unit daerah atau swasta, Turner 
dan Hulme (1997) menyatakan ada tiga jenis utama 
desentralisasi. Pertama, adalah desentralisasi melalui 
perwakilan dalam struktur politik formal. Kedua, 
desentralisasi melalui keterbukaan dalam pelayanan publik 
atau struktur parastatal, misalnya transfer kebijakan dari 
kepemimpinan menengah di satu kementerian ke pejabat 
distrik. Ketiga, adalah desentralisasi melalui transfer dari 
lembaga negara ke lembaga non-negara, misalnya ketika 
maskapai nasional menjual sahamnya ke sektor swasta.  
 

2. Derajat Kekuasaan  
Berdasarkan tanggung jawab atau kewenangan yang 
dialihkan, desentralisasi memiliki variasi, yaitu delegation, 
deconcentration, devolution, dan divestasi (Cheema dan 
Rondinelli, 1983), yang dikenal sebagai 4D. Deconcentration 
adalah penyerahan wewenang dan tanggung jawab dari 
pemerintah pusat ke satuan lembaga lokal. Dekonsentrasi 
adalah penugasan pelaksanaan skedul nasional ke cabang 
pemerintahan tingkat lebih rendah. Devolution adalah 
penyerahan wewenang dan tugas eksekutif dan politik ke 
pemerintah daerah atau lembaga fungsional di luar 
administrasi pemerintah pusat. Divestasi adalah 
penyerahan kewajiban untuk layanan atau jasa ke lembaga 
dan pemerintah lokal (Hastuti, 2018).  
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Dalam pemerintahan dan administrasi publik, tidak ada 
istilah pemfokusan atau desentralisasi total. Pemfokusan dan 
desentralisasi adalah dua pendekatan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, dan masing-masing negara cenderung 
mendistribusikan kekuasaan lebih dekat dengan pendekatan 
pemfokusan atau desentralistik. Namun, dalam pembagian tugas 
atau kewenangan terdapat kecenderungan bahwa tingkat 
sentralisasi yang tinggi atau tingkat desentralisasi yang rendah 
cenderung membuat penyelenggaraan pemerintahan bersifat 
otoriter. Di sisi lain, tingkat sentralisasi yang rendah atau tingkat 
desentralisasi yang tinggi cenderung membuat pemerintah lebih 
demokratis dan partisipatif (Robinson, 2007). 

 
D. Keuntungan Desentralisasi Bagi Pemerintah Daerah 

Dennis Rondinelli (2006) menyatakan: "Pelajaran yang 
dapat kita petik dari pengalaman pembangunan ekonomi dan 
sosial selama setengah abad terakhir adalah bahwa pemerataan 
ekonomi dan sosial tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah 
pusat. Pemerintah yang inovatif akan mencari cara yang tepat 
untuk memusatkan atau mengurangi kekuasaan, sumber daya, 
dan tanggung jawab, serta mentransfernya ke pemerintah daerah 
dengan tujuan untuk mendorong partisipasi yang lebih besar 
dalam pengambilan keputusan politik dan administratif serta 
menyediakan layanan sosial yang diperlukan untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi.  

Kualitas pelayanan pemerintah tidak hanya akan 
memperkuat kapasitas birokrasi nasional, tetapi juga kapasitas 
unit-unit pemerintahan daerah. Penguatan kapasitas 
pemerintahan lokal dapat dicapai melalui desentralisasi vertikal 
kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya di antara unit-unit 
administrasi lokal, pemerintah daerah, dan organisasi lain yang 
beroperasi di tingkat lokal. Selain itu, desentralisasi horizontal 
juga memberdayakan masyarakat lokal. Penguatan kapasitas 
pemerintahan daerah melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, termasuk lembaga pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, organisasi masyarakat sipil, kelompok masyarakat, sektor 
swasta, dan organisasi donor internasional.  
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Pemerintah yang inovatif memainkan peran penting dalam 
memberdayakan organisasi-organisasi ini untuk terlibat dalam 
lima fungsi penting, yaitu prioritas, perencanaan, produksi, 
pembayaran, dan konsumsi. Semua fungsi ini penting dalam 
berurusan dengan kelompok-kelompok lokal dan mendorong 
mereka untuk memiliki proyek dan program pembangunan. 

 
E. Manfaat Desentralisasi untuk Pelayanan Publik 

Salah satu tujuan administratif dari strategi desentralisasi 
adalah pengembangan lebih lanjut (Hart seperti dikutip oleh 
Rosenbloom, et al., 1994). Secara umum, desentralisasi 
pemerintahan pusat ke sub nasional dianggap penting untuk 
administrasi pemerintahan daerah dan pelaksanaan kebijakan 
publik, termasuk penyampaian layanan publik. Hal ini bukanlah 
kasus yang khusus. Helena Ireen dan Vista-Baylon menjelaskan 
bahwa desentralisasi sangatlah penting untuk kematangan politik, 
penyediaan pelayanan yang efektif, pengurangan kemiskinan, dan 
pemerataan (Salvatore Schiavo-Campo dan Pachampet Sundaram, 
2000).  

Ginson (2001) menyajikan sejumlah efek dari strategi 
desentralisasi terhadap penyediaan layanan publik, yaitu 
"penyampaian layanan publik yang lebih efisien, hasil yang lebih 
adil, partisipasi warga negara yang lebih besar dalam urusan 
publik, kebijakan pemerintah yang lebih fleksibel, kapasitas 
institusi lokal yang lebih besar, pemerintah yang lebih 
bertanggung jawab" (Ginson, 2001:4). Menurut Smith (1985), 
desentralisasi memberikan 3 keuntungan bagi kebutuhan 
pemerintah daerah yaitu; Pertama, pengakuan atas kesetaraan 
politik: desentralisasi membuka pintu bagi masyarakat untuk ikut 
serta dalam berbagai urusan politik di tingkat daerah, berperan 
dalam penyusunan kebijakan publik, memberikan suara, 
berbicara, dan berpartisipasi dalam struktur politik. Kedua, 
pengakuan terhadap akuntabilitas lokal: desentralisasi 
membangun kapasitas pemerintah daerah untuk fokus pada 
kepentingan daerah. Yang ketiga, pengakuan atas respons lokal: 
desentralisasi memperluas kemampuan analisis pemerintah 
daerah terhadap persyaratan dan permintaan dari komunitas 
daerah.  
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Anggapan bahwa pemerintahan daerah mencari tahu 
tentang berbagai masalah yang dirasakan oleh masyarakatnya 
mengindikasikan bahwa melalui pengaturan desentralisasi, 
masyarakat memiliki lebih banyak kesempatan untuk membentuk 
strategi yang sesuai dengan tujuan penyelesaian masalah sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhan kelompok daerah. Sementara 
itu, kebutuhan diidentifikasi oleh pembuat keputusan dengan 
memanfaatkan pengetahuan tentang keadaan daerah dan dapat 
menjawab kepentingan lokal (Syafri, 2015).  

Dari sekian banyak potensi keuntungan desentralisasi, salah 
satu keuntungannya adalah meningkatkan pelayanan publik yang 
lebih terbuka. Rosenbloom, et al. (1994) menyatakan bahwa salah 
satu tujuan otoritatif pengaturan atau strategi desentralisasi 
adalah meningkatkan layanan atau mengembangkan administrasi 
lebih lanjut. 

 
F. Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan titik fokus dalam penyelidikan 
disiplin ilmu Administrasi Publik di Indonesia, yang masih 
merupakan masalah yang memerlukan pertimbangan serta tujuan 
yang mendalam. Spekulasi semacam itu, secara subyektif, 
misalnya, dengan mudah dapat ditunjukkan dimana permintaan 
yang berbeda untuk pelayanan publik sebagai indikasi 
kekecewaan mereka secara luas terlihat dengan konsisten. Harus 
dipercaya bahwa administrasi yang ditugaskan oleh pemerintah 
kepada individu terus mengalami pembangunan kembali atau 
pembaharuan, baik dalam hal standar maupun desain pelayanan 
sesuai dengan permintaan yang meningkat dari warga dan 
perubahan di dalam pemerintah yang sebenarnya.  

Meskipun demikian, pembaruan yang dapat dirasakan dari 
kedua belah pihak belum sesuai, bahkan warga masih 
ditempatkan sebagai pihak yang lemah serta diremehkan di dalam 
struktur pelayanan (Abbas & Sadat, 2020). Pada dasarnya, setiap 
individu membutuhkan pelayanan, baik dalam keadaan 
berlebihan dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak bisa 
dipisahkan dari keberadaan manusia (Sinambela, 1992). Misalnya, 
pada saat tahap kelahiran seorang anak. Ketika sang bayi lahir, 
bayi tersebut menangis karena dihadapkan pada keadaan yang 
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sama sekali berbeda ketika ia berada di dalam kandungan ibunya. 
Tangisan anak tersebut membutuhkan perhatian ibu.  

Saat mendapatkan perhatian (cinta) dari ibu, bayi itu akan 
merasa senang dan berhenti menangis, sebaliknya ia akan 
tersenyum riang. Tahap kelahiran seorang bayi memperlihatkan 
betapa dibutuhkannya pelayanan seorang ibu yang luar biasa. Hal 
yang sama juga diungkapkan oleh Budiman Rusli (2009) yang 
berpendapat bahwa selama hidupnya, seseorang pada umumnya 
membutuhkan pelayanan. Pelayanan menurutnya sesuai dengan 
life cycle theory of leadership bahwa menjelang kelahiran 
seseorang (bayi) membutuhkan pelayanan yang sangat tinggi, 
namun seiring bertambahnya usia, pelayanan yang dibutuhkan 
akan semakin berkurang (Mulyadi, 2016). 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan 
kebutuhan individu atau seseorang yang memiliki urusan dalam 
organisasi sesuai dengan standar esensial dan strategi yang 
diterapkan (Kurniawan, 2005: 4). Selain itu, menurut Keputusan 
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi No. 
63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik merupakan semua 
aktivitas pelayanan yang diselesaikan oleh pelaksana pelayanan 
publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan penerima manfaat 
pelayanan serta pelaksanaan ketentuan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 tahun 2010 telah diatur tentang petunjuk pelaksanaan 
evaluasi kinerja unit pelayanan publik.  

Dengan demikian, pelayanan publik merupakan sarana 
dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan warga oleh 
penyelenggara negara. Negara yang ditata oleh orang-orang pada 
umumnya (masyarakat) dengan maksud dapat memajukan 
kesejahteraan masyarakat. Umumnya, untuk situasi saat ini, 
pemerintah harus memiliki pilihan untuk mengatasi masalah yang 
dibutuhkan masyarakat. Kebutuhan pada situasi ini sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, contohnya keperluan atau 
kesejahteraan seperti Pendidikan, kesehatan, dan lain-lain (Dian 
Kus Pratiwi, 2014). 
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G. Jenis-Jenis Layanan Publik  
Layanan publik diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu 

pelayanan administrasi biasa yang juga disebut layanan perizinan, 
layanan umum, dan administrasi layanan non-perizinan (non-
licensing services). Pelayanan perizinan biasa disebut sebagai 
bantuan dalam upaya memenuhi keperluan warga dari segi 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan 
jenis pelayanannya adalah lisensi atau konten yang menjadi 
kewajiban dan diselesaikan oleh organisasi (Negoro, 2015). 
Lisensi untuk beroperasi, izin mengemudi adalah salah satu 
bagian dari pelayanan perizinan. Jika pelayanan sekolah dan 
rumah sakit adalah salah satu bagian dari pelayanan 
pemerintahan, maka pelayanan perizinan juga merupakan salah 
satu dari pelayanan pemerintahan. Adapun layanan non-otorisasi 
atau perjanjian adalah layanan yang diberikan untuk menangani 
masalah kependudukan serta diberikan oleh pihak non-
pemerintah (swasta), seperti administrasi sekolah, klinik 
kesehatan, air bersih, dan sebagainya, merupakan bagian dari 
salah satu pelayanan publik ataupun non-perizinan (Syafri, 2015).  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 
dipaparkan mengenai ruang lingkup layanan publik yang 
meliputi:  
 

1. Layanan Barang Publik  
Layanan barang adalah pelayanan yang menyediakan 
berbagai jenis barang yang diperlukan oleh publik, 
contohnya jaringan telepon, air bersih, penyediaan tenaga 
listrik. Adapun lembaga publik yang memberikan layanan 
barang di antaranya PLN, PDAM, PT.  
 

2. Layanan Jasa Publik  
Layanan jasa adalah layanan yang memberikan berbagai 
macam jenis jasa yang diperlukan oleh publik, misalnya 
pembelajaran, penyelenggaraan transportasi, kesehatan, 
pemeliharaan, pos, dll. Lembaga publik yang memberikan 
pelayanan jasa di antaranya adalah RSU, Puskesmas, Kantor 
Pos, dan Lembaga Pendidikan.  
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3. Layanan Administratif  
Layanan administratif adalah layanan yang membagikan 
berbagai jenis dokumen formal yang diperlukan pihak 
publik, contohnya, sertifikat kompetensi, sertifikat 
kepemilikan status kewarganegaraan atau penguasaan 
terhadap sesuatu barang. 

 
H. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Unsur penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya 
adalah pengimplementasian standar-standar dasar sebagai alasan 
pegangan dalam perumusan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan 
publik. Pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, sebagaimana 
diatur dalam Keputusan MENPAN No. 81 Tahun 1993, 
mengemukakan bahwa standar atau prinsip tersebut dapat 
diartikan sebagai berikut:  

 
1. Kesederhanaan 

Norma atau standar kesederhanaan ini menekankan bahwa 
strategi/metodologi pelayanan dilakukan secara efektif oleh 
individu yang membutuhkan pelayanan. Prinsip 
kesederhanaan ini lebih berfokus pada bagian-bagian 
struktur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, misalnya 
kebutuhan khusus dan pelaksanaan teknis operasional. 
Prosedur kerja pelayanan umum yang diharapkan 
merupakan permintaan yang dilalui atau dilakukan dalam 
siklus penyelenggaraan.  
 

2. Kejelasan dan Kepastian 
Standar atau prinsip ini mencakup penjelasan mengenai: a) 
Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 
persyaratan administratif. b) Prosedur tata cara pelayanan. 
c) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran. 
d) Unit kerja yang berkewajiban dan berwenang dalam 
memberikan pelayanan.  
 

3. Keamanan 
Standar atau prinsip ini menekankan bahwa siklus serta 
hasil pelayanan harus memberikan keamanan, akomodasi, 
dan hasil yang memberikan jaminan hukum bagi warga. 
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Dalam aturan ini, diberikan pedoman bahwa selama 
prosedur pelaksanaan pemberian pelayanan agar 
menciptakan situasi atau keadaan dengan 
mempertimbangkan faktor seperti keamanan, kenyamanan, 
dan ketertiban.  
 

4. Keterbukaan 
Prinsip ini menyarankan bahwa prosedur/strategi, 
kebutuhan, komponen kerja/pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelayanan yang diberikan, perincian biaya, 
waktu penyelesaian, dan hal yang berhubungan dengan 
siklus pelayanan wajib diinformasikan secara transparan 
sehingga dapat dengan mudah diketahui dan dipahami 
secara efektif oleh masyarakat. Prinsip transparansi 
pelayanan memberikan arahan terbuka serta menjelaskan 
semua yang berhubungan dengan pelaksanaan jenis-jenis 
pelayanan yang diberikan kepada pemohon (warga).  
 

5. Ekonomis 
Standar ekonomis ini berarti bahwa penggunaan biaya 
dalam pelaksanaan pelayanan harus ditentukan dengan adil 
dengan memperhatikan: a. Kualitas barang atau jasa 
pelayanan publik tidak memaksakan harga yang terlalu 
tinggi. b. Keadaan dan kemampuan seseorang dalam 
membayar. c. Ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

 
I. Partisipatif Pelayanan Publik 

Partisipasi atau kerja sama dalam administrasi publik 
adalah bentuk kerjasama publik yang menunjukkan keinginan 
pejabat publik untuk melibatkan masyarakat dalam setiap 
kegiatan dan implementasi kebijakan (Insani, 2017). Administrasi 
publik tradisional cenderung menunjukkan ketidakterlibatan para 
pengawas dan penyelenggara publik terhadap masyarakat. 
Namun, dalam kebijakan yang adil, pemerintah berharap agar 
pejabat publik menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan 
warga. Hal ini penting untuk menghindari pemikiran masyarakat 
bahwa mereka diasingkan dan tidak dipedulikan dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.  
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Terdapat dua sudut pandang yang relevan saat mengkaji 
partisipasi atau keterlibatan dalam administrasi publik, yaitu 
sudut pandang warga dan sudut pandang otoritas publik atau 
pemerintah. 1) sudut pandang warga telah banyak dikaji. Sudut 
pandang ini mengartikan kerja sama publik sebagai dukungan 
atau kontribusi warga dalam kegiatan administrasi publik. 
Dukungan publik sebagaimana dijelaskan sebelumnya lebih 
merujuk pada partisipasi warga. Kerja sama atau partisipasi 
warga berarti bahwa warga berpartisipasi dalam mencapai tujuan 
tertentu dalam kegiatan administrasi publik. Partisipasi 
merupakan bentuk kerja sama warga dalam bertindak sehingga 
memengaruhi pilihan strategi kehidupan mereka yang dibuat 
dalam suatu organisasi, pada tingkat apapun (Mulyadi, 2016). 
Yang 2) partisipasi dari sudut pandang pemerintahan publik 
masih sangat sulit untuk ditemukan kajiannya. Partisipasi dari 
sudut pandang pemerintahan publik juga dikenal sebagai 
partisipasi publik. Partisipasi publik memiliki arti yang sama 
dengan transparansi publik, responsivitas publik, dan 
akuntabilitas publik, yang berarti sebagai suatu kegiatan atau 
perbuatan pemerintah yang difokuskan pada masyarakat umum. 
Akuntabilitas publik berarti administrator publik bertanggung 
jawab terhadap warganya, transparansi publik bermakna bahwa 
administrator publik terbuka terhadap warga, dan responsivitas 
publik berarti administrator publik berpartisipasi dengan orang-
orang pada umumnya dalam pelaksanaan publik, seperti 
pembuatan peraturan dan penyampaian layanan publik.  

Oleh karena itu, definisi yang dapat digunakan untuk 
mengartikan partisipasi publik adalah definisi yang dikemukakan 
oleh Nyhan, yang menyatakan: "Participation in decision-making 
means willingness by managers to involve workers in decision-
making and a perception by employees that their involvement is 
meaningful" (Nurdin et al., 2012). Sehingga, konsep partisipasi 
publik menunjukkan bahwa ada pihak yang terlibat atau 
tergabung dan ada juga kelompok berbeda yang terjun langsung 
atau mengambil bagian sebagai peserta. Dari perspektif 
pemerintahan publik, posisi administrator atau birokrasi adalah 
sebagai peserta, sedangkan posisi masyarakat sebagai peserta. 
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Sejauh mana administrator publik akan dilibatkan dan sejauh 
mana warga akan terlibat, ini semua inti dari partisipasi publik 
(Gedeona, 2010).  

Oleh sebab itu, partisipasi publik sebagaimana diartikan dan 
digunakan dalam kajian ini menyiratkan keinginan pemerintah 
publik untuk melibatkan warga dalam kegiatan pemerintahan 
publik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka. 
Aktivitas administrasi publik yang dimaksud meliputi kegiatan 
pengambilan keputusan kebijakan publik dan pemberian layanan 
publik. Kesediaan untuk melibatkan masyarakat juga dapat 
berarti mendengarkan, memberikan informasi, dan bernegosiasi 
dengan masyarakat. Ketika masyarakat percaya bahwa pejabat 
publik dan pemimpin publik bersedia mendengarkan, 
bernegosiasi, dan memberikan informasi kepada warga, hal 
tersebut merupakan cara untuk membujuk mereka untuk terlibat 
bersama (Hastuti, 2018). 

 
J. Responsif Pelayanan Publik 

Responsif dalam pelayanan publik, atau yang disebut juga 
sebagai responsivitas publik, mengacu pada respon pejabat publik 
atau birokrat publik terhadap warga dalam berbagai kegiatan dan 
pelaksanaan pengelolaan pemerintahan publik. Administrasi 
publik lokal atau administrasi publik menunjukkan 
kecenderungan para pejabat publik tidak responsif terhadap 
warganya. Sementara itu, dalam pelayanan publik yang 
demokratis, diharapkan pejabat publik bersikap responsif kepada 
warga atau menerima saran dari warga (Dwiyanto, 2015).  

Responsivitas pelayanan publik (public service 
responsiveness) mengacu pada kecepatan dan ketepatan pemberi 
pelayanan publik untuk memuaskan kebutuhan publik. Dengan 
demikian, responsivitas pelayanan publik harus terlihat dari 
kecepatan memahami keperluan dan kebutuhan warga serta 
ketepatan dalam memberikan jawaban atas persoalan warga 
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan membentuknya 
dalam keputusan publik. Kecepatan reaksi mengacu pada 
penundaan jangka waktu tunggu antara permintaan warga untuk 
layanan  publik  dengan  tindakan layanan yang diberikan oleh  
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pelayanan publik. Sedangkan ketepatan reaksi menyinggung 
kewajaran pada kesesuaian reaksi pemberi layanan publik 
terhadap kebutuhan atau keinginan pengguna layanan (Mulyadi, 
2015). 
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