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ABSTRAK 

Nama  : Asmaul Husnah 
NIM   : 70200120068 
Judul  : Implementasi  Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan  

Layanan Umum Daerah ( PPK BLUD ) Puskesmas Sewo  
Kabupaten Soppeng 

 

 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan dimana seluruh Puskesmasnya sudah berstatus BLUD. 

Berdasarkan data sekunder dari pihak dinas kesehatan dan observasi awal 

peneliti, Puskesmas Sewo pada tahun 2022 setelah pelaksanaan rekapitulasi 

dan laporan pertanggungjawaban data keuangan didapatkan missing data, 

begitupula dengan penerapan sistem BLUD dalam pengelolaan keuangan 

belum optimal dilaksanakan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

implementasi kebijakan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas Sewo 

terkhusus pada aspek pendapatan, belanja, remunerasi dan SILPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran) 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 

Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan cara reduksi data, 

penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu pendapatan 

Puskesmas Sewo yang diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan, dan kegiatan 

operasional puskesmas  yang tidak menentu dalam periode tertentu, 

begitupun dengan anggaran belanja tidak menentu dalam periode tertentu 

menyesuaikan dengan kebutuhan puskesmas, kemudian remunerasi tidak 

terlaksana di Puskesmas Sewo disebabkan oleh akumulasi pendapatan 

Puskesmas Sewo dalam periode tertentu belum mencukupi untuk 

menerapkan remunerasi dan staff puskesmas belum memenuhi kriteria, 

selanjutnya SILPA Puskesmas Sewo disebabkan oleh realisasi pendapatan 

lebih besar dibanding  pengeluaran/belanja yang dilakukan, dan adanya 

program tertentu tidak terlaksana. SILPA berdampak pada pemanfaatan 

anggaran yang kurang efektif, namun sisa anggaran tersebut dapat 

dipergunakan pada periode selanjutnya dengan mempertimbangkan peluang 

baru untuk pelayanan kesehatan dan operasional puskesmas.  

Diperlukan peningkatan pemahaman pihak pengelola keuangan 

puskesmas terkait poin-poin fleksibilitas PPK BLUD di Puskesmas Sewo. Dinas 

Kesehatan Kab. Soppeng diharapkan dapat melaksanakan peningkatan 

kualitas SDM melalui pembinaan dan pelatihan, selain itu melakukan 

koordinasi dan pendampingan yang konsisten dari pihak penanggungjawab 

BLUD terkait regulasi beberapa poin-poin fleksibilitas yang diterapkan 

disetiap puskesmas. 

Kata Kunci : PPK BLUD, Pendapatan, Belanja, Remunerasi, SILPA. 





 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah) merupakan sistem pengelolaan keuangan yang memberikan 

otonomi dan fleksibilitas kepada pusat kesehatan masyarakat di 

Indonesia. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam penerapan 

PPK BLUD di Indonesia, termasuk kurangnya implementasi meskipun 

telah diperkenalkan sejak tahun 2005, tantangan regulasi mengenai 

belum adanya kejelasan regulasi megenai pelaksana teknisnya, 

Persyaratan administratif, kurangnya koordinasi, kurangnya 

monitoring dan evaluasi. Secara keseluruhan, penerapan PPK BLUD di 

Indonesia menghadapi beberapa tantangan, antara lain permasalahan 

regulasi, administratif, dan koordinasi (Prawiro, 2021). 

Kebutuhan pelayanan publik di Sulawesi Selatan semakin 

meningkat, namun anggaran terbatas. Hal ini menjadikan tantangan 

dalam penerapan dan penyempurnaan PPK BLUD di daerah. Salah satu 

permasalahan utama dalam penerapan PPK BLUD adalah kurangnya 

pengelolaan keuangan yang baik. Penerapan PPK BLUD di bidang 

kesehatan, seperti di Puskesmas, menghadapi tantangan dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal, termasuk pengadaan obat-

obatan. Namun PPK BLUD diharapkan dapat memfasilitasi dan 

meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan dalam jangka Panjang 

(Irwandy & Sjaaf, 2018). 

Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), puskesmas 

merupakan unit kerja satuan kerja perangkat daerah (Dinas Kesehatan) 

di lingkungan pemerintah yang didirikan untuk memberikan pelayanan 

kepada Masyarakat. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK – BLUD) 

memberikan otonomi dan flesibilitas pengelolaan keuangan kepada 
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puskesmas. Status PPK -BLUD memudahkan Puskesmas dalam 

mengelola dana kapitasi yang berdampak dalam peningkatan 

pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Permendagri, 

2017).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sholihin, 2016) yang 

menyebutkan bahwa kinerja puskesmas mengalami peningkatan 

Ketika sudah menerapkan PPK – BLUD dibandingkan dengan 

puskesmas yang belum menerapakan PPK – BLUD. Penerapan BLUD 

memberikan peluang bagi puskesmas dalam rangka menambah 

pendapatan yang dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan bagi 

masyarakat. Dampak dari berubahnya sistem keuangan adalah turut 

berubahnya pula sumber daya manusia yang dibutuhkan.  

Menurut penelitian (Miranti, 2018) yang menyebutkan bahwa 

perubahan puskesmas X menjadi BLUD memberikan dampak yang 

signifikan khususnya pada para bendahara. Hal tersebut terjadi karena 

BLUD lebih banyak mengubah pola sistem perakuntansian suatu 

organisasi. 

Pelaksanaan PPK BLUD Puskesmas di Indonesia yang belum 

optimal disebabkan oleh beberapa alasan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh (Fitrianti, 2021) yang menyatakan bahwasanya 

pelaksanaan operasional PPK BLUD Puskesmas Katapang sudah 

diberikan fleksibilitas namun dalam prakteknya di lapangan 

fleksibilitas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Salah 

satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena belum 

adanya regulasi tentang pengelolaan dana secara langsung sehingga 

puskesmas belum leluasa dalam melakukan pengelolaan pendapatan. 

Selain itu minimnya sumber daya manusia (SDM) juga berpengaruh 

pada proses implementasi kebijakan PPK BLUD Puskesmas. Hal 

tersebut juga di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Nurmuliani, 2020) yang menyatakan bahwasanya hambatan yang 
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dihadapi puskesmas adalah SDM yang tidak memiliki latar belakang 

akuntasi. 

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan dimana seluruh Puskesmasnya sudah 

berstatus BLUD sehingga menjadi tepat untuk tempat belajar terkait 

akreditasi dan BLUD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng 

menjelaskan bahwa 17 Puskesmas yang ada di Kabupaten Soppeng 

pola pengelolaan keuangannya sudah BLUD. (Dinkes Kabupaten 

Soppeng, 2023) 

Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng sejak tahun 2018 telah 

mendorong 6 Puskesmas Rawat Inap sebagai  Pilot Project untuk 

menerapkan sistem BLUD yakni yaitu Puskesmas Tanjonge, Puskesmas 

Takalala, Puskesmas Pacongkang, Puskesmas Cangadi, Puskesmas 

Salotungo dan Puskesmas Batu-Batu dan selanjutnya tahun 2019 ada 

11 puskesmas didorong untuk BLUD Puskesmas Goarie, Puskesmas 

Baringeng, Puskesmas Cakkuridi, Puskesmas Cabbenge, Puskesmas 

Sewo, Puskesmas Malaka, Puskesmas Tajuncu, Puskesmas Leworeng, 

Puskesmas Panincong, Puskesmas Ganra dan Puskesmas Citta sehingga 

semua puskesmas yang ada di Kabupaten Soppeng menjadi BLUD. 

(Dinkes Kabupaten Soppeng, 2023) 

Berdasarkan data puskesmas dan pelayanan kesehatan yang 

telah menerapkan BLUD, pada tahun 2019 ada 5 puskesmas terakhir 

yang secara bersamaan telah menerapkan BLUD tepat pada tanggal 27 

desember 2019 dengan nomor keputusan 803/XII/2019, adapun 

puskesmas tersebut adalah Puskesmas Tajuncu, Sewo, Leworeng, 

Panincong, dan Ganra (Dinkes Kabupaten Soppeng, 2023). 

Berdasarkan data sekunder dari pihak dinas kesehatan dan 

observasi awal peneliti, Puskesmas Sewo pada tahun 2022 setelah 

pelaksanaan rekapitulasi dan laporan pertanggungjawaban data 

keuangan didapatkan missing data, begitupula dengan penerapan 
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sistem BLUD dalam pengelolaan keuangan belum optimal dilaksanakan 

(Data Sekunder, 2023). 

Penerapan PPK BLUD di puskesmas memberikan keleluasaan 

pihak pimpinan puskesmas dalam penyusunan RBA ( Rencana Bisnis 

dan  Anggaran ) sesuai tupoksi dan pengklaim retribusi kebutuhan  

Puskesmas, selain dari itu anggaran yang dulu masih di bawah naungan 

pemerintah daerah setiap pencairan harus menunggu otoritas daerah, 

setelah berstatus BLUD maka dana operasional terletak pada pimpinan 

Puskesmas selaku kuasa pengguna anggaran. Terkait dengan pegawai 

BLUD dapat mempekerjakan tenaga professional non PNS selain PNS 

dan tenaga kontrak. Begitupula dengan remunerasi 

(kompensasi/penghargaan), pejabat pengelola, dewan pengawas, dan 

pegawai BLUD diberikan remunerasi berdasarkan tingkat 

profesionalisme dan tanggungjawab. 

Hal ini bukan tanpa alasan, penerapan BLUD pada UPTD yang 

sifatnya layanan umum masyarakat ini tentunya untuk semakin 

mengefisienkan pengelolaan keuangannya sehingga semakin 

meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat karena hal-hal yang 

berkaitan dengan pengelolaan keuangan maupun belanja kebutuhan 

organisasi dapat direalisasikan lebih cepat sesuai dengan kebutuhan 

tanpa harus mengikuti mekanisme tahapan-tahapan umum yang 

berlaku di daerah (Silalahi, 2021). 

Berdasarkan latar belakang tersebut dipandang perlu untuk 

mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pola pengelolaan 

keuangan terkait penerapan sistem BLUD pada puskesmas. Kabupaten 

soppeng sendiri berdasarkan sumber yang ada merupakan satu – 

satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh puskesmas sudah 

berstatus BLUD. Menurut survey awal yang dilakukan ditemukan 

bahwa terdapat missing data terkait rekapitulasi dan laporan 

tanggungjawab keuangan Puskesmas Sewo pada tahun 2022, yang 
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artinya pengelolaan keuangan masih belum optimal. Hal inilah yang 

membuat calon peneliti memandang perlunya dilakukan penelitian 

tentang pengelolaan keuangan BLUD di Puskesmas Sewo. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urairan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi 

Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK – BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng ?”. 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian akan diteliti ini antara lain adalah pengelolaan 

pendapatan, belanja, remunerasi, dan SILPA pada implementasi 

PPK BLUD Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng. 

2. Deskripsi Fokus 

a. Pengelolaan Pendapatan 

Pengelolaan pendapatan adalah proses mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengelola pengahasilan pendapatan dalam 

suatu organisasi (Hayatunnisma, 2020). Pada penelitian ini 

pengelolaan pendapatan yang dimaksud adalah tata kelola yang 

berkaitan dengan pendapatan puskesmas, seperti fleksibilitas 

pengelolaan pendapatan, sumber pendapatan dan 

pengelolaannya, serta efektivitas realisasi dari pendapatan 

sesuai penerapan sistem BLUD di Puskesmas Sewo. 

b. Pengelolaan Belanja 

Pengelolaan belanja merupakan proses manajemen 

pengeluaran dana dalam suatu entitas, seperti pemerintah 

daerah atau perusahaan (Putong & Wahyudi, 2022). Dalam 

pengelolaan belanja, peneliti ingin mengetahui beberapa aspek 

yaitu fleksibilitas pengelolaan belanja, jenis pembelanjaan dan 
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mekanisme pengelolaan belanja terkait penerapan sistem BLUD 

di Puskesmas Sewo. 

c. Remunerasi 

Remunerasi merujuk pada imbalan atau kompensasi 

yang diberikan kepada seseorang atas kinerja atau jasanya. 

Dalam konteks pengelolaan keuangan dan sumber daya, 

remunerasi menjadi bagian penting dalam memastikan imbalan 

yang adil dan kompetitif bagi para pelaku organisasi 

(Permendagri, 2018). Dalam penelitian ini calon peneliti ingin 

melihat apakah sistem remunerasi diterapkan dan fleksibilitas 

dalam pengelolaan remunerasi di Puskesmas Sewo. 

d. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih 

antara penerimaan dan pengeluaran dalam suatu anggaran pada 

akhir periode anggaran ( 1 tahun ), jika penerimaan lebih besar 

dari pengeluaran, maka akan terjadi SILPA (Muahimin, 2021). 

Pada penelitian ini peneliti ingin melihat apakah terdapat SILPA, 

mengapa terjadi SILPA dan mekanisme pengelolaan SILPA dan 

dampak adanya SILPA. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi 

kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (PPK – BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui pengelolaan pendapatan pada puskesmas 

yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (PPK  - BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten 

Soppeng. 
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b. Untuk mengetahui pengelolaan belanja dalam penerapan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng. 

c. Untuk mengetahui remunerasi yang diberlakukan dalam 

lingkungan Puskemas Sewo PPK BLUD di Kabupaten Soppeng 

d. Untuk mengetahui SILPA yang diberlakukan dalam lingkungan 

Puskemas Sewo PPK BLUD di Kabupaten Soppeng 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya 

keilmuan Admnistrasi Kebijakan Kesehatan (AKK) terkait 

penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah (PPK  - BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng dan 

dapat dijadikan sebagai referensi penelitian di masa yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi referensi 

tentang kajian Administrasi Kebijakan Kesehatan  (AKK), 

terutama terkait kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK  - BLUD) dan penerapannya di 

lingkungan Puskesmas. 

b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan atau rekomendasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten 

Soppeng terkait penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD). 

c. Bagi Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu Langkah untuk penerapan  fleksibilitas Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-

BLUD) di lingkungan Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan 

ilmu pengetahuan dan juga memberikan pengalaman bagi 

peneliti. 
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No. Judul / Penerbit / Tahun Metode Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Evaluasi Implementasi 

Kebijakan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) 

Puskesmas di Kabupaten 

Gresik. 

 

Mukhibatul Khusnah, Yuly 

Peristiowati / 2023 

 

Sumber : 

(Khusnah, 2023) 

Penelitian kualitatif 

dengan menggunakan 

metode pendekatan 

fenomenologi. 

BLUD, Regulasi, 

Kebijakan, dan SDM 

Sebagian besar responden 

menyatakan puas terhadap 

pelayanan yang diberikan,, baik 

dari segi ketanggapan dan 

pelayanan yang diberikan. 

Penilaian pada dimensi mutu 

pelayanan ketiga, yaitu kepastian 

(assurance).  

2.  Analisis Faktor Yang 

Mempengaruhi Kualitas 

Laporan Keuangan (BLUD) 

Metode kuantitatif, 

skala variabel  

Kualitas laporan 

kuangan, SDM, SAPD, 

dan Budaya Organisasi 

kompetensi Sumber daya 

manusia (SDM) hipotesis 

berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kualitas 
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Puskesmas Pada Pemerintah 

Kota Pekanbaru 

 

Fittiani Astika / 2023 

 

 

 

Sumber : 

(Ariska, 2023) 

laporan keuangan BLUD 

Puskesmas Kota Pekanbaru. 

Penerapan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Daerah (SAPD) dari 

uji analitian yang dilakukan , 

variabel ini tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan BLUD 

puskesmas di Kota pekanbaru. 

3.  Analisis Kinerja Keuangan 

Berdasarkan Konsep Value For 

Money Pada Blud Puskesmas 

Murung Pudak Kabupaten 

Tabalong 

Luthfia Ayu karina, Wahyu 

Ramadhani /2023 

 

Sumber : 

(Karina & Ramadhani, 2022)  

Kuantitatif, Pendekatan 

Deskriptif 

Value of Money, 

Ekonomi, Efektivitas, 

Efisiensi, Kinerja 

Keuangan 

Kinerja keuangan BLUD 

Puskesmas Murung Pudak 

berdasarkan Rasio Efesiensi dari 

periode tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020 masuk dalam 

kategori tidak efisien 

(inefisiensi). Hal ini disebabkan 

oleh besarnya tingkat anggaran 

belanja yang dikeluarkan yang 

didominasi oleh barang dan jasa. 

4.  Analisis Implementasi Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan 

Kualitatif, Pendekatan 

Deskriptif 

Regulasi, Kebijakan dan 

Kinerja 

Kekuasaan, kepentingan-

kepentingan dan program dari 
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Layanan Umum Daerah 

(BLUD) pada RSUD Dr. RM. 

Djoelham Binjai. 

Bambang Aziz Silalahi / 2021 

 

Sumber : 

(Silalahi, 2021) 

aktor yang terlibat didapatkan 

dari hasil penelitian bahwa 

kekuasaan dan aktor yang 

terlibat dimulai dari Kepala 

Daerah yaitu Bapak Walikota 

sampai bagian dan bidang yang 

ada di RSUD Dr. RM. Djoelham 

Binjai.  

5.  Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK – BLUD ) di Kota 

Mojokerto 

 

Devi Nilasari / 2021 

 

Sumber : 

(Nilasari, 2021) 

Penelitian Kualitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif 

Komunikasi, Sumber 

Daya, Disposisi dan 

Struktur Birokrasi 

Pelaksanaan PPK – BLUD 

Puskesmas di wilayah Kota 

Mojokerto belum sepenuhnya 

berjalan optimal dikarenakan 

belum semua fleksibilitas sebagai 

keistimewaan yang dimiliki oleh 

unit kerja puskesmas yang telah 

menerapkan PPK – BLUD dapat 

dirasakan oleh puskesmas. 

6.  Performance Improvement Of 

Blud Puskesmas Employees 

Based On The Reliance On 

Kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus 

Kinerja pegawai, 

control level, BLUD 

Puskesmas 

Studi ini menunjukkan bahwa 

Levers of Control memediasi 

hubungan antara ketergantungan 

pada beberapa ukuran kinerja 
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Multiple Performance Measure 

Through Levers Of Control 

 

Efrizal Sofyan / 2020 

 

Sumber : 

(Sofyan, 2020) 

pada kinerja. Namun, studi ini 

gagal menunjukkan bahwa 

kinerja BLUD Puskesmas 

dipengaruhi oleh ketergantungan 

pada berbagai ukuran kinerja. 

7.  Analisis Kinerja Puskesmas 

yang menerapkan PPK BLUD 

(Studi pada Puskesmas Krian 

Kabupaten Sidoarjo) 

 

Erryn Aprilia, Eni Wuryani / 

2020 

 

 

 

Sumber : 

(Aprilia, 2020) 

Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif 

Perspektif Keuangan, 

Pelanggan, Bisnis, 

Pembelajaran, Kinerja 

Semakin tinggi kenaikan 

kunjungan, semakin besar 

pendapatan yang diperoleh, 

sehingga dapat mengalami 

surplus. sistem penganggaran 

tradisional menjadi berbasis 

kinerja atau disebut dengan New 

Public Management (NPM) dan 

mendapatkan hasil yang lebih 

baik dibuktikan dengan 

pengukuran rasio yang baik dan 

adanya peningkatan akuntabilitas 
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8.  Analisis Stakeholder dalam 

Kebijakan BLUD Puskesmas di 

Kabupaten Jember. 

 

Hasritatun Riskiyah / 2019 

 

 

 

Sumber : 

(Riskiyah, 2019) 

Kualitatif, pendekatan 

fenomelogi 

Stakeholder, 

Kepentingan, Resiko 

dan Antisipasi 

Antisipasi risiko yang dapat 

dilakukan oleh Stakeholder 

terkait kebijakan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD) yaitu 

dilakukan pemantauan terus - 

menerus terutama dari pihak 

Dinas Kesehatan karena akan 

memantau seluruh  Puskesmas 

maka pemantauan harus lebih 

dioptimalkan 

9.  Analisis Budaya Organisasi 

Puskesmas Sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah (Blud) 

Di Kota Semarang 

 

M.Abdurrahman Shidiq, Ayun 

Sriatmi, Septo Pawelas Arso / 

2019 

 

Sumber : 

(Shidiq et al., 2019) 

Kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif 

Budaya inovasi dan 

pengambilan resiko 

(stabilitas dan 

Agresivitas) 

Budaya inovasi dan pengambilan 

risiko pada Puskesmas 

ditunujukkan dengan adanya 

keterbukaan pimpinan terhadap 

ide dari bawahannya serta 

toleransi terhadap kegagalan. 

Inovasi didukung dengan adanya 

alokasi anggaran dana. Namun 

inovasi belum didukung dengan 

adanya reward 
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10.  Mutu Pelayanan Puskesmas 

Perawatan yang Berstatus 

Badan Layanan Umum Daerah 

 

Putu Ayu Indrayathi, Rina 

Listyowati, Ni Made Sri 

Nopiyani, Luh Putu Sinthya 

Ulandari / 2019 

 

 

 

 

 

Sumber : 

(Indrayathi et al., 2019) 

Data kuantitatif 

dianalisis secara 

deskriptif dan data 

kualitatif dianalisis 

dengan analisis tematik 

yaitu proses mengkode 

informasi 

Persepsi pemberi 

layanan kesehatan yaitu 

: 

Bukti langsung, 

kendala, kepastian, 

cepat tanggap, dan 

empati 

Dengan diterapkannya kebijakan 

BLUD di puskesmas perawatan di 

Kabupaten Gianyar, pihak 

manajemen puskesmas perlu 

senantiasa menyediakan input 

(dana, tenaga, dan sarana 

prasarana) yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat di wilayah 

kerjanya. Dengan tersedianya 

kuantitas dan kualitas (standard 

of personels and facilities), 

institusi kesehatan termasuk 

puskesmas dapat 

mengembangkan mutu 

pelayanannya dengan baik dan 

berkesinambungan. 

 

   Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena penelitian ini menggunakan variabel Pengelolaan Pendapatan, 

Pengelolaan Belanja, Remunerasi dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dari Puskesmas yang menerapakan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Selain itu penelitian ini berlokasi di Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng, 

dan di kabupaten tersebut belum ada yang meneliti terkait dengan PPK BLUD di Puskesmas
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Badan Layanan Umum Daerah 

1. Pengertian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah menjelaskan Badan 

Layanan Umum Daerah yang kemudian dapat disebut dengan BLUD 

merupakan suatu sistem yang memberikan fleksibilitas dalam hal 

pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari ketetapan pengelola 

keuangan yang berlaku di daerah pada umumnya dimana 

penerapannya dilakukan oleh unit pelaksana daerah. (Permendagri, 

2018) 

2. Tujuan BLUD 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mempunyai tujuan 

sebagai pemberi layanan umum secara lebih efektif, efisien, 

ekonomis, transparan serta bertanggung jawab dengan tetap 

memprioritaskan asas kepatuhan, keadilan serta manfaat yang 

searah dengan praktek bisnis yang sehat. Selain itu, BLUD juga 

mempunyai tujuan untuk ikut serta dalam mendukung pencapaian 

tujuan pemerintahan daerah yang mana pengelolaannya dilakukan 

berlandaskan kewenangan yang dimandatkan oleh kepala daerah 

kepada BLUD. (Badan Layanan Umum, 2021) 

3. Persyaratan BLUD 

 Dalam penelitian (Widianto et al., 2019) menunjukkan bahwa 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan diberlakukan pada 

unit pelaksana daerah wajib melengkapi persyaratan yang meliputi: 

a. Substantif 

 Unit Pelaksana Daerah  yang akan implementasikan BLUD 

harus melengkapi persyaratan substantif yang dilakukan 
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dengan cara memenuhi tugas serta fungsinya sebagai Unit 

Pelaksana Teknis Daerah.. Kriteria yang termasuk dalam layanan 

umum meliputi : 

1) Unit Pelaksana Daerah  menyediakan barang atau jasa 

layanan umum yang diunggulkan seperti pelayanan 

kesehatan. Penyediaan barang atau jasa yang dilakukan bagi 

pemerintah maupun swasta dengan tetap memperhatikan 

praktek bisnis yang sehat sebagai salah satu wujud 

pengembangan layanan 

2) Mengelola dana khusus meliputi dana bergulir dan usaha 

mikro, kecil serta menengah dan dana perumahan sebagai 

upaya untuk memajukan ekonomi  dan  atau layanan kepada 

masyarakat 

3) Memajukan perekonomian masyarakat atau layanan umum 

semacam zona ekspansi ekonomi terpadu yang dilakukan 

dengan melakukan pengelolaan wilayah / Kawasan tertentu. 

b. Teknis 

Persyaratan teknis yang perlu dilengkapi meliputi hal–hal 

berikut : 

1) Penerapan BLUD oleh Unit Pelaksana Daerah sebagai bentuk 

pengelolaan keuangan bisa memberikan pelayanan yang 

lebih layak pada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai 

target keberhasilan. Kriteria yang dapat disebut layak 

diantaranya adalah Unit Pelaksana Daerah mempunyai 

potensi pada penyelenggaraan pelayanan secara efektif, 

efisien, produktif serta mempunyai perincian teknis yang 

tergantung langsung dengan layanan umum pada 

masyarakat.  

2) Penerapan BLUD memiliki potensi untuk meningkatkan 

kinerja keuangan menjadi lebih baik serta meningkatkan 
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Memiliki 

potensi bukan hanya dilihat dari peningkatan kinerja 

keuangan saja, melainkan juga peningkatan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi 

perkiraan rencana pengembangan yang dilihat.  

c. Administratif  

 Unit Pelaksana Daerah yang akan mengimplementasikan 

BLUD wajib melengkapi persyaratan administratif dengan 

membuat serta menyampaian dokumen yang meliputi :  

1)     Surat pernyataan kesanggupan untuk menaikkan kinerja 

yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Daerah 

dengan sepengetahuan dari Kepala SKPD  

2)     Pola tata kelola, yang akan diterapkan oleh Unit Pelaksana 

Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. Pola 

tata kelola yang dimiliki oleh Unit Pelaksana ini berisi 

tentang kelembagaan yang berisi tentang posisi jabatan 

beserta pengelompokan tugasnya, peranan, beban, interaksi 

kerja dan kewenangannya.  

3)     Renstra, adalah rencana 5 (lima) tahunan menggunakan 

teknik analisis bisnis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana skema 

pengelolaan BLUD dengan cara meninjau porsi sumber daya 

beserta kinerja. Renstra sendiri berisi tentang rancangan 

pengembangan layanan, rencana taktis juga pedoman 

kebijakan, rancangan program serta kegiatan dan draf 

keuangan.  

4)     Standar pelayanan minimal, merupakan salah satu syarat 

yang perlu dipenuhi oleh setiap Unit Pelaksana Teknis 

Dinas/Badan Daerah yang akan memberlakukan BLUD yang 

berisi tentang standar minimal tentang jenis serta mutu 
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layanan dalam standar pelayanan minimal. Pengaturan 

tentang standar pelayanan minimal ini diatur oleh Peraturan 

Kepala Daerah dengan mengikuti ketetapan yang terdapat 

dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk 

menjamin kecukupan, keterjangkauan, pendistribusian, 

kesamaan, kemudahan serta nilai layanan umum yang 

disediakan. 

5)     Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan, yang 

mana penyusunannya menggunakan sistem perakuntansian 

yang diterapkan pada pemerintah daerah. Laporan 

keuangan meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, 

laporan perubahan ekuitas, aporan operasional, serta 

catatan atas laporan keuangan. 

6)    Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk 

dilakukan audit oleh pemeriksa eksternal pemerintah. 

Laporan audit adalah laporan keuangan terakhir Tujuannya 

dapat dijadikan rekomendasi apakah Unit Pelaksana Teknis 

Daerah dapat memberlakukan BLUD atau tidak.  

4. Tata Kelola BLUD  

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 

Tahun 2007 Penyelenggaraan BLUD dilaksanakan menggunakan 

pedoman pola tata kelola atau peraturan (Permendagri, 2018). 

Yang mana di dalamnya memuat persyaratan sebagai berikut :  

a. Struktur Organisasi, yang memberikan deskripsi mengenai 

kedudukan seseorang, kewajiban, tanggung jawab, pembagian 

tugas, serta kekuasaan di suatu organisasi.  

b. Prosedur kerja, yang memberikan gambaran tentang bagaimana 

hubungan serta mekanisme kerja antar jabatan satu dengan 

yang lainnya beserta fungsinya dalam suatu organisasi.  
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c. Pembagian kelompok fungsi yang logis, berisi tentang 

penjelasan bagaimana pekerjaan dibagi antara fungsi pelayanan 

dan fungsi pendukung secara jelas dan juga rasional yang 

disesuaikan berdasarkan prinsip pengendalian intern yang 

bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam meraih target 

sebuah organisasi.  

d.  Pengelolaan sumber daya manusia, memuat gambaran tentang 

bagaimana manajemen sumber daya manusia mengatur dalam 

pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh 

organisasi baik secara kualitas maupun kuantitasnya.  

5. Pejabat Pengelola BLUD 

  Pelaksanaan pemberian layanan umum merupakan tugas 

tehadap keberlangsungan, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas 

keuangan BLUD serta kinerja umum operasional BLUD dalam 

memberikan pelayanan. (Badan Layanan Umum, 2021) 

Pejabat Pengelola BLUD meliputi :  

a. Pemimpin  

  Pemimpin BLUD merupakan penanggungjawab umum 

operasional dan juga penanggungjawab umum keuangan dalam 

pelaksanaan BLUD.  

  Tugas-tugas seorang pemimpin BLUD adalah sebagai 

berikut :  

a. Melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

mengarahkan serta mengevaluasi dalam pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh BLUD agar lebih efissien dan 

lebih memiliki produktivitas tinggi untuk mencapai tujuan 

organisasai.  

b. Menyusun rancangan ketetapan kebijakan teknis BLUD 

beserta tanggung jawab lainnya yang disesuaikan dengan 
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kebijakan yang berlaku dan diputuskan oleh pemerintah 

daerah.  

c. Merumuskan Rencana Strategis  

d. Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran  

e.  Memberikan usulan kepada kepala daerah mengenai 

kandidat pejabat keuangan beserta pejabat teknis dengan 

mengikuti peraturan yang ada.  

f. Penetapan pejabat lain yang dikecualikan dari peraturan 

perundang-undangan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan BLUD.  

g. Melakukan koordinasi bersama-sama dengan pejabat 

keuangan dan pejabat teknis dalam menjalankan 

kebijakan BLUD  

h. Melakukan pengendalian dan pengawasan internal  

i. Bertanggungjawab terhadap kinerja operasional serta 

keuangan BLUD yang kemudian menyampaikannya pada 

kepala daerah; serta  

j.  Tugas lainnya yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan kewenangannya  

b. Pejabat keuangan  

  Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugasnya 

terhadap penyelenggaraan BLUD bertanggungjawab terhadap 

keuangan BLUD.  

Tugas-tugas pejabat keuangan adalah sebagai berikut :  

1) Menyusun perumusan kebijakan yang berkaitan dengan 

pengelolaan keuangan  

2) Melaksanakan koordinasi untuk menyusun RBA  

3) Merancang Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)  

4) Melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja  

5) Melaksanakan pengelolaan kas  
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6) Melaksanakan pengelolaan utang, piutang, serta investasi  

7) susunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang 

berada di bawah kewenangannya  

8) Menjalankan sistem informasi manajemen keuangan  

9) Menjalankan sistem akuntansi serta menyusun laporan 

keuangan; serta  

10) Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah dan/atau 

pemimpin sesuai dengan wewenangnya  

c.  Pejabat teknis  

  Pejabat teknis mempunyai tugas dan kewajiban yang 

meliputi :  

1) Membuat susunan rencana kegiatan teknis operasional 

serta pelayanan di bidangnya  

2) Menjalankan kegiatan teknis operasional dan pelayanan 

sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang 

sudah dibuat  

3) Melakukan pengendalian dan memandu kegiatan teknis 

operasional serta pelayanan di bidangnya  

4) Tugas lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya . 

6. Struktur Anggaran BLUD 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 

Tahun 2018 (Permendagri, 2018). Badan Layanan Umum Daerah 

memiliki struktur anggaran yang meliputi : 

a. Pendapatan BLUD 

1) Jasa Layanan 

 Pendapatan BLUD dengan sumber yang berasal dari jasa 

layanan berbentuk kompensasi yang didapatkan dari 

masyarakat atas jasa layanan yang telah diberikan. 

2) Hibah 
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 Pendapatan BLUD dengan sumber yang datang dari 

hibah diperoleh dari masyarakat secara individu maupun 

badan lain. Terdapat 2 ( dua ) jenis hibah yaitu hibah terikat 

dan hibah yang tidak terikat. Hibah terikat sebagai salahsatu 

sumber pendapatan BLUD dimanfaatkan sesuai dengan 

tujuan pemberi hibah yang mana juga sejalan dengan misi 

BLUD seperti yang tertulis dalam dokumen perjanjian hibah. 

3) Hasil kerja sama dengan pihak lain 

 Pendapatan BLUD dengan sumber yang berasal dari 

produk kolaborasi BLUD dengan institusi lain. 

4) APBD 

 Pendapatan BLUD dengan sumber yang berasal dari 

APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD. 

5) Lain – lain pendapatan BLUD yang sah 

a) Jasa Giro 

b) Pendapatan bunga 

c) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang asing 

d) Koisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari 

perjalanan dan pengadaan barang atau jasa oleh BLUD 

e) Investasi 

f) Pengembangan usaha 

g) Belanja BLUD 

Belanja yang dimaksud meliputi : 

1) Belanja operasi 

 Merupakan keseluruhan belanja BLUD yang mana 

yang mencakup pegawai, belanja barang dan jasa, 

belanja bunga serta belanja lain – lain yang 

penggunaannya dimanfaatkan untuk melaksanakan 

tugas dan fungsi dalam rangka penerapan BLUD. 
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2) Belanja Modal 

 Seluruh belanja BLUD yang melingkupi belanja 

tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja Gedung 

dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan 

serta belanja asset lainnya yang bertujuan untuk 

mendapatkan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang 

dapat memberikan keuntungan dalam kurun waktu 

12 bulan sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan BLUD. 

b. Pembiayaan BLUD 

 Pembiayaan BLUD ialah keseluruhan pendapatan yang 

wajib dibayarkan lagi ataupun keseluruhan pengeluaran 

yang akan didapatkan ulang, baik pada tahun anggaran 

yang berkaitan ataupun pada tahun anggaran berikutnya. 

1) Penerimaan pembiayaan 

Meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 

anggaran sebelumnya, divestasi serta penerimaan 

utang / pinjaman. 

2) Pengeluaran pembiayaan 

Terdiri atas investasi serta pembayaran pokok utang 

/ pinjaman. 

B. Tinjauan Pola Pengelolaan Keuangan ( PPK ) 
 

      Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) merupakan pada cara individu 

atau sebuah entitas mengatur, mengelola, dan mengendalikan sumber 

daya keuangan yang dimiliki. Hal ini mencakup berbagai keputusan dan 

tindakan yang diambil untuk merencanakan, memonitor, dan 

mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan keuangan tertentu 

(Aprilia, 2020). 
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 Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK BLUD) merupakan pola 

pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari ketentuan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya dengan diberikannya keistimewaan 

berupa fleksibilitas dalam hal pengelolaan keuangan. Fleksibilitas 

memberikan kelonggaran untuk dapat mempraktikkan praktek bisnis 

yang sehat tanpa mencari keuntungan yang bertujuan untuk 

menambah layanan pada masyarakat dalam rangka untuk memajukan 

kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa 

(Permendagri, 2018). 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah terkait Pola Pengelolaan 

Keuangan terdiri dari beberapa aspek berikut : 

1. Pengelolaan Pendapatan  

 Pengelolaan pendapatan adalah proses mengumpulkan, 

menganalisis, dan mengelola pengahasilan pendapatan dalam suatu 

organisasi (Hayatunnisma, 2020). Pada penelitian ini pengelolaan 

pendapatan yang dimaksud termasuk sumber pendapatan, 

fleksibilitas, dan pelaporan keuangan terkait penerapan BLUD di 

Puskesmas Sewo. 

 Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan baik dalam 

bentuk kas maupun tagihan BLUD yang tidak perlu dibayar kembali 

serta dapat memajukan ekuitas dana lancar dalam rentang waktu 

tertentu (Permendagri, 2017) 

Sumber-sumber pendapatan BLUD adalah sebagai berikut :  

a. Jasa layanan yang didapatkan dari masyarakat akibat layanan 

yang disediakan.  

b. Hibah, baik itu hibah terikat maupun hibah tidak terikat.  

c. Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain  

d. APBD berbentuk pendapatan yang diperoleh dari DPA APBD; 

serta  
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e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah  

2. Pengelolaan Belanja  

Pengelolaan belanja merupakan proses manajemen 

pengeluaran dana dalam suatu entitas, seperti pemerintah daerah 

atau perusahaan (Putong & Wahyudi, 2022). Dalam pengelolaan 

belanja, peneliti sekiranya dapat mengetahui beberapa aspek yaitu 

fleksibilitas belanja dan volume kegiatan layanan terkait penerapan 

BLUD di Puskesmas Sewo. 

 BLUD memiliki keleluasaan dalam hal pengelolaan belanja berupa 

fleksibilitas belanja melalui peninjauan volume aktivitas pelayanan 

dengan penyesuaian terhadap transisi penerimaan yang sebelumnya telah 

ditetapkan secara definitif sebagaimana yang tercantum dalam ambang 

batas RBA dan DPA. Keleluasaan belanja BLUD yang dimaksud hanya 

dapat dilakukan pada pendapatan BLUD yang telah ditetapkan dalam 

pasal 51 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah dimana meliputi jasa layanan, hasil kerjasama dengan 

pihak lain serta hibah tidak terikat. Fleksibilitas belanja tidak dapat 

dilakukan pada belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan APBD. 

(Nilasari, 2021) 

3. Pengelolaan Tarif  

 BLUD diberikan keleluasaan dalam hal mengelola tarif 

pelayanan. Keleluasaan atau kemandirian tersebut berupa BLUD 

boleh memungut biaya terhadap barang atau jasa layanan yang 

disediakan kepada masyarakat. Imbalan jasa tersebut bisa 

berwujud besaran tarif atau pola tarif yang mana disesuaikan 

dengan jenis layanan BLUD yang bersangkutan. Tarif layanan dibuat 

dalam struktur tarif yang dikerjakan berasaskan perhitungan biaya 

per unit layanan dan Hasil per investasi dana.(Riskiyah, 2019) 

4. Pengelolaan Utang dan Piutang  
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 (Nilasari, 2021) dalam penelitiannya menunjukkan BLUD 

diberikan keleluasaan atau kemandirian dalam mengelola utang 

dan piutang.  

a. Utang/pinjaman jangka pendek  

 Utang/pinjaman jangka pendek mempunyai keuntungan 

dalam kurun waktu kurang pemberi utang/pinjaman dalam 

bentuk sebuah perjanjian. Sedangkan pembayarannya menjadi 

tanggung jawab BLUD. Mekanisme dalam pengajuan 

utang/pinjaman jangka pendek diatur dalam Peraturan Kepala 

Daerah.  

b. Utang/pinjaman jangka panjang  

 Utang/pinjaman jangka panjang hanya diperuntukkan bagi 

pengeluaran untuk belanja modal. Utang/pinjaman jangka 

panjang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun beserta 

masa pelunasan kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih 

dari 1 (satu) tahun anggaran.  

5. Pengelolaan Barang dan Jasa 

  BLUD diberikan keleluasaan atau kemandirian dalam hal 

mengelola barang/jasa. Keleluasaan tersebut yakni pengecualian 

sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang barang dan/atau jasa pemerintah. Pembebasan 

tersebut hanya berlau pada pengadaan barang dan/atau jasa pada 

BLUD yang sumbernya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, 

hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain serta lain-lain pendapatan 

BLUD yang sah.(Nilasari, 2021) 

6. Pengelolaan Pegawai 

Pegawai merupakan orang yang bertugas untuk 

menyelenggarakan kegiatan dalam mendukung kinreja BLUD. BLUD 

diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pegawai dengan dapat 

mengangkat pegawai dari professional lainnya. (Aprilia, 2020) 
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7. Pengelolaan Kerjasama  

BLUD diberikan keleluasaan atau kemandirian dalam hal 

mengelola kerja sama berupa investasi. Investasi dapat dilakukan 

sepanjang dapat meningkatkan pendapatan serta meningkatkan 

pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Investasi hanya 

boleh dilakukan sepanjang tidak menghalangi likuiditas keuangan 

BLUD serta tetap melihat rancangan pengeluaran (Aprilia, 2020). 

8. Remunerasi  

Remunerasi merujuk pada imbalan atau kompensasi yang 

diberikan kepada seseorang atas kinerja atau jasanya. Dalam 

konteks pengelolaan keuangan dan sumber daya, remunerasi 

menjadi bagian penting dalam memastikan imbalan yang adil dan 

kompetitif bagi para pelaku organisasi (Permendagri, 2018).  

(Widianto et al., 2019) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa BLUD memiliki keleluasaan atau kemandirian dalam 

memberikan remunerasi kepada para pegawainya. Remunerasi 

adalah imbalan kerja yang dapat berupa : 

a. Gaji, merupakan kompensasi kerja yang bentuknya berupa uang 

dan diberikan per-bulannya dan sifatnya statis;  

b. Tunjangan tetap, merupakan upah kerja yang berbentuk uang 

namun sifatnya tidak tetap atau dengan kata lain berupa 

pendapatan tambahan di luar gaji tetap yang diterima setiap 

bulannya, 

c.  Insentif, merupakan imbalan kerja berwujud uang dan sifatnya 

pendapatan tambahan di luar gaji yang diberikan setiap 

bulannya;  

d.  Bonus atas prestasi, merupakan imbalan kerja yang berbentuk 

uang yang sifatnya pendapatan tambahan di luar gaji yang 

diberikan setiap bulannya.  
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e. Pesangon, merupakan imbalan kerja yang berbentuk uang 

santunan purna jabatan menurut kemampuan keuangan; serta   

f. Pensiun, merupakan imbalan kerja yang berbentuk uang  

9. Dewan Pengawas 

BLUD diberikan keleluasaan atau kemandirian dengan 

diperbolehkan membentuk Dewan Pengawas BLUD. Keanggotaan 

Dewan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang 

dengan salah satu orang selaku koordinator dimana ditentukan 

berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Usulan Dewan Pengawas 

disampaikan kepada pemimpin BLUD dan ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Kepala Daerah. (Badan Layanan Umum, 2021) 

10. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ) 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara 

penerimaan dan pengeluaran dalam suatu anggaran pada akhir 

periode anggaran, jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran, 

maka akan terjadi SILPA (Muahimin, 2021).  

BLUD memiliki keleluasaan atau kemandirian berupa 

pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SILPA ). SILPA BLUD 

adalah kesenjangan antara pendapatan yang diterima dan 

pengeluaran yang harus dibayar oleh BLUD dalam kurun waktu 1 

tahun anggaran. Pengeloaan SILPA BLUD diatur dengan Peraturan 

Kepala Daerah. Seperti adanya program dan keperluan mendesak. 

(Silalahi, 2021) 
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C. Tinjauan Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) 

1. Pengertian 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 

2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

menyebutkan bahwa puskesmas adalah sarana pelayanan 

kesehatan yang lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif 

dimana pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi upaya 

kesehatan Masyarakat serta upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama yang diselenggarakan di wilayah kerjanya. (Permenkes, 

2019) 

2. Prinsip Penyelenggaraan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang 

Menurut (Permenkes RI No 43, 2019), mayoritas puskesmas 

diselenggarakan berdasarkan prinsip – prinsip berikut ini : 

a. Paradigma sehat 

Dalam menjalankan prinsip paradigma sehat, puskesmas 

harus menggerakkan semua pemilik kepentingan untuk ikut 

bekerjasama dalam usaha pencegahan serta meminimalisir 

resiko kesehatan yang dihadapi oleh baik itu perseorangan, 

keluarga, kelompok, maupun masyarakat melalui Masyarakat 

Hidup Sehat. 

b. Pertanggungjawaban wilayah 

Dalam menjalankan prinsip pertanggungjawaban 

wilayah, puskesmas harus dapat menggerakkan potensi yang 

ada di wilayah kerjanya serta bertanggungjawab terhadap 

pembangunan kesehatan yang ada di wilayah tersebut. 

c. Kemandirian Masyarakat 

Dalam menjalankan prinsip kemandirian kesehatan, 

puskesmas harus mampu mengajak  Masyarakat yang ada di 

wilayah kerjanya untuk hidup sehat baik itu di tingkat individu, 

keluarga, kelompok serta Masyarakat. 

d. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan 
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Dalam menjalankan prinsip ketersediaan akses 

pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang diberikan puskesmas harus dapat terjangkau serta 

memiliki kemudahan akses bagi seluruh Masyarakat yang ada di 

wilayah kerjanya secara merata tanpa membedakan status 

sosial, ekonomi, agama, budaya serta kepercayaan. 

e. Teknologi Tepat Guna 

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan 

oleh puskesmas dilakukan dengan menggunakan teknologi yang 

sesuai dengan keperluan pelayanan, sederhana dalam 

pemanfaatannya serta tak memiliki dampak negative terhadap 

lingkungan yang ada disekitarnya. 

f. Keterpaduan dan kesinambungan 

  Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 

puskesmas memiliki prinsip keterpaduan dan kesinambungan 

yang dilakukan dengan menggabungkan serta sinkronisasi 

dalam penyelenggaraan UKM dan UKP baik itu melalui lintas 

program maupun lintas sektor.   

D. Tinjauan Implementasi Kebijakan  
 

Implementasi kebijakan adalah Langkah penting dalam proses 

kebijakan publik. Program kebijakan harus diimplementasikan 

guna hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada dasarnya 

adalah bagaimana kebijakan itu mencapai tujuannya. Ada dua cara 

pelaksanaan kebijakan publik, yaitu implementasi secara langsung 

dalam bentuk program atau melalui pengembangan kebijakan 

turunan (Simorangkir et al., 2022) 

Implementasi kebijakan akan membutuhkan lebih banyak 

tenaga kerja, uang, dan ketrampilan organisasi daripada yang sudah 

ada. Dari situsi ini, implementasi kebijakan merupakan proses 

memperoleh tambahan sumber daya untuk mengukur apa yang 
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telah dilakukan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dari 

kegiatan kebijakan sebelumnya. Implementasi dapat dilihat sebagai 

proses interaksi antara tujuan dan aktivitas yang mencapainya, 

dimana implementasi menjadi jaringan yang tidak terlihat, namun 

memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan 

sebab akibat yang menghubungkan aktivitas dengan tujuan. 

Implementasi suatu keputusan atau tindakan dengan cara tertentu 

merupakan isu penting dalam implementasi kebijakan. Caranya 

adalah dengan melakukan sesuai dengan keputusan dan bekerja 

dengan baik dalam lingkup lembaga tersebut (Nurmayana Siregar, 

2022) 

1. Teori George Edward III 

Menurut teori Edward III dalam (Nilasari, 2021), komunikasi 

sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik. Pengetahuan atas apa yang akan 

mereka kerjakan baru dapat berjalan jika komunikasi berjalan 

dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan 

implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) 

kepada bagian yang tepat terkait penerapan PPK BLUD di 

Puskesmas.  

a) Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses interaksi untuk 

melakukan pertukaran informasi dengan tujuan untuk 

mempengaruhi sikap dan tingkah laku orang lain untuk 

mencapai tujuan yang telah disepakati (Soedarjomowan, 2020). 

b) Sumber Daya 

Sumber Daya Menurut teori Edward III dalam (Nilasari, 

2021), walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara 

jelas dan konsisten, tetapi bila implementor kekurangan sumber 
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daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan 

dengan efektif. 

c) Sikap Pelaksana / Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karateristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. 

Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia 

akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan (Delpiero Roring et al., 

2021).  

d) Struktur Birokrasi 

Dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), 

struktur birokrasi mencakup tingkat otonomi dalam 

pengelolaan keuangan dan penyediaan layanan. BLUD didirikan 

untuk memberikan layanan publik, seperti layanan kesehatan 

dan pendidikan, dan diharapkan dapat beroperasi secara efisien 

dan efektif dalam birokrasi pemerintah (Asri, 2020). Struktur 

birokrasi merupakan acuan pembagian pertanggungjawaban 

dalam suatu organisasi (Hajaroh, 2019).  

E. Integrasi KeIslaman 
 

1. Kebijakan dalam Pandangan Islam 

Ketika kita berbicara tentang seorang pemimpin, perspektif kita 

adalah seseorang yang mampu memimpin suatu kelompok atau 

banyak orang, dalam hal ini membuat kebijakan kesehatan. Oleh 

karena itu, sebagai seorang pemimpin, ia harus mampu mengambil 

kebijakan berdasarkan kebaikan rakyat yang dipimpinnya. 

Jika seorang pemimpin tidak bisa membuat kebijakan, dia lebih 

baik tidak menjadi pemimpin karena seorang pemimpin yang tidak 

mampu mengambil keputusan  sangat buruk bagi organisasi. Tentu 

saja, seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dalam 

pengambilan keputusan harus dipertimbangkan dengan matang, 
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tidak asal-asalan atau semena-mena. Oleh karena itu, pengambilan 

keputusan ini merupakan salah satu tanggung jawab seorang 

pemimpin (Zakiyatul Miskiyah et al., 2022). 

Adapun dalam Islam kita diwajibkan menaati pemimpin yang 

telah membuat kebijakan untuk kemaslahatan rakyatnya, dalam hal 

ini Allah SWT. Berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :59 : 

   ۖ مْ   كُ نْ مِ رِ   َمْ ي الْْ ُولِ أ وَ ولَ   سُ يعُوا الرَّ َطِ أ وَ   َ يعُوا اللَّّ َطِ وا أ ُ ن مَ ينَ  آ ذِ َّ ال ا  هَ ُّ َي ا أ َ ي

  ِ اللَّّ ِ ُونَ  ب ن مِ ُؤْ ُمْ  ت ت ْ ن نْ  كُ ِ ولِ  إ سُ لرَّ ا ِ  وَ لَى اللَّّ ِ ُ  إ وه ُّ د رُ َ ء   ف يْ ِي شَ ُمْ  ف ت عْ ازَ َ َن ِنْ  ت إ َ ف

لً  ي ْوِ َأ نُ  ت سَ َحْ أ وَ ر    ْ ي كَ  خَ لِ ََٰ ۖ   ذ رِ   خِ الْْ مِ   وْ َ ي الْ  وَ

Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 

akibatnya”(Kemenag RI, 2019). 

 

Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi mengatakan 

bahwa khilafah disini adalah seseorang yang memiliki kecerdasan 

ekstra dan pengetahuan ekstra untuk mengatur. Istilah khilafah 

mulai digunakan setelah wafatnya Nabi Muhammad. 

Kepemimpinan juga termasuk dalam pengertian imam yang berarti 

pemimpin agama dan pemimpin spiritual yang diteladani. Ada juga 

istilah Amir yang berarti pemimpin yang memiliki kekuasaan 

mengatur masyarakat. Dan tafsir Surah An-Nisa ini menjelaskan 

ungkapan Ulil Amri yang artinya penguasa, pemerintah dan 

pemimpin yang menjadi sandaran rakyat (Putong & Wahyudi, 2022) 

Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan 

untuk menaati ulil amr tanpa adanya kata “taat” karena pada 

dasarnya ulil amr tidak berhak untuk ditaati, jikan menaati ulil amr 

bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan. 
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Sebaliknya, jika ketaatan kepada ulil amr tidak bertentangan, maka 

harus diikuti. Dalam konteks ini Nabi SAW bersabda bahwa seorang 

muslim wajib mengikuti ulil amr suka atau tidak suka, selama tidak 

diperintahkan untuk berbuat maksiat atau bertentangan dengan 

syariat Islam (Putong & Wahyudi, 2022) 

Adapun hadist tentang taat kepada pemimpin yaitu : 

 

عَلىَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ » أنََّهُ قاَلَ  -صلى الله عليه وسلم-عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبىِِِّ 

«حَبَّ وَكَرِهَ إلِاَّ أنَْ يؤُْمَرَ بِمَعْصِيَة  فإَنِْ أمُِرَ بِمَعْصِيَة  فلََ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ وَالطَّاعَةُ فيِمَا أَ   

Artinya : 

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, 
beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar 
kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang 
disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika 
diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal 
maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan 
tidak boleh taat.” Muttafaqun ‘alaih. (HR. Bukhari no. 7144 dan 
Muslim no. 1839). 
 

Melihat dari sisi administrasi kebijakan kesehatan 

keutamaan adanya kebijakan dalam Islam tercermin dalam Al 

Qur’an Surah Al Baqarah/2:30 yang berbunyi : 

 

ذْ  ِ إ الَ  وَ كَ  قَ بُّ ةِ  رَ كَ ِ ئ لَ مَ لْ ِ ِي ل ِّ ن ِ ل   إ اعِ ِي جَ ضِ  ف رَْ ةً  الْْ َ يف لِ وا ۖ   خَ ُ ال َ لُ  ق عَ َجْ َت ا أ يهَ ِ  ف

نْ  ُ  مَ د سِ فْ ُ ا ي يهَ ِ كُ  ف فِ سْ يَ اءَ  وَ مَ ِِّ د نُ  ال حْ َ ن حُ  وَ ِ ِّ ب سَ ُ كَ  ن دِ مْ حَ ِ سُ  ب ِِّ د َ ق ُ ن كَ  وَ الَ  ۖ   لَ َ ِي ق ِّ ن ِ  إ

مُ  َ ل َعْ ا أ ونَ  لَا  مَ مُ َ ل َعْ ت  

Terjemahnya : 

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
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Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui" (Kemenag RI, 2019). 

Ayat ini memberi manfaat yang besar bagi umat manusia. 

Pertama, ia memberi tahu kita bahwa keimanan adalah syarat 

utama untuk menikmati rahmat Allah. Dengan demikian, orang 

yang beriman akan lebih dekat dengan Allah dan akan mendapatkan 

kenikmatan di surga. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa 

Allah telah menyediakan penyembuhan untuk semua penyakit. Hal 

ini berarti bahwa Allah hendak menyelamatkan umat manusia dari 

segala musibah dan bahaya. 

Dalam Al Baqarah Ayat 30, Allah SWT menyampaikan kebijakan-

Nya dalam menentukan tujuan hidup manusia. Ayat ini menyatakan 

bahwa Allah telah menyediakan petunjuk, rahmat dan 

penyembuhan bagi orang yang beriman. Selain itu, ayat ini juga 

mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada 

Allah. Dengan demikian, kita akan dapat meraih keselamatan baik 

di dunia maupun di akhirat. 

Selain itu, implementasi kebijakan kesehatan juga dapat 

melibatkan aspek integrasi keIslaman, seperti dalam peningkatan 

akses pendidikan tinggi keagamaan, peningkatan kualitas layanan 

pendidikan tinggi keagamaan, dan peningkatan mutu dosen dan 

tenaga kependidikan (Bakri, 2020). 

Dengan demikian, integrasi keIslaman dalam kebijakan 

kesehatan mencakup upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai dan 

konsep-konsep Islam dalam upaya promosi kesehatan dan 

penyelenggaraan program kesehatan. 

2. Pengelola Keuangan dalam Pandangan Islam 

Dalam pandangan Islam, pengelolaan (manajemen) diatur oleh 

prinsip-prinsip ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup tata 
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kelola yang baik, Amanah, kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan 

terhadap nilai kemanusiaan dan spiritual (Mohammad Ghozali, 

2020). 

Adapun pengelola keuangan ini, Islam telah memberitahukan 

kepada umat-nya untuk pandai mengatur uang dan tidak boros. 

Dalam Q.S Al-Isra’/17:26 : 

رْ تبَْذِيْرًا ى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبيِْلِ وَلَا تبَُذِِّ تِ ذاَ الْقرُْبَٰ  وَاَٰ

Terjemahnya:  

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 

haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; 

dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros.” (Kemenag RI, 2019). 

Pada ayat diatas bagaimana kita harus menjaga hablu-

minannas kita,dan juga harus berbagi kepada keluarga dekat dan 

juga tetangga kita, terlebih untuk mereka yang sangat 

membutuhkan bantuan. Dan pada akhir ayat disampaikan larangan 

untuk ummat manusia agar sekiranya  tidak bersikap boros 

terhadap harta yang dimiliki. 

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas’ud 

mengatakan bahwa perbuatan tabdzir atau pemborosan ini ialah 

menginfakkan harta di jalan yang salah atau keliru. Karena 

bagaimanapun seharusnya kita tetap bersikap rendah hati dalam 

menyikapi harta kita. Dan jangan sampai dapat membuat kita 

terlena oleh hal tersebut (Mohammad Ghozali, 2020) 

Adapun dibawah ini hadist yang membahas terkait mubazzir 

(berlebih-lebihan) : 

 ،وَاشْرَبوُا ،كلُوُا" :مرفوعا ً عنهما الله رضي العاص بن عمرو بن الله عبد عن

 ."سَرَف وَلًَ ،مَخِيلَة غَيْرًَ ،وَالْبَسُوا ،وَتصََدَّقوُا
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Artinya : 

Dari Abdullah bin 'Amru bin 'A s  -rad iyalla hu 'anhuma - 

secara marfu ', "Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan 

bersedekahlah tanpa sombong dan tidak berlebih-lebihan!"(HR. 

Al-Nasa 558 dan Bukhari) 

Hadis ini menunjukkan pengharaman berlebih-lebihan dalam 

makan, minum, dan pakaian serta perintah untuk bersedekah tanpa 

riya dan ingin popularitas. Hakekat berlebih-lebihan adalah 

melampaui batas dalam setiap perbuatan dan ucapan, dan lebih 

terkenal dalam infak. Hadis ini diambil dari firman Allah SWT,  

“Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan”.  

Hadis ini juga mengandung pengharaman sikap sombong dan 

takabur. Sesungguhnya berlebihan dalam segala sesuatu itu 

membahayakan tubuh dan membahayakan kehidupan, serta 

menyebabkan kerusakan. Dapat membahayakan jiwa apabila jiwa 

mengikuti tubuh dalam banyak keadaan. Kesombongan dapat 

membahayakan jiwa karena mendatangkan ketakaburan, dan 

membahayakan di akhirat karena mendatangkan dosa. Sedangkan di 

dunia mendatangkan kebencian manusia (Febriyanti & Dzakiyah, 

2019). 

Pengelolaan keuangan dalam Islam juga menekankan 

pentingnya mengalokasikan dana untuk zakat, infaq dan sedekah, 

serta meminimalkan utang kecuali dalam keadaan darurat. Selain 

itu, pengelolaan keuangan dalam Islam juga mencakup penggunaan 

produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan 

beriorentasi pada kepentingan dunia dan akhirat.  

Seperti yang diperintahkan Allah SWT dalam QS. Al-

Baqarah/2:267: 

نَ ٱلْْرَْضِ   وَ  آٰ أخَْرَجْنَا لَكُم مِِّ تِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ َـٰ ا۟ أنَفِقوُا۟ مِن طَيِّبَِ ٰٓأيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٰٓ َـٰ مُوا۟ يَ لَا تيََمَّ  
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َ غَنىٌِّ حَمِ   ا۟ أنََّ ٱللَّّ ٰٓ أنَ تغُْمِضُوا۟ فيِهِ ۚ وَٱعْلَمُوٰٓ يد  ٱلْخَبيِثَ مِنْهُ تنُفِقوُنَ وَلَسْتمُ بـَِٔاخِذِيهِ إلِاَّ  

Terjemahnya : 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian 

dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan 

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 

terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 

Terpuji” (Kemenag RI, 2019). 

Ayat 264 dari surah al Baqarah, melarang seseorang untuk 

merusak sedekahnya dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 

perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya 

karena riya (pamer) kepada manusia dan tidak beriman. Ayat ini 

menegaskan pentingnya memberikan sedekah dengan tulus dan 

Ikhlas, tanpa menyakiti perasaan penerima atau melakukan 

perbuatan riya. Larangan ini menekankan pentingnya niat yang 

tulus dan keridhaan Allah dalam beramal, termasuk dalam 

memberikan sedekah. 

Adapun hadis pengelolaan keuangan dalam Islam juga 

menekankan pentingnya mengalokasikan dana untuk zakat, infaq 

dan sedekah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah RA, beliau 

berkata : 

، وَابْدأَْ بِمَنْ تعَوُلُ  دقََةِ أفَْضَلُ؟ قاَلَ: جُهْدُ الْمُقِلِِّ  أنََّهُ قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أيَُّ الصَّ
 

Artinya : 
 

“Ada orang yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sedekah apakah 
yang paling utama?’ Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam 
menjawab, ‘Sedekahnya orang yang tidak punya, dan dahulukan 
bersedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu.’” (HR. 
Ahmad 14: 324, Abu Dawud no. 1677, Ibnu Khuzaimah no. 2444, 
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Ibnu Hibban no. 3335, dan Al-Hakim 1: 414; dengan sanad yang 
sahih) 
 

      Hal ini tidaklah betentangan dengan hadis sebelumnya yang 

menunjukkan bahwa sedekah yang utama adalah berasal dari orang 

yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Karena memang 

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi ekonomi beserta 

kesabaran seseorang dalam keadaan sulit maupun berkecukupan 

(Febriyanti & Dzakiyah, 2019). 

Pengelolaan keuangan kesehatan tetap mencakup prinsip tata 

kelola yang baik, amanah, kejujuran, keterbukaan, dan penghargaan 

terhadap nilai kemanusiaan dan spiritual. Dalam konteks 

kesehatan, Islam menekankan pentingnya menjaga tubuh, jiwa dan 

psikologi, serta memperhatikan aspek kesehatan dalam 

pengelolaan keuangan. Selain itu  juga menekankan pentingnya 

memberikan perhatian khusus pada kesehatan masyarakat, 

termasuk memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat yang 

membutuhkan. 
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F. Kerangka Teori  
 

Teori  ini berdasarkan aspek ketetapan Pola Pengelolaan 

Keuangan di wilayah Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bagan 2.1 : Kerangka Teori 

Sumber : Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah 

 

 

 

 

 

 

PeraturanًMenteriًDalamً

NegeriًNo.ً79ًTahunً2018ً

TentangًPPKًBLUD 

ImplementasiًKebijakanًPolaً

PengelolaanًKeuanganًBadanً

LayananًUmumًDaerahً

(PPK-BLUD) 

 1. PengelolaanًPendapatan 

2. PengelolaanًBelanja 

3. PengelolaanًTarif 

4. PengelolaanًUtangًPiutang 

5. PengelolaanًBarangًdanًJasa 

6. PengelolaanًPegawai 

7. PengelolaanًKerjasama 

8. Remunerasi 

9. DewanًPengawas 

10. PengelolaanًSILPAًBLUD 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 Bagan 2.2 : Kerangka Konsep 

Kerangka konsep diatas mengimplementasikan Pola 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas 

Sewo Kabupaten Soppeng. Dengan melibatkan beberapa elemen atau 

aspek berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu Pengelolaan 

Pendapatan, Pengelolaan Belanja, Pengelolaan Remunerasi dan SILPA. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, 4 dari 10 

aspek tersebut yang dijadikan variabel penelitian yang menjadi 

kesepakatan dan pertimbangan dari pihak subjek dan objek penelitian 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ImplementasiًKebijakanً

PPKًBLUDًdiً

PuskesmasًSewoًًKab.ً

Soppeng 

1. PengelolaanًPendapatan 

2. PengelolaanًBelanja 

3. Remunerasi 

4. SILPAً 

 



 

42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode studi kasus.  Penelitian kualitatif dimulai dengan ide yang 

dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (research questions). 

Pertanyaan penelitian tersebut yang nantinya akan menentukan 

metode pengumpulan data dan bagaimana menganalisisnya 

(Murdiyanto, 2020). Metode proses analisisnya Studi kasus (case 

Study) adalah metode untuk mengumpulkan dan menganalisis data 

berkenaan dengan sesuatu kasus (Sugiyono, 2021). Di dalam studi 

kasus peneliti mencoba untuk mencermati individu atau suatu unit 

secara mendalam. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Sewo, Jalan Jambu 

Kelurahan Bila, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada 22 Januari – 22 

Februari 2024. 

C.   Informan Penelitian 

Informan penelitian ini terdiri atas 2 kategori yaitu informan 

utama dan informan kunci. Adapun kriteria informan sebagai 

berikut : 

a) Kriteria Informan Utama : pihak yang mengetahui secara 

teknis alur PPK BLUD di Puskesmas serta memiliki kapasitas 

dan tupoksi dalam penerapannya di Puskesmas. Adapun 

informan utama dalam penelitian ini yaitu Bendahara 

pengeluaran dan pemasukan BLUD Puskesmas Sewo, dan 
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Pejabat Keuangan / KTU (Kepala Tata Usaha) Puskesmas 

Sewo 

b) Kriteria Informan Kunci : pihak yang mengetahui secara 

menyeluruh  tentang penerapan PPK BLUD di Puskesmas 

dan merupakan penentu dalam pengambilan keputusan. 

Adapun informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala 

Puskesmas Sewo Kab. Soppeng dan Bidang tata kelola BLUD 

Sekretariat Dinas Kesehatan Kab. Soppeng. 

D.    Data dan Sumber Data 

Data merupakan serangkaian huruf/kata, kalimat atau angka 

yang diperoleh dengan mengumpulkan data. Data ini adalah 

karakteristik atau ciri khas dari sesuatu yang diteliti (Arvianti et al., 

2019). 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang secara 

langsung diberikan kepada pengumpul data (Suryani et al., 

2020). Data primer dalam penelitian ini didapatkan secara 

langsung dengan melakukan wawancara dengan informan. 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh pengumpul 

data dengan cara tidak langsung melalui dokumen (Trisnawati 

et al., 2016). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan 

dengan cara melakukan studi dokumentasi terkait dokumen 

terkait penerapan PPK BLUD puskesmas yaitu struktur 

organisasi, Status Akreditasi Puskesmas, Surat Keputusan 

Bupati terkait penerapan BLUD Puskesmas Sewo Kabupaten 

Soppeng, dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). 

E.  Teknik dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  
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Observasi merupakan suatu metode penelitian yang 

melibatkan pengumpulan data atau informasi dengan cara 

mengamati secara langsung suatu objek atau kejadian yang 

sedang dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh data 

akurat dan factual dalam penelitian (Nopiani, 2019) 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan 

dalam mengumpulkan data. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti kepada seseorang sebagai sasaran penelitian 

(responden) baik secara lisan atau bercakap-cakap dengan 

cara tatap muka secara langsung (face to face) dengan tujuan 

untuk memperoleh keterangan atau informasi (Aulia, 2020). 

Wawancara secara langsung dilakukan dengan informan 

dari Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dan responden 

dari puskesmas Sewo yaitu para pejabat pengelola 

keuangan.  

c. Studi Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan sebagai sumber data 

primer dalam penelitian ini diantaranya Undang-Undang, 

Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, 

Peraturan Meteri Kesehatan, Peraturan Daerah serta hasil 

rekaman wawancara dan foto ketika melakukan wawancara. 

Dokumentasi untuk sumber data sekunder adalah dokumen 

terkait pelaksanaan Puskesmas dalam menerapkan PPK 

BLUD. 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara. Peneliti menggunakan panduan 

wawancara (guide interview) yang berisi sistematika garis 

permasalahan dengan dibantu oleh alat perekam suara dan 
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pengambilan gambar ,(melalui handphone) untuk dapat 

menyimpan informasi. 

F.   Teknik Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Teknik Penyajian Data 

Berdasarkan model penyajian dan analisis interaktif (Miles dan 

Huberman, 2019) Teknik penyajian data terdiri dari : 

a. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam dalam catatan lapangan yang 

terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan 

deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang 

dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh 

peneliti terhadap fenomena yang dialami. Sedangkan 

Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, 

pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data 

untuk peneliti – peneliti selanjutnya. 

b. Reduksi Data 

Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau 

temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian 

saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan 

dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain 

reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

penting, serta mengorganisasikan data, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-

kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah 

untuk menggabungkan informasi sehingga dapat 
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menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar 

peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik 

secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari hasil 

penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau 

grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data 

tersebut. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, 

setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya 

diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-

benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

Model analisis Interaktif Miles dan Huberman. Pada penelitian 

ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis 

interaktif  Miles dan Huberman didalam (Nilasari, 2021) 

Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat 

divisualisasikan sebagai berikut: 

 

Bagan 3.1 Teknik Analisis Data 

Model analisis Interaktif Miles dan Huberman 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penlitian 

1. Letak Geografis 

UPTD Puskesmas Sewo yang berada dalam wilayah Kelurahan 

Bila berbatasan dengan : 

Di sebelah Utara  :Kec. Donri -Donri 

Di sebelah Timur  :Kec. Liliriaja  

Di sebelah Selatan :Kec. Marioriwawo 

Di sebelah Barat  :Kabupaten Barru 

Luas wilayah UPTD Puskesmas Sewo terletak di daerah 

berbukit dan pegunungan. Daratan luasnya ±  202 KM² diatas 

permukaan laut. Secara administrasi berada dalam Pemerintahan 

Kecamatan Lalabata yang terbagi menjadi 1 Kelurahan dan Dua 

Desa (Profil Puskesmas Sewo, 2023). 

2. Keadaan Demografik 

UPTD Puskesmas Sewo yang berdiri pada Tahun 1994 memiliki 

Jumlah penduduk   tercatat  sebanyak  12.955  jiwa dan tersebar di  

1 (satu) Kelurahan dan 2 (dua)  Desa dengan  jumlah  penduduk 

terbesar yakni 7.373 jiwa  mendiami Kelurahan Bila  dan jumlah 

penduduk yang terkecil yakni 1.563 jiwa mendiami Desa Mattabulu 

(Profil Puskesmas Sewo, 2023). 

Kepadatan penduduk di Wilayah Kerja UPTD Puskesma Sewo   

pada tahun 2022  telah mencapai   12.955 jiwa per km2 . Kelurahan  

Bila  adalah Kelurahan terpadat dengan tingkat kepadatannya 7.373  

jiwa  / Km2   dan  paling rendah adalah Desa  Mattabulu  yaitu   1.563 

jiwa per km2. 
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Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Kelurahan/Desa 
             Di Wilayah Kerja UPTD Puskesma Sewo  2023 

 
No. Kelurahan / Desa Jumlah Penduduk 

1.  Kelurahan Bila 7.373 

2.  Desa Umpungeng 4.019 

3.  Desa Mattabulu 1.563 

Jumlah 12.955 

Sumber : BPS Kabupaten Soppeng 2023 

3. Status Akreditasi Puskesmas 

Puskesmas Sewo, Jl Jambu No.118, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, 

Prov Sulawesi Selatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 

Seritifikat Akreditasi nomor: YM.02.01/D/10188/2023. Pengakuan 

bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memenuhi standar 

akreditasi dan dinyatakan lulus : UTAMA. Masa berlaku : 23 Agustus 

2023 s.d 23 Agustus 2028. 

 

4. Status PPK (Pola Pengelolaan Keuangan) Puskesmas menjadi BLUD 

(Badan Layanan Umum Daerah) 

Puskesmas Sewo telah berstatus BLUD pada 16 desember tahun 

2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng, nomor: 

803/XII/2019 tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan 

Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah, setelah 

menimbang, mengingat dan seterusnya. 
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5. Standar Minimal SDMK Puskesmas 

Tabel 4.2 

Standar Minimal SDMK Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas 

Sewo Kab Soppeng. Standar Target Ratio 12.955 penduduk wilayah 

kerja Puskesmas Sewo 

  
No.  Jenis Tenaga Jumlah Tenaga 

(Permenkes 75 
2014) 

Yang 
tersedia 

1.  Dokter atau dokter layanan 
primer 

3 2 

2.  Dokter gigi 2 1 
3.  Perawat  5 3 
4.  Bidan 5 6 
5.  Laboratorium 2 1 
6.  Nutrisionis 1 0 
7.  Epidemiologi  1 1 
8.  Promosi Kesehatan 2 1 
9.  Kesehatan dan keselamatan 

kerja 
2 0 

10.  Sanitarian 2 2 
11.  Farmasi 5 1 
12.  Pengadministrasi sarana 

prasarana 
3 1 

13.  Pembantu Bendahara 2 1 
14.  Pengola data 2 1 
15.  Cleaning Service 5 1 
16.  Supir Ambulance 3 1 
17.  Terapis gigi dan mulut 2 1 
JUMLAH 46 23 

Sumber : Profil Puskesmas Sewo Tahun 2023 

Standar minimal SDMK Menurut Permenkes No. 75 tahun 

2014 tentang Puskesmas yaitu 20 – 30 orang, sedangkan untuk 

Puskesmas Sewo berdasarkan observasi langsung SDMK yang ada 

berjumlah 23 orang.  

B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Informan 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Puskesmas Sewo, Kec. 

Lalabata, Kabupaten Soppeng yang berlangsung 1 bulan 2 hari yang 

dimulai pada tanggal 22 januari – 26 februari 2024. Adapun fokus 
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penelitian ini yaitu Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Puskesmas 

Sewo Kabupaten Soppeng yang meliputi pengelolaan pendapatan, 

pengelolaan belanja, remunerasi, dan SILPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran) 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, informan 

utama terdiri dari 3 orang yaitu, Bendahara penerima BLUD 

Puskesmas Sewo, Bendahara pengeluaran BLUD Puskesmas Sewo 

dan Pejabat Keuangan / Kepala TU Puskesmas Sewo. Sedangkan 

untuk 2 informan Kunci  yaitu Kepala Puskesmas Sewo, Bidang Tata 

Kelola BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.  

Tabel 4.3 

Karakteristik Infroman 

No 
Nama 

Inisial 
Umur 

Jenis 

Kelami

n 

Jabatan Keterangan 

1.  FM 34 tahun P Bendahara Penerima Informan Utama 

2.  MK 37 tahun P Bendahara Pengeluaran Informan Utama 

3.  KD 42 tahun P Pejabat Keuangan/KTU Informan Utama 

4.  SF 51 tahun P Kepala Puskesmas 
Sewo 

Informan Kunci 

5.  AM 40 tahun P 
Bid. Tata Kelola BLUD 
Dinas Kesehatan Kab 

Soppeng 

Informan Kunci 

 

2. Hasil Penelitian 

a. Pengelolaan Pendapatan 

1) Fleksibilitas Pengelolaan Pendapatan  

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan 

utama mengatakan, Puskesmas Sewo sudah berstatus BLUD 

sejak tahun 2019, telah diberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan keuangannya. Berikut ini hasil wawancara 

dengan informan utama : 
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“Sudah dek, karena puskesmas Sewo berstatus BLUD sejak 

tahun 2019”. (FM, 34 tahun) 

“iye, telah diberikan kebebasan untuk pengelolaannya”. (MK, 

37 tahun) 

Sudah. (KD, 42 tahun) 

Pendapat dari informan utama sejalan dengan yang 

dikatakan oleh informan kunci, dalam wawancara tersebut 

informan kunci menambahkan bahwa, Puskesmas Sewo 

telah menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan 

terkait pendapatan dan belanja. Berikut ini hasil wawancara 

dengan informan kunci : 

“sudah, batasnya hanya dalam lingkup pengelolaan 

pendapatan dan belanja selebihnya diatur sama dinas”. (SF, 51 

tahun) 

“Sudah dek  dalam pendapatan dan belanja”. (AM, 40 tahun) 

2) Sumber Pendapatan BLUD Puskesmas Sewo dan 

Pengelolaannya 

Hasil wawancara dengan informan utama dan kunci 

menyatakan bahwa anggaran puskesmas Sewo bersumber 

dari jasa layanan kesehatan (kaptasi, non kapitasi dan 

umum), alokasi pemerintah (APBN/APBD). 

Berikut pendapat informan utama terkait sumber 

pendapatan BLUD Puskesmas Sewo : 

“ Semua anggaran bersumber dari jasa layanan kesehatan” 

(FM, 34 tahun) 

“hasil layanan kesehatan, anggaran disediakan oleh 

pemerintah (MK, 37 tahun) 

“Jasa Layanan Kesehatan, APBN, APBD” (KD, 42 tahun) 

Berikut pendapat informan kunci terkait sumber 

pendapatan BLUD Puskesmas Sewo : 

“Jasa Layanan Kesehatan, APBN, APBD” (SF, 51 tahun) 
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“Kapitasi, non kapitasi dan umum, adapula dana bersumber 

dari daerah”. (AM, 40 tahun) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan infroman utama 

terkait mekanisme pengelolaan sumber pendapatan 

Puskesmas Sewo dalam implementasi BLUD menyatakan 

bahwa, Puskesmas Sewo mengelola pendapatan BLUD 

sesuai anggaran yang tersedia, serta melaporkan keuangan 

pendapatan setiap akhir tahun secara rinci. Pengelolaan 

sumber pendapatan dilakukan dengan penentuan perioritas 

pada kebutuhan tiap pelayanan sesuai dengan peraturan 

daerah. Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama: 

“Sesuai dengan kebutuhan puskesmas”. (FM, 34 tahun) 

“Pendapatan Puskesmas sewo dikelola sesuai kebutuhan, 

pemerintah memberikan dana melihat progress tahun 

sebelumnya.”. (MK, 37 tahun) 

Puskesmas Sewo sendiri mengelola pendapatan namun 

kebutuhan tiap pelayanan bermacam” sesuai kebutuhan 

layanan, kalau tarif sudah ada PERDA tiap anggaran, kami 

pihak puskesmas mengelola sesuai kebutuhan namun tidak 

melenceng dari aturan. (KD, 42 tahun) 

3) Efektifitas Realisasi Pendapatan 

Proses pengelolaan pendapatan PKM Sewo berdasarkan 

yang dikatakan oleh ketiga informan utama yaitu masih 

menghadapi kendala, terutama dalam mencapai target 

pendapatan, dan mekanisme pengelolaan pendapatan pada 

tahapan pelaporan masih terdapat ketidaksesuaian data. 

Efektifitas realisasi pendapatan dinilai berdasarkan 

perbandingan antara indikator target pendapatan dan total 

pendapatan yang diperoleh dalam periode waktu tertentu.  

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama : 

“Dilihat perbandingan dari total pendapatan dengan target 

pendapatan,  setelah pelaporan triwulan baru diketahui, sejauh 

ini masih sering didapatkan missing data. Sumber pendapatan 

PKM kami tidak menentu”. (FM, 34 Tahun ) 
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“Sumber pendapatan yang didapatkan tidak konsisten setiap 

bulannya tergantung hasil jasa layanan”.(MK, 37 Tahun) 

 “Efektif atau tidaknya tergantung dek, saat perencanaan 

dengan hasil pendapatan”. (KD, 42 tahun) 

Pendapat informan utama sejalan dengan informan 

kunci bahwa, pengelolaan pendapatan Puskesmas Sewo 

belum optimal. Pengalokasian dana untuk kegiatan 

operasional, pengadaan obat, fasilitas dan kebutuhan 

layanan kesehatan lainnya masih terbatas dipergunakan 

berbeda dengan puskesmas lain yang berstatus perawatan 

memiliki kebutuhan yang lebih banyak sehingga efektif 

dalam pemanfaatan dana pendapatan. Oleh karena itu, pihak 

pengelola keuangan harus mengetahui teknisi dalam 

perencanaan anggaran sampai tahapan pelaksanaan dan 

konsisten mencapai indikator yang telah ditetapkan. Berikut 

ini hasil wawancara dengan informan kunci: 

“Sejauh ini terkait dana pendapatan masih belum optimal, 

maksudnya output dari penghasilan yang digunakan untuk 

kegiatan operasional, pengadaan obat/fasilitas, dan 

peningkatan layanan kesehatan masih terbilang kurang 

berbeda dengan PKM lain mungkin lebih leluasa” (SF, 51 tahun) 

“Terkait anggaran ini pihak PKM yang lebih berhak menilai 

efektif atau tidak, intinya planning harus mencapai indikator”. 

(AM, 40 Tahun) 

4) Kendala atau Hambatan Pengelolaan Pendapatan 

Dalam wawancara dengan informan utama dan informan 

kunci mengenai kendala pengelolaan pendapatan selama 

penerapan sistem BLUD di Puskesmas Sewo menyatakan 

bahwa, pendapatan yang diperoleh hanya bergantung dari 

hasil pelayanan yang dihasilkan dan kurangnya pemahaman 

pihak pengelola terkait teknis pengelolaan anggaran dalam 

prosedur rekapitulasi sampai pada tahapan LPJ sehingga 

sering didapatkan ketidaksesuaian data. 

Berikut ini pendapat dari informan utama terkait kendala 

dan hambatan pengelolaan pendapatan Puskesmas Sewo : 
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“Pendapatan berdasarkan  pelayanan saja, pengelola keuangan 

yang masih kurang paham” (FM, 34 Tahun) 

“kekurangan dalam pengelola anggaran, kurangnya 

perencanaan yang baik sehinga mempengaruhi pendapatan”. 

(MK, 37 Tahun) 

“Rekapitulasi anggaran pendapatan yang sering ada 

kesalahan”. (KD, 42 Tahun) 

Berikut ini pendapat dari informan kunci terkait kendala 

dan hambatan pengelolaan pendapatan Puskesmas Sewo : 

“Kurangnya pemahaman terkait penerapan PPK sistem BLUD 

pada staff, rekapitulasi anggaran pendapatan yang masih 

sering missing”. (SF, 51 Tahun) 

“Setiap PKM itu teknik dalam rekapitulasi dan LPJ nya berbeda 

tidak seragam jadi terkadang kami tim pemeriksa yang 

bingung, namun tidak boleh disalahkan karena itu kebebasan 

PKM, yang jadi masalah kalau ada laporan yang bermasalah 

seperti  manipulasi, missing dll”.(AM, 40 tahun) 

b. Pengelolaan Belanja 

1) Fleksibilitas Pengelolaan Belanja 

Pada penelitian ini, jawaban informan utama dan kunci 

sejalan dengan pernyataan pada variabel sebelumnya,  yaitu 

Puskesmas Sewo sudah diberikan fleksibilitas dalam 

pengelolaan belanja BLUD sejak Desember tahun 2019. 

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama : 

“Sudah, karena puskesmas Sewo telah berstatus BLUD tahun 

2019”. (FM, 32 Tahun) 

“Iye, telah diberikan kebebasan untuk mengelolanya”. (MK, 37 

tahun) 

“Sudah, karena sudah BLUD Puskesmas kami”. (KD, 42 tahun) 

Selanjutnya informan kunci menambahkan pernyataan 

bahwa Puskesmas Sewo telah menerapkan fleksibilitas 

dalam pengelolaan belanja berdasarkan perioritas 

kebutuhan puskesmas. Berikut ini tambahan hasil 

wawancara dengan salah satu informan kunci : 
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“Sudah”. (SF, 51 tahun) 

“Belanja jadi haknya PKM dalam menentukan sesuai kebutuhan 

dan proritas”. (AM, 40 tahun) 

2) Jenis dan Ambang Batas Belanja  Puskesmas  

Jenis belanja puskesmas yang diatur oleh BLUD, 

beberapa pendapat dari informan utama hampir sama yaitu 

jenis belanja diantaranya belanja operasional dan belanja 

modal, belanja operasional meliputi belanja barang/jasa 

(seperti bahan pakai habis, konsumsi, kendaraan dan 

sebagainya) dan belanja pegawai (biaya atau gaji PNS, non 

PNS dan honorer), sedangkan belanja modal meliputi tanah, 

gedung, dan sebagainya.  

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama 

terkait sumber belanja Puskesmas Sewo : 

“Belanja modal sama operasional”. (FM, 34 Tahun) 
 
“Belanja operasional kayak kebutuhan sehari-hari yang 
dibutuhkan seperti peralatan, konsumsi, penggajian  dan 
sebagainya, kalau belanja modal kayak tanah”.(MK, 37 Tahun) 

“Kalau belanja opersional itu dek seperti belanja barang dan 

jasa sama gaji staff kalau modal itu sepertinya untuk Gedung 

sama tanah ”. (KD. 42 tahun) 

Dalam menentukan ambang batas (flexble budget) 

Puskesmas Sewo  telah diberikan fleksibilitas seperti yang 

dijelaskan oleh beberapa informan, menyatakan bahwa, 

dalam proses pengelolaan belanja ada ambang batas 

ditentukan berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh, 

Puskesmas Sewo selama ini telah menerapkan BLUD 

pengelolaan secara mandiri terekapitulasi menggunakan 

RAB (ambang batas dilihat pada point target), RAB sebagai 

acuan belanja sesuai kebutuhan puskesmas. 

Berikut ini hasil wawancara informan utama tentang 

ambang batas belanja Puskesmas Sewo : 
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“Iye, ada ambang batas dari hasil pendapatan, dan pihak PKM 

bagian bendahara yang kelola berdasarkan RAB”. (FM, 34 

Tahun) 

“Selama PKM ini BLUD, semua dikelola sendiri berdasarkan 

kebutuhan PKM”. (MK, 37 tahun) 

“Dikelola sendiri”. (KD, 42 tahun) 

Berikut ini hasil wawancara informan kunci tentang 

ambang batas belanja Puskesmas Sewo : 

“Dikelola sendiri, ada RABnya”. (SF, 51 tahun) 

“jelas karena Rencana Anggaran Biaya dan DPA (Dokumen 

Perencanaan Anggaran) dikelola mandiri sama Puskesmas 

Sewo”. (AM, 40 tahun) 

3) Mekanisme Pengelolaan Belanja dalam Implementasi BLUD 

Berdasarkan pernyataan dari semua informan 

mengatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan belanja BLUD 

Puskesmas Sewo yaitu merencanakan anggaran dalam 

bentuk RAB dan DPA sesuai dengan kebutuhan. Kemudian 

dilaksanakan pembelanjaan sesuai indikator dari RAB. 

Selanjutnya untuk memastikan seberapa efektif pengelolaan 

belanja, dilakukan monitoring kembali Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) per jenis pelayanan /kegiatan/ kebutuhan dan 

rekapitulasi DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) untuk 

menilai hasil indikator keberhasilan belanja Puskesmas. 

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama 

terkait mekanisme pengelolaan belanja Puskesmas Sewo : 

“Mulai penyusunan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang berisi 

program, kegiatan, standar, target dan anggaran BlUD”. (FM, 

34 tahun) 

“ada RAB yang diliat”. (MK, 37 tahun) 

“RAB dan DPA”. (KD, 42 tahun) 
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Berikut ini hasil wawancara dengan informan kunci 

terkait mekanisme pengelolaan belanja Puskesmas Sewo : 

“Disusun di RAB dan DPA (Dokumen Perencanaan Anggaran) 

dan digunakan untuk kebutuhan PKM”. (SF, 51 tahun) 

“Melalui RAB dan DPA untuk mengetahui volume kegiatan dll”. 

(AM, 40 tahun) 

4) Kendala atau Hambatan Pegelolaan Belanja 

Menurut pendapat informan utama, dalam pengelolaan 

belanja terkait aturan BLUD puskesmas Sewo, mulai dari 

perencanaan belanja pada RAB yang tidak menentu sesuai 

dengan kebutuhan dalam periode tertentu. Pihak 

puskesmas menjelaskan bahwa kebutuhan puskesmas 

masih sedikit sehingga terbatas untuk melakukan 

pembelanjaan, sangat berbeda dengan Puskesmas lain, 

terlebih pada puskesmas berstatus perawatan yang 

memiliki kebutuhan yang banyak dibanding dengan 

puskesmas berstatus non perawatan seperti Puskesmas 

Sewo. Berikut hasil wawancara dengan informan utama 

terkait kendala dalam pengelolaan belanja : 

“Sering ada kesalahan dalam pengelolaan belanja, dari 

perencanaan, dan terlebih pembuatan LPJ yang masih belum 

akurat”. (FM, 34 tahun) 

“Penyusunan RAB belanja tidak menentu tergantung kebutuhan 

PKM,biasa seiring berjalannya pelayanan berubah RABnya 

karena kebutuhan tidak diperkirakan dengan baik”. (MK, 37 

tahun) 

“Minimnya kebutuhan jadi kurang pembelanjaan karena PKM 

kami non perawatan”. (KD, 42 tahun) 

c. Remunerasi 

1) Fleksibilitas Pengelolaan Remunerasi  

Penerapan sistem BLUD pada pengelolaan remunerasi di 

Puskesmas Sewo berdasarkan observasi dan wawancara 
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dengan informan utama dan informan kunci menyatakan 

bahwa, Puskesmas Sewo belum menerapkan remunerasi 

meskipun telah menerapkan sistem BLUD. Puskesmas Sewo 

telah diberikan pula fleksibilitas terkait penerapan 

remunerasi, namun belum terlaksana. 

Berikut ini pernyataan informan utama terkait 

pemberlakuan sistem remunerasi di Puskesmas Sewo : 

“kalau imbalan kerja itu belum”. (FM, 34 tahun) 

“Tidak pernahpi diterapkan”. (MK, 37 tahun) 

“Tidak ada, belum mampu ke wilayah itu”. (KD, 42 tahun) 

Berikut ini pernyataan informan kunci terkait 

pemberlakuan sistem remunerasi di Puskesmas Sewo : 

“masih belum”. (SF, 51 tahun) 

“belum”. (AM, 40 tahun) 

2) Kendala Penerapan Remunerasi 

Menurut pendapat dari beberapa informan utama terkait 

kendala dan hambatan dalam pengelolaan remunerasi, 

mengatakan bahwa kendala dan hambatan diantaranya 

keterbatasan SDM yang kompeten, belum memenuhi 

kriteria, dan hasil pendapatan puskesmas masih kurang 

untuk mencapai remunerasi.  

Berikut ini pernyataan dari informan utama terkait 

kendala penerapan remunerasi di Puskesmas Sewo : 

“Masih kurang tenaga kesehatan yang kompeten, terbatas 

pendapatan”. (FM, 34 tahun) 

“Hasil pendapatan puskesmas belum bisa capai remunerasi”. 

(MK, 37 tahun) 

“Sumber pendapatan yang dihasilkan PKM tidak menentu, 

belum ada pegawai yang memenuhi kriteria untuk remun ”. 

(KD, 42 tahun) 
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Bedasarkan hasil wawancara dengan informan kunci 

menambahkan penjelasan terkait kendala penerapan 

remunerasi, kedua informan mengatakan bahwa, 

Remunerasi tidak diterapkan karena beberapa kendala, 

diantaranya, akumulasi pendapatan yang peroleh 

Puskesmas Sewo dalam periode tertentu belum mencukupi 

untuk menerapkan remunerasi seperti yang diatur dalam 

Peraturan Bupati Kab. Soppeng no. 111 tentang pemanfaatan 

pendapatan BLUD. Selanjutnya staff puskesmas belum 

mencapai kriteria, berdasarkan aturan PERBUP no 111 pasal 

8 tentang pembagian jasa ada beberapa persyaratan yang 

disampaikan oleh informan kunci yaitu tenaga kesehatan 

memiliki kualifikasi pendidikan seperti  STR (Surat Tanda 

Registrasi), kinerja dari kehadiran, dan pengalaman. 

Sedangkan terkait jumlah tenaga kesehatan mempengaruhi 

terlaksananya sistem remunerasi, dilihat berdasarkan 

pencapaian kriteria dengan akumulasi pendapatan 

Puskesmas.  

Berikut ini tambahan penjelasan dari informan kunci 

terkait kendala penerapan remunerasi di Puskesmas Sewo : 
 

 

“Belum konsisten pendapatan dan pengeluaran jadi susah 

dalam pengelolaan remun sama staff PKM belum mencapai 

kriteria, kriterianya ada di PERBUP seperti tenaga kesehatan 

punya STR, kehadiran sama pengalaman ”. (SF, 51 tahun) 

 

“Kalau remunerasi di PKM belum terlaksana memang dek 

karena akumulasi pendapatan belum cukup untuk remun ada 

aturan di PERBUP 111 tentang pemanfaatan pendapatan, 

standar poin pembagian jasa yang seharusnya dapat remun. 

kalo jumlah tenaga jelas mempengaruhi sembari meliat 

kriteria dan akumulasi pendapatan ”. (AM, 37 tahun) 

 

d. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 

1) SILPA Puskesmas Sewo 
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Menurut pendapat informan utama dan informan kunci, 

terkait apakah terdapat SILPA di Puskesmas Sewo.  Dari hasil 

wawancara yang diperoleh oleh peneliti disebutkan bahwa 

terdapat SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) di 

Puskesmas Sewo pada tahun sebelumnya 

Adapun pendapat dari informan utama tentang ada atau 

tidaknya SILPA sebagai berikut; 

“Ada”. (FM, 34 tahun) 

“Iye, adaji”. (MK, 37 tahun) 

 

“ada”. (KD, 42 tahun) 

Adapun pendapat dari informan kunci tentang ada atau 

tidaknya SILPA sebagai berikut; 

“Ada”. (SF, 51 tahun) 

“Ada SILPA PKM Sewo”. (AM, 40 tahun) 

 

2) Faktor penyebab SILPA 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan utama 

dan informan kunci tentang faktor yang menyebabkan 

terjadinya SILPA di Puskesmas Sewo yaitu SILPA terjadi jika 

pendapatan lebih besar daripada pengeluaran/belanja yang 

dilakukan. Selain itu dapat sebabkan karena adanya 

program/kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam 

pelaksanaannya sehingga pemanfaatan dana terhambat dan 

tidak terpakai. Ketidakmampuan pemanfaatan sisa dana  

tersebut dapat menyebabkan terjadinya sisa anggaran di 

akhir tahun. 

Berikut ini pendapat informan utama terkait penyebab 

terjadinya SILPA di Puskesmas Sewo : 
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“Pemasukan ada namun pengeluaran yang sedikit, dan ada 

proker tidak terlaksana”. (FM, 34 tahun) 

“Pendapatan dan belanja yang tidak sebanding jadi ada sisa”. 

(MK, 37 tahun) 

“Ada program dek terlambat dan tidak terlaksana membuat 

dana tidak terpakai”. (KD, 42 tahun) 

Berikut ini pendapat informan kunci terkait penyebab 

terjadinya SILPA di Puskesmas Sewo : 

“Samaji yang dek yang dibilang tadi, sisanya anggaran tidak 

digunakan karena lewat jadwal jadi untuk kas berikutnya 

saja”. (SF, 51 tahun) 

“Pengelolaan dana tidak menentu yang dipengaruhi jasa 

layanan dan program yang tidak terlaksana jadi dana nya 

tinggal”. (AM, 40 tahun) 

3) Mekanisme Pengelolaan SILPA dalam Implementasi BLUD 

Pengaturan penggunaan SILPA menurut pernyataan dari 

informan utama menyatakan bahwa, SILPA tetap disimpan di 

rekening puskesmas untuk dipergunakan awal periode, 

sembari menunggu pencairan dana tetap dari pemerintah 

daerah. Dalam proses ini tidak menyebabkan pengurangan 

jatah anggaran karena sudah ditetapkan dalam PERDA. 

Mekanisme pengelolaan SILPA berdasarkan RAB sesuai 

kebutuhan puskesmas, dan dilakukan pemantauan secara 

rutin melalui LPJ untuk memastikan pemenuhan indikator. 

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama  terkait 

mekanisme pengelolaan SILPA: 

“Mekanismenya menyesuaikan dengan isi RAB, sambil tunggu 

anggaran dari daerah, SILPA bisa dikelola sesuai kebutuhan 

puskesmas”. (MK, 37 tahun) 

“SILPA lalu itu dek tetap di rekening BLUD puskesmas supaya 

digunakan diawal periode, tetapki melalui RAB juga sambil 

menunggu dana tetap dari daerah, jadi tetap dilanjutkan meski 

belum cair.. Tidak adaji pengurangan jatah karena ditetapkan 

di PERDA.”. (FM, 34 tahun) 
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“RAB itu disusun dek, dilihat juga potensi SILPA berapa buka 

hanya bergantung sama dana daerah, setelah itu dikumpulkan 

jadi DPA dan distor di daerah, kalau sudah disepakati boleh 

dilaksanakan di PKM. Tiap bulan saya lakukan pemantauan 

LPJ untuk melihat sesuai indikator atau tidak. Intinya SILPA 

tetap di kas Puskesmas”. (KD, 42 tahun) 

4) Dampak Pengelolaan SILPA 

Dampak yang ditimbulkan bagi puskesmas jika terjadi 

SILPA, baik itu kerugian maupun keuntungan. Menurut 

pendapat dari infoman utama dan informan kunci, 

menyatakan bahwa, dampak yang ditimbulkan dari adanya 

SILPA menuai beberapa dampak baik itu keuntungan 

maupun kerugian, Dampak negatif yaitu dana yang tidak 

dikelola secara efisien, karena dana yang seharusnya 

digunakan untuk program/proyek tertentu tidak 

dimanfaatkan sehingga mempengaruhi perencanaan 

strategik puskesmas. Adapun dampak positif yaitu sisa 

anggaran ditahun sebelumnya dapat dimanfaatkan kembali 

di tahun berikutnya dengan mempertimbangkan adanya 

peluang/potensi baru baik itu pelayanan kesehatan maupun 

operasional puskesmas. 

Berikut ini hasil wawancara dengan informan utama 

terkait dampak dalam pengelolaan SILPA : 

“Dana nda digunakan sepenuhnya tapi lebih dana ini bisa 

dimanfaatkan kembali untuk layanan Kesehatan dll”. (FM, 34 

tahun) 

“kalau buruknya pengelolaan dana yang kurang optimal dan 

keterlambatan dalam pemanfaatan  untuk program kesehatan 

dan kalau baiknya bisa digunakan sesuai kebutuhan PKM”. 

(MK, 37 tahun) 

“Lumayan banyak SILPA tahun kemarin, dampaknya 

negativenya itu pemanfaatan dana yang kurang efektif. Namun 

baiknya sisa kemarin dapat di alokasikan untuk kualitas 

pelayanan seperti fasilitas bangunan dan kelengkapan lain, dan 

pengembangan program”. (KD, 42 tahun) 
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Berikut ini hasil wawancara dengan informan kunci 

terkait dampak dalam pengelolaan SILPA : 

“Dampak negatifnya terlihat dari penggunaan dana yang 

kurang efektif,namun hal positifnya bahwa sisa dana tersebut 

dapat dialokasikan untuk kualitas pelayanan dan 

pengembangan proker”. (SF, 51 tahun) 

“Kalau keuntungan pengelolaan SILPA itu diberikan 

kesempatan memperbaiki proker atau mungkin ada proker 

tambahan, Adapun kerugiannya yaitu kurang memanfaatan 

dana dengan baik”. (AM, 40 tahun) 

C. Pembahasan 

1. Pengelolaan Pendapatan 

Pengelolaan pendapatan merujuk pada serangkaian 

kegiatan dan proses yang dilakukan untuk merencanakan, 

menghimpun, mengelola, dan memanfaatkan pendapatan yang 

diperoleh puskesmas selama menerapkan sistem BLUD 

(Muahimin, 2021). 

Sejak tahun 2019, Puskesmas Sewo telah menerapkan 

sistem BLUD, dan telah diberikan kemandirian/keleluasaan 

dalam pengelolaan keuangannya terkhusus pada pengelolaan 

pendapatan. 

Puskesmas Sewo memperoleh pendapatan dari jasa layanan 

kesehatan yang diberikan kepada pasien. Ini termasuk biaya 

pemeriksaan dokter, biaya pengobatan, dan biaya lainnya yang 

terkait dengan layanan kesehatan yang disediakan. 

Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat 

mengalokasikan dana untuk mendukung operasional 

Puskesmas Sewo.  

Puskesmas Sewo menyusun anggaran berdasarkan 

perkiraan pendapatan yang akan diperoleh dari berbagai 
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sumber, termasuk pemerintah, retribusi ( kapitasi, non kapitasi) 

hasil pelayanan kesehatan, Anggaran ini menjadi acuan dalam 

mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang 

dilakukan selama periode tertentu. 

Puskesmas Sewo menyusun laporan keuangan secara rinci 

yang mencakup semua transaksi dan penggunaan dana selama 

periode tersebut. Laporan keuangan ini mencakup pendapatan 

yang diperoleh dari berbagai sumber, pengeluaran yang telah 

dilakukan, serta saldo atau kelebihan/kekurangan dana yang 

tersisa.  

Efektifitas realisasi pendapatan di Puskesmas Sewo dinilai 

berdasarkan perbandingan antara indikator target pendapatan 

dan total pendapatan yang diperoleh dalam periode tertentu.  

Efektivitas realisasi pendapatan dalam BLUD adalah ukuran 

seberapa efektif BLUD memperoleh pendapatan dari berbagai 

sumber yang tersedia. Ini mencakup keberhasilan dalam 

mengumpulkan pendapatan dari layanan yang diberikan, 

pengelolaan sumber pendapatan seperti layanan kesehatan, 

operasional, serta upaya untuk meningkatkan pendapatan 

secara keseluruhan (Hayatunnisma, 2020). 

Puskemas Sewo masih menghadapi kendala, terutama dalam 

mencapai target pendapatan, dimana hasil pendapatan yang 

diperoleh dari jasa pelayanan kesehatan, dan kegiatan 

operasional puskesmas  yang tidak menentu dalam periode 

tertentu, contohnya jasa pelayanan tergantung pada jenis 

pelayanan, seperti kapitasi (pembayaran tetap per pasien), non-

kapitasi (pembayaran berdasarkan jumlah kunjungan atau 

tindakan medis), pembayaran langsung oleh pasien umum, dan 
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pembayaran oleh program-program asuransi kesehatan seperti 

BPJS kesehatan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wahyudi, 2022) 

bahwa pendapatan Puskesmas Mulyo dipengaruhi oleh potensi 

pendapatan dalam jangka waktu operasional puskesmas yang 

tidak terprediksi seiring dengan berjalannya proses pelayanan 

dalam waktu yang telah ditentukan oleh pihak puskesmas. 

Berbeda dengan penelitian (Marrie Anni, 2019) mengatakan 

bahwa pengelolaan pendapatan suatu puskesmas terkendala 

disebabkan sering terjadi keterbatasan anggaran, keterbatasan 

SDM, dan fasilitas yang tidak memadai yang berdampak pada 

kurangnya minat pasien untuk melakukan pelayanan sehingga 

dapat menurunkan jumlah pasien dan pendapatan diperoleh 

puskesmas tersebut. 

Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang membahas 

pengelolaan pendapatan atau harta. Salah satu ayat yang relevan 

adalah Surah At-Taubah (9:60): 

ا مَ َّ ن ِ اتًُ إ َ َق د الصَّ اءًِ  رَ َ ق ُ ف لْ ِ ينًِ ل اكِ سَ مَ الْ وَ ينًَ  لِ مِ ا عَ الْ وَ ا  هَ يْ َ ل عَ ةًِ  َ ف َّ ل ؤَ مُ الْ وَ مًْ  هُ ُ وب ُ ل ُ  ق

فِي وَ ابًِ  قَ ِ لر  ينًَ ا مِ ارِ َ غ الْ وَ فِي  وَ يلًِ  ِ ب سَ  ًِ اللَّّ نًِ  بْ ا وَ يلًِ  ِ ب ۖ  السَّ ة ً  يضَ رِ نًَ فَ مِ  ًِ اللَّّ   ۖ  

ًُ اللَّّ وَ مً   ي لِ ً  عَ م ي كِ  حَ

Terjemahnya: "Sesungguhnya sedekah itu, hanya untuk 

orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil sedekah, yang untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, 

untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; 

sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana." (Kemenag RI, 2019). 

Menurut (Tafsir Ibnu Katsir, 2019), Ayat ini menjelaskan 

bahwa harta atau pendapatan yang diberikan oleh umat Islam 

harus digunakan untuk memberikan manfaat kepada berbagai 
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segmen masyarakat yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, 

pekerja sedekah, hamba sahaya, orang yang berhutang, jalan 

Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ini 

menunjukkan pentingnya pengelolaan pendapatan dengan cara 

yang bermanfaat dan sesuai dengan ajaran Islam, serta 

menekankan nilai-nilai keadilan dan empati dalam berbagi 

kekayaan dengan sesama. 

Adapun hadis mengenai pengelolaan pendapatan dalam hal 

mekanisme pelaksana anggaran seperti yang dicantumkan dalam 

hadis yang diriwayatkan oleh HR Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu 

Majah, dibawah ini : 

Dari Ali bin Abi Thallib ra., ia berkata: 

 ذلَِكًَ فيًِْ لَهًُ فرََخَّصًَ ،تحَِلًَّ أنًَْ قبَْلًَ صَدقَتَِهًِ تعَْجِيْلًِ فِيًْ النَّبيًَِّ سَألًََ الْمُطَّلِبًِ عَبْدًِ بْنًَ الْعَبَّاسًَ أنًََّ

“Bahwasanya Al-’Abbas bin Abdil Muththalib bertanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang maksudnya untuk 
menyegerakan pengeluaran zakatnya sebelum waktunya tiba, 
maka Nabi memberi kelonggaran kepadanya untuk melakukan 
hal itu.” (HR Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah) 

Dalam hadis tersebut jelas memberikan petunjuk kepada 

ummat Islam untuk melaksanakan/merencanakan apapun 

sesuai kebutuhan. Sama konteksnya dengan penerapan 

pengelolaan di Puskesmas Sewo harus sesuai dan konsisten 

terhadap aturan yang berlaku. Olehnya itu diperlukan 

perencanaan yang baik mulai dari penyusunan sampai 

pelaksanaan. 

2. Pengelolaan Belanja 

Dalam pengelolaan belanja, status BLUD memberikan 

kewenangan dan tanggung jawab yang besar terhadap lembaga 

tersebut. Otonomi keuangan yang dimilikinya memungkinkan 
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BLUD untuk mengelola keuangan dengan lebih efisien dan sesuai 

dengan kebutuhan layanan masyarakat (Silalahi, 2021). 

Puskesmas Sewo telah menerapkan fleksibilitas dalam 

pengelolaan belanja berdasarkan perioritas kebutuhan 

puskesmas. Adapun jenis belanja Puskesmas yang diatur dalam 

BLUD diantaranya belanja opersioanal dan belanja modal. Belanja 

operasional meliputi belanja barang/jasa (seperti bahan pakai 

habis, konsumsi, kendaraan dan sebagainya) dan belanja pegawai 

(biaya atau gaji PNS, non PNS dan honorer), sementara belanja 

modal meliputi investasi pada aset seperti tanah, gedung, dan 

sebagainya.  

Ambang batas belanja Puskesmas yang diatur dalam BLUD  

melibatkan proses penetapan batas pengeluaran yang sesuai 

dengan regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh BLUD serta 

mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas keuangan 

Puskesmas (Aprilia, 2020). 

Dalam konteks ini, ambang batas menandai batas maksimum 

atau minimum pengeluaran untuk setiap item kebutuhan 

puskesmas Sewo dalam periode waktu tertentu.  

Salah satu aspek yang diterapkan puskesmas Sewo dalam 

mengelola keuangannya yaitu penggunaan Rencana Anggaran 

Biaya (RAB) sebagai acuan belanja sesuai dengan kebutuhan 

puskesmas. RAB digunakan untuk merencanakan penggunaan 

anggaran berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh, dengan 

ambang batas yang ditetapkan berdasarkan target yang telah 

ditetapkan. 

Puskesmas Sewo merencanakan pengelolaan anggaran 

dengan menyusun RAB yang mencakup berbagai jenis pelayanan, 
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kegiatan, dan kebutuhan yang diperlukan. RAB ini mencatat 

estimasi biaya yang diperlukan untuk setiap jenis layanan atau 

kegiatan yang direncanakan. Hasil dari RAB tersebut kemudian 

dikumpulkan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), 

yang menjadi pedoman untuk penggunaan anggaran selama 

periode tertentu. 

Dalam proses pelaksanaan pembelanjaan, Puskesmas Sewo 

mengacu pada RAB. Setiap pembelanjaan yang dilakukan harus 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam RAB, baik itu 

dalam hal jenis layanan yang diberikan, kegiatan yang 

dilaksanakan, maupun kebutuhan yang diperioritaskan.  

DPA digunakan sebagai alat untuk menilai seberapa efektif 

indikator keberhasilan belanja Puskesmas. Dengan 

mengumpulkan data dan informasi terkait penggunaan anggaran 

dalam DPA, Puskesmas Sewo dapat melakukan evaluasi terhadap 

pencapaian target, pembandingan antara anggaran dengan 

realisasi, serta identifikasi dan analisis terhadap penyimpangan 

atau ketidaksesuaian data. 

Kendala dalam pengelolaan belanja PPK BLUD di Puskesmas 

Sewo yaitu perencanaan anggaran belanja dalam RAB yang tidak 

menentu menyesuaikan dengan kebutuhan puskesmas dalam 

periode tertentu. Kebutuhan di Puskesmas Sewo masih tergolong 

sedikit sehingga terbatas untuk melakukan pembelanjaan, 

berbeda dengan puskesmas yang berstatus perawatan memiliki 

kebutuhan yang lebih besar, jika dibandingkan dengan puskesmas 

yang berstatus non perawatan seperti Puskesmas Sewo. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Musdalifah R, 

2019) mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi 

puskesmas jelas berpengaruh dengan status perawatan dan non 

perawatan pada Puskesmas, yang mana unit pelaksana berstatus 
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perawatan memiliki pengeluaran dan pembelanjaan yang 

beragam dan kompleks berbeda dengan puskesmas berstatus non 

perawatan. 

Prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam Al-Qur'an, 

seperti keadilan, kebijaksanaan dalam pengeluaran, dapat 

menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengelola belanja 

mereka. Salah satu ayat yang relevan adalah Surah Al-Isra (17:26-

27):  

رًْ وَلًَ ٱلسَّبيِلًِ وَٱبْنًَ وَٱلْمِسْكِينًَ حَقَّهُۥ ٱلْقرُْبىًَ  ذاَ وَءَاتًِ ا تبَُذ ِ  تبَْذِير 

رِينًَ إنًَِّ نًَ كَانوُٓاً  ٱلْمُبَذ ِ طِينًِ إخِْوَ  ۖ  ٱلشَّيَ  نًُ وَكَانًَ   كَفوُر لِرَب ِهۦِ ٱلشَّيْطَ 
 

Terjemahnya: "Dan berikanlah hak-haknya kepada kaum 

kerabat, kepada orang miskin, dan kepada orang yang dalam 

perjalanan (musafir), dan janganlah kamu menghambur-

hamburkan (hartamu) dengan boros. Sesungguhnya orang yang 

boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah 

sangat ingkar kepada Tuhannya." (Kemenag RI, 2019). 

Menurut (Tafsir Ibnu Katsir, 2019) Ayat ini menekankan 

pentingnya memberikan hak-hak yang seharusnya kepada yang 

berhak menerimanya, serta menegaskan larangan untuk berfoya-

foya atau boros dalam pengeluaran. Prinsip-prinsip yang terdapat 

dalam ayat ini dapat dijadikan pedoman dalam mengelola 

keuangan secara umum, termasuk dalam konteks belanja atau 

pengeluaran. 

3. Pengelolaan Remunerasi 

1) Pemberlakuan Pengelolaan Remunerasi 

Remunerasi menurut (Sofia Ahmad, 2019) merupakan “Imbalan 

atau balas jasa yang diberikan kepada tenaga kerja atau pegawai 

sebagai akibat dari prestasi yang telah diberikannya dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi”. Remunerasi pada dasarnya 

merupakan alat untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dengan 
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tujuan untuk menarik pegawai yang cakap dan berpengalaman, 

mempertahankan pegawai yang berkualitas, memotivasi pegawai 

untuk bekerja dengan efektif, memotivasi terbentuknya perilaku 

yang positif, dan menjadi alat untuk mengendalikan pengeluaran. 

Meskipun pihak Puskesmas Sewo telah diberikan fleksibilitas 

terkait penerapan remunerasi, namun dalam implementasinya 

belum terlaksana dikarenakan keterbatasan SDM yang 

berkompeten dan belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

selain itu hasil pendapatan Puskesmas Sewo belum memadai untuk 

mencapai remunerasi. 

Kendala dan hambatan dalam pengelolaan remunerasi di 

Puskesmas Sewo disebabkan oleh akumulasi pendapatan 

Puskesmas Sewo dalam periode tertentu belum mencukupi untuk 

menerapkan remunerasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kab. 

Soppeng nomor 111 tahun 2019 tentang pemanfaatan pendapatan 

BLUD. Selain itu beberapa staff puskesmas belum memenuhi 

kriteria yang ditetapkan dalam PERBUP nomor 111 pasal 8, seperti 

memiliki kualifikasi pendidikan STR (Surat Tanda Registrasi), 

kinerja berdasarkan kehadiran, pengalaman dan sebagainya. Selain 

itu juga jumlah tenaga kesehatan juga mempengaruhi implementasi 

sistem remunerasi karena persentase penilaian dilihat berdasarkan 

akumulasi pendapatan puskesmas dengan indikator penilaian 

kinerja staff puskesmas.  

Hal ini sejalan dengan penelitian (Gusnandi, 2022) Kekurangan 

SDM yang kompeten, terutama dalam hal kinerja pegawai, dapat 

menjadi hambatan dalam pengelolaan remunerasi. Remunerasi 

yang efektif memerlukan adanya penilaian kinerja yang akurat dan 

obyektif untuk menentukan penerima insentif atau bonus. 
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Keterbatasan jumlah atau kualitas SDM yang kompeten dalam 

melakukan evaluasi kinerja dapat menghambat proses 

pengambilan keputusan terkait remunerasi. Hal ini dapat 

mengakibatkan kurangnya motivasi bagi pegawai untuk 

meningkatkan kinerja mereka. 

Menurut teori Gibsoon 2008 dalam (Fifitasari, 2020) 

Kemampuan dan keterampilan memainkan peran penting dalam 

perilaku dan kinerja individu. Sebuah kemampuan adalah sebuah 

trait (bawaan atau dipelajari) yang mengizinkan seseorang 

mengerjakan sesuatu mental atau fisik. Keterampilan adalah 

kompetensi yang berhubungan dengan tugas seperti staff 

administrasi yang rela lembur kerja demi mendapat bentuk 

keuntungan dari hasil kinerja yang diperoleh, dan prestasi pegawai 

membawa nama baik Puskesmas. 

4. Pengelolaan SILPA 

Pengelolaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) 

merupakan bagian penting dari manajemen keuangan organisasi 

atau lembaga. SILPA terjadi ketika realisasi anggaran suatu 

organisasi pada akhir periode anggaran tidak sepenuhnya 

digunakan dan masih ada sisa dana yang tersisa (Ariska, 2023). 

Berdasarkan hasil penelitian ini Puskesmas Sewo belum 

mengelola anggaran dengan efisien sehingga tidak seluruhnya 

digunakan dalam 1 periode. SILPA ini terjadi karena pendapatan 

lebih besar daripada pengeluaran/belanja yang dilakukan dan 

kegiatan pengeluaran tersebut harus menyesuaikan dengan 

kebutuhan puskesmas pada waktu tertentu, adanya 

program/kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam 

pelaksanaannya sehingga pemanfaatan dana terhambat dan tidak 

terpakai.  
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Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Sudarmin, 2021) yaitu adanya SILPA disebabkan oleh pendapatan 

lebih tinggi dari perkiraan dan pengeluaran lebih rendah dari 

perkiraan selain itu juga keterlambatan dalam pelaksanaan 

program. 

Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya 

SILPA adalah keterbatasan sumber pendapatan dan tidak adanya 

pelaksanaan program-program kesehatan dapat mempengaruhi 

kemampuan puskesmas untuk tidak menghabiskan anggaran yang 

dialokasikan (Asri, 2020). Pengelolaan SILPA (Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran) dapat memiliki dampak yang signifikan 

pada berbagai aspek, baik dari segi layanan kesehatan maupun 

manajemen keuangan (Shidiq et al., 2019).  

SILPA Puskesmas Sewo disimpan di kas rekening puskesmas, 

untuk digunakan pada periode selanjutnya, sembari menunggu 

pencairan dana tetap dari pemerintah daerah. Dalam proses ini, 

tidak ada pengurangan jumlah alokasi anggaran karena sudah diatur 

dalam Peraturan Daerah (PERDA). Mekanisme pengelolaan SILPA 

berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan 

dengan kebutuhan  puskesmas, dan dilakukan pemantauan rutin 

melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk memastikan 

pencapaian indikator yang telah ditetapkan. 

Adanya SILPA menimbulkan dampak yang beragam, baik secara 

positif maupun negatif.  Dampak negatifnya yaitu kurang efisien 

dalam pengelolaan anggaran, Dimana alokasi anggaran yang 

seharusnya untuk program atau proyek tertentu tidak dimanfaatkan, 

sehingga mempengaruhi perencanaan strategik puskesmas. Adapun 

dampak positifnya yaitu sisa anggaran dari tahun sebelumnya dapat 

dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya dengan 
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mempertimbangkan adanya peluang/potensi baru baik itu 

pelayanan kesehatan maupun operasional puskesmas. 

Berkaitan dengan penggunaan anggaran dari sisa lebih 

perhitungan anggaran tersebut, Rasulullah SAW memberikan 

tuntunan sangat jelas agar seseorang dapat menggunakan hartanya, 

sesuai harapan setiap orang yang beriman bahwa hartanya dapat 

memberikan kebaikan sesungguhnya, dalam sabdanya Rasulullah 

SAW menyatakan: 

ًِ رَسُولًَ أنًََّ هرَُيْرَةًَ أبَِى عَنًْ  ثلاث ا مالًِ من وإنًَِّ ، مالي مالي : العبدًُ يقولًُ: قاَلًَ -وسلم عليه الله صلى- اللَّّ
 للناسًِ وتارِكُهًُ ذاهِبً  فهو ، ذلِكًَ سِوَى وما ، فأقْنَى أعْطَى أو ، فأبْلىَ لبسًَِ أو ، فأفْنَى أكل ما :

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Berkata 
seorang hamba: Hartaku! Hartaku! Sesungguhnya kebaikan dari 
hartanya itu ada tiga perkara: apa yang dimakannya lalu ia habis, 
atau apa yang dipakainya ia akan lusuh, atau apa yang diberi 
(disedekahkan karena Allah SWT), itulah yang akan memberinya 
kebaikan. Adapun (harta) yang selainnya maka akan pergi dan 
ditinggalkan untuk manusia (HR. Muslim). 

Klasifikasi harta dalam hadits di atas, hendaknya menjadi 

tuntunan bagi semua orang yang beriman agar memberikan 

prioritas pada penggunaan harta yang akan memberikan kebaikan 

yang sesungguhnya bagi pemiliknya. 
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D.  Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini: 

a) Keterbatasan Data: Keterbatasan dalam akses data yang mungkin 

tidak lengkap atau tidak tersedia untuk beberapa variabel atau 

periode waktu tertentu yang bersifat sensitif sehingga dapat 

membatasi analisis dan pemahaman terhadap implementasi 

kebijakan ini. 

b) Keterbatasan Analisis Dampak: Penelitian mungkin tidak dapat 

secara menyeluruh menganalisis dampak kebijakan ini terhadap 

efisiensi pengelolaan keuangan, kualitas layanan kesehatan, 

mekanisme sistem BLUD secara keseluruhan. 

c) Keterbatasan Waktu: Penelitian mungkin tidak dapat mencakup 

periode waktu yang cukup lama untuk melacak perkembangan 

implementasi PPK-BLUD secara menyeluruh. Hal ini dapat 

membatasi pemahaman terhadap perubahan jangka panjang dan 

dampaknya. 

Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan ini, penelitian 

ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang implementasi 

Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

(PPK-BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten Soppeng, sambil mengakui 

batasan-batasan yang ada dalam proses penelitian ini. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

Pendapatan Puskesmas Sewo yang diperoleh dari jasa pelayanan 

kesehatan, dan kegiatan operasional puskesmas  yang tidak menentu 

dalam periode tertentu, begitupun dengan anggaran belanja tidak 

menentu dalam periode tertentu menyesuaikan dengan kebutuhan 

puskesmas, kemudian remunerasi tidak terlaksana di Puskesmas Sewo 

disebabkan oleh akumulasi pendapatan Puskesmas Sewo dalam periode 

tertentu belum mencukupi untuk menerapkan remunerasi dan staff 

puskesmas belum memenuhi kriteria, serta adanya SILPA berdampak 

pada pemanfaatan anggaran yang kurang efektif, namun sisa anggaran 

tersebut dapat dipergunakan pada periode selanjutnya dengan 

mempertimbangkan peluang baru untuk pelayanan kesehatan dan 

operasional puskesmas.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Puskesmas Sewo Kabupaten 

Soppeng sebagai berikut: 
 

1. Pengelolaan Pendapatan 

Puskesmas Sewo telah menerapkan sistem BLUD sejak tahun 

2019. Puskesmas Sewo menyusun anggaran berdasarkan pendapatan 

yang akan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, 

retribusi ( kapitasi, non kapitasi) hasil pelayanan kesehatan dan dana 

tetap dari pemerintah, Anggaran ini menjadi acuan dalam 

mengalokasikan dana untuk setiap kegiatan dan pelayanan yang 

dilakukan selama periode tertentu.  

Puskemas Sewo masih menghadapi kendala, terutama dalam 

mencapai target pendapatan, dimana hasil pendapatan yang diperoleh 
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dari jasa pelayanan kesehatan, dan kegiatan operasional puskesmas  

yang tidak menentu dalam periode tertentu,  

Pengalokasian dana untuk kegiatan operasional, pengadaan obat, 

fasilitas dan kebutuhan layanan kesehatan lainnya masih terbatas 

dipergunakan berbeda dengan puskesmas lain yang berstatus 

perawatan memiliki kebutuhan yang lebih banyak dibandingkan 

dengan puskesmas yang berstatus non perawatan. 

 

2. Pengelolaan Belanja 

Puskesmas Sewo telah menerapkan fleksibilitas dalam 

pengelolaan belanja berdasarkan perioritas kebutuhan puskesmas. 

Adapun jenis belanja Puskesmas yang diatur dalam BLUD diantaranya 

belanja opersioanal dan belanja modal. Belanja operasional meliputi 

belanja barang/jasa dan belanja pegawai  sementara belanja modal 

meliputi investasi dan sebagainya. Ambang batas menandai batas 

maksimum atau minimum pengeluaran untuk setiap item kebutuhan 

puskesmas Sewo dalam periode waktu tertentu.  

Kendala dalam pengelolaan belanja PPK BLUD di Puskesmas Sewo 

yaitu perencanaan anggaran belanja dalam RAB yang tidak menentu 

menyesuaikan dengan kebutuhan puskesmas dalam periode tertentu. 

Kebutuhan di Puskesmas Sewo masih tergolong sedikit sehingga 

terbatas untuk melakukan pembelanjaan, berbeda dengan puskesmas 

yang berstatus perawatan memiliki kebutuhan yang lebih besar, jika 

dibandingkan dengan puskesmas yang berstatus non perawatan 

seperti Puskesmas Sewo. 

3. Rumenarasi  

Puskesmas Sewo telah diberikan fleksibilitas terkait penerapan 

remunerasi, namun dalam implementasinya belum terlaksana. 
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Kendala dan hambatan dalam pengelolaan remunerasi di 

Puskesmas Sewo disebabkan oleh akumulasi pendapatan Puskesmas 

Sewo dalam periode tertentu belum mencukupi untuk menerapkan 

remunerasi Selain itu beberapa staff puskesmas belum memenuhi 

kriteria berdasarkan PERBUP Soppeng no 111 tahun 2019. Selain itu 

juga jumlah tenaga kesehatan juga mempengaruhi implementasi sistem 

remunerasi karena persentase penilaian dilihat berdasarkan akumulasi 

pendapatan puskesmas dengan indikator penilaian kinerja staff 

puskesmas.  

 

4. SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) 

Puskesmas Sewo memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SILPA) tahun sebelumnya. SILPA ini terjadi karena pendapatan lebih 

besar daripada pengeluaran/belanja yang dilakukan dan kegiatan 

pengeluaran tersebut harus menyesuaikan dengan kebutuhan 

puskesmas pada waktu tertentu, adanya program/kegiatan yang 

mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya sehingga 

pemanfaatan dana terhambat dan tidak terpakai. 

Adanya SILPA menimbulkan dampak yang beragam, baik secara 

positif maupun negatif.  Dampak negatifnya yaitu kurang efisien dalam 

pengelolaan anggaran, Dimana alokasi anggaran yang seharusnya 

untuk program atau proyek tertentu tidak dimanfaatkan, sehingga 

mempengaruhi perencanaan strategik puskesmas. Adapun dampak 

positifnya yaitu sisa anggaran dari tahun sebelumnya dapat 

dimanfaatkan kembali pada tahun berikutnya dengan 

mempertimbangkan adanya peluang/potensi baru baik itu pelayanan 

kesehatan maupun operasional puskesmas. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Puskemas Sewo Soppeng 

a) Sehubungan dengan status Puskesmas Sewo menerapkan sistem 

BLUD, maka sangat dibutuhkan peran dan eksistensi dari pihak 

pengelola keuangan atau tenaga profesional di bidang keuangan 

puskesmas. Peningkatan kualitas SDM yang dapat diusahakan 

melalui pembinaan dan pelatihan secara intensif, sekiranya dapat 

mengelola keuangan puskesmas dengan lebih baik. 

b) Diperlukan peningkatan pemahaman terutama bagi pihak 

pengelola keuangan Puskesmas Sewo terkait poin-poin fleksibilitas 

dalam penerapan sistem BLUD, dan dapat diterapkan guna 

meningkatkan perkembangan dan kemajuan puskesmas. 

2. Bagi Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng 

b) Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dapat menyelenggarakan 

pemantauan dan evaluasi disertai tindak lanjutan terkait 

pelaksanaan point fleksibilitas PPK BLUD yang diberikan oleh 

seluruh puskesmas. 

c) Diperlukan peningkatan koordinasi serta pendampingan yang 

konsisten dari pihak penanggungjawab BLUD terkait regulasi 

beberapa poin-poin fleksibilitas puskesmas diantaranya 

pengelolaan pendapatan, belanja, remunerasi dan SILPA yang 

belum efektif sehingga dapat terlaksana dengan optimal. 

3. Bagi Peniliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya di harapakan dapat membandingkan 

implementasi PPK-BLUD di beberapa puskesmas atau daerah untuk 

mengidentifikasi perbedaan dalam praktik pengelolaan keuangan dan 

kinerja. Analisis komparatif ini dapat memberikan wawasan tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. 
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LAMPIRAN 

A. Lembar Persetujuan ( Informed Consent ) 

  Persetujuan ( Informed Consent ) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : 

Alamat  : 

Instansi  : 

No. telp/hp : 

Menyatakan bersedia menjadi informan penelitian dari : 

Nama  : Asmaul Husnah 

Nim  : 70200120068 

Jurusan  : S1 – Kesehatan Masyarakat 

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar 

Judul   : Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan  

     Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Puskesmas  

    Sewo  Kabupaten Soppeng. 

 

Dengan ini saya menyatakan secara sukarela untuk ikut sebagai 

Informan dalam penelitian ini dan saya bersedia menjawab semua 

pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.  

Soppeng,          /                        / 2024 

Informan 

 

(……………………………….) 
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B. Bukti Persetujuan ( Informed Consent) 

 

Informan Utama 1 Informan Utama 2 

 

Informan Utama 3 

 

Informan Kunci 1 

 

Informan Kunci 2 
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C. Lembar Pedoman Wawancara Informan Utama 

Judul     : Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

                Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Puskesmas di  

                Kabupaten  Soppeng. 

Hari / Tanggal Wawancara : 

Nama Informan  : 

Jabatan   : 

a. Pengelolaan Pendapatan 

1. Apakah Puskesmas sudah diberikan keleluasaan dalam mekanisme 

pengelolaan pendapatan? 

2. Apa saja sumber pendapatan BLUD di Puskesmas? 

3. Bagaimana efektivitas realisasi pendapatan terkait penerapan 

BLUD di Puskesmas? 

4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan pendapatan selama 

penerapan BLUD di Puskesmas? 

b. Pengelolaan Belanja 

1. Apakah Puskesmas sudah diberikan keleluasaan dalam mekanisme 
pengelolaan belanja? 

2. Apa saja jenis belanja Puskesmas yang diatur dalam BLUD 
3.  Apakah puskesmas sudah diberikan keleluasaan dalam 

menentukan ambang batas (flexible budget) ? 
4. Bagaimana proses perencanaan belanja dalam implementasi BLUD? 
5. Apakah ada hambatan dalam pengelolaan belanja Puskesmas terkait 

aturan BLUD? 
c. Remunerasi 

1 Apakah di Puskesmas ini telah diterapkan sistem Remunerasi 
2 Jika tidak, mengapa belum diterapkan apa kendalanya? jika ya, 

apakah ada kriteria atau indikator kinerja yang menjadi dasar dalam 
menentukan remunerasi? 

d. . SILPA 
1. Apakah Puskesmas memiliki SILPA dari anggaran tahun lalu? 
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran?  
3. Apakah ada dampak yang ditimbulkan bagi Puskesmas jika terjadi 

SILPA? Baik itu keuntungan ataupun kerugian
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D. Lembar Pedoman Wawancara Informan Kunci 

Judul     : Implementasi Kebijakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

                Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD) Puskesmas di  

                Kabupaten  Soppeng. 

Hari / Tanggal Wawancara : 

Nama Informan  : 

Jabatan   : 

A. Pengelolaan Pendapatan 

1. Dalam penerapan BLUD ini, sampai dimana batas keleluasaan yang 

diberikan pada Puskesmas untuk mengelola pendapatan? 

2. Apa saja sumber pendapatan BLUD di Puskesmas? 

3. Bagaimana efektivitas realisasi pendapatan terkait penerapan BLUD di 

Puskesmas? 

4. Apakah ada kendala dalam pengelolaan pendapatan selama penerapan 

BLUD di Puskesmas? 

 

B.  Pengelolaan Belanja 

1. Apakah Puskesmas sudah diberikan keleluasaan dalam mekanisme 
pengelolaan belanja? 

2. Apakah puskesmas sudah diberikan keleluasaan dalam menentukan 
ambang batas (flexible budget) ? 

3. Bagaimana proses perencanaan belanja dalam implementasi BLUD? 
4. Apakah ada hambatan dalam pengelolaan belanja Puskesmas terkait 

aturan BLUD? 

C.   Remunerasi 

1 Apakah di Puskesmas ini telah diterapkan sistem Remunerasi 
2 Jika tidak, mengapa belum diterapkan apa kendalanya? jika ya, apakah ada 

kriteria atau indikator kinerja yang menjadi dasar dalam menentukan 
remunerasi? 

 
D. SILPA 

1. Apakah Puskesmas memiliki SILPA dari anggaran tahun lalu? 
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran?  
3. Apakah ada dampak yang ditimbulkan bagi Puskesmas jika terjadi SILPA? Baik 

itu keuntungan ataupun kerugian 
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E.  Matriks Hasil Penelitian 

MATRIKS WAWANCARA INFORMAN UTAMA 

No Variabel Pertanyaan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 
1.  Pengeloaan 

Pendapatan 
1. Apakah puskesmas 

sudah diberikan 
keleluasaan dalam 
mekanisme 
pengelolaan 
pendapatan ? 

 

1. “Sudah dek, karena puskesmas 
Sewo berstatus BLUD sejak 
tahun 2019”. (FM, 34 tahun) 

2. “iye, mandirimi untuk 
pengelolaannya”. (MK, 37 
tahun) 

3. Sudah. (KD, 42 tahun) 

1. “Puskesmas Sewo sudah BLUD 
sejak 2019”. (FM, 34 tahun) 

2. “iya, pengelolaan secara mandiri”. 
(MK, 37 tahun) 

3. Sudah. (KD, 42 tahun) 

Puskesmas Sewo sudah 
berstatus BLUD sejak 
tahun 2019, telah 
diberikan fleksibiltas 
dalam pengelolaan 
keuangannya 

2. Apa saja sumber 
pendapatan BLUD di 
Puskesmas ? 

1. “ Semua anggaran dari jasa 
layanan kesehatan” (FM, 34 
tahun) 

2. “hasil layanan kesehatan, 
anggaran disediakan oleh 
pemerintah (MK, 37 tahun) 

3. “Jasa Layanan Kesehatan, APBN, 
APBD ji” (KD, 42 tahun) 

1. “ Semua anggaran bersumber 
dari  jasa layanan kesehatan” 
(FM, 34 tahun) 

2. “Hasil pelayanan kesehatan, 
anggaran bersumber dari 
pemerintah (MK, 37 tahun) 

3. “Jasa Layanan Kesehatan, 
APBN, APBD” (KD, 42 tahun) 

Anggaran Puskesmas 
bersumber dari jasa 
layanan kesehatan, alokasi 
pemerintah (APBN/APBD) 

3. Bagaimana sumber 
pendapatan 
puskesmas diatur 
dalam implementasi 
BLUD? 
 

1. “Sesuai dengan kebutuhan 
puskesmas”. (FM, 34 tahun) 

2. “Pendapatan Puskesmas sewo 
dikelola sesuai kebutuhan, 
pemerintah memberikan dana 
melihat progress tahun 
sebelumnya”. (MK, 37 tahun) 

3. Puskesmas Sewo sendiri 
mengelola pendapatan namun 
kebutuhan tiap pelayanan 
bermacam” sesuai kebutuhan 

1. “Berdasarkan kebutuhan 
puskesmas”. (FM, 34 tahun) 

2. “Pendapatan Puskesmas sewo 
dikelola sesuai kebutuhan, 
pemerintah memberikan dana 
berdasarkan  progress tahun 
sebelumnya”. (MK, 37 tahun) 

3. Puskesmas Sewo mengelola 
pendapatan sesuai kebutuhan 
layanan, tarif sudah ada PERDA 
setiap anggaran, pihak 

Puskesmas Sewo 
mengelola Pendapatan 
BLUD dengan 
menggunakan dana sesuai 
kebutuhan dan anggaran 
yang tersedia, serta 
melaporkan keuangan 
setiap akhir tahun secara 
rinci. Pengelolaan 
pendapatan dilakukan 
dengan penekanan pada 
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layanan, kalau tarif sudah ada 
PERDA tiap anggaran, kami 
pihak puskesmas mengelola 
sesuai kebutuhan namun tidak 
melenceng dari aturan. (KD, 42 
tahun ) 

puskesmas mengelola sesuai 
kebutuhan dan aturan. (KD, 42 
tahun ) 

kebutuhan tiap pelayanan 
sesuai dengan peraturan 
daerah. 

4. Bagaimana efektivitas 
realisasi pendapatan 
terkait penerapan 
BLUD di Puskesmas ? 

1. “Dilihat perbandingan dari 
total pendapatan dengan 
target pendapatan,  setelah 
pelaporan triwulan baru di 
ketahui, sejauh ini masih sering 
didapatkan missing data. 
Sumber pendapatan PKM kami 
tidak menentu”. (FM, 34 Tahun 
) 

2. “Sumber pendapatan yang 
didapatkan tidak konsisten 
setiap bulannya tergantung 
hasil jasa layanan”.(MK, 37 
Tahun) 

3. “Efektif atau tidaknya 
tergantung dek saat 
perencanaan dengan hasil 
pendapatan”. (KD, 42 tahun) 

1. “Dilihat perbandingan total 
pendapatan dengan target 
pendapatan,  setelah pelaporan 
triwulan baru di ketahui, masih 
sering terjadi ketidaksesuaian 
data. Sumber pendapatan PKM 
kami tidak menentu”. (FM, 34 
Tahun ) 

2. “Sumber pendapatan tidak 
konsisten setiap bulannya 
tergantung hasil jasa 
layanan”.(MK, 37 Tahun) 

3. Sejauh ini terkait pendapatan 
belum optimal, output dari 
penghasilan yang digunakan 
untuk kegiatan operasional, 
pengadaan obat/fasilitas, dan 
peningkatan layanan kesehatan 
masih kurang dibandingkan 
PKM lain mungkin lebih 
leluasa”. (KD, 42 tahun) 

Proses pengelolaan 
pendapatan PKM masih 
menghadapi kendala, 
terutama dalam mencapai 
target pendapatan. 
Pelaporan triwulan sering 
kali menunjukkan adanya 
kekurangan penyajian dari 
proses penginputan dan 
ketidakpastian dalam 
pengelolaan sumber 
pendapatan. 
Hingga saat ini, 
pengelolaan dana 
pendapatan belum 
mencapai tingkat optimal, 
artinya hasil yang 
diperoleh dari pendapatan 
yang digunakan untuk 
operasional, pengadaan 
obat/fasilitas dan 
peningkatan pelayanan 
kesehatan masih kurang, 
berbeda dengan situasi di 
Puskesmas lain yang 
memiliki  tingkat 
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ketersediaan dana yang 
lebih besar. 

5. Apakah ada kendala 
dalam pengelolaan 
pendapatan selama 
penerapan BLUD? 

1) “Pengelola keuangan yang masih 
kurang paham” (FM, 34 Tahun) 

2) “kekurangan dalam pengelola 
anggaran, kurangnya 
perencanaan yang baik sehinga 
mempengaruhi pendapatan”. 
(MK, 37 Tahun) 

3) “Kurangnya pemahaman terkait 
penerapan PPK sistem BLUD 
pada staff, rekapitulasi anggaran 
pendapatan yang masih sering 
missing”. (KD, 42 Tahun) 

1. “Kurang pemahaman dari 
pengelola keuangan” (FM, 34 
Tahun) 

2. “Kekurangan dalam pengelola 
anggaran disebabkan oleh 
kurangnya perencanaan yang 
baik yang berdampak pada 
pendapatan”. (MK, 37 Tahun) 

3. “Kurangnya pemahaman staff 
terkait penerapan PPK BLUD, 
sering didapatkan 
ketidaksesuaian pada 
rekapitulasi anggaran 
pendapatan”. (KD, 42 Tahun) 

Puskesmas sewo 
menghadapi masalah 
dalam proses rekapitulasi 
anggaran, kurangnya 
pemahaman pihak 
pengelola anggaran. 

2.  Pengelolaan 
Belanja 

1. Apakah Puskesmas 
sudah diberikan 
keleluasaan dalam 
mekanisme 
pengelolaan belanja ? 

1. “Sudah, karena puskesmas 
Sewo berstatus BLUD sejak 
tahun 2019”. (FM, 34 tahun) 

2. “iye, telah diberikan kebebasan 
untuk pengelolaannya”. (MK, 
37 tahun) 

3. Sudah, karena sudah BLUD 
puskesmas kami. (KD, 42 
tahun) 

1. “Sudah, puskesmas Sewo telah 
menerapkan sistem  BLUD sejak 
tahun 2019”. (FM, 34 tahun) 

2. “iya, telah diberikan kebebasan 
untuk pengelolaannya”. (MK, 
37 tahun) 

3. Sudah, karena sudah BLUD 
puskesmas kami. (KD, 42 
tahun) 

Puskesmas Sewo sudah 
diberikan fleksibilitas 
dalam pengelolaan belanja 
BLUD sejak Desember 
tahun 2019. 

2. Apa saja jenis belanja 
puskesmas yang diatur 
oleh BLUD? 

1. “Belanja modal sama 
operasional”. (FM, 34 Tahun) 

2. “Belanja operasional kayak 
kebutuhan sehari-hari yang 
dibutuhkan seperti peralatan, 
konsumsi, penggajian  dan 
sebagainya, kalau belanja 

1. “Belanja modal dan 
operasional”. (FM, 34 Tahun) 

2. “Belanja operasional yaitu 
kebutuhan sehari-hari yang 
dibutuhkan seperti peralatan, 
konsumsi, penggajian, 
sedangkan belanja modal 
seperti tanah.(MK, 37 Tahun) 

Jenis belanja di Puskesmas 
Sewo ada 2 yaitu  
a. Belanja Operasional 
Seperti belanja 
barang/jasa, dan belanja 
pegawai 
b. Belanja Modal 
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modal kayak tanah”.(MK, 37 
Tahun) 

3. “Kalau belanja opersional itu 
dek seperti belanja barang dan 
jasa sama gaji staff kalau 
model itu sepertinya untuk 
Gedung sama tanah ”. (KD. 42 
tahun) 

3. “Belanja operasional meliputi 
belanja barang /jasa dan gaji 
staff, sedangkan belanja model 
meliputi gedung dan tanah”. 
(KD. 42 tahun) 

Seperti tanah dan 
Gedung/fasilitas 

3. Apakah puskesmas 
sudah diberikan 
keleluasaan dalam 
menentukan ambang 
batas (flexble budget) 

1. “Iye, ada ambang batas dari 
hasil pendapatan, dan pihak 
PKM bagian bendahara yang 
Kelola berdasarkan RAB”. (FM, 
34 Tahun) 

2. “Selama PKM ini BLUD, semua 
dikelola sendiri berdasarkan 
kebutuhan PKM”. (MK, 37 
tahun) 

3. “Dikelola sendiri, ada RABnya”. 
(KD, 42 tahun) 

1. “Iye, ada ambang batas dari 
hasil pendapatan, bendahara 
PKM yang Kelola berdasarkan 
RAB”. (FM, 34 Tahun) 

2. “Selama PKM ini BLUD, semua 
dikelola sendiri sesuai 
kebutuhan PKM”. (MK, 37 
tahun) 

3. “Dikelola sendiri, dengan RAB 

Dalam proses pengelolaan 
belanja ada ambang batas 
berdasarkan hasil 
pendapatan yang 
diperoleh, Puskesmas 
Sewo selama telah 
menerapkan BLUD 
pengelolaan secara 
mandiri terekapitulasi 
menggunakan RAB 
(ambang batas dilihat pada 
point target), RAB sebagai 
acuan belanja sesuai 
kebutuhan puskesmas. 

4. Bagaimana pengelolaan 
belanja diatur dalam 
Implementasi BLUD? 

1. “Mulai penyusunan RAB 
(Rencana Anggaran Biaya) 
yang berisi program, kegiatan, 
standar, target dan anggaran 
BlUD”. (FM, 34 tahun) 

 
2. “ada RAB yang diliat”. (MK, 37 

tahun) 
 
3. “RAB dan DPA”. (KD, 42 tahun) 
 

1. “Penyusunan RAB (Rencana 
Anggaran Biaya) terdiri dari 
program, kegiatan, standar, 
target dan anggaran BlUD”. 
(FM, 34 tahun) 

 
2. “Dilihat berdasarkan RAB”. 

(MK, 37 tahun) 
 
3. “RAB dan DPA”. (KD, 42 tahun) 
 

Puskesmas Sewo yaitu 
merencanakan anggaran 
dalam bentuk RAB dan 
DPA sesuai dengan 
kebutuhan. Kemudian 
dilaksanakan 
pembelanjaan sesuai 
indikator dari RAB & DPA 
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5. Apakah ada hambatan 
dalam pengelolaan 
belanja PKM terkait 
aturan BLUD 

1. “Sering ada kesalahan dalam 
pengelolaan belanja, dari 
perencanaan, dan terlebih 
pembuatan LPJ yang masih 
belum akurat”. (FM, 34 tahun) 

2. “Penyusunan RAB belanja tidak 
menentu tergantung kebutuhan 
PKM,biasa seiring berjalannya 
pelayanan berubah RABnya 
karena kebutuhan tidak 
diperkirakan dengan baik”. (MK, 
37 tahun) 

3. “Minimnya kebutuhan jadi 
kurang pembelanjaan karena 
PKM kami non perawatan”. (KD, 
42 tahun) 

1. “Sering terjadi kekeliruan 
dalam pengelolaan belanja, 
dari perencanaan, dan terlebih 
pembuatan LPJ yang masih 
belum akurat”. (FM, 34 tahun) 

2. “Penyusunan RAB belanja tidak 
menentu tergantung kebutuhan 
PKM,biasa seiring berjalannya 
pelayanan,  RAB berubah 
karena kebutuhan tidak 
diperkirakan dengan baik”. 
(MK, 37 tahun) 

3. “Masih sedikit kebutuhan, 
sehingga terbatas 
pembelanjaan, karena PKM 
Sewo masih berstatus non 
perawatan”. (KD, 42 tahun) 

Adapun hambatan dalam 
pengelolaan belanja terkait 
aturan BLUD puskesmas 
Sewo, mulai dari 
perencanaan belanja pada 
RAB yang tidak konsisten 
dan tidak terprediksi 
dengan baik oleh pengelola 
keuangan. Pihak 
puskesmas menjelaskan 
bahwa kebutuhan 
puskesmas Sewo masih 
sedikit jadi prosedur 
pembelanjaan masih 
kurang, sangat berbeda 
dengan Puskesmas lain, 
terlebih pada puskesmas 
berstatus perawatan. 

3.  Remunerasi 1. Apakah PKM ini telah 
diterapkan sistem 
remunerasi ? 

1. “kalau imbalan kerja itu belum”. 
(FM, 34 tahun) 

2. “Tidak pernahpi diterapkan”. 
(MK, 37 tahun) 

3. “Tidak ada, belum mampu ke 
wilayah itu”. (KD, 42 tahun) 

1. “ Imbalan kerja belum 
diterapkan”. (FM, 34 tahun) 

2. “Tidak pernah  diterapkan”. 
(MK, 37 tahun) 

3. “Belum mampu ke wilayah itu”. 
(KD, 42 tahun) 

Puskesmas Sewo belum 
menerapkan remunerasi 
meskipun telah 
menerapkan sistem BLUD. 

2. Jika tidak, mengapa 
belum diterapkan apa 
kendalanya ? 

1. “Masih kurang tenaga 
kesehatan yang kompeten, 
terbatas pendapatan”. (FM, 34 
tahun) 

2.  “Hasil pendapatan puskesmas 
belum bisa capai remunerasi”. 
(MK, 37 tahun) 

3. “Sumber pendapatan yang 
dihasilkan PKM tidak menentu, 

1. “Kurangnya tenaga kesehatan 
yang kompeten, terbatas 
pendapatan”. (FM, 34 tahun) 

2.  “Hasil pendapatan puskesmas 
belum mencapaai remunerasi”. 
(MK, 37 tahun) 

3. “Sumber pendapatan yang 
diperoleh PKM tidak menentu, 
belum ada pegawai/staff 

Remunerasi tidak 
diterapkan karena 
beberapa kendala, 
diantaranya ; keterbatasan 
SDM yang kompeten, tidak 
ada yang memenuhi 
kriteria, hasil pengelolaan 
pendapatan masih kurang 
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belum ada pegawai yang 
memenuhi kriteria untuk 
remun”.(KD, 42 tahun) 

memenuhi kriteria untuk 
remunerasi”.(KD, 42 tahun) 

untuk mencapai 
remunerasi. 

4.  SILPA 1. Apakah puskesmas 
memiliki SILPA dari 
anggaran tahun lalu? 

1. “Ada”. (FM, 34 tahun) 
 
 

2. “Iye adaji”. (MK, 37 tahun) 
 

3. “Ada”. (KD, 42 tahun) 

1. “Ada”. (FM, 34 tahun) 
 
 
2. “Iya, ada”. (MK, 37 tahun) 

 
3. “Ada”. (KD, 42 tahun) 

Puskesmas Sewo memiliki 
Sisa lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA) ditahun 
sebelumnya. 

2. Faktor apa saja yang 
menyebabkan 
terjadinya SILPA? 

1. “Pemasukan ada namun 

pengeluaran yang sedikit dan 

ada proker tidak terlaksana”. 
(FM, 34 tahun) 

2. “Pendapatan dan belanja yang 

tidak sebanding jadi ada sisa”. 

(MK, 37 tahun) 
3. “Ada program dek telambat 

dan tidak terlaksana membuat 
dana tidak terpakai”. (KD, 42 
tahun) 

1. “Pemasukan ada namun 

pengeluaran yang kurang dan 

ada program tidak terlaksana”. 
(FM, 34 tahun) 

2. “Pendapatan dan belanja tidak 

sebanding sehingga terjadi sisa 

anggaran”. (MK, 37 tahun) 
3. “Program terlambat dan tidak 

terlaksana sehingga dana tidak 

terpakai”. (KD, 42 tahun) 

Faktor yang menyebabkan 
terjadinya SILPA adalah 
Perbandingan pendapatan 
lebih besar daripada 
pengeluaran/belanja, 
adanya program yang 
terlambat dan tidak 
terlaksana sehingga 
terjadinya sisa anggaran 
pada waktu tertentu 

3. Bagaimana mekanisme 
untuk memastikan 
penggunaan SILPA 
sudah sesuai dan 
efektif ? 
 
Tambahan 
a. Silpa dikembalikan 
ke daerah atau tetap di 
PKM ? 
b. Silpa langsung 
dikelola PKM atau di 
distor di daerah? 

1. “SILPA lalu itu dek tetap di 
rekening puskesmas supaya 
digunakan diawal periode, 
tetapki melalui RAB juga sambil 
menunggu dana tetap dari 
daerah, tidak adaji 
pengurangan jatah karena 
ditetapkan di PERDA”. (FM, 34 
tahun) 

2. “Mekanismenya menyesuaikan 
dengan isi RAB, sambil tunggu 
anggaran dari daerah, SILPA 

1. “SILPA tahun lalu tetap di 
rekening puskesmas agar dapat 
digunakan diawal periode, 
melalui RAB juga sambil 
menunggu dana tetap dari 
daerah, tidak ada pengurangan 
jatah karena ditetapkan di 
PERDA”. (FM, 34 tahun) 

2. “Mekanisme SILPA 
menyesuaikan dengan isi RAB, 
dan menunggu pencairan 
anggaran dari daerah, SILPA 

SILPA tetap disimpan di 
rekenang puskesmas 
untuk digunakan pada 
awal periode, sambil 
menunggu dana tetap dari 
pemerintah daerah. Proses 
ini tidak menyebabkan 
pengurangan jatah 
anggaran karena sudah 
ditetapkan dalam PERDA. 
Mekanisme pengelolaan 
SILPA berdasarkan RAB 
sesuai kebutuhan 
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c. apakah ada 
pengurangan jatah 
oleh pemerintah 
dengan adanya silpa ? 

bisa dikelola sesuai kebutuhan 
puskesmas”. (MK, 37 tahun) 

3. “RAB itu disusun dek dilihat 
juga potensi SILPA berapa 
bukan hanya bergantung sama 
dana daerah, setelah itu 
dikumpulkan jadi DPA dan 
distor di daerah, kalau sudah 
disepakati boleh dilaksanakan. 
Tiap bulan sya lakukan 
pemantauan LPJ untuk melihat 
sesuai indikator atau tidak, 
intinya SILPA tetap di kas 
puskesmas”. (KD, 42 tahun) 

bisa dikelola sesuai kebutuhan 
puskesmas”. (MK, 37 tahun) 

3. “RAB juga dilihat berdasarkan 
potensi SILPA bukan hanya 
bergantung dengan dana 
daerah, setelah itu 
dikumpulkan menjadi DPA dan 
distor di daerah, kalau sudah 
disepakati boleh dilaksanakan. 
Tiap bulan saya lakukan 
pemantauan LPJ untuk melihat 
sesuai indikator atau tidak, 
intinya SILPA tetap di kas 
puskesmas”. (KD, 42 tahun) 

puskesmas, dan dipantau 
secara rutin melalui LPJ 
untuk memastikan 
pemenuhan indikator. 

4. Apakah ada dampak 
yang ditimbulkan bagi 
puskesmas jika terjadi 
SILPA? Baik itu 
keuntungan ataupun 
kerugian  

1. “Dana nda digunakan 
sepenuhnya, tapi lebih dana ini 
bisa dimanfaatkan kembali 
untuk layanan Kesehatan dll”. 
(FM, 34 tahun) 

2. “kalau buruknya Pengelolaan 
dana yang kurang optimal dan 
keterlambatan dalam 
pemanfaatan  untuk program 
kesehatan dan kalau baiknya 
bisa digunakan sesuai 
kebutuhan PKM”. (MK, 37 
tahun) 

3. “Dampak negativenya itu 
pemanfaatan dana yang tidak 
efektif. Namun baiknya sisa 
kemarin dapat di alokasikan 
untuk kualitas pelayanan 
seperti fasilitas bangunan dan 

1. “Dana tidak dipergunakan 
sepenuhnya, tapi dana tersebut 
dapat dimanfaatkan kembali 
untuk layanan kesehatan dan 
lainya”. (FM, 34 tahun) 

2. “Pengelolaan dana yang tidak 
optimal sehingga terhambat 
dalam pemanfaatan  untuk 
program kesehatan, Namun 
jika pengelolaanya baik, dapat 
digunakan sesuai kebutuhan 
PKM”. (MK, 37 tahun) 

3. “SILPA tahun sebelumnya 
mengakibatkan pemanfaatan 
dana yang tidak efektif. Namun 
sisa dana tersebut dapat di 
alokasikan untuk 
meningkatkan kualitas 
pelayanan seperti fasilitas 

Dampak yang ditimbulkan 
dari adanya SILPA menuai 
beberapa dampak baik itu 
keuntungan maupun 
kerugian, Dampak negatif 
yaitu pengelolaan dana 
yang tidak optimal karena 
keterbatasan dan 
keterlambatan  dalam 
pemanfaatan, Adapun 
dampak positif yaitu sisa 
anggaran ditahun 
sebelumnya dapat 
dimanfaatkan kembali di 
tahun berikutnya dengan 
mempertimbangkan 
adanya peluang/potensi 
baru baik itu pelayanan 
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kelengkapan lain, dan 
pengembangan program”. (KD, 
42 tahun) 

bangunan dan kelengkapan 
lain, dan pengembangan 
program”. (KD, 42 tahun) 

kesehatan maupun 
operasional puskesmas. 
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MATRIKS WAWANCARA INFORMAN KUNCI 

 

No Variabel Pertanyaan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 
1.  Pengeloaan 

Pendapatan 
1. Dalam penerapan 

BLUD ini, sampai 
Dimana batas 
keleluasaan yang 
diberikan pada 
puskesmas ? 
 

1. “Sudah, batasnya hanya 
dalam lingkup pengelolaan 
pendapatan dan belanja 
selebihnya diatur sama 
dinas”. (SF, 51 tahun) 

2. “Sudah dek dalam 
pendapatan dan belanja”. 
(AM, 40 tahun) 

1. “Pengelolaan pendapatan dan 
belanja selebihnya diatur oleh 
dinas”. (SF, 51 tahun) 

2. “Semua pengelolaan 
pendapatan dan belanja”. 
(AM, 40 tahun) 

Terkait pengelolaan 
pendapatan diatur secara 
mandiri di Puskesmas sesuai 
dengan regulasi yang berlaku. 
Khususnya pada pengelolaan 
pendapatan dan belanja. 
Selain dari pengelolaan 
tersebut masih dibawah 
wewenang Dinas Kesehatan 
Kab. Soppeng. 

2. Bagaimana efektivitas 
realisasi pendapatan 
terkait penerapan 
BLUD di Puskesmas ? 

1. “Sejauh ini terkait dana 
pendapatan masih belum 
optimal, maksudnya output 
dari penghasilan yang 
digunakan untuk kegiatan 
operasional, pengadaan 
obat/fasilitas, dan 
peningkatan layanan 
kesehatan masih terbilang 
kurang berbeda dengan PKM 
lain mungkin lebih leluasa”. 
(SF, 51 tahun) 

2. “Terkait anggaran ini pihak 
PKM yang lebih berhak 
menilai efektif atau tidak, 
intinya planning harus 
mencapai indikator”. (AM, 40 
Tahun) 

1. “Dana pendapatan belum 
optimal, terutama untuk 
kegiatan operasional, 
pengadaan obat/fasilitas, dan 
peningkatan layanan 
kesehatan jika dibandingkan 
dengan PKM lainnya”. (SF, 51 
tahun) 

2. “Phak PKM yang lebih berhak 
menilai efektifitas anggaran, 
yang terpenting planning 
mencapai indikator”. (AM, 40 
Tahun) 

Menurut SF ( 51, tahun) 
pengelolaan dana pendapatan 
Puskesmas masih belum 
optimal. Pengalokasian dana 
untuk kebutuhan puskesmas 
masih terbilang kurang jika 
dibandingkan dengan 
puskesmas lain yang 
mungkin memiliki 
fleksibilitas lebih besar. 
Adapun menurut AM (40, 
tahun) point utama adalah 
pelaksanaan pengelolaan 
harus mencapai indikator 
yang telah ditetapkan. 
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3. Apakah ada kendala 
dalam pengelolaan 
pendapatan selama 
penerapan BLUD? 

1. “Kurangnya pemahaman 
terkait penerapan PPK sistem 
BLUD pada staff, rekapitulasi 
anggaran pendapatan yang 
masih sering missing”. (SF, 51 
Tahun) 

2. “Setiap PKM itu Teknik dalam 
rekapitulasi dan LPJ nya 
berbeda tidak seragam jadi 
terkadang kami tim 
pemeriksa yang bingung, 
namun tidak boleh 
disalahkan karena itu 
kebebasan PKM, yang jadi 
masalah kalau ada laporan 
yang bermasalah seperti 
manipulasi, missing dll”.(AM, 
40 tahun) 

1. “Kurang pemahaman staff 
terkait penerapan PPK BLUD, 
sering ada ketidaksesuaian 
pada rekapitulasi anggaran 
pendapatan”. (SF, 51 Tahun) 

2. “Setiap PKM memiliki Teknik 
rekapitulasi dan LPJ yang 
berbeda, sehingga tim 
pemeriksa merasa bingung 
dalam proses pemeriksaan,  
namun hal tersebut 
merupakan kebebasan PKM 
dalam pengelolaanya. 
Permasalahan timbul jika 
didapatkan manipulasi, 
missing dan lainnya”.(AM, 40 
tahun) 

Kendala pengelolaan 
pendapatan puskesmas Sewo 
yaitu kurangnya pemahaman 
pihak pengelola keuangan 
dalam pengelolaan teknis 
anggaran dalam prosedur 
rekapitulasi sampai pada 
tahapan LPJ, dan kurangnya 
pemahaman staff/pewagai 
puskesmas terkait PPK BLUD. 

2. Pengelolaan 
Belanja 

1. Apakah Puskesmas 
sudah diberikan 
keleluasaan dalam 
mekanisme 
pengelolaan belanja ? 

1. “Sudah” (SF, 51 tahun) 
2. “Belanja jadi haknya PKM 

dalam menentukan sesuai 
kebutuhan dan proritas”. 
(AM, 40 tahun) 

1. “Sudah” (SF, 51 tahun) 
2. “PKM menentukan 

pengelolaan belanja sesuai 
kebutuhan dan proritas”. (AM, 
40 tahun) 

Puskesmas Sewo telah 
menerapkan fleksibilitas 
dalam pengelolaan belanja  
berdasarkan prioritas 
kebutuhan puskesmas. 

2. Apakah puskesmas 
sudah diberikan 
keleluasaan dalam 
menentukan ambang 
batas (flexble budget) 

1. “Dikelola sendiri, ada 
RABnya”. (SF, 51 tahun) 

2. “jelas karena Rencana 
Anggaran Biaya dan DPA 
(Dokumen Perencanaan 
Anggaran) dikelola mandiri 
sama Puskesmas Sewo”. (AM, 
40 tahun) 

1. “Dikelola mandiri, dengan 
RAB”. (SF, 51 tahun) 

2. “RAB (Rencana Anggaran 
Biaya) dan DPA (Dokumen 
Perencanaan Anggaran) 
dikelola mandiri oleh 
Puskesmas Sewo”. (AM, 40 
tahun) 

Puskesmas Sewo juga telah 
diberikan fleksibilitas dalam 
menentukan ambang batas, 
terkait standarisasi dan 
target anggaran ditentukan 
dan dirangkum dalam bentuk 
RAB dan DPA. 

3. Bagaimana 
pengelolaan belanja 

1. “Disusun di RAB dan DPA 
(Dokumen Perencanaan 

1. “Disusun berdasarkan  RAB 
dan DPA (Dokumen 

Puskesmas Sewo yaitu 
merencanakan anggaran 
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yang diatur 
berdasarkan 
implementasi BLUD 

Anggaran dan digunakan 
untuk kebutuhan PKM”. (SF, 
51 tahun) 

2. “Melalui RAB dan DPA untuk 
mengetahui volume kegiatan 
dll”. (AM, 40 tahun) 

Perencanaan Anggaran) 
untuk dipergunakan sesuai 
kebutuhan PKM”. (SF, 51 
tahun) 

2. “Melalui RAB dan DPA untuk 
mengetahui volume kegiatan 
dll”. (AM, 40 tahun) 

dalam bentuk RAB dan DPA 
sesuai dengan kebutuhan. 
Selanjutnya untuk 
memastikan seberapa efektif 
pengelolaan belanja, 
dilakukan monitoring 
rekapitulasi DPA (Dokumen 
Perencanaan Anggaran) 
untuk menilai hasil indikator 
keberhasilan belanja 
Puskesmas. 

4. Apakah ada hambatan 
dalam pengelolaan 
belanja PKM terkait 
aturan BLUD 

1. “Belanja puskesmas memang 
diatur sendiri namun tidak 
leluasa seperti PKM yang 
perawatan, disini kami masih 
minim, lebih proritaskan yang 
urgent saja”. (SF, 51 tahun) 

2. “Sayangnya BLUD tidak ada 
aturan khusus terkait belanja 
namun RAB PKM sudah jelas, 
terkadang setelah dicek 
Laporannya beberapa PKM 
yang kurang sesuai, salah 
satu diantaranya PKM Sewo”. 
(AM, 40 tahun) 

1. “Puskesmas mengatur 
pengelolaan belanja secara 
mandiri, tetapi namun tidak 
leluasa seperti PKM yang 
perawatan, Kami lebih 
proritaskan yang urgent saja”. 
(SF, 51 tahun) 

2. “BLUD tidak ada aturan 
khusus terkait belanja 
meskipun RAB PKM sudah 
jelas, setelah dilakukan 
pemeriksaan masih terdapat 
beberapa laporan PKM yang 
kurang sesuai, salah satu 
diantaranya PKM Sewo”. (AM, 
40 tahun) 

Berdasarkan hasil 
wawancara dengan informan 
kunci AM, 40 tahun 
mengatakan bahwa 
Pengelolaan belanja di 
puskesmas terbatas dan lebih 
fokus pada kebutuhan yang 
mendesak. Namun, terdapat 
temuan ketidaksesuaian di 
beberapa PKM setelah 
dilakukan pemeriksaan LPJ, 
termasuk Puskesmas Sewo 

3.  Remunerasi 1. Apakah PKM ini telah 
diterapkan sistem 
remunerasi ? 

1. “masih belum”. (SF, 51 tahun) 
 

2. “Memang dibeberapa PKM 
belum menerapkan”. (MK, 37 
tahun) 

1. “Belum”. (SF, 51 tahun) 
 

2. “Beberapa Puskesmas belum 
menerapkan”. (MK, 37 tahun) 

Puskesmas Sewo belum 
menerapkan remunerasi 
meskipun telah menerapkan 
sistem BLUD. 
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2. Jika tidak, mengapa 
belum diterapkan apa 
kendalanya ? 
 
Tambahan : 
a. Apakah jumlah 
tenaga mempengaruhi 
terlaksananya 
remunerasi 
b. Berapa standar 
pendapatan 
Puskesmas untuk 
remunerasi 
c. apa saja kriteria 
pegawai untuk dapat 
remunerasi 

1. “Belum konsisten pendapatan 
dan pengeluaran jadi susah 
dalam pengelolaan remun 
sama staff PKM belum 
mencapai kriteria, 
kriterianya ada di PERBUP 
seperti tenaga kesehatan 
punya STR, kehadiran sama 
pengalaman ”. (SF, 51 tahun) 

2. “Kalau remunerasi di PKM 
belum terlaksana memang 
dek karena akumulasi 
pendapatan belum cukup 
untuk remun ada aturan di 
PERBUP 111 tentang 
pemanfaatan pendapatan, 
standar poin pembagian jasa 
yang seharusnya dapat 
remun. kalo jumlah tenaga 
jelas mempengaruhi sembari 
meliat kriteria dan akumulasi 
pendapatan ”. (AM, 37 tahun) 

1. “Belum konsisten pendapatan 
dan pengeluaran sehingga 
susah dalam pengelolaan 
remunerasi dan staff PKM 
belum mencapai kriteria, 
kriteria tersebut ada didalam 
PERBUP seperti tenaga 
kesehatan punya STR, 
kehadiran dan pengalaman ”. 
(SF, 51 tahun) 

2. “Kalau remunerasi di PKM 
belum terlaksana karena 
akumulasi pendapatan belum 
cukup untuk remunerasi ada 
aturan di PERBUP no 111 
tentang pemanfaatan 
pendapatan, standar poin 
pembagian jasa yang 
seharusnya dapat remunerasi. 
sedangkan jumlah tenaga 
jelas mempengaruhi 
berdasarkan kriteria dan 
akumulasi pendapatan ”. (AM, 
37 tahun) 

Remunerasi tidak diterapkan 
karena beberapa kendala, 
diantaranya, akumulasi 
pendapatan yang peroleh 
Puskesmas Sewo Selanjutnya 
staff puskesmas belum 
mencapai kriteria, 
berdasarkan aturan PERBUP 
no 111 pasal 8 tentang 
pembagian jasa ada beberapa 
bersyaratan yang 
disampaikan oleh informan 
kunci yaitu tenaga kesehatan 
memiliki kualifikasi 
pendidikan seperti  STR, 
kinerja dari kehadiran, dan 
pengalaman. Sedangkan 
terkait jumlah tenaga 
kesehatan mempengaruhi 
terlaksananya sistem 
remunerasi, dilihat 
berdasarkan pencapaian 
kriteria dan akumulasi 
pendapatan puskesmas. 
 

4 SILPA 1. Apakah puskesmas 
memiliki SILPA dari 
anggaran tahun lalu? 

1. “Ada”. (SF, 51 tahun) 
 
2. “ada SILPA PKM Sewo”. (AM, 

40 tahun) 

1. “Ada”. (SF, 51 tahun) 
 
2. “SILPA PKM Sewo itu 

dianggap besar dibandingkan 
PKM non perawatan lainnya”. 
(AM, 40 tahun) 

Puskesmas Sewo memiliki 
Sisa lebih Perhitungan 
Anggaran (SILPA) ditahun 
sebelumnya. 
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2. Faktor apa saja yang 
menyebabkan 
terjadinya SILPA? 

1. “Samaji dek yang dibilang 

tadi, sisanya anggaran tidak 

digunakan karena lewat 

jadwal jadi untuk kas 
berikutnya saja”. (SF, 51 

tahun) 

2. “Pengelolaan dana tidak 
menentu yang mempengaruhi 
jasa layanan, dan indikator 
atau program yang tidak 
terlaksana”. (AM, 40 tahun) 

1. “Sependapat dengan 

pendapat sebelumnya, jadi 

sisa anggaran tidak 

dipergunakan jika lewat 
tempo namun kas tersebut 

dipergunakan untuk periode 

selanjutnya ”. (SF, 51 tahun) 
2. “Pengelolaan dana tidak 

menentu yang mempengaruhi 

jasa layanan, dan indikator 

atau program yang tidak 
terlaksana”. (AM, 40 tahun) 

Faktor yang menyebabkan 
terjadinya SILPA adalah 
Pengelolaan dana pendapatan 
dan belanja yang tidak 
menentu, selain itu adanya 
program yang tidak 
terlaksana sehingga 
terjadinya SILPA. Adapun sisa 
anggaran tersebut tidak 
mampu dimanfaatkan oleh 
pihak puskesmas namun 
akan dipergunakan untuk 
periode selanjutnya. 

3. Apakah ada dampak 
yang ditimbulkan bagi 
puskesmas jika terjadi 
SILPA? Baik itu 
keuntungan ataupun 
kerugian 

1. “Dampak negatifnya terlihat 
dari penggunaan dana yang 
kurang efektif, namun hal 
positifnya bahwa sisa dana 
tersebut dapat dialokasikan 
untuk kualitas pelayanan dan 
pengembangan proker”. (SF, 
51 tahun) 

2. “Kalau keuntungan 
pengelolaan SILPA itu 
diberikan  kesempatan untuk 
memperbaiki proker atau ada 
proker tanbahan. Adapun 
kerugiannya kurang 
memanfaatkan dana”. (AM, 
40 tahun) 

1. “Dampak negatif yaitu 
penggunaan dana yang 
kurang efektif, namun hal 
positifnya bahwa sisa dana 
tersebut dapat dialokasikan 
untuk kualitas pelayanan dan 
pengembangan proker”. (SF, 
51 tahun) 

2. “Keuntungan  adanya  SILPA 
itu diberikan  kesempatan 
untuk memperbaiki proker 
atau ada proker tanbahan. 
Adapun kerugiannya kurang 
memanfaatkan dana”. (AM, 
40 tahun) 

Dampak negative dari SILPA 
adalah pemanfaatan dana 
yang kurang efektif, adapun 
dampak positif dari SILPA 
adalah dana tersebut dapat 
dimanfaatkan dan 
dialokasikan untuk 
meningkatkan kualitas 
layanan dan pengembangan 
program kerja. 
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F. Etik Penelitian 
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G. Izin Peneltian LP2M 
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H. Izin Penelitian PTSP Provinsi Sulawesi Selatan 
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I. Izin Penelitian PTSP Kabupaten Soppeng 
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J. Keterangan Selesai Penelitian Puskesmas Sewo 
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K. Status Akreditasi Puskesmas Sewo 
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L. SK penetapan PPK BLUD Puskesmas Sewo 
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M. Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
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N. PERBUP Soppeng no 111 tahun 2019 tentang Pemanfaatan  dana 

BLUD 
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O. PERBUP Soppeng no 106 tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum 

& Tetap BLUD  

 



 

120 
 

 



 
 

121 
 

P. Dokumentasi Penelitian 

 

1) Lokasi Penelitian 

 

 

 
 

  
 

  
 

2)  Mekanisme Pengelolaan Keuangan di Puskesmas Sewo 

 

 
 

Loket Administrasi 
 Pendaftaran & Pembayaran 

 
 

Pemeriksaan Kesehatan 
 dan Pencatatan Rekam Medik 
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Konsultasi Kesehatan 

 

 
 

Pemberian Obat Pasien 

 
 

Pengumpulan Rekam Medik 

 

 
 

Penginputan Laporan Harian 

 
 

Rekapitulasi anggaran 
 oleh staff Bendahara 

 
 

APEL Staff  
Datang dan Pulang 
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3) Wawancara dengan Informan Penelitian 

 

 

            
 

Informan Utama 1 
 

          
 

Informan Utama 2 & 3 
 

 
 

Informan Kunci 1 

 
 

Informan Kunci 2 
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Q. Biodata Peneliti 

 

BIODATA PENELITI 

 

Nama Lengkap     : Asmaul Husnah 
Nama Panggilan   : Unna, Husnah 
Nim                          : 70200120068 
TTL                          : Pacongkang 17 Desember 
2001 
Jenis Kelamin      : Perempuan 
Agama                   : Islam 
Jurusan                 : Kesehatan Masyarakat 
Fakultas               : Kedokteran dan Ilmu 
Kesehatan 
 
Nama Orang tua 

 

Ayah       : Marhaenis 
Ibu          : Hj. Munawwarah, S.Ag 

Anak Ke              : Pertama dari 2 bersaudara 
Alamat                : Pacongkang, Desa Barang, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng 
Telepon              : 085256441400 
Email                  : husnaha349@gmail.com 
Riwayat Pendidikan 

1. SD Negeri 91 Pacongkang 
2. MTs. As’Adiyah Puteri II Pusat Sengkang 
3. MAN 1 Soppeng 
4. UIN Alauddin Makassar 

Pengalaman Organisasi 
1. Wakil Sekretaris Umum HMJ Kesehatan Masyarakat 
2. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
3. Staff Bidang Pendidikan dan Penalaran IMPS KOPERTI 

UINAM 
4. Bendahara Umum IMPS KOPERTI UIN AM 
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