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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan terbaik untuk bayi, terkhusus bayi 

pada usia 0-6 bulan, yang fungsinya tidak dapat digantikan oleh makanan dan 

minuman apapun. Salah satu pemenuhan hak bagi setiap ibu dan anak adalah 

pemberian ASI kepada bayi. Dikutip dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif 

pengertian Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil 

sekresi kelenjar payudara ibu, sedangkan pengertian ASI eksklusif menurut 

peraturan ini adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 

(enam) bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau 

minuman lain. Pengertian Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang 

selanjutnya disingkat IMD menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 ini 

adalah permulan proses bayi mencari puting susu ibu, menemukan dan menyusu 

sendiri segera setelah lahir, dengan cara bayi ditengkurapkan didada ibu 

sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu setidaknya sampai 1 (satu) jam atau 

sampai penyusuan awal selesai. 

Menurut iorganiasai ikesehatan idunia i(WHO) imenyusui iadalah icara inormal 

iuntuk imenyediakan inutrisi iyang idibutuhkan ibayi iuntuk ipertumbuhan idan 

iperkembangan iyang isehat, ibahkan ipemberian iASI iitu isendiri idapat 

imemperkuat iikatan iemosional iantara iibu idan ianak. iKegiatan ipemberian iASI 

idari iibu ikepada ibayi iatau ibiasa idisebut ikegiatan imenyusui, imerupakan icara 



2 
 
 

ioptimal iuntuk imemberi imakan ibayi, iASI imemiliki ibanyak ikandungan inutrisi 

iyang idibutuhkan ibayi iserta imenawarkan iperlindungan iterhadap iberbagai 

ipenyakit. iMenyusui imemberikan iberbagai imanfaat idalam ijangka ipendek idan 

ipanjang iyang imemiliki idampak ibesar ipada ikesehatan, igizi idan iperkembangan. 

iMenyusui ijuga imemiliki imanfaat ibagi ikeluarga, isistem ikesehatan idan 

imasyarakat, ikarena ilebih iekonomis idaripada ipemberian imakanan ibuatan, idan 

ibiaya iperawatan ikesehatan ilebih irendah ikarena iefek iperlindungan iyang isangat 

ibanyak idari imenyusui. i 

Pada itahun i2002, iWHO imenetapkan ikebijakan iregional iyakni idengan 

imenerapkan iStrategi iGlobal iuntuk ipemberian imakanan ibayi idan ianak-anak 

idengan imelindungi, imempromosikan idan imendukung ipemberian iASI idan 

ipemberian imakanan ipendamping ibayi idan ianak-anak iyang itepat iwaktu, 

imemadai idan iaman. iKebijakan itersebut itelah idisahkan ioleh ilima ipuluh ilima 

iMajelis iKesehatan iDunia idan iBadan iEksekutif iUNICEF, iselanjutnya iMajelis 

iKesehatan iDunia i(WHA), ipada itahun i2012, imengesahkan irencana ipelaksanaan 

ikomprehensif itentang iibu, ibayi idan igizi ianak imuda, iyang iditetapkan ienam 

itarget inutrisi iglobal iuntuk i2025. iSecara isingkat ikebijakan iini imencakup itarget 

iuntuk imeningkatkan isetidaknya i50% itingkat ipemberian iASI ieksklusif idalam 

ienam ibulan ipertama. iTujuan idari ikebijakan isingkat iini iadalah iuntuk 

imeningkatkan iperhatian, iinvestasi, idan itindakan iuntuk isatu iset iintervensi ihemat 

ibiaya idan ikebijakan iyang idapat imembantu inegara-negara ianggota idan imitra 

imereka idalam imeningkatkan itingkat ipemberian iASI ieksklusif ipada ibayi ikurang 

idari ienam ibulan, isebesar i50% ipada itahun i2025. 
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Kebijakan iASI idi iIndonesia imengalami iproses iyang icukup ipanjang, idengan 

iadanya iketentuan ipasal i129 iayat i(2) iUndang-undang iNomor i36 iTahun i2009 

itentang ikesehatan, imaka ipemerintah imenetapkan isebuah ikebijakan iyakni 

iPeraturan iPemerintah itentang ipemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif. iPengaturan 

ipemberian iASI iEksklusif ibertujuan iuntuk imenjamin ipemenuhan ihak iBayi 

iuntuk imendapatkan iASI iEksklusif isejak idilahhirkan isampai idengan iberusia i6 

i(enam) ibulan, iserta imemberikan iperlindungaan ikepada iibu idaalam imemberikan 

iASI iEksklusif ikepada ibayinya, idan iyang iselanjutnya iadalah imeningkatkan 

iperan idan idukungan ikeluarga, imasyarakat, ipemerintah idaerah, idan ipemerintah 

iterhadap ipemberian iASI iEksklusif. iDengan iadanya iperaturan ipemerintah iini, 

imaka ikementerian ikesehatan imengeluarkan iperaturan imenteri itentang iSusu 

iFormula iBayi idan iProduk iBayi ilainnya, iperaturan iini idikeluarkan iguna 

imelaksanakan iketentuan iPasal i28 iPeraturan iPemerintah iNomor i33 iTahun i2012 

itentang iPemberian iASI itersebut. i 

Provinsi iJawa iTengah isendiri itelah imengeluarkan iPeraturan iGubernur 

iNomor i17 iTahun i2016 itentang iPenyelenggaraan iKesehatan iIbu idan iAnak idi 

iProvinsi iJawa iTengah, ididalam iperaturan iini, isalah isatunya idisebutkan ipada 

iBab iIV itentang iPeningkatan iPelayanan iKesehatan iIbu idan iAnak iPasal i12 iayat i1 

ihuruf ie, iyakni imendorong iInsiasi iMenyusu iDini i(IMD) idan iAsi iEksklusif, 

ikemudian iayat iselanjutnya, iyakni iayat i2 ihuruf ig iyang iberbunyi imelakukan 

iInisiasi iMenyusu iDini i(IMD) idan iAsi iEksklusif. iDalam irangka 

imenindaklanjuti ikebijakan inasional idan ikebijakan iPemerintah iDaerah iProvinsi 

iberkaitan idengan ipemberian iASI iEksklusif idan ipelaksanaan iIMD iserta 
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imeningkatkan ikesadaran imasyarakat idi iwilayah iKabupaten iSemarang 

imengenai ipentingnya iASI isecara iEksklusif idan iuntuk imemberikan 

iperlindungan idan imenjamin ipelaksanaan iIMD imaka iPemerintah iKabupaten 

iSemarang itelah imengeluarkan iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor 

i5 iTahun i2014 itentang iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian iAir iSusu iIbu 

iEksklusif, iyang imana iperda itersebut imengatur ibeberapa ihal isebagai iberikut i: 

a. Tanggung ijawab ipemerintah idaerah idalam iinisiasi imenyusu idini idan 

iprogram ipemberian iASI ieksklusif; 

b. Inisiasi imenyusu idini i 

c. Pemberian iASI ieksklusif 

d. Informasi idan iedukasi iuntuk imencapai ipemanfaatan ipelaksanaan iIMD 

idan ipemberian iASI ieksklusif isecara ioptimal 

e. Penggunaan isusu iformula ibayi idan iproduk ibayi ilainnya 

f. Tempat ikerja idan itempat isarana iumum 

g. Dukungan imasyarakat iuntuk imendukung ikeberhasilan iprogram 

ipemberian iASI iEksklusif 

Komitmen ipemerintah iKabupaten iSemarang iterhadap ipemenuhan ihak iibu 

idan ibayinya iterlihat imelalui itujuan idibentuknya iPerda iNomor i5 iTahun i2014 

itersebut, iyang itertera idalam ipasal i3 ihuruf ia idan ihuruf ib, iyakni imemberikan 

iperlindungan isecara ihukum idan ikesempatan ibagi ibayi iuntuk imendapatkan ihak 

idasar iberupa iASI iEksklusif idan imemberikan iperlindungan isecara ihukum idan 

ikesempatan ibagi iibu iuntuk imemberikan iASI ikepada ibayinya idimanapun 

iberada. i 
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Gambar i1.1 

Capaian iPemberian iASI iEksklusif iIndonesia 

Tahun i2015-2018 

 i i i i i i  
Sumber i: iProfil iKesehatan iIndonesia iTahun i2015-2018, idata idiolah 

 

Gambar i1.1 imenunjukan ipresentase ikeseluruhan ijumlah ibayi idi iIndonesia 

iyang imendapatkan iASI iEksklusif ipada iempat itahun iterakhir, idari itahun i2015 

isamppai idengan i2018, idapat idiketahui ibahwa ipresentase ibayi iyang 

imendapatkan iASI iEksklusif itiap itahunnya imengalami ikenaikan, iwalaupun 

ipada itahun i2016, ipresentase ijumlah ibayi imenurun idari i55.7% imenjadi i54%, 

ikemudian ipada itahun i2017 iterdapat ikenaikan iyang isignifikan idari itahun 

isebelumnya, iyakni idari i54 i% imenjadi i61.33%, ikenaikan iyang ibisa idikatakan 

icukup ibesar iyakni i7.33%, ikemudian itidak isampai idisitu, ipada itahun i2018, 

ipresentase ijuga imengalami ikenaikan iyakni isebesar i3.83%, iwalaupun itidak 

isebesar ikenaikan ipada ikurun iwaktu isebelumnya, inamun ibisa idikatakan 

ipresentase ianak iyang imendapatkan iASI idi iIndonesia iterus imeningkat. i 
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Gambar i1.2 

Capaian iPemberian iASI iEksklusif iIndonesia idan iProvinsi iJateng 

Tahun i2015-2018 

 i i i i i i i i  

Sumber i: iProfil iKesehatan iIndonesia idan iProv.Jateng iTahun i2015-2018, 

data idiolah 

 

Gambar i1.2 imenunjukkan iperbandingan icapaian ipemberian iASI iEksklusif 

ipada ibayi iyang iada idi iIndonesia idan iProvinsi iJawa iTengah idari itahun i2015 

isampai i2018. iBagian iyang iberwarna imerah imenunjukan ipresentase icapaian 

ipemberian iASI iEksklusif idi iIndonesia, isedangkan ibagian iyang iberwarna ibiru 

imerupakan icapaian ipemberian iASI iEksklusif iyang iada idi iProvinsi iJawa 

iTengah. iTerlihat ibahwa ipresentase iuntuk iprovinsi iJawa iTengah ipada itahun 

i2015 isampai i2018 ilebih itinggi idaripada ipresentase iyang idicapai iIndonesia, 

ikecuali ipada itahun i2017, iposisi ipresentase iyang idi idapat iJawa iTengah ilebih 

irendah idibandingkan idengan iIndonesia. 
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Gambar i1.3 

Capaian iPemberian iASI iEksklusif iKabupaten iSemarang 

Tahun i2015-2018 

 i i i i i

 
Sumber i: iProfil iKesehatan iKab.Semarang iTahun i2015-2018, idata idiolah 

 

Gambar i1.3 imenunjukkan ibahwa iterjadi ipeningkatan icakupan ipemberian 

iASI iselama itiga itahun iberturut-turut, iyakni ipada itahun i2015, iangka ipemberian 

iASI iadalah i44,8%, ikemudian ipada itahun i2016, imeningkat isebesar i4,54% 

imenjadi i49,34%, ikemudian imeningkat ilagi ipada itahun i2017 isebesar i2,06% 

imenjadi i51,4%. iPada itahun i2017, ikabupaten isemarang itelah imencapai i50%, 

inamun ipada itahun i2018, ikabupaten isemarang imengalami ipenurunan iyakni idari 

i51,4% imenjadi i50,7%. iDari idata itersebut ikabupaten isemarang imenunjukkan 

ibahwa ibelum iterjadinya ipeningkatan iyang isignifikan iselama iempat itahun 

iterakhir. 
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Gambar i1.4 

Cakupan iJumlah iBayi iYang iDiberi iASI iEksklusif iMenurut iJenis iKelamin 

iDan iKabupaten i/Kota iProvinsi iJawa iTengah iTahun i2018 

 
Sumber: iProfil iKesehatan iProvinsi iJawa iTengah iTahun i2018 
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Berdasarkan igambar i1.4 itersebut iterlihat ibahwa ilima ikabupaten/kota 

idengan ipresentase ijumlah ibayi iyang idiberi iASI iEkslusif iterendah isecara 

iberurutan iadalah, iKota iSalatiga, iKab.Sragen, iKab. iSemarang, iKab.Pekalongan 

idan iKab.Pemalang. iGambar i1.4 imenunjukan ibahwa iKabupaten iSemarang 

imerupakan iwilayah iterendah ike i3 idari iseluruh ikabupaten/kota idi iProvinsi iJawa 

iTengah, idengan ipresentase ijumlah ibayi iyang idiberi iasi itahun i2018 isebesar 

i50.73 i%, ipresentase iwilayah ikabupaten isemarang iini itermasuk idibawah irata-

rata icakupan ijumlah ibayi iyang iada idi iProvinsi iJateng, iyakni isebesar i65.57%. 

Gambar i1.5 

Capaian iPemberian iASI iEksklusif iKabupaten iSemarang i 

Menurut iPuskesmas 

Tahun i2017 

 
Sumber: iProfil iKesehatan iKabupaten iSemarang iTahun i2017 
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Gambar i1.5 imenunjukkan ibahwa icakupan ipemberian iASI idi ibeberapa 

ipuskesmas idi ikabupaten isemarang isudah imencapai i50% ikeatas, iada i15 

ipuskesmas iyang imencapai i50% ikeatas iseperti ipuskesmas iUngaran, iKaliwungu, 

iTengaran, idan iyang ipaling itinggi iyakni ipuskesmas iBancak iyang imencapai 

i84,7%, isedangkan i11 ipuskesmas iyang ilain ibelum imencapai i50%. iPuskesmas 

idengan ipresentase ipemberian iASI ipaling irendah iyakni idi ipuskesmas iLeyangan, 

iyakni ihanya imencapai i12%. iBerbagai iupaya idilakukan ioleh iPuskesmas 

iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur iuntuk imeningkatkan iProgram iIMD idan 

iPemmberian iASI iEksklusif idengan imengacu ipada iPeraturan iDaerah iKabupaten 

iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 itentang iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian 

iAir iSusu iIbu iEksklusif, ikebijakan iini imenuntut ikepada iseluruh ipuskesmas iyang 

iada idi iKabupaten iSemarang iharus imengimplementasikan iprogram iIMD idan 

ipemberian iASI iEksklusif ipada imasing-masing iPuskesmas idi iKabupaten 

iSemarang. 

Adapun iindikator iyang iharus idilaksanakan ipada itiap ipuskesmas 

iberdasarkan iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 

ifasilitas ipelayanan ikesehatan itingkat idaerah iberpedoman ipada isepuluh ilangkah 

imenuju ikeberhasilan imenyusui i: 

a. Fasilitas ipelayanan ikesehatan imembuat ikebijakan ipeningkatan 

ipemberian iair isusu iibu itertulis isecara irutin idikomunikasikan ikepada 

isemua istaf ipelayanan ikesehatan 

b. Melakukan ipelatihan ibagi isemua istaf idalam ihal ipengetahuan idan 

iketerampilan iuntuk imenerapkan ikebijakan imenyusui itersebut 
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c. Menginformasikan ikepada isemua iibu ihamil itentang imanfaat imenyusui 

idan imanajemen imenyusui 

d. Membantu iibu imenyusui idini idalam iwaktu i60 i(enam ipuluh) imenit 

ipertama ipersalinan 

e. Membantu iibu ibagaimana icara imenyusui iyang ibenar idan icara 

imempertahankan imenyusui imeski idipisah idari ibayi 

f. Memberikan iASI isaja ikepada ibayi ibaru ilahir ikecuali iada iindikasi imedis 

g. Menerapkan irawat igawat igabung idengan ibayinya isepanjang iwaktu i24 

i(dua ipuluh iempat) ijam 

h. Menganjurkan imenyusui isesuai ipermintaan ibayi 

i. Tidak imemberi idot ikepada ibayi 

j. Mendorong ipembentukan ikelompok ipendukung imenyusui idan imerujuk 

iibu ikepada ikelompok itersebut isetelah ikeluar idari iFasilitas iPelayanan 

iKesehatan 

Sepuluh ilangkah imenuju ikeberhasilan imenyusui iadalah isebuah idasar iatau 

irangkuman idari ipraktik ibersalin iyang idiperlukan iuntuk imendukung iproses 

imenyusui iyang idi icetuskan ioleh iWHO idan iUNICEF, ikesepuluh ilangkah iini 

imerupakan iprosedur iyang iharus iditerapkan ioleh ifasilitas iyang imenyediakan 

ilayanan ibersalin idan ikesehatan ibayi. iSepuluh iLangkah iini idisajikan ikepada 

idunia ipada itahun i1989 isebagai ipernyataan ibersama iWHO i/ iUNICEF itentang 

iperlindungan, ipromosi idan idukungan imenyusui. iKementerian ikesehatan 

iRepublik iIndonesia ipun idalam ihal iini imenginstruksikan ikepada iseluruh 

ifasilitas ipelayanan ikesehatan idi iIndonesia ibaik ipemerintah iatau iswasta iagar 
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imenerapkan ikesepuluh ilangkah iini. iKabupaten iSemarang isendiri itelah 

imemasukkan ipoin isepuluh ilangkah idi idalam iperaturannya iyakni ipada ipasal i20. 

Peraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 itentang 

iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif itelah 

idiimplementasikan ihampir i5 itahun ilamanya isejak idisahkan ipada itahun i2014, 

idengan iadanya iPeraturan iDaerah itersebut idiharapkan iefektif iuntuk 

imeningkatkan ikesempatan ikepada ibayi iuntuk imendapatkan ihak idasar iberupa 

iASI iEksklusif. i iTentunya itidak imudah ibagi ipemerintah ikabupaten iSemarang 

idalam imewujudkan icita-cita idan itujuan idari iPeraturan iDaerah itersebut. i 

Dalam iimplementasinya iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 

iTahun i2014 itentang iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian iAir iSusu iIbu 

iEksklusif i iini ibelum iterlalu imeningkatkan itingkat ipemberian iASI isecara 

isignifikan. iBerdasarkan ihal itersebut, imaka iperlu idilakukan ipengamatan 

i“Implementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun 

i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu 

iEksklusif iStudi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur 

iKabupaten iSemarang”. i 
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1.2 iRumusan iMasalah 

1. Bagaimana iimplementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang 

iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian 

iAir iSusu iIbu iEksklusif idi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran 

iTimur? 

2. Apa isaja iyang imenjadi ifaktor ipendukung idan ipenghambat iimplementasi 

iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang 

iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif idi 

iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur i? 

1.3 iTujuan iPenelitian 

1. Untuk imengetahui idan imenganalisis iimplementasi iPeraturan iDaerah 

iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu 

iDini idan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif idi iPuskesmas iLeyangan 

iKecamatan iUngaran iTimur. 

2. Untuk imengetahui idan imenganalisis ifaktor ipendukung idan ifaktor 

ipenghambat iimplementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang 

iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini idan iPemberian 

iAir iSusu iIbu iEksklusif idi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran 

iTimur. 

1.4 iKegunaan iPenelitian 

Penelitian iini imemiliki ikegunaan isebagai iberikut i: i 

1. Kegunaan iTeoritis i 
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a. Penelitian iini idiharapkan idapat imemperkaya ikhasanah idalam 

imengembangkan iteori-teori isosial iterutama iyang iberkenaan idengan 

iimplementasi ikebijakan ipublik. 

b. Penelitian iini idiharapkan idapat imemberikan iinformasi ibagi ipara 

ipembaca itentang ibidang ikesehatan, isehingga idapat imemberikan 

iinformasi itentang iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 

iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu 

iIbu iEksklusif. 

2. Kegunaan iPraktis i 

a. Bagi iPenulis i 

Penelitian iini idiharapkan idapat imenambah ipengetahuan idan 

ipemahaman itentang ibagaimana iimplementasi iimplementasi iPeraturan 

iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi 

iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif. iBaik ifaktor iinternal 

imaupun iekstemal iyang imempengaruhi iimplementasi iprogram. i 

b. Bagi iInstansi iTerkait i 

Adanya ipenelitian iini idiharapkan idapat imemberi imasukan idan 

ipertimbangan idalam imenghadapi ikendala idan imemecahkan imasalah idalam 

ipelaksanaan iimplementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor 

i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu 

iEksklusif idi iKabupaten iSemarang ikhususnya idi iPuskesmas iLeyangan 

iKecamatan iUngaran iTimur. iSelain iitu idalam ipenelitian iini idiharapkan 
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idapat imenemukan isolusi iyang itidak iada idalam iperaturan iyang itelah iada 

isehingga ipenelitian iini idapat imemperbaiki iatau imenyempumakan 

ikebijakan iyang iada. i 

c. Bagi iMasyarakat i 

Memberikan ipengetahuan ikepada imasyarakat itentang ipelaksanaan 

iimplementasi iPeraturan iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 

iTentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif idi 

iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur. iDengan ipcngetahuan 

itentang ipelaksanaan iprogram itersebut, idiharapkan imasyarakat i iterutama 

ibagi iibu iyang imemberi iASI iEksklusif ikepada ianak, iserta ipihak iterkait idi 

iluar ipemerintah idiharapkan idapat iikut iberperan iaktif idalam ipelaksanaan 

iprogram itersebut. 

1.5 Kerangka iPemikiran iTeoritis 

1.5.1 Penelitian iTerdahulu 

Terdapat ibeberapa ipenelitian imengenai iimplementasi ikebijakan itentang 

iIMD idan iASI iEksklusif. iAnalisis ipenelitian iterdahuluu iyang ipernah 

idilakukan ipeneliti itersebut idipaparkan ipada itabel iberikut i: 
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Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

N

o 

Judul 

Jurnal, 

Pengaran

g 

Artikel, 

Pengarang 

dan Metode 

Tujuan Temuan Perbedaan 

1 Pelajaran 

dari  

Impleme

ntasi 

Kebijaka

n 

Pemberia

n ASI 

Provinsi 

di Nova 

Scotia, 

Kanada 

dan 

Implikasi 

pencegah

an 

Obesitas 

Anak 

Pengarang: 

1.Sara FL 

Kirk 

2.Erin 

Hemmens 

3.Sheri Price 

4. Meaghan 

Sim 

 

Metode 

penelitian 

deskriptif 

kualitatif 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

menjelaskan 

proses dan 

hasil evaluasi 

ke dalam 

pelaksanaan 

kebijakan 

pemberian 

ASI provinsi 

di  Nova 

Scotia dan 

untuk 

menyoroti 

temuan kunci 

dan pelajaran 

untuk 

yurisdiksi 

lain yakni 

menerapkan 

strategi 

serupa 

seperti, 

pemahaman 

peningkatan 

promosi 

pemberian 

ASI sebagai 

strategi untuk 

pencegahan 

obesitas. 

Terdapat lima pokok 

temuan dari implementasi 

kebijakan pemberian ASI 

di Nova Scotia : 

- budaya yang tidak 

mendukung pemberian 

ASI (ditemukan bahwa 

persepsi bekerja untuk 

mempromosikan ASI 

dianggap hal yang remeh, 

dan sering 

dikesampingkan) 

- perlunya kepemimpinan 

yang kuat (karena dirasa 

dukungan dari pemimpin 

terhadap kebijakan 

pemberian ASI hanya 

sebatas “lip service”  

- tantangan dalam 

melibatkan para dokter 

dalam dialog tentang 

pemberian ASI (Jika 

seorang dokter memiliki 

kesalahan dalam 

penerimaan informasi 

tentang pemberian ASI, 

ini akan mempengaruhi 

kemampuan seorang ibu 

untuk memulai atau 

mempertahankan 

pemberian ASI) 

- kurangnya pemahaman 

di sekitar Kode 

Internasional Pemasaran 

Pengganti ASI 

(membangun pemahaman 

terhadap “Kode 

Selain 

menjelaskan 

proses 

implementasi 

kebijakan 

Pemberian 

ASI dan 

faktor 

penghambatn

ya, penelitian 

ini juga 

menjelaskan 

kaitannya 

pemberian 

ASI dengan 

pengurangan 

angka 

obesitas. 

Penelitian ini 

juga 

menentukan 

faktor 

keberhasilan 

dan 

penghambat 

implementasi 

dengan 

melihat apa 

yang 

ditemukan, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti 

menentukan 

faktor 

penghambat 

dan faktor 
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Internasional” di antara 

penyedia layanan 

kesehatan yang dirasakan 

oleh semua komite 

pemberian ASI kabupaten 

menjadi sangat sulit) 

- pemberian ASI sebagai 

cara untuk mengatasi 

obesitas 

(menghubungkan 

pemberian ASI dengan 

strategi provinsi lain dan 

inisiatif untuk mengatasi 

beberapa agenda yang 

relevan dengan kesehatan 

penduduk, dalam hal ini 

untuk mengatasi obesitas) 

pendukung 

imlementasi 

dengan 

menggunaka

n indikator 

yang diambil 

dari tokoh 

Van Meter 

dan Van Horn 

2 Kebijaka

n dan 

Praktek 

Terkait 

Pemberia

n ASI di 

Massach

usetts: 

Impleme

ntasi 

Sepuluh 

Langkah 

untuk 

Menyusu

i yang 

Sukses di 

Rumah 

Sakit 

Pengarang: 

Ejournal 

published by 

Maternal and 

Child Health 

Journal 

1.Tarayn A. 

Grizzard 

2.Melissa 

Bartick 

3.Margaret 

Nikolov 

4.Beth Ann 

Griffin 

5.Kimberly 

G. Lee, 

 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk menilai 

implementasi

, dan faktor-

faktor yang 

berhubungan 

dengan 

pelaksanaan, 

dari kegiatan  

Sepuluh 

Langkah 

untuk 

menyusui di 

rumah sakit 

Massachusett

s 

Tingkat pelaksanaan 

rumah sakit dari kegiatan 

Sepuluh 

Langkah Menyusui 

berkisar dari tinggi ke 

parsial.Implementasi dari 

kebijakan sepuluh 

langkah menyusui di 

rumah sakit ini 

terimplementasi sebesar 

60% yang tergolong 

“implementasi 

tinggi/cukup tinggi), 

kemudian sebesar 40 

yang tergolong 

“implementasi parsial” 

 

Penelitian ini 

menggunaka

n metode 

penelitian 

kuantitatif 

untuk menilai 

implementasi 

dan faktor-

faktor yang 

mempengaru

hi 

implementasi 

3 Kebijaka

n dan 

praktik 

pemberia

n ASI 

pada 

umumny

a 

Ejournal 

published by 

International 

Breastfeeding 

Journal 

 

Pengarang: 

 

Penelitian ini 

memiliki 

tujuan untuk  

mendeskripsi

kan praktek-

praktek 

kebijakan 

rumah sakit 

mengenai 

Meskipun rumah sakit 

telah mengeluarkan 

salinan kebijakan 

pemberian ASI, namun 

kebijakan tidak jelas 

ditampilkan dalam salah 

satu unit di departemen 

Pediatric. Hampir 

setengah staf tidak 

Penelitian ini 

tidak meneliti 

tentang faktor 

pendorong 

implementasi 

kebijakan. 

Penelitian ini 

juga 

menggunaka
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klinik 

rawat 

jalan 

anak dari 

rumah 

sakit 

pendidik

an 

di Lagos, 

Nigeria 

1.Idowu O 

Senbanjo 

2.Kazeem A 

Oshikoya 

3.Okeoghene 

A Ogbera 

4.Kikelomo 

O Wright 

5.Alexandra 

L Anga 

6.Alliance 

Nutrition 

Study Group 

 

Metode 

penelitian 

studi cross-

sectional 

pemberian 

ASI di 

GPOC, 

kemudian 

menggambar

kan tingkat 

menyusui 

untuk ibu 

yang berada 

pada Klinik 

Rawat Jalan 

dan untuk 

menentukan 

faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi durasi 

pemberian 

ASI 

eksklusif. 

menyadari kebijakan. 

Rumah sakit tidak 

memiliki kelompok 

pendukung ASI. Hampir 

tiga perempat dari staf 

telah menerima pelatihan 

manajemen laktasi. 

Penelitian ini 

menunjukan bahwa 

presentase dari ibu-ibu 

yang mempraktekkan 

ASI eksklusif selama 

enam bulan adalah 36%, 

kemudian 42% telah 

berhenti menyusui pada 

saat survei, kemudian 

67% dari bayi diberi susu 

formula, dan 85 % ibu-

ibu berhentti menyusi 

sebelum 6 bulan. 

Kemudian wanita yang 

memiliki pelayanan 

antenatal di rumah sakit 

swasta dan Kristen lebih 

mungkin untuk menyusui 

secara eksklusif selama 5 

bulan, kemudian 

pendidikan ibu yang 

rendah adalah satu-

satunya faktor yang 

terkait dengan kegiatan 

menyusui selama lebih 

dari 12 bulan 

n kuesioner 

untuk 

menggali 

informasi. 

4 Inisiasi 

Menyusu 

Dini di 

Ghana : 

hambata

n dan 

fasilitato

r 

Ejournal 

publish by 

Journal of 

Perinatology 

 

Pengarang: 

1.C Tawiah-

Agyemang 

2.BR 

Kirkwood 

3.K Edmond 

4.A Bazzano 

5.Z Hill 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

mengeksplor

asi mengapa 

wanita di 

Ghana 

memulai 

menyusui 

awal atau 

akhir, dan  

memberikan 

nasihat 

- Beberapa alasan 

terbesar penundaan 

melakukan inisiasi 

menyusu dini adalah : 

1.Persepsi para ibu bahwa 

memiliki ASI yang 

sedikit  

2.Para ibu melakukan 

kegiatan postbirth seperti 

mandi, dll 

3.Persepsi bahwa ibu dan 

bayi perlu beristirahat 

setelah lahir 

Fokus pada 

penelitian ini 

hanya pada 

kegiatan 

Inisiasi 

Menyusu 

Dini, 

sedangkan 

pada 

penelitian 

peneliti 

berfokus pada 

kegiatan 
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Metode 

penelitian 

kualitatif 

 

tentang 

inisiasi dan 

makanan apa 

yang 

diberikan 

kepada bayi 

saat 

inisiasi 

menyusui 

terlambat 

 

 

4.Anggapan bahwa bayi 

tidak menangis untuk 

meminta  

susu.  

5. Para pembuat 

kebijakan cenderung 

berfokus pada pemberian 

ASI 

eksklusif daripada inisiasi 

dini.  

6. Sebagian besar 

kegiatan untuk promosi 

inisiasi dini menyusui 

difokuskan pada fasilitas 

kesehatan dengan sangat 

sedikit kegiatan 

masyarakat 

Inisiasi 

Menyusu 

Dini 

sekaligus 

kegiatan 

pemberian 

ASI 

eksklusif. 

5 Meningk

atkan 

Kebijaka

n Rumah 

Sakit 

mengena

ai 

pemberia

n ASI di 

Negara 

Bagian 

New 

York: 

Pengemb

angan 

Model 

Kebijkan 

Rumah 

Sakit 

tentang 

pemberia

n ASI 

Pengarang: 

1.Bethany A 

2.Hawke, 

Barbara A 

3.Dennison 

4.Stephanie 

Hisgen 

 

Metode 

penelitian 

kuantitatif 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk 

meninjau dan 

mengulas 

kebijakan 

Pemberian 

ASI yang ada 

di seluruh 

rumah sakit 

di NYS (New 

York State) 

Seluruh rumah sakit di 

New York State  

memiliki kebijakan 

tertulis yang 

komprehensif dan 

terdapat  jaminan didalam 

kebijakan tersebut. 

Namun dalam prakteknya 

masih belum berlanjut,  

kebijakan tertulis adalah 

langkah pertama dalam 

memastikan 

implementasi 

dalam praktek, kemudian 

untuk mewujudkan 

implementasi yang baik 

dari kebijakan tersebut 

adalah berkomunikasi 

dengan staf, serta 

melakukan faktor  

pendukung keberlanjutan 

kebijakan 

dan praktek. 

Penelitian ini 

berfokus 

untuk 

meninjau dan 

mengulas 

kebijakan- 

kebijakan 

pemberian 

ASI yang ada 

di seluruh 

rumah sakit, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti 

berfokus pada 

bagaimana 

implementasi 

kebijakan 

tentang IMD 

dan 

pemberian 

asi, serta 

faktor-faktor 

yang 

mendorong 

dan 

menghambat 

proses 

implementasi 
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kebijakan 

tersebut. 

6 Analisis 

Kebijaka

n 

Pemberia

n ASI 

dan 

Praktekn

ya di 

Pusat 

Perawata

n Anak di 

Adelaide

, 

South 

Australia 

Ejournal 

Published by 

Jurnal 

Kesehatan 

Anak 

 

Pengarang: 

1.Sara 

Javanparast 

2.Lareen 

Newman 

3.Linda 

Manis 

4.Ellen 

McIntyre 

 

Penelitian ini 

menggunaka

n Mixed 

Method 

Theories, 

dengan 

mengumpulk

an data 

kualitatif dan 

kuantitatif. 

Penelitian ini 

bertujuan 

untuk  

menganalisis 

kebijakan 

pemberian 

ASI dan 

prakteknya di 

pusat 

perawatan 

anak di 

Adelaide, 

South 

Australia 

-Hanya 6 pusat yang 

memiliki  pedoman 

pemberian ASI.  

-Kesibukan para ibu 

untuk bekerja menjadikan 

mereka tidak melakukan 

pemberian ASI Eksklusif 

-Kurangnya ruang bagi 

ibu-ibu menyusui 

-Hambatan lain adalah 

termasuk sikap 

staf(penitipan anak), 

ruang fisik, penanganan 

ASI, keterbatasan waktu, 

-Kurangnya kebijakan  

pemberian ASI yang 

spesifik 

 

Perbedaan 

dengan 

penelitian ini 

adalah 

penelitian ini 

tidak meneliti 

tentang faktor 

pendukung 

implementasi 

kebijakan. 

Sumber : Hasil olahan penulis dari berbagai sumber 

Penelitian terdahulu merupakan salah satu dasar acuan bagi penulis yang 

didalamnya memuat teori-teori atau temuan-temuan dari hasil penelitian 

sebelumnya untuk dapat dijadikan data pendukung. Peneliti melakukan langkah 

kajian terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya berupa jurnal- jurnal yang 

didapat melalui internet. Pemetaan dilakukan dengan membandingkan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan melalui matriks yang 

disusun berdasarkan nama peneliti, artikel dan pengarang, tujuan dari penelitian 

terdahulu dan hasil temuannya. 
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Indikator yang diteliti pada keenam penelitian terdahulu antara lain 

kepemimpinan, komunikasi, lintas sektoral integrasi, kontinum dukungan 

menyusui, Inisiasi rumah ramah bayi (BFI), pelaksanaan, penunjukan, kode 

internasional pemasaran pengganti ASI, sumber daya, pelatihan, pemantauan, 

pengawasan, sepuluh langkah keberhasilan menyusui, durasi menyusui, waktu 

dimulainya IMD. Berdasarkan keenam penelitian terdahulu di atas memiliki 

kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan 

peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menganalisis tentang 

bagaimana pelaksanaan pemberian ASI di salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan, serta menganalisis sepuluh langkah keberhasilan menyusui. 

Perbedaan dapat dilihat dari indikator yang digunakan peneliti untuk 

mengetahui faktor penghambat dan faktor pendorong pelaksanaan 

implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yakni Ukuran dan 

Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Badan Pelaksana, Hubungan 

Antar Organisasi, Sikap Agen Pelaksana (Disposisi Implementor), Kondisi 

Ekonomi Sosial dan Politik. 

1.5.2 Administrasi Publik 

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin ad dan ministrare, 

yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta administratio yang 

berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan 

pemerintahan, pengelolaan”. Administrasi menurut Prajudi Atmosudirjo (Inu 

Kencana Syafiie, 2010 : 13) adalah bahwa administrasi merupakan suatu 

fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. 
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Adanya administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu 

terdapat didalam suatu organisasi. Jadi jika hendak mengetahui adanya 

administrasi dalam masyarakat, maka ia harus mencari terlebih dahulu suatu 

organisasi yang masih hidup, disitu akan ditemukan adanya administrasi. 

Menurut Wirman Syafri (2012 : 8), Herbert A. Simon, Donald W. 

Smithburg & A. Thomson, mendefinisikan administasi sebagai kegiatan 

kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, lebih lanjut 

dikatakan Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg & A. Thomson, bahwa 

mereka mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerjasama kelompok 

orang. Leonardo D. White (Wirman Syafri, 2012 : 9) mengatakan bahwa 

administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, 

publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.  Selanjutnya 

Sondang Siagian (Wirman Syafri, 2012 : 9) mendefinisikan administrasi 

sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih 

yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mecapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Administrasi menurut Dwight Waldo (Wirman Syafri, 2012 : 10) adalah 

sebagai “cooperative rational action” atau usaha kerjasama yang rasional. 

Rational action adalah  “ ... action  correctly calculated to realize given desired 

goals with minimum loss the realization of other desired goal”, yang artinya 

yakni tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasi tujuan 

tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk 

mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki. Lebih lanjut Dwight menjelaskan 
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“.. men can and does maximize his goal achievement by taking through, by 

correctly relating means to ends”, yang artinya yakni orang mampu dan dapat 

memaksimal usaha-usaha untuk mencapai tujuan dengan jalan menghubungan 

dengan cermat antara sarana/ usaha dan tujuan/hasil. 

Beberapa definisi menurut para ahli di atas, penulis mendefinisikan 

administrasi sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok 

orang dalam suatu organisasi yang mana mereka bekerjasama secara efisien 

untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Publik menurut  Scott M.Cutlip dan Allen H.Center adalah kelompok 

individu yang terikat oleh kepentingan bersama dan berbagi rasa atas dasar 

kebersamaan (Wirman Syafri, 2012 : 15). Syafi’ie dkk mengatakan bahwa 

publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, 

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma 

yang mereka miliki (Harbani Pasolog, 2014 :6). 

Adapun administrasi publik menurut Nigro & Nigro (Yeremias T. Keban, 

2008 : 5) adalah  usaha kerjasama yang dilakukan oleh kelompok dalam suatu 

lingkungan publik, yang mana mencakup ketiga cabang, yaitu judikatif, 

legislatif, dan juga eksekutif. Ketiga cabang tersebut memiliki peranan penting 

dalam rangka memformulasikan kebijakan publik, sehingga menjadi bagian 

dari proses politik, yang sangat berbeda dengan cara-cara yang ditempuh oleh 

administrasi swasta, dan juga berkaitan erat dengan beberapa kelompok swasta 

dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Edward 

H.Litchfield (Wirman Syafri, 2012 : 25) mendefinisikan administrasi publik 
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sebagai studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan 

pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi tenaga- tenaganya, dibiayai, 

digerakkan, dan dipimpin . 

Chandler dan Plano (Yeremias T. Keban, 2008 : 3) mendeskripsikan 

administrasi publik sebagai proses di mana personel publik dan sumberdaya 

diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulaiskan, 

mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam 

kebijakan publik. Chandler dan Plano juga menjelaskan bahwa administrasi 

publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditujukan untuk 

mengatur public affairs dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. 

Administrasi publik dalam posisinya sebagai suatu disiplin ilmu, mempunyai 

tujuan untuk memecahkan berbagai masalah publik dengan jalan perbaikan atau 

penyempurnaan, khusunya pada bidang organisasi, sumberdaya manusia dan 

juga keuangan. 

Sedangkan Woodrow Wilson (Wirman Syafri, 2012 : 21) mengemukakan 

bahwa Administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah 

karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien, 

dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Melalui 

administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, 

yang tidak bisa dipenuhi melealui usaha privat atau swasta. Rosenbloom 

(Yeremias T. Keban, 2008 : 6) memberi batasan administrasi publik sebagai 

pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik, dan hukum 

untuk memenuhi mandat pemerintah dibidang legislatif, eksekutif, dan judikatif 
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dalam rangka menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap 

masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.  

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli diatas, 

dapat dirangkum menjadi sebuah konsep pemikiran bahwa administrasi publik 

adalah proses kerjasama kelompok orang yang meliputi pemerintah /lembaga/ 

dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik dengan menetapkan suatu 

kebijkan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik tersebut membutuhkan pengembangan 

praktek manajemen dalam pelaksanan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

sehingga dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

1.5.2.1 Paradigma Administrasi Publik 

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan 

paradigmanya. Paradigma adalah  suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-

metode, prinsip dasar atau cara memecahkan suatu masalah, yang dianut oleh 

suatu masyarakat ilmiah pada suatu masa tertentu, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Kuhn (Yeremias T. Keban, 2008 : 31). Dalam perubahan cara 

pandang ini akan menimbulkan suatu krisis atau anomalies, dalam 

perkembangan ilmu administrasi publik, krisis ini pernah terjadi beberapa kali 

dan bisa terlihat pada pergantian cara pandang lama dengan yang baru, seperti 

yang diungkapkan oleh Nicholas Henry (Yeremias T. Keban, 2008 : 31), dia 

mengungkapkan bahwa sudah terjadi lima paradigma dalam administrasi 

negara. Lima paradigma tersebut adalah sebagai berikut :  
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Paradigma 1 (1900-1920), dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan 

Administrasi. Tokoh yang berperan di dalamnya adalah Frank J. Goodnow dan 

Leonard D. White. Goodnow. Kekurangan dari paradigma ini adalah hanya ada 

penekanan pada lokus saja, yakni goverment bureaucracy, tetapi fokus, atau 

metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang 

dibahas secara jelas dan terperinci. 

Paradigma 2 (1927-1937), disebut sebagai Paradigma Prinsip-prinsip 

Administrasi. Tokoh-tokohnya adalah Willoughby, Guillick Urwick, Fayol dan 

Taylor. Fokus paradigma ini adalah administrasi publik, sedangkan lokusnya 

masih belum jelas.  

Paradigma 3 (1950-1970) adalah Paradigma Administrasi Negara sebagai 

llmu Politik. Pada paradigma ini memperdebatkan dua persepsi berbeda terkait 

value-free administration di satu pihak dengan di pihak lain dengan persepsi 

value-Iaden politics. Pada prakteknya muncul paradigma baru bahwa 

administrasi publik sebagai ilmu politik yang memiliki lokus pada birokrasi 

pemerintah dan fokus yang menjadi kabur.  

Paradigma 4 (1956-1970) adalah Administrasi Publik sebagai Ilmu 

Administrasi. Prinsip-prinsio manajemen pada paradigma ini dikembangkan 

secara ilmiah dan mendalam. Fokus dari paradigma ini adalah analisis 

manajemen, perilaku organisasi, riset operasi, dsb. Untuk lokus paradigma ini 

menjadi tidak jelas karena semua fokus diasumsikan bisa diterapkan pada 

swasta dan publik.  
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Paradigma 5 (l970) disebut sebagai Administrasi Publik sebagai 

Administrasi Publik. Pada paradigma ini fokus dan lokusnya sudah jelas, di 

mana fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik; 

sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah kepentingan publik.  

Dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu administrasi publik, 

sejalan dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat diberbagai 

negara, khususnya di negara berkembang dengan peranan negara dan 

pemerintah yang sangat dominan dalam pembangunan nasional, akhirnya 

bergeser pada penekanan kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara 

pemerintah, sektor  swasta, dan masyarakat madani, dikembangkanlah 

paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan kepemerintahan yang 

baik atau paradigma Good Governance.  

Dwipayana dan Eko (Syahrani dan Syakrani, 2009 : 122), governance 

merupakan konsep netral, yang daripadanya kita bisa memformat model yang 

sehat (baik), sehingga muncul istilah good governace (tata kelola 

kepemerintahan yang sehat), atau model yang tak sehat (buruk/nista), sebuah 

model atau tata kelola kepemerintahan tak sehat (bad governance).Definisi 

standar dari konsep governance merujuk pada formulasi dari Bank Dunia 

(Syahrani dan Syakrani, 2009 : 121) yakni governance as the manner in which 

power is exercised in management of a country’s economic and social resources 

for development. 

Robert Charlick mengemukakan good governance sebagai pengelolaan 

segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan 
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dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai 

kemasyarakatan. Sedangkan Pierre Landell-Mills & Ismael Seregeldin 

mendefinisikan good-governance sebagai penggunaan otoritas politik dan 

kekuasaan untuk mengelola sumberdaya demi pembangunan sosial ekonomi 

(Santosa, Panji. 2009 : 130). 

Di dalam governance terdapat tiga pilar utama yakni, pemerintah, sektor 

swasta, dan masyarakat. Good governance mengandung arti hubungan yang 

sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta, dan masyarakat 

(society). Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan 

menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparasi, 

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat 

diterima oleh seluruh masyarakat. 

Adapun UNDP (Anggara, Sahya. 2016 : 210), mengemukakan karakteristik 

atau prinsio yang harus dianut didalam good governance, meliputi : 

1. Partisipasi (participation), setiap orang atau warga negara memiliki hak 

suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik langsung 

maupun melalui lembaga perwakilan. 

2. Aturan hukum (rule of law), kerangka aturan hukum dan perundang-

undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh. 

3. Transparasi (transparency), transparansi harus dibangun dalam rangka 

kebebasan aliran informasi. 
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4. Daya tanggap (responsiveness), setiap institusi dan prosesnya harus 

diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

5. Berorientasi konsensus (consensus orientation), pemerintahan yang 

baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang 

berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi 

kepentingan setiap pihak. 

6. Berkeadilan (equity), pemerintahan yang baik akan memberikan 

kesempatan yang sama kepada semua orang dalam upaya meningkatkan 

dan memelihara kualitas hidup mereka. 

7. Efektivitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), setiap proses 

kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang 

sesuai dengan kebutuhan dengan memanfaatkan berbagai sumber 

dengan sebaik baiknya. 

8. Akuntabilitas (accountability), para pengambil keputusan dalam 

organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani harus mampu 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskannya 

kepada publik sekaligus kepada para pemangku kepentingan. 

9. Visi strategis (strategic vision), para pimpinan dan masyarakat 

mempunyai perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap 

pembangunan manusia dengan memperhatikan latar belakang sejarah, 

kompleksitas sosial dan budaya. 
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10. Saling keterbukaan (interrelated), keseluruhan ciri good governance 

tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait dan tidak bisa 

berdiri sendiri. 

1.5.3 Manajemen Publik 

Manajemen Publik menurut Overman (Harbani Pasolog, 2014 :83) adalah 

suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan 

gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, organizing dan controlling 

satu sisi, dengan SDM, keuangan fisik, informasi dan politik disisi lain. 

Menurut Stoner dan Freeman (Wibowo, 2013 : 2), manajemen adalah suatu 

proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengawasi pekerjaan 

anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi yang 

tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. 

Dilihat dari kedua pendapat diaatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

manajemen publik adalah serangkaian kegiatan fungsi-fungsi manajemen, yang 

dilakukan dengan bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

Wilson (Yeremias T. Keban, 2008 : 100) meletakkan empat prinsip dasar 

bagi studi administrasi publik yang mewarnai manajemen publik sampai 

sekarang, yakni : 

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi 

2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama 

3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif 

sebagai pengembangan kompetensi administrasi 
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4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan 

bidang administrasi publik 

1.5.4 Kebijakan Publik 

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam 

kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam 

kuliah-kuliah ilmu politik. Ilmu administrasi publik sangat erat kaitannya 

dengan studi kebijakan publik. Pada dasarnya batasan-batasan dan pengertian 

kebijakan publik banyak dijelaskan di literatur ilmu politik tradisional.  

James Anderson di dalam bukunya yang berjudul “Public Policy Making” 

memberi definisi atas kebijakan publik sebagai berikut : 

“Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai 

maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal 

yang diperhatikan” (Agustino, Leo.2006 :7) 

 

Pendapat James Anderson tersebut sejalan dengan pendapat Carl Friedrich, 

yakni : 

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh 

seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana 

terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-

kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan 

agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” 

(Agustino, Leo.2006 :7) 

 

Berdasarkan pendapat James Anderson dan Carl Friedrich tersebut, dapat 

diketahui bahwa kebijakan menitikberatkan bahwa sebuah kebijakan 

melibatkan perilaku yang mempunyai maksud dan tujuan., dari sini bisa dilihat, 

kebijakan menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada 

apa yang diusulkan atau dimaksud. Bagaimanapun suatu kebijakan harus 
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menunjukan apa yang seharusnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan 

dalam kegiatan pada suatu masalah. 

Richard Rose (Agustino, Leo.2006 :7) mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling 

berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai 

keputusan yang berlainan, dari pengertian ini dapat diketahui bahwa kebijakan 

publik merupakan suatu pola kegiatan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola 

regulasi. Lain hal, Thomas R. Dye (Agustino, Leo.2006 :7) menyatakan bahwa 

kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau 

tidak dikerjakan. 

Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ada karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, perhatian 

kebijakan publik umumnya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud 

atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan 

publik mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 

pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga,  kebijakan publik 

adalah apa yang sesungguhnya dikerjakan pemerintah bukan apa maksud yang 

dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat 

berbentuk positif maupun negatif. 

Pakar kebijakan publik, James Anderson (Suharno. 2013 : 25) menetapkan 

proses kebijakan publik sebagai berikut : 

a. Formulasi masalah (problem formulation) 
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Berfokus pada pertanyaan apa yang membuat hal tersebut menjadi 

masalah kebijakan dan bagaimana masalah tersebut dapat masuk pada 

agenda pemerintah 

b. Formulasi kebijakan (formulation) 

Bagaimana mengembangkan alternatif-alteratif atau pilihan-pilihan 

sebagai pemecah masalah tersebut, dan berfokus juga pada pertnayaan 

siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam formulasi kebijakan. 

c. Penentuan kebijakan (adaptation) 

Berfokus pada berbagai pertanyaan. Pertama,bagaimana aternatif 

ditetapkan. Kedua, kriteria atau persyaratan seperti apa yang harus 

dipenuhi. Ketiga, siapa yang akan melaksanakan kebijakan. Keempat, 

bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan. Kelima, 

apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan. 

d. Implementasi (implementation) 

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, apa yang mereka 

kerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. 

e. Evaluasi (evaluation) 

Berfokus pada pertanyaan bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 

kebijakan diukur, kemudian siapa yang mengevaluasi kebijakan, lalu 

apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan, kemudian adakah tuntutan 

untuk melakukan perubahan atau pembatalan. 
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Gambar 1.6 Tahap-Tahap Kebijakan Publik 

 
Sumber : Budi Winarno (2012 :36) 

 

Sedangkan menurut Budi Winarno (2012 :36) tahap-tahap kebijakan publik 

adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan Agenda 

Tahap penyusunan agenda adalah tahap dimana masalah dimasukkan 

kedalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini tidak 

mungkin masalah tidak disentuh sama sekali atau adapula masalah yang 

ditunda untuk waktu yang lama karena ada alasan-alasan tertentu. 

2. Formulasi Kebijakan 

Pada tahap formulasi kebijakan ini, masalah akan dibahas oleh para 

pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan akan 

ditentukan berbagai alternatif atau pilihan kebijakan, dan dari alternatif-

alternatif tersebut akan dipilih alternatif terbaik untuk pemecahan masalah. 
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Di dalam tahap ini, masing-masing aktor mempunyai andil untuk 

mengusulkan pemecahan masalah tebaik. 

3. Adopsi Kebijakan 

Tahap adopsi kebijakan adalah saat alternatif yang dipilih diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas pihak. 

4. Implementasi Kebijakan 

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap dimana keputusan program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif terpilih dilaksanakan 

oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial 

pada manusia.  

5. Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap evaluasi kebijakan ini kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai atau dievaluasi, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk melihat 

sejauh mana kebijakan yang dirumuskan/dibuat telah mampu 

memecahkan masalah. Tujuan dibuatnya kebijakan publik adalah untuk 

meraih dampak yang diinginkan, dengan kata lain pada dasarnya 

kebijakan publik itu harus memecahkan masalah yang ada 

dimasyarakat. Makadari itu, pada tahap ini dibuatlah ukuran-ukuran 

atau kriteria-kriteria yang menjadi tolak ukur untuk menilai apakah 

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. 

1.5.5 Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan adalah topik yang sangat menarik dalam studi ilmu 

administrasi publik, implementasi merupakan tahap yang sangat penting karena 
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suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan 

benar, implementasi merupakan tahap suatu kebijakan dilaksanakan secara 

maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. Riant Nugroho dalam bukunya 

(2006 : 119) bahkan mengatakan bahwa  implementasi kebijakan adalah hal 

yang paling berat, hal tersebbut dikarenakan di dalam implementasi, terkadang 

masalah yang tidak muncul di dalam konsep, akan muncul di lapangan. Ia 

mengatakan bahwa implementasi kebijakan mempunyai andil yang cukup besar 

dalam keberhasilan suatu kebijakan yakni 60%, sedangkan 20% adalah rencana 

dan sisanya 20% yakni bagaimana kita mengendalikan implementasi. 

Sebelum menjabarkan arti dari implementasi secara utuh, perlu kita ketahui 

bahwasannya sebuah implementasi merupakan bagian dari kebijakan publik. 

Bisa dilihat dari rumusan pada “Kamus Webster” (Wahab. 2012 : 135), 

implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses melaksanakan 

keputusan kebijakan. Implementasi tidak bisa dipisahkan dari sebuah rumusan 

“kebijakan publik”, bahkan Pressman dan Wildavsky (Wahab. 2012 : 135) 

mengatakan bahwa kata kerja mengimplementasikan, itu sudah sepantasnya 

terkait langsung dengan kata benda kebijakan.  

Van Meter dan Van Horn memberikan pandangan mengenai definisi 

implementasi, sebagai berikut :  

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat 

atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-

tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.(Wahab. 2012 : 135)  
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Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam bukunya Implementation 

and Public Policy (1983:61) yang disadur oleh Leo Agustino (2014 : 139) 

menyatakan makna implementasi kebijakan sebagai berikut : 

“Pelaksanaan kebutuhan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau  keputusan-

keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, 

keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, 

menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai 

cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”. 

 

Merrile Grindle juga mengutarakan definisi lain, yakni :  

 

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 

dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang 

telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan 

yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.” 

 

Dari ketiga definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa Implementasi 

Kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang  menyangkut tiga hal 

penting, yakni atas dasar adanya tujuan dan sasaran; adanya aktivitas atau 

kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan; dan adanya hasil dari 

suatu kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan merupakan langkah yang 

sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa tahap implementasi, suatu 

kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

(Wahab. 2012 : 135) Dengan mengatakan bahwa fokus perhatian 

implementai kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, perhatian ini bisa berfokus 

pada berbagai kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah tersahkannya 

berbagai pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha usaha untuk 



38 
 
 

mengadministrasikan berbagai kebijakan tersebut maupun untuk menimbulkan 

dampak/akibat yang nyata pada masyarakat/kejadian. 

Berdasarkan pandangan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier 

tersebut, bisa dilihat bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya 

menyangkut perilaku berbagai badan administratif yang mempunyai tanggung 

jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri 

kelompok sasaran, namun menyangkut pula tentang jaringan-jaringan politik, 

ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tak langsung dapat 

mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dari pandangan kedua 

tokoh ini juga terlihat bahwa antara apa yang disebut sebagai perumusan 

kebijakan dan implementasi kebijakan tidak dianggap sebagai suatu yang 

terpisah, sekalipun mungkin secara analisis bisa dibedakan. 

1.5.5.1  Aktor-Aktor dalam Implementasi Kebijakan Publik 

Dalam sebuah tahapan implementasi, terdapat banyak aktor yang terlibat. 

Mereka dapat beraasal dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Berikut 

aktor-aktor yang ada dalam sebuah tahap implementasi kebijakan 

(Kusumanegara.2010 :100): 

1. Birokrasi 

Pada negara maju dan negara berkembang, birokrasi dipandang sebagai 

agen administrasi yang paling bertanggungjawab, dan merupakan agen 

paling utama dalam sebuah tahapan implementasi. Birokrasi memiliki 

kekuasaan yang besar untuk sepenuhnya menguasai “area” 

implementasi karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif, 
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selain itu birokrasi mempunyai kewenangan melakukan diskresi 

kebijakan. 

2. Badan Legislatif 

Pandangan lama dalam ilmu administrasi yang memisahkan 

administrasi dan politis sekarang ini agak dipertanyakan, pasalnya 

lembaga “politis negara” yakni salah satuya lembaga legislatif 

mempunyai keterlibatan dalam implementasi kebijakan ketika mereka 

ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail. 

Sekarang ini fungsi lembaga legislatif dalam implementasi kebijakan 

dianggap semakin penting. 

3. Lembaga Peradilan 

Lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika 

munculnya  tuntutan masyarakat akan suatu kebijakan yang pada 

pelaksanaannya kebijkan itu dianggap menimbulkan kerugian untuk 

masyarakat sehingga menjadi perkara hukum. Peranan terpenting 

lembaga ini dalam implementasi kebijakan adalah pengaruhnya dalam 

menginterpretasikan UU, berbagai peraturan dan cara pengaturan 

administratif, dan kewenangannya untuk meninjau kebijakan 

administrasi yang sedang atau sudah dilaksanakan. 

4. Kelompok Kepentingan / Penekan 

Kelompok kepentingan (pressure groups) juga berperan dalam 

implementasi. Faktor yang mempengaruhi kelompok kepentingan atau 

penekan dalam implementasi yakni karena banyakya diskresi yang 
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dilakukan oleh birokrasi di dalam proses implementasi kebijakan itu 

sendiri. Selain karena faktor diskresi, faktor lainnya adalah adanya 

keidakleluasaan aparat administrasi dalam melaksanakan kebijakan, 

maka saat kebijakan disetujui, berbagai kelompok kepentingan yang 

memperjuangkan aspirasi mereka ke lembaga administrasi. Karena 

adanya peluang atas ketidakleluasaan tersebut, kelompok penekan 

akhirnya mempengaruhi tindakan-tindakan agen administrasi. 

5. Organisasi Komunitas 

Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan berbagai 

kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat 

(community development). Makadari itu, secara otomatis masyarakat 

baik secara individual maupun kelompok, akan terlibat dalam 

implementasi program baik sebagai obyek dan atau subyek program. 

Tahap implementasi akan menempatkan kebijakan dalam pengaruh 

berbagai faktor dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan itu sendiri. 

Yang dimaksud dengan faktor-faktor disini adalah segala aspek yang 

sangat berpengaruh, dan karenanya menentukan, kinerja implementasi. 

Aspek-aspek tersebut perlu diidentifikasi secara teoritis sehingga 

nantinya dapat diperoleh gambaran yang  jelas mengenai penyebab 

tinggi atau rendahnya kinerja implementasi suatu kebijakan. 
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Gambar 1.7 

Tahapan Implementasi Kebijakan 

 

Sumber : Riant Nugroho ( 2014 : 699) 

 

1.5.5.2 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik 

Matland (Hamdi.2015 : 98) mencatat literatur mengenai implementasi 

secara umum terbagi menjadi dua kelompok, pertama yakni kelompok dengan 

pendekatan dari atas (top- down) dan kelompok dengan pendekatan dari bawah 

(bottom-up). Pada kelompok pada pendekatan top-down melihat perancang 

kebijakan sebagai aktor sentral dalam implementasi kebijakan. Kelompok ini 

juga memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor yang dapat dimanipulasi 

pada tingkat pusat atau pada variabel yang bersifat makro. Model top-down 

memandanng implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan secara tepat tujuan 

yang telah dirancang pada tingkat atas oleh para pelaksana ditingkat lapangan. 
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Dalam model top-down ini implementasi dapat dianggap sebagai proses untuk 

menjamin tercapainya tujuan kebijakan yang telah disahkan. 

Disisi lain, kelompok bottom-up menekankan pada yakni berbagai 

kelompok sasaran dan para penyedia layanan. Penekanan tersebut didasarkan 

pada sebuah pemikiran bahwa kebijakan senyatanya dibuat pada tingkat lokal. 

Sehingga kelompok bottom-up lebih bersifat mikro. Dengan adanya perbedaan 

pendekatan dari dua kelompok tersebut, munculah kelompok yang mencoba 

memecahkan perbedaan tersebut dengan berfokus kepada aspek ambiguitas dan 

konflik dari implementasi kebijakan. 

1.5.5.3 Model Implementasi Kebijakan Publik 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh model 

implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan 

diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini 

tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga 

mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan 

kebijakan. 

a. Model Van Meter dan Van Horn 

Model implementasi kebijkan menurut Van Meter dan Van Horrn ( 

Indiahono. 2009 :38-39) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Tujuh variabel tersebut yaitu : 

1. Standar dan sasaran kebijakan, merupakan hal yang ingin dicapai dari 

suatu kebijakan/program. Sasaran kebijakan harus jelas agar dapat 
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dilihat secara spesifik sehingga pada akhir program dapat diketahui 

apakah program tersebut berhasil atau gagal. 

2. Kinerja kebijakan, adalah penilaian terhadap pencapaian standar dan 

sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. 

3. Sumberdaya, mengarah pada seberapa besar dukungan finansial dan 

sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan/program. 

4. Komunikasi antar badan pelaksana, mengarah pada mekanisme 

prosedur yang diumumkan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan 

dari program. 

5. Karakteristik badan pelaksana, mengarah pada seberapa besar daya 

dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan 

komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. 

6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, mengandung makna bahwa 

lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan. Varibel ini meliputi sumberdaya 

ekonomi lingkungan yang dapat mendukung kesuksesan implementasi 

kebijakan; sejauhmana kelompok kepentingan mendukung 

implementasi kebijakan, karakteristik partisipan, yaitu mendukung atau 

menolak; bagaimana opini publik yang berada di lingkungan, dan 

apakah elite politik memberikan dukungan terhadap implementasi 

kebijakan. 
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7. Sikap pelaksana, merupakan variabel penting di dalam implementasi 

kebijakan. Sikap pelaksana yang sebaiknya dimiliki yaitu seperti sikap 

demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan 

lingkungan. 

 

Gambar 1.8 

Model Implementasi Kebijakan – Van Meter dan Van Horn 

 

Sumber : Van Meter and Horn (Indiahono. 2009 :40) 
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b. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier  

Gambar 1.9 

Model Implementasi Kebijakan – Daniel A. Mazmanian dan Paul 

A. Sabatier 

 

Sumber :Mazmanian, Daniel A dan Sabatier, Paul A (Subarsono : 95) 

1. Karakteristik Masalah : 

- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Disatu sisi ada 

beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, disisi lain ada 

masalah yang sulit dipecahkan. 
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- Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Suatu program akan lebih 

mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen, dan 

sebaliknya. 

- Proporsi kelompok sasaran terhadap populasi. Sebuah program akan sulit 

diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. 

- Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang 

bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif lebih 

mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk 

mengubah sikap dan perilaku masyarakat. 

2. Karakteristik kebijakan  

- Kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan akan 

mudah diimplementasikan. 

- Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan 

yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji. 

- Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan. Sumberdaya 

keuangan adalah faktor yang sangat krusial untuk setiap program sosial. 

- Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi 

pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi 

vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi 

program. 

- Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. 

- Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.  
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- Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas 

bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada 

program yang tidak melibatkan masyarakat. 

3. Lingkungan Kebijakan 

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. 

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan lebih mudah menerima 

program-program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih 

tertutup dan tradisional. 

- Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan 

insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. 

- Sikap dari kelompok pemili  (constituency groups). Kelompok pemilih yang 

ada di dalam masyarakat dapat memengaruhi implementasi kebijakan 

melalui berbagai cara, baik dengan melakukan intervensi terhadap 

keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar 

dengan maksud untuk mengubah keputusan atau dengan cara tidak langsung 

melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, 

dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif. 

- Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Aparat 

dan badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas 

tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. 
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c. Model Merilee S. Grindle 

Dalam Agustino (2006 :154-157) dijelaskan bahwa memiliki 

pendekatan yang dikenal dengan Implementation as A Political and 

Administrative Process. Menurut Grindle ada dua varibael yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi dapat 

diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yakni tercapai atau 

tidaknya tujuan yang ingin diraih. Menurut Grindle, keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan juga ditentukan oleh tingkat implementability 

kebijakan itu, yang terdiri dari Content of Policy dan Context of Policy. 

A. Content of Policy menurut Grindle adalah : 

a. Interest Affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi). 

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 

mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, sejauhmana 

kepentingan-kepentingan mempengaruhi implementasi. 

b. Type of Benefits (tipe manfaat). Dalam suatu kebijakan harus 

terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif 

yang dihasilkan dari implementasi. 

c. Extent of Change Envision (derajat perubahan yang ingin dicapai). 

Seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai. 

d. Site of Decision Making (letak pengambilan keputusan). Dimana 

letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan 

diimplementasikan. 
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e. Program Implementer (pelaksana program). Dalam menjalankan 

suatu kebijakan atau program, perlu didukung oleh pelaksana 

kebijakan yang kompeten dan kapabel. 

f. Resources Commited (sumber- sumber daya yang digunakan). 

Pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung oleh sumberdaya-

sumberdaya yang mendukung. 

B. Context of Policy, menurut Grindle adalah : 

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (kekuasaan, 

kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat). 

Dlam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan/kekuasaan, 

kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang 

terlibat. 

b. Institution and Regime Characteristic (karakteristik lembaga dan 

rezim yang berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan akan 

dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, jadi 

karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi 

suatu kebijakan. 

c. Compliance and Responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya 

respon dari pelaksana). Sejauhmana kepatuhan dan respon dari 

pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. 
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1.6 Fenomena iPenelitian 

Implementasi ikebijakan iadalah ipelaksanaan idari isuatu ijenis ikebijakan 

isetelah ikebijakan itersebut idisahkan idan idijalankan isesuai idengan iprosedur 

isampai ihasil iatau itercapai itujuan-tujuan idari ikebijakan itersebut. 

Fenomena iyang iakan idiamati idalam ipenelitian iini iadalah i: 

1. Implementasi iKebijakan, iberdasarkan iPeraturan iDaerah iKabupaten 

iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan 

iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif, ifasilitas ipelayanan ikesehatan itingkat 

idaerah iberpedoman ipada isepuluh ilangkah imenuju ikeberhasilan imenyusui i: 

a. Kebijakan ipemberian iASI iyang idi ikomunikasikan ikepada ipetugas 

b. Pelatihan ipetugas idalam iketerampilan ipenerapan ikebijakan ipemberian 

iASI 

c. Menginformasikan ikepada iibu ihamil itentang imanfaat idan imanajemen 

imenyusui 

d. Membantu iibu imelakukan iinisiasi imenyusu idini 

e. Membantu iibu icara imenyusui idan imempertahankan imenyusui imeski 

idipisah idari ibayi 

f. Memberikan iASI isaja ikepada ibayi ibaru ilahir ikecuali iada iindikasi imedis 

g. Menganjurkan imenyusui isesuai ipermintaan ibayi 

h. Tidak imemberi idot ikepada ibayi 

i. Mendorong ipembentukan ikelompok ipendukung imenyusui 
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2. Faktor ipendukung idan ipenghambat iimplementasi iPeraturan iDaerah 

iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu iDini 

iDan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif, iyaitu i: i 

1. Ukuran idan iTujuan iKebijakan 

a. Ukuran ikebijakan iyang ijelas 

b. Tujuan ikebijakan iharus ijelas imengenai iPeraturan iDaerah 

iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi 

iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif 

2. Sumber iDaya 

a. Sumberdaya imanusia i(human iresources) 

- Jumlah iagen ipelaksana 

- Kompetensi iserta ikemampuan iagen ipelaksana 

b. Sumberdaya inon-manusia i(non-human iresources) 

- Kelayakan idan ikecukupan ifasilitas iPendukung iPeningkatan 

iIMD idan iPemberian iASI iEksklusif 

- Ketersediaan idan ikecukupan idana idari ipemerintah 

3. Karakteristik iBadan iPelaksana 

- Struktur iBirokrasi 

- SOP iyang idimiliki 

- Keterbukaan iinformasi 

4. Hubungan iAntar iOrganisasi. i 

- Koordinasi iyang irutin iantar ilembaga ipelaksana idari imulai 

iDinas ikesehatan isampai ipuskesmas ikecamatan 
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- Hubungan iantara idinas ikesehatan, iswasta, idan imasyarakat 

5. Sikap iAgen iPelaksana i(Disposisi iImplementor) 

- Respons iimplementor iterhadap ikebijakan, iyang iakan 

imemengaruhi ikemauannya iuntuk imelaksanakan ikebijakan 

- Kognisi, iyakni ipemahamannya iterhadap ikebijakan 

6. Kondisi isosial, iekonomi idan ipolitik 

- Sumber idaya iekonomi ilingkungan iyang idapat imendukung 

ikeberhasilan iimplementasi ikebijakan 

- Besarnya idukungan ikelompok ikepentingan ibagi 

iimplementasi ikebijakan 

- Dukungan ielite ipolitik iimplementasi ikebijakan 

1.7 Metode iPenelitian 

Metode iadalah icara iatau iprosedur iuntuk imengetahui isesuatu iyang 

imempunyai iberbagai ilangkah isistematis. iMetodologi iadalah isuatu ibentuk 

ipengkajian idalam imempelajari iberbagai iperaturan iyang iterdapat idalam isuatu 

ipenelitian. iDitinjau idari isudut ifilsafat, imetodologi ipenelitian imerupakan 

iepistemologi ipenelitian, iyakni iyang imenyangkut ibagaimana ikita imengadakan 

ipenelitian(Usman idan iAkbar.2009 i: i41). iPenelitian iitu isendiri imerupakan icara-

cara iilmiah iuntuk imemahami idan imemecahkan imasalah, isehingga ididapatkan 

ikebenaran iyang isifatnya ikebenaran iilmiah. 

1.7.1 Desain iPenelitian 

Dalam ipenelitian iini imenggunakan iteknik ipenelitian ikualitatif idengan itipe 

ipenelitian ideskriptif, idimana ipenelitian iini ilebih imenekankan ipada isuatu 
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ianalisis idata idan isekaligus ipenggambaran itentang isuatu ikondisi irealitas iyang 

iada, isehingga ihasil idari ipenelitian itersebut iadalah ibanyak iyang imenghasilkan 

idata ideskriptif iberupa ikata-kata itertulis iatau itidak itertulis idari ipara ipelaku iyang 

idiamati, idengan iteknik ipenelitian ikualitatif iini idiharapkan ipeneliti iakan i 

imenemukan ifenomena-fenomena idan imakna ilain iyang imasih itersembunyi idan 

ibelum ibanyak idiketahui ioleh iorang ibanyak. 

Metode ipenelitian ikualitatif imerupakan isalah isatu imetode ipenelitian iyang 

ibiasanya idigunakan iseseorang iuntuk imeneliti iterkait isuatu imasalah isosial-

budaya, ipenelitian iini ibiasanya ibersifat ideskriptif idan icenderung imencari 

isebuah imakna idari idata iyang ididapatkan idari ihasil isebuah ipenelitian 

i(Sugiyono. i2014 i: i9). iPendekatan idalam ipenelitian ikualitatif ilebih 

imenempatkan imanusia isebagai isubjek iutama idalam iperistiwa idan imemandang 

iposisi imanusia isebagai ipenentu iutama iperilaku iindividu idan igejala isosial. 

Adapun itipe ipenelitian iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah 

ipenelitian ideskriptif. iMenurut iSugiyono i(2014 i:11) ipenelitian ideskriptif iadalah 

ipenelitian iyang idilakukan iuntuk imengetahui inilai ivariabel imandiri, ibaik isatu 

ivariabel iatau ilebih i(independen) itanpa imembuat iperbandingan iatau 

imenggabungkan idengan ivariabel iyang ilain. iDengan imenggunakan imetode 

ipenelitian ikualitatif ipeneliti imencoba imenjelaskan idengan imemberikan 

igambaran idan iuraian iberupa itulisan isejauh imana iimplementasi iPeraturan 

iDaerah iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014 iTentang iInisiasi iMenyusu 

iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu iEksklusif idi iPuskesmas iLeyangan 
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iKecamatan iUngaran iTimur ibeserta ifaktor ipendukung idan ipenghambat 

iimplementasi iperda itersebut. 

1.7.2 Situs iPenelitian 

Situs ipenelitian imerupakan ilokasi idimana ipenelitian iitu iakan idilakukan. 

iPemilihan ilokasi ipenelitian iakan imempengaruhi ihasil iakhir ipenelitian inantinya. 

iPemilihan ilokasi iharus ididasarkan ipada ifakta iwilayah imanakah iyang iterjadi 

ibanyak ipotensi imasalah idari isebuah itopik iyang iakan iditeliti. iAkses iterhadap 

ilokasi ipenelitian ijuga ihendaknya idipertimbangkan iguna ikemudahan 

imendapatkan idata-data ipenting iuntuk imendukung ipenelitian. 

Dalam imelakukan ipenelitian itentang imonitoring iPeraturan iDaerah 

iKabupaten iSemarang iNomor i5 iTahun i2014, ipeneliti imengambil ilokasi iatau 

isitus ipenelitian idi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur iKabupaten 

iSemarang idengan ialasan i: 

- Kabupaten iSemarang imerupakan isalah isatu iKabupaten iyang imenerapkan 

iKebijakan itentang iInisiasi iMenyusu iDini iDan iPemberian iAir iSusu iIbu 

iEksklusif. 

- Dalam iproses iimplementasi itersebut imasih iterdapat ikekurangan, iyakni 

isangat irendahnya icakupan ipemberian iASI iEksklusif idi iPuskesmas 

iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur iKabupaten iSemarang. 

1.7.3 Subjek iPenelitian 

Peneliti imenggunakan iteknik ipurposive isampling idalam imemilih iinforman 

ipada ipenelitian iini idengan imengkhususkan ipada isubyek iyang isesuai idengan 

ipurposive iatau itujuan idari ipenelitian iini. iSugiyono i(2014 i:61) idalam ibukunya 
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imendefinisikan ipurposive isebagai iteknik ipenentuan isample idengan 

ipertimbangan itertentu. iPertimbangan iyang idimaksud iadalah idengan imemilih 

iinforman iyang imampu imemberikan iinformasi ibaik idata iprimer imaupun 

isekunder idan idapat imemberikan ijawaban iatas ipertanyaan isecara iakurat. 

Sebjek iyang iakan idipilih idalam ipenelitian iini idengan imempertimbangkan 

ikarakteristik idata iberdasarkan ikebutuhan ianalisa idalam ipenelitian, iadalah 

isebagai iberikut i: 

1. Petugas iSie iGizi iDinas iKesehatan iKabupaten iSemarang 

2. Petugas iSie iGizi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur 

3. Konselor i(Bidan) iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur 

4. Para iibu imenyusui ibayi i0-6 ibulan i/ ikelompok isasaran iASI iEkslusif idi 

iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur 

Dalam ipenelitian iini, iinforman imasih ibersifat isementara, idan imungkin 

idapat iberubah isesuai idengan ikeadaan idan isituasi idilapangan. iDalam ipenentuan 

iinforman itersebut, ipenulis imenggunakan iteknik ipurposive isampling. 

1.7.4 Sumber iData 

Menurut iSugiyono i(2014:156) ibahwa ipengumpulan idata idapat 

imenggunakan i2 i(dua) isumber idata, iyaitu i: 

1. Data iPrimer, iyaitu idata iyang idikumpulkan idan idiolah isendiri ioleh 

iseseorang iatau iperseorangan isecara ilangsung idan idari iobjeknya, iyang 

imana isumber idata ilangsung idengan imenggunakan iwawancara isecara 

imendalam ikepada inarasumber iyang idapat idipercaya idalam ipenelitian 

iini iyaitu, iKepala iSie iGizi iDinas iKesehatan iKabupaten iSemarang, 
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iPetugas iSie iGizi iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur, 

iKonselor i(Bidan) iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur, 

idan iPara iibu iyang imerupakan ikelompok isasaran iASI iEksklusif idi 

iPuskesmas iLeyangan iKecamatan iUngaran iTimur. 

2. Data iSekunder, idata iyang idiperoleh idalam ibentuk iyang isudah ijadi, 

isudah idikumpulkan idan idiolah ioleh ipihak ilain, ibiasanya isudah idalam 

ibentuk ipublik iatau isumber idata idiperoleh itidak ilangsung idari istudi 

ipustaka iberupa ibuku-buku iliterature, ibrosur-brosur idan ilaporan idata 

istatistik. iPeneliti imenggunakan idata isekunder iini iuntuk imemperkuat 

ipenemuan idan imelengkapi iinformasi iyang itelah idikumpulkan imelalui 

iwawancara ilangsung. 

1.7.5 Teknik iPengumpulan iData 

Pada ihakikatknya, imetode iilmiah iadalah ipenggabungan iantara iberpikir 

isecara ideduktif idan iinduktif. iJika ipengajuan irumusan ihipotesis itersebut idengan 

isusah ipayah iditurunkan idari ikerangka iteoritis idan ikerangka iberpikir isecara 

ideduktif, imaka iuntuk imenguji ibahwa ihipotesis iditerima iatau iditolak iperlu 

idibuktikan ikebenarannya idengan idata-data iyang iada idi ilapangan. iData-data 

itersebut idikumpulkan idengan iteknik itertentu iyang idisebut idengan iteknik 

ipengumpulan idata. iDalam ipenelitian itentang ikebijakan iASI iEksklusif idi 

iKabupaten iSemarang ipeneliti imemakai ibeberapa iteknik ipengumpulan idata 

iguna imempermudah idalam ipengelompokan idata. iBerikut imerupakan ibeberapa 

iteknik ipengumpulan idata iyang idipakai idalam ipenelitian iini: 

1. Observasi 
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Observasi iadalah ipengamatan idan ipencatatan iyang isistematis iterhadap 

igejala-gejala iyang iditeliti. iDalam imenggunakan iteknik iobservasi iyang ipenting 

iadalah imengandalkan ipengamatan idan iingatan isi ipeneliti. iKeuntungan 

iobservasi iadalah isebagai ialat ilangsung iyang idapat imeneliti igejala, iobservee 

iyang iselalu isibuk ilebih isenang iditeliti imelalui iobservasi idaripada idiberi iangket 

iatau imengadakan iwawancara, imemungkinkan ipencatatan iserempak iterhadap 

iberbagai igejala, ikarena idibantu ioleh iobserver ilainnya iatau idibantu ioleh ialat 

ilainnya, itidak itergantung ipada iself-report. i 

Jenis-jenis itekik iobservasi i: 

a. Observasi ipartisipasi i(participant iobservation) iadalah ijika iobserver 

iterlibat isecara ilangsung isecara iaktif idalam iobjek iyang iditeliti. i 

b. Observasi isistematis iatau iobservasi iberkerangka i(structured 

iobservation) iadalah iobservasi iyang isudah iditentukan iterlebih idahulu 

ikerangkanya. iKerangka iitu imemuat ifaktor-faktor iyang iakan 

idiobservasi imenurut ikategorinya. 

c. Observasi ieksperiment iadalah iobservasi iyang idilakukan iterhadap 

isituasi iyang idisiapkan isedemikian irupa iuntuk imeneliti isesuatu iyang 

idicobakan. 

2. Wawancara i 

Wawancara iadalah itanya ijawab ilisan iantara idua iorang iatau ilebih isecara 

ilangsung. iPewawancara idisebut iinterviewer, isedangkan iorang iyang 

idiwawancarai idisebut iinterviewee.Wawancara iberguna iuntuk imendapatkan 

idata idari itangan ipertama i(primer), ipelengkap iteknik ipengumpulan ilainnya; 
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imenguji ihasil ipengumpulan idata ilainnya. iTeknik ipengumpulan idata imelalui 

iwawancara imempunyai ikeuntungan isebagai iberikut; iteknik iini imerupakan 

isalah isatu iteknik iterbaik iuntuk imendapatkan idata ipribadi, itidak iterbatas ipada 

itingkat ipendidikan, iasalkan iresponden idapat iberbicara idengan ibaik isaja, 

ikemudian iteknik iini idapat idijadikan ipelengkap iteknik ipengumpulan idata 

ilainnya, ikemudian isebagai ipenguji iterhadap idata-data iyang ididapat idengan 

iteknik ipengumpulan idata ilainnya. 

3. Dokumentasi 

Teknik ipengumpulan idata idengan idokumentasi iadalah ipengambilan iyang 

idiperoleh imelalui idokumen-dokumen. iKeuntungan idengan iteknik 

ipengumpulan idata iini iadalah ibiayanya irelatif imurah, iwaktu idan itenaga ilebih 

iefisien. iPeneliti imenggunakan iteknik ipengumpulan idata idengan idokumentasi 

ikarena isebagai ipelengkap iteknik ipengumpulan idata iyang ilainnya, ikarena ihasil 

idari iteknik iini imerupakan idata isekunder, isedangkan iwawancara idan iobservasi 

imenghasilkan idata iprimer, iatau idata iyang ilangsung ididapat idari ipihak ipertama. 

1.7.6 Analisis iData 

Dalam ipenelitian iini, iseluruh ijenis idata iakan idikumpulkan idan 

idikelompokkan isesuai idengan ijenis idata idan isumber idata. iSelain iitu, idata ijuga 

idideskripsikan, idianalisis, idan idiinterpretasikan ike idalam isebuah ipembahasan 

iatau ibab itertentu. iMenurut iBogdan idan iBiklen i(Usman idan iAkbar.2009 i: i84), 

ianalisis idata iadalah iproses ipencarian idan ipenyusunan idata iyang isistematis 

imelalui itranskip iwawancara, icatatan ilapangan, idan idokumentasi iyang isecara 

iakumulasi imenambah ipemahaman ipeneliti iterhadap iyang iditemukan. iUsman 
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idan iAkbar idalam ibukunya i(2009 i: i84) imenyimpulkan idefinisi idari ianalisis idata 

isebagai ikegiatan ianalisis imengategorikan idata iuntuk imendapatkan ipola 

ihubungan, itema, imenaksirkan iapa iyang ibermakna, iserta imenyampaikan iatau 

imelaporkannya ikepada iorang ilain iyang iberminat. iTujuan ianalisis idata iadalah 

iuntuk imengungkapkan idata iapa iyang imasih iperlu idicari, ihipotesis iapa iyang 

iperlu idiuji, ipertanyaan iapa iyang iperlu idijawab, imetode iapa iyang iharus 

idigunakan iuntuk imendapatkan iinformasi ibaru, idan ikesalahan iapa iyang iharus 

isegera idiperbaiki. 

Adapun ialur ikegiatan idari ianalisis idata imenurut iMiles idan iHuberman 

i(Usman idan iAkbar.2009 i: i85) iadalah isebagai iberikut i: 

a. Reduksi idata 

Kegiatan iini iadalah isuatu iproses ipemilihan, ipemusatan iperhatian ipada 

ipenyederhanaan, ipengabstrakan, idan itransformasi idata i“kasar” iyang imuncul 

idari icatatan-catatan ilapangan. iReduksi idata idilakukan isejak ipengumpulan idata, 

idimulai idengan imembuat iringkasan, imengkode, imenelusuri itema, imembuat 

igugus-gugus, imenulis imemo, idan iyang ilainnya, ikegiatan itersebut ibertujuan 

iuntuk imenyisihkan idata iatau iinformasi iyang itidak irelevan. iReduksi idata 

imerupakan isuatu ibentuk ianalisis iyang imenajamka, imenggolongkan, 

imengategorisasikan idata isedemikian irupa isehingga iakhirnya idata iyang 

iterkumpul idapat idiverivikasi. 

b. Penyajian idata 

Kegiatan iini imerupakan isuatu ipendeskripsian isekumpulan iinformasi 

itersususn iyang imemberikan ikemungkinan iadanya ipenarikan ikesimpulan idan 
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ipengambilan itindakan. iPenyajian idata ikualitatif idapat idisajikan idalam ibentuk 

iteks inaratif iatau iyang ilainnya. iPenyajian itersebut idirancang iuntuk 

imenggabungkan iinformasi iyang itersusun idalam ibentuk iyang ipadu idan imudah 

idipahami. 

c. Penarikan ikesimpulan 

Penarikan ikesimpulan iatau iyang ibisa idisebut iverivikasi imerupakan ikegiatan 

idiakhir ipenelitian ikualitatif. iPeneliti iharus isampai ipada ikesimpulan idan 

imelakukan iverifikasi, ibaik idari isegi imakna imaupun ikebenaran ikesimpulan 

iyang idisepakati ioleh isubjek itempat ipenelitian iitu idilaksanakan. iMakna iyang 

idirumuskan ipeneliti idari idata iharus idiuji ikebenaran, ikecocokan, idan 

ikekokohannya. iPeneliti iharus imenyadari ibahwa idalam imencari imakna, iia iharus 

imenggunakan ipendekatan iemik, iyaitu idari ikacamata ikey iinforman, idan ibukan 

ipenafsiran imakna imenurut ipandangan ipeneliti i(pendekatan ietik). 

1.7.7 Kualitas iData 

Menurut iSugiyono i(2014 i:160), iterdapat idua ihal iutama iyang imempengaruhi 

ikualitas idata ihasil ipenelitian, iyaitu ikualitas iinstrument ipenelitian iberkenaan 

idengan icara-cara iyang idigunakan iuntuk imengumpulkan idata. iOleh ikarena iitu, 

iinstrument iyang itelah imenghasilkan idata iyang ivaliditas idan ireliabilitasnya, 

ibelum itentu idapat imenghasilkan idata iyang ivalid idan ireliable iapabila 

iinstrument itersebut itidak idigunakan isecara itepat idan ipengumpulan idatanya. 

Obyektivitas idan ikeabsahan idata ipenelitian idilakukan idengan imelihat 

ireliabilitas idan ivaliditas idata iyang idiperoleh. iDengan imengacu ipada iMoleong 

i(Idrus. i2007 i: i178) iuntuk ipembuktian ivaliditas idata iditentukan ioleh ikredibilitas 
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itemuan idan iinterpretasinya idengan imengupayakan itemuan idan ipenafsiran iyang 

idilakukan isesuai idengan ikondisi iyang isenyatanya idan idisetujui ioleh isubyek 

ipenelitian i(perspektif iemik). iAgar ikondisi itersebut idapat idipenuhi idengan icara 

imemperpanjang iobservasi, ipengamatan iyang iterus imenerus, itrianggulasi idan 

imembicarakan ihasil itemuan idengan iorang ilain, imenganalisis ikasus inegatif idan 

imenggunakan ibahan ireferensi. iAdapun iuntuk ireliabilitas idapat idilakukan 

idengan ipengamatan isistematis, iberulang idan idalam isituasi iyang iberbeda. iGuba 

i(Idrus. i2007 i: i178) imenyarankan itiga iteknik iagar idata idapat imemenuhi ikriteria 

ivaliditas idan ireabilitas, iyaitu i: ia) imemperpanjang iwaktu itinggal; ib) iobservasi 

ilebih itekun; ic) imelakukan itriangulasi. 

Sugiyono i(2014 i: i372-374) iyang imengutip idari iWilliam iWiersma 

imengartikan itriangulasi isebagai ipengecekan idata idari iberbagai isumber, icara 

idan iwaktu isehingga iterdapat itiga i(3) icara itrianggulasi iyakni itriangulasi isumber, 

itriangulasi iteknik idan itriangulasi iwaktu, iyang idiuraikan isebagai iberikut i: 

a. Triangulasi isumber, iyakni iuji ivaliditas idengan icara imengecek idata iyang 

idiperoleh idari isumber iyang iberbeda. 

b. Triangulasi iteknik, imerupakan iuji ikredibilitas idengan imengecek idata 

ikepada isumber iyang isama imelalui iteknik iyang iberbeda, ibisa imenggunakan 

iwawancara, iyang idilanjutkan idicek idengan istudi ikepustakaan, idokumentasi 

idan iobservasi 

c. Triangulasi iwaktu, imerupakan iuji idata idengan isumber iyang isama ipada 

iwaktu iyang iberbeda. 
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Pada ipenelitian iini ipengujian ivaliditas idata imenggunakan itriangulasi 

isumber. iDimana ipeneliti itidak ihanya imencari isumber iinformasi idengan 

imewawancarai isatu iinforman isaja, imelainkan imelakukan iwawancara ilagi 

idengan iinforman iyang iberbeda iuntuk imendapatkan iinformasi iyang ibenar 

isesuai ifakta idilapangan. iDalam ipenelitian iini itriangulasi idigunakan iuntuk 

imengecek ikeabsahan idata iyang idicapai idengan icara i: 

1. Membandingkan idata ihasil ipengamatan idan idata ihasil iwawancara. 

2. Membandingkan iapa iyang idikatakan iorang ididepan iumum idengan iapa 

iyang idikatakan isecara ipribadi. 

3. Membandingkan iapa iyang idikatakan iorang-orang itentang isituasi 

ipenelitian idengan iapa iyang idikatakannya isepanjang iwaktu. 

4. Membandingkan ikeadaan idan iperspektif iseseorang idengan iberbagai 

ipendapat idan ipandangan iorang iseperti irakyat ibiasa, iorang iyang 

iberpendidikan imenengah iatau itinggi, iorang iberada, iorang 

ipemerintahan. 

5. Membandingkan ihasil iwawancara idengan iisi isebuah idokumen iyang 

iberkaitan. 

 


