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SAMBUTAN 

DIREKTUR PASCASARJANA 
 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh 
 

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha Kuasa atas keberhasilan Pascasarjana Universitas 
Lampung menerbitkan “Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana 
Universitas Lampung Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022” ini. Melalui 
penerbitan katalog ini, diharapkan dapat menjadi informasi dan 
membuka jalan interaksi yang lebih intens antara Pascasarjana 
Universitas Lampung dengan stakeholders di luar kampus. Katalog 
Jurnal Mahasiswa Pascasarjana ini dimaksudkan sebagai upaya 
penyebarluasan hasil penelitian mahasiswa Magister (S2) sehingga 
pemanfaatan hasil-hasil penelitian tersebut dapat dioptimalkan 

dalam meningkatkan kontribusi Universitas Lampung terhadap pembangunan daerah, 
bangsa, negara, serta bagi kemanusiaan, dan peradaban. 
 
Saat ini, Pascasarjana sedang bertransformasi baik pada aspek kelembagaan, penjaminan 
mutu maupun aspek tridarma perguruan tinggi sebagai core business utamanya. Pada 
aspek kelembagaan, Pascasarjana sedang berupaya untuk meningkatkan status menjadi 
sekolah yang secara teknis berimplikasi terhadap skenario pembukaan program studi 
baru baik pada jenjang magister maupun jenjang doktor. Pada aspek penjaminan mutu, 
Pascasarjana sedang mendesain sistem penjaminan mutu internal yang lebih relevan 
dan aplikatif sehingga target peningkatan jumlah program studi magister dan doktor 
yang terakreditasi unggul dapat dicapai. Adapun pada aspek tri darma, sistem 
pembelajaran yang relavan dengan dunia kerja terus dikembangkan termasuk di 
dalamnya penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen maupun mahasiswa. 
 
Atas nama pimpinan Pascasarjana Universitas Lampung, saya menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Tim Penelaah, para mahasiswa Pascasarjana di lingkungan 
Universitas Lampung, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras 
sehingga Katalog Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume 2 
Nomor 1 Tahun 2022 ini dapat diterbitkan. Semoga Allah SWT; Tuhan Yang Maha kuasa 
senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya untuk kita semua. 
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
  
 
                Bandar Lampung, 16 Mei 2022 
                   Direktur. 

 
 

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, ST, MT 
NIP. 197104151998031005 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to determine the popularity of candidates on the internet through 
internet user behavioral tendencies (netizens) in surfing and using social media. Second, 
to find out interest netizens' in two popular issues, namely the 2020 regional elections or 
the Covid-19 pandemic issue. The author used Habermas' new public sphere theory. Data 
were collected from internet searches and official social media as primary data, then the 
data were analyzed using an inductive-descriptive approach with qualitative content 
analysis techniques, where data were identified and arranged systematically, then 
abstracted by analyzing one data. With others in depth and concluded as conclusions. 
This study concludes that netizens in Bandar Lampung had a greater attention to the 
issue of the Covid-19 pandemic than the issue of the 2020 simultaneous regional 
elections, as evidenced by tracing around the Covid-19 pandemic issue which was more 
popular than searches around the Simultaneous Pilkada 2020. This study also concluded 
that it was still not optimal. The campaign through social media of the three candidate 
pairs in the 2020 Bandar Lampung Pilkada, was marked by the low tendency of internet 
users to pay attention to the three candidate pairs on their official social media. 
 
Keywords: Local Election 2020; Popularity; Pandemic; New Public Sphere; Netizens. 
 
INTRODUCTION 

The 2020 regional head elections (Pemilukada) in Lampung Province were followed 
by eight regencies / cities, namely Bandar Lampung, Metro, East Lampung, Pesawaran, 
Way Kanan, Pesisir Barat, Central Lampung and South Lampung. The General Election 
Commission (KPU) in eight districts and cities that held the 2020 Pilkada has completed 
a plenary meeting to determine the Final Voters List (DPT). Of the total DPT as many as 
3,909,445, with details of 1,990,241 male voters and 1,919,204 female voters. 
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Table 1. Data for the Permanent Voters List (DPT) in the Simultaneous Regional 
Elections in Lampung Province in 2020 

 
No. City District Man Women Amount 
1 Bandar Lampung 324,429 322,849 647,278 
2 Metro 57,404 58,440 115,844 
3 East Lampung 392,129 378,348 770,477 
4 Offer 163,698 155,095 318,793 
5 Right Way 165,413 157,655 323,068 
6 West Coast 56,099 51,051 107,150 
7 Central Lampung 471,823 450,645 922,468 
8 South Lampung 345,121 359,246 704,367 

Source: Regency / City KPU. 
 

Bandar Lampung as the provincial capital was certainly a barometer in the 
contestation of democracy in the 2020 regional elections in Lampung. As the center of 
government and economy in Lampung, the dynamics and changes of the political 
constellation in Bandar Lampung will certainly have implications for other districts and 
cities in Lampung. In the 2020 regional elections for the city of Bandar Lampung this 
year, as many as 647,278 people were registered as DPT with 324,429 men and 322,849. 
There were 3 pairs of candidates for mayor and deputy mayor in this election, namely 
Rycko Menoza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulu Purnomo, and the pair Eva Dwiana-
Deddy Amrullah. 
 

Table 2.List of Candidate Pairs for the 2020 Mayor and Deputy Mayor of  
Bandar Lampung 

 

Serial 
number 

Mayor  
Candidates 

Deputy Mayor  
Candidate 

The Bearers  
Party 

 

 
1 Rycko Menoza      Johan Sulaiman           Golkar, PKS 
2 Yusuf Kohar          Tulu Purnomo             Democrat, PAN, PKB, Perindo, PPP 
3 Eva Dwiana           Deddy Amrullah          PDIP Perjuangan, Nasdem, Gerindra  

 
Source: Bandar Lampung City Election Commission 2020 
 

The democratic process in the context of the Pilkada in Lampung which had not yet 
established, was still messy and exacerbated by the Covid-19 pageblug, certainly added 
to the burden of all interested parties. The unfinished phenomenon of money politics 
was added to the unequal political participation of the people in some regions which was 
still low, and was still correlated with economic factors. 

The data proves that political participation and economic relationship issues that 
were still running straight in the midst of society in the case of the 2019 Election, for 
example, in the Presidential and Vice-Presidential Elections, the People’s Representative 
Council Election, and the Regional Representative Council Election show that Bandar 
Lampung City and Metro City have the highest political participation rates compared to 
other districts. It shows that there is a correlation between socio-economic problems as 
indicated by the level of economic progress of an area which is directly proportional to 
the high level of public participation in the 2019 elections. Meanwhile, the lowest level of 
political participation in the 2019 elections in Lampung Province was in Tanggamus 
Regency. Tanggamus Regency is a regency in Lampung Province which had about 40% 
of its entire territory which was hilly to mountainous area. 
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7 Central Lampung 471,823 450,645 922,468 
8 South Lampung 345,121 359,246 704,367 

Source: Regency / City KPU. 
 

Bandar Lampung as the provincial capital was certainly a barometer in the 
contestation of democracy in the 2020 regional elections in Lampung. As the center of 
government and economy in Lampung, the dynamics and changes of the political 
constellation in Bandar Lampung will certainly have implications for other districts and 
cities in Lampung. In the 2020 regional elections for the city of Bandar Lampung this 
year, as many as 647,278 people were registered as DPT with 324,429 men and 322,849. 
There were 3 pairs of candidates for mayor and deputy mayor in this election, namely 
Rycko Menoza-Johan Sulaiman, Yusuf Kohar-Tulu Purnomo, and the pair Eva Dwiana-
Deddy Amrullah. 
 

Table 2.List of Candidate Pairs for the 2020 Mayor and Deputy Mayor of  
Bandar Lampung 

 

Serial 
number 

Mayor  
Candidates 

Deputy Mayor  
Candidate 

The Bearers  
Party 

 

 
1 Rycko Menoza      Johan Sulaiman           Golkar, PKS 
2 Yusuf Kohar          Tulu Purnomo             Democrat, PAN, PKB, Perindo, PPP 
3 Eva Dwiana           Deddy Amrullah          PDIP Perjuangan, Nasdem, Gerindra  

 
Source: Bandar Lampung City Election Commission 2020 
 

The democratic process in the context of the Pilkada in Lampung which had not yet 
established, was still messy and exacerbated by the Covid-19 pageblug, certainly added 
to the burden of all interested parties. The unfinished phenomenon of money politics 
was added to the unequal political participation of the people in some regions which was 
still low, and was still correlated with economic factors. 

The data proves that political participation and economic relationship issues that 
were still running straight in the midst of society in the case of the 2019 Election, for 
example, in the Presidential and Vice-Presidential Elections, the People’s Representative 
Council Election, and the Regional Representative Council Election show that Bandar 
Lampung City and Metro City have the highest political participation rates compared to 
other districts. It shows that there is a correlation between socio-economic problems as 
indicated by the level of economic progress of an area which is directly proportional to 
the high level of public participation in the 2019 elections. Meanwhile, the lowest level of 
political participation in the 2019 elections in Lampung Province was in Tanggamus 
Regency. Tanggamus Regency is a regency in Lampung Province which had about 40% 
of its entire territory which was hilly to mountainous area. 

There are still a number of acute problems as a legacy of a pragmatic pseudo 
clientelism culture with the discovery of a number of cases where it is suspected that 
the non-neutrality of the state civil apparatus has become a classic problem when an 
incumbent candidate pair or a candidate pair with strong ties to the incumbent returns 
to contest the Regional Elections. Of the total violations that have been handled by the 
General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Bandar Lampung City, until early 
November 2020 there were 6 recorded violations related to the neutrality of ASN 
(Sunaryo, A. 2020). Of course, this challenge was not only experienced by the winning 
candidate team. The tough task was in the hands of election organizers and supervisors. 

This condition was exacerbated by the number of cases of the Covid-19 pandemic 
which continued to increase in Lampung or even in a number of areas. As of Friday 
(11/14/2020) data on Covid-19 confirmed cases in Lampung reached 2,582 people, with 34 
new cases and 2,548 old cases with a total of 112 deaths, 1,507 completed isolation, and 91 
suspected cases with details of 14 new cases and 77 old cases. Bandar Lampung until 
Thursday 12 November 2020 was an area with a high risk of increasing cases (red zone) 
with a suspect number of 42 people, probable 2 people, 1240 confirmation, 40 new 
cases, 1200 old cases, 571 completed isolation, and 73 deaths ( Diskominfo Lampung, 
2020). 

Data on the neutrality of State Civil Apparatus and the number of increases in 
Covid-19 cases in Bandar Lampung, require organizers and candidates to carry out 
campaign techniques by minimizing contact and crowds. One way is through social 
media campaigns. General Election Commission (KPU) stipulates the General Election 
Commission Regulation (PKPU) No. 13 of 2020 which revised the previous regulations. 
Article 58 paragraph (1) of the General Election Commission (KPU) Regulation 13/2020 
regulates that political parties or coalitions of political parties, candidate pairs, campaign 
teams, and / or other parties prioritize limited meeting campaign methods and face-to-
face meetings and dialogue through social media and online media. 

If the campaign cannot be carried out through social media and online media, then 
face-to-face meetings are allowed with a maximum number of participants who attend 50 
people and by implementing health protocols to prevent the spread of Covid-19. Then in 
article 88 (c), the General Election Commission (KPU) also strictly prohibits all campaign 
teams from carrying out activities that usually gather large numbers of people, such as 
general meetings, cultural activities such as art performances or music concerts, sports 
activities, competitions, social activities, or commemoration days. political party 
birthdays. 

The Bandar Lampung General Election Commission (KPU) has released a number of 
social media accounts that have been registered by the three pairs of candidates for 
mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in the 2020 Pilkada simultaneously. It is 
stated in the attachment to the Model BC4-KWK form which was released on September 
30, 2020. A number of social media platforms Are such as Facebook, Instagram and 
Twitter. 
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Table 3. List of Official Social Media Accounts for the 2020 Mayor and  
Deputy Mayor of Bandar Lampung 

 
No. Paslon Types of Social 

Media 
Account name 

1 
 
2 

Rycko Menoza-Johan Sulaiman 
 
Yusuf Kohar-Tulus Purnomo 

Instagram 
Facebook 
Instagram 

Ryckojos Ryckojos 
Myusufkohar 

  Facebook 
Twitter 

Yusuf kohar 
Yusufkohar02 

3 Eva Dwiana-Deddy Amrullah Instagram 
 
 
 
 

Facebook 

Pemudabdl 
Ayu_diahpalupi 
Fanbaseeva_dedi Evadeddy 
P_wahyuuu Pemudabdl 
Eva Dwiana-Deddy 
Amrullah Eva Dwiana-
deddy 
Ayu Diah Palupi Prabowo 
Wahyu Tullah 

Source: Bandar Lampung City Election Commission 2020 
 

The Covid-19 pandemic has an impact on all social and economic sectors. Entering 
the era of a new habit (new normal), the energy of the government and society is 
concentrated on economic recovery. The community is required to be able to adapt to 
change, including the use of internet media (netizens) which is an important part of 
everyday life starting from school, socializing, including election campaigns. 

The results of research conducted by the Indonesian Internet Service Providers 
Association (APJII) on internet penetration and users in the 2019-2020 second quarter 
(Q2) which was conducted on 2 to 25 June 2020 involving 7,000 samples throughout 
Indonesia, of 220 samples were Lampung, which includes the cities of Bandar Lampung, 
Central Lampung, South Lampung, and Pesawaran. As a result, internet penetration in 
2019 was 73.7 percent, with 196.7 million users. The Sumatra region was the second 
source of growth in the contribution of national internet users. Lampung itself ranked 
third in Sumatra with an increase of 0.7 percent to 2.7 percent from the previous year 
(2018) which was still at 2.0 percent. Lampung only lost to North Sumatra (5.8 percent) 
and South Sumatra 3.5 percent) regarding the contribution rate of internet penetration 
in Sumatra (Irawan, et.al, 2020). 

Meanwhile, data on the number of internet users from the total population per 
province in Sumatra in 2019-2020 (Q2) for Lampung Province has increased compared to 
2018. In 2018 it was only 39.6 percent (3.3 million people), while in 2019 it increased to 
62.3 percent (5.2 million). Then, the percentage of internet users per total population of 
the provincial capital in Sumatra 2019-2020 (Q2) shows Bandar Lampung City was at 60 
percent. This figure was the lowest in Sumatra along with the city of Jambi with the same 
score. Meanwhile, the highest figures were in Tanjung Pinang (100 percent), Padang (93 
percent), pangkal pinang (90 percent), Palembang (86 percent), Bengkulu (85 percent), 
Medan (82 percent), followed by Banda Aceh and Pekanbaru in the figures was the same 
80 percent. 

Habermas (1989) in the book The Structural Transformation of the Public Sphere 
explains that the public and private spheres are quite distinctly differentiated. The public 
sphere is defined by the term "res publica" which etymologically consists of "res" 
meaning affairs and "publica" which means general. Habermas also states that in principle 
each individual is a private individual (independent), then the individual joins in carrying 
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change, including the use of internet media (netizens) which is an important part of 
everyday life starting from school, socializing, including election campaigns. 

The results of research conducted by the Indonesian Internet Service Providers 
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(Q2) which was conducted on 2 to 25 June 2020 involving 7,000 samples throughout 
Indonesia, of 220 samples were Lampung, which includes the cities of Bandar Lampung, 
Central Lampung, South Lampung, and Pesawaran. As a result, internet penetration in 
2019 was 73.7 percent, with 196.7 million users. The Sumatra region was the second 
source of growth in the contribution of national internet users. Lampung itself ranked 
third in Sumatra with an increase of 0.7 percent to 2.7 percent from the previous year 
(2018) which was still at 2.0 percent. Lampung only lost to North Sumatra (5.8 percent) 
and South Sumatra 3.5 percent) regarding the contribution rate of internet penetration 
in Sumatra (Irawan, et.al, 2020). 

Meanwhile, data on the number of internet users from the total population per 
province in Sumatra in 2019-2020 (Q2) for Lampung Province has increased compared to 
2018. In 2018 it was only 39.6 percent (3.3 million people), while in 2019 it increased to 
62.3 percent (5.2 million). Then, the percentage of internet users per total population of 
the provincial capital in Sumatra 2019-2020 (Q2) shows Bandar Lampung City was at 60 
percent. This figure was the lowest in Sumatra along with the city of Jambi with the same 
score. Meanwhile, the highest figures were in Tanjung Pinang (100 percent), Padang (93 
percent), pangkal pinang (90 percent), Palembang (86 percent), Bengkulu (85 percent), 
Medan (82 percent), followed by Banda Aceh and Pekanbaru in the figures was the same 
80 percent. 

Habermas (1989) in the book The Structural Transformation of the Public Sphere 
explains that the public and private spheres are quite distinctly differentiated. The public 
sphere is defined by the term "res publica" which etymologically consists of "res" 
meaning affairs and "publica" which means general. Habermas also states that in principle 
each individual is a private individual (independent), then the individual joins in carrying 

out dialogue activities about what things becomes public concern (common interest) of 
these spaces can also be said to be an arena for state and community mediation. 
Habermas more clearly divides the public space into two types, including the political 
public space and the literary public space. Habermas also divides the public space into 
several criteria. First, the individuals in it put aside social status and put forward the 
principles of equality as a spirit in their every meeting. Second, in the public space it is 
also a place to open discourses for debate. In this case, Habermas associates how the 
interpretation of the truth is the monopoly of the state and the church. Third, that the 
meetings of these individuals in the literary public sphere are capable of turning culture 
into a commodity. The culture that Habermas refers to is written culture, music culture, 
and theater (Supriadi, Yadi, 2017). 

In the context of democracy today, the public sphere is an important thing in the 
construction of democracy. Modern democracy has positioned the media as an 
important public space. In addition, the entry of digital democracy era, the public space 
has undergone a redefinition which has resulted in a term known as the new public 
sphere. Today's public space has various dimensions with a wider scope and more 
characteristics. Public space in this context has dimensions that are not only real but 
also virtual, while its characteristics become more plural as the characteristics of the 
virtual world are 

differentiated. The presence of internet technology has opened up potential 
spaces for community political participation that are more dynamic towards change. 

It is in line with what Camp and Chien state that virtual space itself refers to the 
internet. Camp and Chien even agree with the opinion that the internet has long been 
identified as an agora of internal information (Sari & Siahainenia, 2015). The role of the 
internet as a public space for every citizen is shaped by two seemingly contradictory 
characteristics, namely the ubiquitous or omnipresent internet and the personal internet. 
The internet has also made it possible for everyone to find new ways to interact 
economically, politically and socially. Universal connectivity on the internet has the 
potential for everyone and anywhere. 

Democracy in the public sphere today is where the rapid advancement of 
technology and information has separated the dividers between various social 
stratifications. Through social media and networks interconnection networking (internet) 
and social media, all individuals can dialectically with other individuals openly. Social 
media and the internet have considerable implications for the involvement of political 
participation, especially internet users compared to other conventional media such as 
print and electronic media (Jesica, C. Natalia, et.al, 2020). Although it doesn't explain the 
penetration of internet users in popular search engines. 

Popularity in the context of general elections can indeed be categorized to be one 
of the efforts of the winning team to win candidate pairs in the election. It is important as 
an effort for the winning team to construct an image like a candidate pair in public. 
Departing from the conceptual level, popularity itself comes from the Latin word populus 
which means the people at large. Pattipeilohy, E. Meilany and Revolve, 

L. Moesie (2015) in their journals explain 
the popularity of figures in the public as the impact of news coverage in the mass 

media (out stage area). Pattipeilohy and Revolve also describe the figure of the artist in 
the object of their study, that a news with a positive image will have a positive impact on 
popularity and vice versa if a media contains negative news on the character it will have 
a negative impact on the character's popularity. Simultaneously, the aspects of the social 
image and the image of a candidate affect voter behavior at the election event, compared 
to the image of the candidate itself which is not too significant (Putra, Hermansyah, 
et.al, 2020). 

 



6 VOLUME 2 NOMOR 1 TAHUN 2022

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

The author limited the analysis questions, first, how the popularity of the 
candidate pair on the internet is through the tendency of internet users (netizens) to surf 
and to use social media. Second, to find out netizens' interest in two popular issues, 
namely the 2020 regional elections simultaneously or the Covid-19 pandemic issue. This 
analysis certainly has benefits for various parties in the implementation of the regional 
election campaign simultaneously in the midst of the Covid-19 pandemic conditions. 
 
RESEARCH METHODS 

This study used a descriptive- inductive method with qualitative content analysis 
techniques. The descriptive approach aims to describe a message or text (Eriyanto, 
2011). Inductive analysis itself is a procedure for finding concepts, themes, and models 
based on the interpretation of the researcher's analysis through reading in a text. 
Meanwhile, Qualitative content analysis is one of the scientific methods used to 
interpret text or content (Rumata, V. Mutiara, 2017). Rumata also classified the meaning 
of content and text analysis into three groups. First, the definition of content analysis 
that looks at the content part of the text. Second, the definition of content analysis that 
views content as the source of the text. Third, the definition of content analysis that 
views content arises as a result of the process of the analysis of the text in context. In 
this study, the writer views content and text as side by side and do not stand alone. 
Therefore, to interpret the content, the writer needed to analyze the relationship 
between texts through primary data obtained by tracking (tracing) data through Google 
Trends and analysis of the candidate pair's official social media. Through this technique, 
a number of data was obtained on how the campaign activities of the three candidate 
pairs in the media, from search to activities on social media. The author needed to 
analyze the relationship between texts through primary data obtained by tracking 
(tracing) data through Google Trends and analysis of the candidate pair's official social 
media. 

The data obtained were then analyzed by identifying and systematically compiled 
in the form of a table with literature and facts of events in the field during the 
predetermined analysis period, so that it became an overall meaning of the existing text 
data. Due to time constraints, data collection was limited to the August- November 
2020 period, which was the period for social media registration and campaigning for 
candidate pairs. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Popular Issue: Regional Elections 2020 VS Covid-19 

In this section the writer describe how the public's attention is in looking at the 
two issues above. Entering the fourth quarter (Q4) 2020, there are at least two 
moments that have become popular issues. The context was the Covid-19 pandemic 
and the 2020 Regional Elections. People were getting tired after more than seven 
months of struggling with new conditions, while the primary needs, in this case the 
economy, must continue to run, then there was a tendency for people's attitudes, 
whether they continued to care about the pandemic, began to decrease, or they 
(netizens) began to be interested in the issue of the 2020 simultaneous regional 
elections, or they did not pay attention to those who were more focused on 
economic recovery and the basic needs of their lives that had been destroyed by the 
plague. 

In addition, it is correlated with the internet penetration rate that has started to 
grow after a new habit in the midst of a pandemic, it is quite interesting how people's 
behavior in responding to these two issues on the internet. One way is to analyze what 
topics are most sought after by the public, the Covid-19 Pandemic where the cases were 
still increasing or the 2020 Regional Elections has distracted the public's attention. 
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The author limited the analysis questions, first, how the popularity of the 
candidate pair on the internet is through the tendency of internet users (netizens) to surf 
and to use social media. Second, to find out netizens' interest in two popular issues, 
namely the 2020 regional elections simultaneously or the Covid-19 pandemic issue. This 
analysis certainly has benefits for various parties in the implementation of the regional 
election campaign simultaneously in the midst of the Covid-19 pandemic conditions. 
 
RESEARCH METHODS 

This study used a descriptive- inductive method with qualitative content analysis 
techniques. The descriptive approach aims to describe a message or text (Eriyanto, 
2011). Inductive analysis itself is a procedure for finding concepts, themes, and models 
based on the interpretation of the researcher's analysis through reading in a text. 
Meanwhile, Qualitative content analysis is one of the scientific methods used to 
interpret text or content (Rumata, V. Mutiara, 2017). Rumata also classified the meaning 
of content and text analysis into three groups. First, the definition of content analysis 
that looks at the content part of the text. Second, the definition of content analysis that 
views content as the source of the text. Third, the definition of content analysis that 
views content arises as a result of the process of the analysis of the text in context. In 
this study, the writer views content and text as side by side and do not stand alone. 
Therefore, to interpret the content, the writer needed to analyze the relationship 
between texts through primary data obtained by tracking (tracing) data through Google 
Trends and analysis of the candidate pair's official social media. Through this technique, 
a number of data was obtained on how the campaign activities of the three candidate 
pairs in the media, from search to activities on social media. The author needed to 
analyze the relationship between texts through primary data obtained by tracking 
(tracing) data through Google Trends and analysis of the candidate pair's official social 
media. 

The data obtained were then analyzed by identifying and systematically compiled 
in the form of a table with literature and facts of events in the field during the 
predetermined analysis period, so that it became an overall meaning of the existing text 
data. Due to time constraints, data collection was limited to the August- November 
2020 period, which was the period for social media registration and campaigning for 
candidate pairs. 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Popular Issue: Regional Elections 2020 VS Covid-19 

In this section the writer describe how the public's attention is in looking at the 
two issues above. Entering the fourth quarter (Q4) 2020, there are at least two 
moments that have become popular issues. The context was the Covid-19 pandemic 
and the 2020 Regional Elections. People were getting tired after more than seven 
months of struggling with new conditions, while the primary needs, in this case the 
economy, must continue to run, then there was a tendency for people's attitudes, 
whether they continued to care about the pandemic, began to decrease, or they 
(netizens) began to be interested in the issue of the 2020 simultaneous regional 
elections, or they did not pay attention to those who were more focused on 
economic recovery and the basic needs of their lives that had been destroyed by the 
plague. 

In addition, it is correlated with the internet penetration rate that has started to 
grow after a new habit in the midst of a pandemic, it is quite interesting how people's 
behavior in responding to these two issues on the internet. One way is to analyze what 
topics are most sought after by the public, the Covid-19 Pandemic where the cases were 
still increasing or the 2020 Regional Elections has distracted the public's attention. 

Google as one of the popular search engines in Indonesia is an instrument that can 
be used to analyze this data. Through one of the facilities provided, namely Google 
Trends. At least data from this point of view can be used to analyze people's behavior in a 
new public space called the internet. The organizers and the winning team must start 
adapting to cyber data analysis in the world of politics. These data were useful as an 
instrument for performance evaluation both in outreach to voters by the General Election 
Commission as well as an effective campaign instrument for the winning team, as well as 
close supervision by the General Election Supervisory Body (Bawaslu). 

 

 
 

Figure 1. Comparison of Search Interests on the Internet Simultaneous Regional 
Election 2020 and Covid-19 on the Internet August-November in Lampung 

Source: Google Trends 
 

Figure 1 shows data on internet search interest on the topic of Covid-19 and 
Regional Elections 2020 in Lampung from 15 August to 7 November 2020. The blue color 
shows the data on internet browsing interest on the topic of Covid-19 and the red color 
shows the data on internet browsing interest regarding the 2020 Regional Elections 
Simultaneously. The results were quite surprising, especially for organizers and parties 
involved in the 2020 Regional Elections in Lampung. In that period of time, internet 
users' search interest in the Covid-19 issue was still higher when compared to the 2020 
Regional Elections issue. An average of 49 searches was for Covid-19 and only 9 searches 
were for the 2020 Regional Elections Simultaneously. The highest time for searches 
about Covid-19 occurred on September 21 (100 searches), in that period along with the 
increasing number of Covid-19 cases in Lampung. While the lowest figure was on 
November 11, 2020 (9 searches). While the topic of the 2020 Regional Elections 
experienced the highest searches on September 2, 2020 (33 searches), considering that 
this period was the nomination and determination of candidates for mayor / regent in 
Lampung. This indicates that the attention of internet users in Lampung was still focused 
on the Covid-19 pandemic. 

 

 
 

Figure 2. Access Areas for the Search for Covid-19 Issues and the 2020 Regional 
Elections for August- November 

Source: Google Trends 
 

Figure 2 shows that internet users who are actively surfing to dig information 
about Covid-19 and the 2020 Regional Elections are internet users in Bandar Lampung. 
There were several possibilities that become the object of analysis, ranging from more 
optimal internet access in cities and the issue of Covid-19 and the 2020 Regional 
Elections in Bandar Lampung, which were likely to be the most attractive to internet 



8 VOLUME 2 NOMOR 1 TAHUN 2022

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

users in the area. It is necessary to underline that this method of analyzing people's 
behavior on the internet was not the only way to analyze it, because it could be that 
conventional attention in other areas was better by using conventional information 
searches such as billboards, other face-to-face socializations organized by the General 
Election Commission (KPU) and the candidate winning team. 

While the keywords (query) that were most widely used to access information about 
Covid-19 were Covid-19 Lampung, covid 19 is, www.pln.co.id Covid 19, www.pln.co.id free 
covid 19, data for covid 19 Lampung, www.pln.co.idcovid 19 tokens for free, info on covid 
19 Lampung. This data can be seen in the following figure. 

 

 
 

Figure 3.Query Related to Covid-19 Used by Internet Users in Lampung August 
November 2020 Data source Google Trends 

 
Some internet users in Lampung were trying to find out about Covid-19. The 

public's positive attention to literacy about Covid-19 was quite appreciated by the 
curious behavior of Internet users about Covid-19. The next fact was that people's 
behavior regarding the topic of Covid 19 was regarding the issue of PLN electricity 
subsidies which was much sought after by internet users in Lampung. In addition, 
internet users in Lampung were also quite attentive in following the data on the number 
of Covid-19 cases in Lampung. 
 

 
 

Figure 4. Internet User Tracing Data in Lampung About the August-November 
2020 Regional Elections 
Source: Google Trends 

 
Internet users in Lampung used the keyword "Lampung Regional Elections 2020" 

in accessing information about the 2020 simultaneous regional elections in Lampung 
through the Google search engine. The comparative data on the 2020 Regional Elections 
and Covid-19 issues in Lampung indicate that the behavior of internet users in Lampung, 
especially in Bandar Lampung still had greater attention to the issue of Covid-19 and 
Regional Elections 2020 on the internet. 
 
Popularity of Bandar Lampung Regional Election Candidates 2020 

It is interesting to examine how the development of the popularity of the three 
candidate pairs for mayor of Bandar Lampung in the last three months. It was analyzed 
by reading the trend of behavior of internet users in Bandar Lampung in digging up 
information on the three pairs of candidates through the internet media. In this 
discussion, the author focused on the popularity of the candidate for mayor of Bandar 
Lampung, both Rycko Menoza, Yusuf Kohar, and Eva Dwiana in the period August to 
November 2020. 
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users in the area. It is necessary to underline that this method of analyzing people's 
behavior on the internet was not the only way to analyze it, because it could be that 
conventional attention in other areas was better by using conventional information 
searches such as billboards, other face-to-face socializations organized by the General 
Election Commission (KPU) and the candidate winning team. 

While the keywords (query) that were most widely used to access information about 
Covid-19 were Covid-19 Lampung, covid 19 is, www.pln.co.id Covid 19, www.pln.co.id free 
covid 19, data for covid 19 Lampung, www.pln.co.idcovid 19 tokens for free, info on covid 
19 Lampung. This data can be seen in the following figure. 

 

 
 

Figure 3.Query Related to Covid-19 Used by Internet Users in Lampung August 
November 2020 Data source Google Trends 

 
Some internet users in Lampung were trying to find out about Covid-19. The 

public's positive attention to literacy about Covid-19 was quite appreciated by the 
curious behavior of Internet users about Covid-19. The next fact was that people's 
behavior regarding the topic of Covid 19 was regarding the issue of PLN electricity 
subsidies which was much sought after by internet users in Lampung. In addition, 
internet users in Lampung were also quite attentive in following the data on the number 
of Covid-19 cases in Lampung. 
 

 
 

Figure 4. Internet User Tracing Data in Lampung About the August-November 
2020 Regional Elections 
Source: Google Trends 

 
Internet users in Lampung used the keyword "Lampung Regional Elections 2020" 

in accessing information about the 2020 simultaneous regional elections in Lampung 
through the Google search engine. The comparative data on the 2020 Regional Elections 
and Covid-19 issues in Lampung indicate that the behavior of internet users in Lampung, 
especially in Bandar Lampung still had greater attention to the issue of Covid-19 and 
Regional Elections 2020 on the internet. 
 
Popularity of Bandar Lampung Regional Election Candidates 2020 

It is interesting to examine how the development of the popularity of the three 
candidate pairs for mayor of Bandar Lampung in the last three months. It was analyzed 
by reading the trend of behavior of internet users in Bandar Lampung in digging up 
information on the three pairs of candidates through the internet media. In this 
discussion, the author focused on the popularity of the candidate for mayor of Bandar 
Lampung, both Rycko Menoza, Yusuf Kohar, and Eva Dwiana in the period August to 
November 2020. 

 
 

Figure 4. Data on the Popularity of Candidates for Mayor of Bandar Lampung 
based on their searches on the Internet 

Source: Google Trends 
 

Based on Figure 4, the data on the popularity of the candidate for mayor of Bandar 
Lampung based on searches on the internet by the community. The results were quite 
interesting, in the span of the last three months (August-November) 2020 all three 
candidate pairs have volatile and competitive results. The three of them have almost the 
same graphic. In general, the popularity of candidates based on search engines ranks 
Yusuf Kohar as the most popular with an average of 15 searches per day, followed by 
Rycko Menoza with an average of 13 searches per day, and followed by Eva Dwiana with 
an average of 9 searches per day. But there were some moments where one candidate 
for mayor has the highest level of livelihood. 

Yusuf Kohar's best momentum of popularity occurred on September 19, 2020 (93 
searches in a day) and October 10, 2020 (100 searches), this period was after the 
determination of candidate pairs and before the candidate pair debate. The end of 
October was the best moment for Rycko Menoza on 30 October 2020 (51 searches) while 
the competitors had zero jobs. This period was the momentum after the first phase of 
the Bandar Lampung mayoral debate, namely the candidate for mayor of Bandar 
Lampung. Meanwhile, Eva Dwiana's best momentum was on September 26, 2020 with 47 
searches while her competitors had zero searches for internet users. 

This trend illustrates the extent to which political campaigns through the internet 
by candidate pairs have been able to attract the attention of internet users to dig up 
information about themselves. It is of course important, the winning team needed to pay 
attention to in formulating a winning strategy. At least the author has opened a 
discussion room for local political analysts in the perspective of media communication, 
whether if the data were able to be maintained by popular candidates until the end of 
the campaign period or before the election were able to survive it will have implications 
for the candidate's victory. If you refer to the chart above, until mid- November it had 
the same level of popularity at an average of 50 searches per day, 

 

 
 

Figure 5. Data Comparison of the Details of the Tracer Topic Areas for 
Candidates for Mayor of Bandar Lampung 

Source: Google Trends 
 
The investigation of the three candidate pairs was not only the center of attention 

of Bandar Lampung community, but in general it has become the concern of internet 
users in Lampung. Based on the percentage of breakdown comparison by region, Yusuf 
Kohar became the most popular with 41 percent, followed by Rycko Menoza with 34 
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percent, and Eva Dwiana with 25 percent. This figure means that the election for the 
mayor of Bandar Lampung has become the regional election which was widely followed 
by internet users in Lampung. Then based on the keywords (query) of the three pairs of 
candidates, Yusuf Kohar was not only searched by users from Lampung, but also by 
internet users from West Java and South Sumatra. Meanwhile, the keywords Rycko 
Menoza and Eva Dwiana were only searched by users in Lampung. 
 
Popularity of Candidates on Social Media 

In this section, the writer tried to explain how the activities of the candidate pair 
on social media. Based on data from the Bandar Lampung General Election Commission 
(KPU) through social media accounts that have been registered by the three pairs of 
candidates for mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in the 2020 Regional 
Elections Simultaneously in the attachment form Model BC4-KWK released on 
September 30, 2020. A number of social media platforms such as Facebook, Instagram, 
and Twitter. The candidate pair (paslon) with the highest number of official social media 
is Eva Dwiana-Deddy Amrullah with 10 official social media accounts consisting of 5 
Instagram accounts and 5 Facebook accounts. Followed by candidate pair Yusuf Kohar- 
Tulus Purnomo with 3 social media accounts consisting of 1 Instagram account, 1 
Facebook account, and 1 Twitter account. Meanwhile, candidate pair Rycko Menoza- 
Johan Sulaiman only registered 2 official social media accounts consisting of 1 Instagram 
social media account and 1 Facebook account. This can be seen in table 3 of the 
introduction. 

The author analyzed how active social media was and how massive the community's 
behavior was in responding to social media in the form of liking or supporting comments. 
The author limited the analysis of the candidate pairs' social media data in the last two 
months, October 1 to November 18, 2020, to the average liked on two social media 
platforms, namely Instagram and Facebook. While the aspect of the number of posts and 
followers was based on the latest data since the account was created until November 18, 
2020. In the aspect of the number of Facebook posts the author did not analyze the 
number of posts as a whole but only the total followers. 
 
Table 4. Official Social Media Activities of Rycko Menoza-Johan Sulaiman October-
November 2020 
 

No. Social 
media 

Account 
name 

Number 
Post 

of Followers Number of 
Post  Oct-
Nov Period 

Total 
Preferred 
period Oct-
Nov 

Average 
Likes Per 
Post 
(Oct-Nov 

1 Instagram Ryckojos 717  6,449 79 14,350 182 
2 Facebook Ryckojos -  1,690 67 5,642 84 

Source: Author data analysis 
 

The Rycko Menoza-Johan Sulaiman pair appear to be implementing a one-door 
social media campaign. The author states that because this couple only used the same 
social media account name (id) for 2 different platforms, namely Instagram and 
Facebook. It seems that the use of this technique made it easy for social media users to 
remember the candidate pairs' social media. On social media, the Menoza- Johan 
Sulaiman couple was more popular on Instagram than on Facebook. 

The Ryckojos account, which was the official account of the candidate pair Rycko 
Menoza-Johan Sulaiman, until 18 November 2020 on Instagram had quite a lot of 
followers reaching 6,449 followers while on Facebook the candidate pair's official 
account only reached 1,690. The two platforms were quite active in campaigning for the 
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percent, and Eva Dwiana with 25 percent. This figure means that the election for the 
mayor of Bandar Lampung has become the regional election which was widely followed 
by internet users in Lampung. Then based on the keywords (query) of the three pairs of 
candidates, Yusuf Kohar was not only searched by users from Lampung, but also by 
internet users from West Java and South Sumatra. Meanwhile, the keywords Rycko 
Menoza and Eva Dwiana were only searched by users in Lampung. 
 
Popularity of Candidates on Social Media 

In this section, the writer tried to explain how the activities of the candidate pair 
on social media. Based on data from the Bandar Lampung General Election Commission 
(KPU) through social media accounts that have been registered by the three pairs of 
candidates for mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in the 2020 Regional 
Elections Simultaneously in the attachment form Model BC4-KWK released on 
September 30, 2020. A number of social media platforms such as Facebook, Instagram, 
and Twitter. The candidate pair (paslon) with the highest number of official social media 
is Eva Dwiana-Deddy Amrullah with 10 official social media accounts consisting of 5 
Instagram accounts and 5 Facebook accounts. Followed by candidate pair Yusuf Kohar- 
Tulus Purnomo with 3 social media accounts consisting of 1 Instagram account, 1 
Facebook account, and 1 Twitter account. Meanwhile, candidate pair Rycko Menoza- 
Johan Sulaiman only registered 2 official social media accounts consisting of 1 Instagram 
social media account and 1 Facebook account. This can be seen in table 3 of the 
introduction. 

The author analyzed how active social media was and how massive the community's 
behavior was in responding to social media in the form of liking or supporting comments. 
The author limited the analysis of the candidate pairs' social media data in the last two 
months, October 1 to November 18, 2020, to the average liked on two social media 
platforms, namely Instagram and Facebook. While the aspect of the number of posts and 
followers was based on the latest data since the account was created until November 18, 
2020. In the aspect of the number of Facebook posts the author did not analyze the 
number of posts as a whole but only the total followers. 
 
Table 4. Official Social Media Activities of Rycko Menoza-Johan Sulaiman October-
November 2020 
 

No. Social 
media 

Account 
name 

Number 
Post 

of Followers Number of 
Post  Oct-
Nov Period 

Total 
Preferred 
period Oct-
Nov 

Average 
Likes Per 
Post 
(Oct-Nov 

1 Instagram Ryckojos 717  6,449 79 14,350 182 
2 Facebook Ryckojos -  1,690 67 5,642 84 

Source: Author data analysis 
 

The Rycko Menoza-Johan Sulaiman pair appear to be implementing a one-door 
social media campaign. The author states that because this couple only used the same 
social media account name (id) for 2 different platforms, namely Instagram and 
Facebook. It seems that the use of this technique made it easy for social media users to 
remember the candidate pairs' social media. On social media, the Menoza- Johan 
Sulaiman couple was more popular on Instagram than on Facebook. 

The Ryckojos account, which was the official account of the candidate pair Rycko 
Menoza-Johan Sulaiman, until 18 November 2020 on Instagram had quite a lot of 
followers reaching 6,449 followers while on Facebook the candidate pair's official 
account only reached 1,690. The two platforms were quite active in campaigning for the 

activities of the Rycko Menoza-Johan Sulaiman candidate pair with a fairly high 
interaction of likes on the Instagram platform reached 14,350 likes, while Facebook has 
reached 5,642 likes in the period October to November 2020. 
 

Table 5.Official Social Media Activities of Yusuf Kohar-Tulus Purnomo October-
November 2020 
 

No. Social media Account  
name 

Number 
of Post 

Follow ers Number of 
Post Oct- 
Nov Period 

Total 
Preferred 
period Oct- 
Nov 

Average 
Likes Per 
Post (Oct- 
Nov 

1 Instagram myusufkohar 297 463 23 1,242 54 
2 Facebook Yusuf Kohar - 2,126 4 126 31 

Source: Author data analysis 
 

Similar to the Rycko Menoza-Johan Sulaiman pair, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo also 
used a one-door social media campaign technique through the account of the candidate 
for mayor. Actually, if tracing through Facebook social media, the couple also 
campaigned through other social media on their Facebook account, but the author only 
referred to the account name data registered with the Bandar Lampung City Election 
Commission. Yusuf Kohar- Tulus Purnomo pair were actually more followed on the 
Facebook social media platform with 2,126 followers, compared to the Instagram social 
media which was only 463 followers. Here it can be analyzed that this couple tends to 
choose Facebook as their social media campaign. However, based on the author's 
observation, Yusuf Kohar-Tulus Purnomo's social media account was observed to be not 
too massive in promoting the candidate. It can be seen in the number of posts on social 
media in the period October-November 2020, where the couple only had 24 posts on 
Instagram and only 4 on Facebook. From the response of the behavior of social media 
users to the Yusuf Kohar-Tulus Purnomo couple, they were not too popular on social 
media. It is indicated by the average likes on Instagram only 54 likes and Facebook only 31 
likes. It is of course far inversely proportional to the pair Rycko Menoza-Johan Sulaiman 
who has reached 4 digits (thousands) of likes of social media users to the couple's posts. 
 

Table 6.Official Social Media Activities of Eva Dwiana-Deddy Amrullah October-
November 2020 

  

No. Social 
media 

Account name Number 
of Post 

Followers Number 
of Post 
Oct-Nov 
Period 

Total 
Preferre 
d period 
Oct-Nov 

Average 
Likes Per 
Post 
(Oct- Nov 

1 Instagram Pemudabdl 43 875 22 832 38 
  Ayu_diahpalupi 19 1,224 2 46 23 
  Fanbaseeva_dedi 22 920 17 383 23 
  Evadeddy 84 190 48 798 17 
  P_wahyuuu 4 516 - - - 
 Total  172 3725 89 2059 23 

2 Facebook Pemudabdl - - - - - 
  Eva Dwiana - 

Deddy 
Amrullah 
Eva Dwiana-deddy 

- 1,319 
 

344 

4 
 

24 

477 
 
1002 

119 
 
42 

  Ayu Diah Palupi - - - - - 
  

 
Total 

Prabowo Wahyu 
Tullah 

- - 
 

1,663 

- 
 

28 

- 
 
1,479 

- 
 
53 

Source: Author data analysis 
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Unlike the two previous pairs of candidates, the Eva Dwiana-Deddy Amrullah pair 
seems to have lowered a lot of ammunition to fight on social media. The couple 
registered 10 social media accounts consisting of 5 Instagram accounts and 5 Facebook 
accounts. The author added up the overall data on the number of posts, followers, and 
the number of posts and likes of posts in the October period and then the overall average 
data were taken. As a result, from the data registered with the Bandar Lampung 
GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU), only 3 out of 5 accounts actually campaigned 
for candidates, 2 of which were personal social media accounts. Of the 3 Instagram 
accounts, it was observed that they had not been massive in campaigning for candidates 
as evidenced by the five accounts that the average likes per post was only 23 likes. 

The unmassive and unready campaign for Eva Dwiana-Deddy Amrullah pair can also 
be seen from the 5 social media accounts that the candidate has registered with the 
General Election Commission (KPU). Of the 5 accounts, only 2 accounts were monitored 
actively campaigning for the candidate, namely Facebook accounts named Eva Dwiana-
Deddy Amrullah and Eva Dwiana-deddy. The two accounts averaged 1,663 followers and 
28 posts, 1,479 likes, and an average of only 53 likes on each of the posts in the October- 
November period. 

 
 

Figure 6. Comparison of the Follower of the Candidate Pair for Mayor-and Deputy 
Mayor of Bandar Lampung for the October-November 2020 Period 

Source: Author's Data Analysis 
 

A number of data on the use of social media above illustrates that the pair Rycko 
Menoza-Johan Sulaiman is a candidate pair who has been monitored quite massively 
campaigning on social media compared to other candidates. The not y optimal use of 
official social media by candidate pairs is an important note, especially for the winning 
team in preparing competent human resources in their fields. In the current era, the 
winning candidate team must have knowledge and skills in using social media (Munzir, 
A. Aisyarahmi, et.al, 2019). Low social media literacy was considered to be one of the 
obstacles in the discourse of political education (Manik, T. Sastrawan & Suharno, 2019). 
From an efficiency 

perspective it did look more economical than face-to-face campaigns which 
required a lot of money. However, campaigns through social media or online pose 
significant challenges. Therefore in the midst of the Covid-19 pandemic and changes that 
were so fast, all parties involved in the election event were required to adapt quickly, 
including formulating policy strategies that touch the community at the grassroots must 
be done so as to encourage participation rates and minimize technical and substantive 
problems in the future ( Ulzikri, A. Robi, 2020) given the challenges of each region which 
was not homogeneous. 
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Unlike the two previous pairs of candidates, the Eva Dwiana-Deddy Amrullah pair 
seems to have lowered a lot of ammunition to fight on social media. The couple 
registered 10 social media accounts consisting of 5 Instagram accounts and 5 Facebook 
accounts. The author added up the overall data on the number of posts, followers, and 
the number of posts and likes of posts in the October period and then the overall average 
data were taken. As a result, from the data registered with the Bandar Lampung 
GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU), only 3 out of 5 accounts actually campaigned 
for candidates, 2 of which were personal social media accounts. Of the 3 Instagram 
accounts, it was observed that they had not been massive in campaigning for candidates 
as evidenced by the five accounts that the average likes per post was only 23 likes. 

The unmassive and unready campaign for Eva Dwiana-Deddy Amrullah pair can also 
be seen from the 5 social media accounts that the candidate has registered with the 
General Election Commission (KPU). Of the 5 accounts, only 2 accounts were monitored 
actively campaigning for the candidate, namely Facebook accounts named Eva Dwiana-
Deddy Amrullah and Eva Dwiana-deddy. The two accounts averaged 1,663 followers and 
28 posts, 1,479 likes, and an average of only 53 likes on each of the posts in the October- 
November period. 

 
 

Figure 6. Comparison of the Follower of the Candidate Pair for Mayor-and Deputy 
Mayor of Bandar Lampung for the October-November 2020 Period 

Source: Author's Data Analysis 
 

A number of data on the use of social media above illustrates that the pair Rycko 
Menoza-Johan Sulaiman is a candidate pair who has been monitored quite massively 
campaigning on social media compared to other candidates. The not y optimal use of 
official social media by candidate pairs is an important note, especially for the winning 
team in preparing competent human resources in their fields. In the current era, the 
winning candidate team must have knowledge and skills in using social media (Munzir, 
A. Aisyarahmi, et.al, 2019). Low social media literacy was considered to be one of the 
obstacles in the discourse of political education (Manik, T. Sastrawan & Suharno, 2019). 
From an efficiency 

perspective it did look more economical than face-to-face campaigns which 
required a lot of money. However, campaigns through social media or online pose 
significant challenges. Therefore in the midst of the Covid-19 pandemic and changes that 
were so fast, all parties involved in the election event were required to adapt quickly, 
including formulating policy strategies that touch the community at the grassroots must 
be done so as to encourage participation rates and minimize technical and substantive 
problems in the future ( Ulzikri, A. Robi, 2020) given the challenges of each region which 
was not homogeneous. 
 
 
 

CONCLUSION 
In this section the researcher can conclude several things. First, a comparison of 

popular issues that have caught the attention of netizens in Bandar Lampung was the 
Covid-19 issue compared to 2020 Regional Elections issue. It was due to several reasons, 
namely the still high number of Covid-19 cases, and the socialization of both the internet 
and social media towards the 2020 Regional Elections which has not been optimal by the 
winning team and the General Election Commission as the organizer. 

Second, this study also concluded two things related to internet searches for 
netizens and campaigns on social media and against three candidate pairs for mayor and 
deputy mayor of Bandar Lampung 2020. First, the results of internet searches on the 
Internet, the three pairs of candidates had the same popularity, only the best 
momentum different pairs of candidates. Yusuf Kohar's best momentum of popularity 
occurred on September 19, 2020 (93 searches in a day) and October 10, 2020 (100 
searches), this period was after the determination of candidate pairs and before the 
candidate pair debate. The end of October was the best moment for  Rycko 

Menoza on 30 October 2020 (51 searches) while the competitors had zero jobs. 
This period was the momentum after the first phase of the Bandar Lampung mayoral 
debate, namely the candidate for mayor of Bandar Lampung. Meanwhile, Eva Dwiana's 
best momentum was on September 26, 2020. Second, the use of social media as a 
campaign instrument had not been carried out optimally. It can be seen from the low 
behavioral activity of internet users in responding to the candidate pair's social media 
due to the lack of massive socialization and low resource readiness. In this context, the 
pair Rycko Menoza-Johan Sulaiman was a candidate pair who have been observed 
campaigning quite massively on social media compared to the other two candidates. 
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ABSTRAK 
 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan otak. Mengacu pada SDGs permasalah stunting 
terdapat pada tujuan ke 2 (zero hunger atau nol kelaparan). Faktor penyebab timbulnya 
stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan gizi, sanitasi yang 
buruk, pola asuh yang tidak tepat, kemiskinan, terbatasnya layanan kesehatan dll. 
Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu daerah di indonesia yang angka 
stuntingnya cukup tinggi dan menjadi kabupaten prioritas. 

Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi pemerintah Kabupaten 
Lampung Tengah dalam penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) sdgs serta 
bagaimana mekanisme dan pola interaksi stakeholder dalam koordinasi penanganan 
stunting terintegrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif. Fokus penelitiannya adalah yang pertama mengidentifikasi tahapan koordinasi 
dengan memperhatikan bentuk koordinasinya. Menentukan mekanisme dan pola 
interaksi stakeholder dalam koordinasi penanganan stunting terintegrasi.   

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam proses  koordinasi penanganan dan 
pencegahan stunting di Lampung Tengah menggunakan tiga tahap yaitu  tahap 
perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan evaluasi dari setiap tahapan terdapat 
koordinasi waktu, koordinasi ruang, koordinasi interinstitusional, koordinasi fungsional, 
kordinasi perencanaan dan koordinasi masukan balik. Mekanisme dan Pola Interaksi 
Stakeholder cenderung menggunakan pola sequeential/ berurutan. Prinsip-prinsip 
koordinasi yang berperan dalam proses penanganan dan pencegahan stunting 
terintegrasi di Kabupaten Lampung Tengah yaitu : faktor komunikasi, faktor kesadaran 
akan pentingya koordinasi, faktor kompetensi partisipan, faktor kesepakatan dan 
komitmen, dan faktor kontinuitas perencanaan.   
Kata kunci : Evaluasi Koordinasi, Stunting, Sdgs  
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ABSTRACT 
 

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic 
malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Stunting affects brain growth 
and development. Referring to the SDGs, the problem of stunting is in goal 2 (zero hunger 
or zero hunger). Factors causing stunting can be caused by several factors such as 
malnutrition, poor sanitation, inappropriate parenting, poverty, limited health services 
etc. Central Lampung Regency is one of the regions in Indonesia where the stunting rate is 
quite high and is a priority district. 

The formulation of the research problem is how the coordination of the Central 
Lampung Regency government in handling and preventing stunting is integrated in 
realizing sustainable development goals (SDGs) and how the mechanisms and patterns of 
stakeholder interaction in coordinating integrated stunting management. The method used 
in this research is descriptive qualitative. The focus of his research is the first to identify 
the stages of coordination by paying attention to the form of coordination. Determine the 
mechanism and pattern of stakeholder interaction in the coordination of integrated 
stunting management. 

The results of this study indicate that in the process of coordinating the handling and 
prevention of stunting in Central Lampung using three stages : planning, implementation 
and monitoring stages of the evaluation. Stakeholder Interaction Mechanisms and Patterns 
tend to use a pooled pattern. The coordination principles that play a role in the integrated 
stunting prevention and treatment process in Central Lampung Regency are: 
communication factor, awareness factor on the importance of coordination, participant 
competency factor, agreement and commitment factor, and planning continuity factor. 
 
Key word : Evaluation, Coordination, Stunting, Sdgs 
 
PENDAHULUAN  

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan gizi, yaitu 
tingginya prevelensi anak balita bertubuh pendek (stunting). Gizi adalah salah satu faktor 
terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat dan karenanya merupakan 
masalah issue fundamental dalam kesehatan masyarakat. Keadaan gizi masyarakat akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu 
unsur utama penentuan keberhasilan pembangunan negara yang dikenal istilah Human 
Development Index (HDI). 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan otak. Data WHO (2014) mencatat sekitar seperempat 
atau 24,5% anak balita di dunia mengalami stunting. Sedangkan kondisi di Indonesia  
angka balita stunting (pendek) menurut riskesdas tahun 2018 berkisar 30.8%, sedangkan 
mengacu kepada peraturan WHO bahwa tingkat prevalensi stunting tidak boleh lebih 
dari 20%. 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030 
yang merupakan pengganti Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development 
Goals/MDGs) menjadi respon untuk menangani berbagai masalah di dunia termasuk 
masalah pangan dan gizi. Program SDGs memiliki 17 tujuan penting yang disepakati dan 
berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini 
yang masih berjuang menghapus permasalahan kelaparan dan meningkatkan gizi yang 
baik untuk masyarakat. 

Perhatian pada permaslahan stunting dalam SDGs, terdapat pada tujuan ke 2 (zero 
hunger atau nol kelaparan), tujuan 2 SDGs (nol kelaparan) memiliki tujuan khusus yaitu, 
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ABSTRACT 
 

Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic 
malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Stunting affects brain growth 
and development. Referring to the SDGs, the problem of stunting is in goal 2 (zero hunger 
or zero hunger). Factors causing stunting can be caused by several factors such as 
malnutrition, poor sanitation, inappropriate parenting, poverty, limited health services 
etc. Central Lampung Regency is one of the regions in Indonesia where the stunting rate is 
quite high and is a priority district. 

The formulation of the research problem is how the coordination of the Central 
Lampung Regency government in handling and preventing stunting is integrated in 
realizing sustainable development goals (SDGs) and how the mechanisms and patterns of 
stakeholder interaction in coordinating integrated stunting management. The method used 
in this research is descriptive qualitative. The focus of his research is the first to identify 
the stages of coordination by paying attention to the form of coordination. Determine the 
mechanism and pattern of stakeholder interaction in the coordination of integrated 
stunting management. 

The results of this study indicate that in the process of coordinating the handling and 
prevention of stunting in Central Lampung using three stages : planning, implementation 
and monitoring stages of the evaluation. Stakeholder Interaction Mechanisms and Patterns 
tend to use a pooled pattern. The coordination principles that play a role in the integrated 
stunting prevention and treatment process in Central Lampung Regency are: 
communication factor, awareness factor on the importance of coordination, participant 
competency factor, agreement and commitment factor, and planning continuity factor. 
 
Key word : Evaluation, Coordination, Stunting, Sdgs 
 
PENDAHULUAN  

Pemerintah Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan gizi, yaitu 
tingginya prevelensi anak balita bertubuh pendek (stunting). Gizi adalah salah satu faktor 
terpenting yang mempengaruhi individu atau masyarakat dan karenanya merupakan 
masalah issue fundamental dalam kesehatan masyarakat. Keadaan gizi masyarakat akan 
mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu 
unsur utama penentuan keberhasilan pembangunan negara yang dikenal istilah Human 
Development Index (HDI). 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi 
pertumbuhan dan perkembangan otak. Data WHO (2014) mencatat sekitar seperempat 
atau 24,5% anak balita di dunia mengalami stunting. Sedangkan kondisi di Indonesia  
angka balita stunting (pendek) menurut riskesdas tahun 2018 berkisar 30.8%, sedangkan 
mengacu kepada peraturan WHO bahwa tingkat prevalensi stunting tidak boleh lebih 
dari 20%. 

Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030 
yang merupakan pengganti Tujuan Pembangunan Milenium (Milenium Development 
Goals/MDGs) menjadi respon untuk menangani berbagai masalah di dunia termasuk 
masalah pangan dan gizi. Program SDGs memiliki 17 tujuan penting yang disepakati dan 
berlaku bagi seluruh bangsa di dunia. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini 
yang masih berjuang menghapus permasalahan kelaparan dan meningkatkan gizi yang 
baik untuk masyarakat. 

Perhatian pada permaslahan stunting dalam SDGs, terdapat pada tujuan ke 2 (zero 
hunger atau nol kelaparan), tujuan 2 SDGs (nol kelaparan) memiliki tujuan khusus yaitu, 

menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan 
gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Selain itu, terdapat dua target yang 
diharapkan dapat terwujud pada tujuan 2 SDGs ini. Target pertama yaitu, pada tahun 
2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses pangan yang aman, bergizi, dan 
mencukupi bagi semua orang, khususnya masyarakat miskin dan usia rentan seperti 
bayi. Sedangkan target kedua yaitu, pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk 
malnutrisi, termasuk mencapai target internasional 2025 untuk penurunan stunting dan 
wasting pada balita dan mengatasi kebutuhan gizi remaja perempuan, wanita hamil dan 
menyusui, serta lansia.  

Upaya pemerintah Indonesia  dalam menjalankan SDGs terutama dalam kasus 
penurunan angka stunting diatur oleh pemerintah dengan  meluncurkan program 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 
HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai 
sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) 2017-2019 bahwa angka stunting di Indonesia tidak lebih dari 28%. 

Langkah awal pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka stunting di 
Indonesia adalah dengan memetakan daerah terdampak stunting paling tinggi, daerah 
tersebut akan menjadi prioritas pertama pemerintah untuk segera melakukan tindakan 
penyelesaian, untuk mempermudah hal tersebut pemerintah, memfokuskan ke dalam 
sepuluh  provinsi yang memiliki kasus jumlah balita tertinggi di Indonesia. Pada tahun 
2013  Provinsi Lampung masuk dalam daftar 10  kabupaten prioritas stunting, dengan 
prevelensi angka balita stunting sekitar  52,68%  dengan balita stunting mencapai 59.838 
jiwa. dimana Kabupaten Lampung Tengah menjadi fokus perhatian. (Sumber: Data Pusat 
penelitian pengembangan dan informasi (Puslitfo) TP2AK 2018).  

Prevelensi angka stunting diatas terbilang cukup tinggi apabila dibandingkan 
dengan syarat ambang batas yang disetujui oleh WHO yaitu  angka prevelensi stunting 
tidak lebih dari 20% , sedangkan kesepakatan yang tertuang dalam Rencana Aksi 
Nasional (TPB) 2017-2019 angka prevelensi stunting di Indonesia  tidak lebih dari 28%. 
Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah setempat untuk menanganai secara 
serius permasalahan tersebut. Pada Tahun 2017, Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan 
sebagai 10 wilayah prioritas dari 100  Kabupaten/Kota prioritas nasional untuk 
Intervensi Anak Kerdil (Stunting) tahun 2018-2019. Pemilihan 100 Kabupaten/Kota 
didasarkan atas kriteria jumlah dan prvelensi balita stunting, yang dibobot dengan 
tingkat kemiskinan. Sementara itu pemilihan 10 dari 100 Kabupaten/Kota tersebut 
menggunakan kriteria koefisien Stunting terbesar pada setiap wilayah regional (pulau 
besar). 

Guna menindaklanjuti proritas nasional penanganan stunting tersebut, pada tahun 
2019, Bupati Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan aturan khusus penanganan 
tanggap stunting, yakni dibuatnya Surat Keputusan (SK) Bupati Lampung Tengah Nomor 
540/KPTS/B.a.VII.01/2019 Tentang penetapan Lokasi Stunting di Kabupaten Lampung 
Tengah menetapkan 30 kampung/desa prioritas penanganan stunting pada tahun 2019,  
dengan 10 desa prioritas  nasional termasuk didalamnya. Pemetaan data stunting tidak 
hanya dilakukan bersadarkan lokasi-lokasi wilayah terdampak saja, melainkan pemetaan 
stunting  juga dilakukan sampai tingkat puskesmas di Kabupaten Lampung Tengah. 
Berikut ini peneliti tampilkan tabel prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah 
tahun 2015-2019.  
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Sumber : Laporan  Akhir Tahun Anggaran 2019 Pemetaan Kondisi dan Rencana Stratgis  
Penanggulangan Stunting. Bappeda lampung Tengah 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 prevalensi stunting 

berkisar 25,20%, selanjutnya tahun 2016 berkisar 26,20% sedangkan pada tahun 2017 
angka stunting mengalami kenaikan yaitu mencapai angka 37%, dan pada tahun 2018 
mengalami penurunan angka stunting yaitu mencapai 25,32% selanjutnya pada tahun 
2019 prevalensi stunting turun menjadi 13,85%. Jika dibandingkan dengan Provinsi 
ataupun Nasional, Tahun 2018 Prevalensi Stunting Kabupaten Lampung Tengah masih 
berada dibawah Nasional (30,27%) dan Prevalensi Stunting Provinsi Lampung (27,38%). 
Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah membentuk Tim khusus yaitu tim 
Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi Kabupaten Lampung 
Tengah Th 2019-2021 berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Tengah No.176/ KPTS/ 
B.a.VII.01/2019.  Tim tersebut dibentuk langsung oleh daerah yang bertangung jawab 
langsung kepada bupati Lampung Tengah, dengan tugas khusnya adalah mempercepat 
penurunan angka stunting dengan memetakan langsung fangtor penyebab stunting. Tim 
Khusus ini dalam bertugas berkoordinasi langsung dengan beberapa OPD yang terkait 
langsung dengan permasalah stunting. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema 
penelitian stunting ini dengan judul: 
 

TINJAUN PUSTAKA  
A. Evaluasi Kebijakan  

Menurut pendapat James Anderson dalam Yohandarwati (2013:8), evaluasi 
kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Studi evaluasi dapat menjawab bagaimana 
suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, 
variabel apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau program. 
Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan. 
Evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan 
atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dijalankan meraih dampak 
yang diinginkan. 

 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat William N. Dunn (2003:608-610), istilah 
evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan 
penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 
atau manfaat kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah 
dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi sumbangan pada aplikasi metode-metode 
analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, 
meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih 
berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. 
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Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2015 prevalensi stunting 
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langsung kepada bupati Lampung Tengah, dengan tugas khusnya adalah mempercepat 
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Khusus ini dalam bertugas berkoordinasi langsung dengan beberapa OPD yang terkait 
langsung dengan permasalah stunting. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema 
penelitian stunting ini dengan judul: 
 

TINJAUN PUSTAKA  
A. Evaluasi Kebijakan  

Menurut pendapat James Anderson dalam Yohandarwati (2013:8), evaluasi 
kebijakan diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan 
termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Studi evaluasi dapat menjawab bagaimana 
suatu kebijakan dilaksanakan, apa kendalanya, apakah program dapat mencapai sasaran, 
variabel apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan atau program. 
Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan meraih hasil yang diinginkan. 
Evaluasi kebijakan ditunjukkan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan 
atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang sudah dijalankan meraih dampak 
yang diinginkan. 

 

Tidak jauh berbeda dengan pendapat William N. Dunn (2003:608-610), istilah 
evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan 
penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai 
atau manfaat kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah 
dapat dicapai melalui tindakan publik; evaluasi sumbangan pada aplikasi metode-metode 
analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Jadi, 
meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih 
berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. 
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1. Dimensi Evaluasi Kebijakan Publik 
Menurut Sahya Anggara (2014:276-277), secara garis besar ada dua dimensi penting 

yang harus diperoleh informasinya dari studi evaluasi dalam kebijakan publik yaitu: 
a. Evaluasi Kinerja Pencapaian Tujuan Kebijakan. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan 

kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggung jawab 
mengimplementasikan kebijakan sehingga akan memperoleh jawaban atau informasi 
mengenai kinerja implementasi, efektivitas, dan efisien yang berkaitan 

b. Evaluasi Kebijakan dan Dampaknya. Evaluasi dan dampaknya, artinya mengevaluasi 
kebijakan serta kandungan programnya sehingga diperoleh informasi mengenai 
manfaat (efek) kebijakan, dampak (outcome) kebijakan, kesesuaian kebijakan/ 
program dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan). 

 
Sedangkan menurut Sahya Anggara (2014: 277-278), kajian dalam studi evaluasi 

kebijakan meliputi dimensi-dimensi berikut ini: 
a. Evaluasi Proses, pembuatan kebijakan atau sebelum kebijakan dilaksanakan.  
b. Evaluasi Desain Kebijakan, untuk menilai alternative yang dipilih sudah merupakan 

alternative yang paling hemat dengan mengukur hubungan antara biaya dan 
manfaat, yang bersifat rasional dan terukur. 

c. Evaluasi Legitimasi Kebijakan, untuk menilai derajat penerimaan suatu kebijakan 
atau program oleh masyarakat/ stakeholder/ kelompok sasaran yang dituju oleh 
kebijakan tersebut. Metode evaluasi diperoleh melalui jajak pendapat, survey, dan 
lain-lain. 

d. Evaluasi Formatif, dilakukan pada saat proses implementasi kebijakan sedang 
berlangsung. Tujuan evaluasi  formatif adalah untuk mengetahui sebuah program 
diimplementasikan dan kondisi yang dapat diupayakan untuk meningkatkan 
keberhasilannya. Dalam istilah manajemen, evaluasi formatif adalah monitoring 
terhadap pengaplikasian kebijakan. Evaluasi formatif banyak melibatkan ukuran-
ukuran kuantitatif sebagai pengukuran kinerja implementasi. 
 

Evaluasi Sumatif, dilakukan pada saat kebijakan telah diimplementasikan dan 
memberikan dampak. Tujuan evaluasi sumatif adalah untuk mengukur efektivitas 
kebijakan/program memberikan dampak yang nyata pada masalah yang ditangani. 
Perlakuan atau tindakan kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap 
lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku 
kekerasan. Kekerasan terhadap anak merupakan bentuk/tindakan perlakuan 
menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, 
penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang 
mengakibatkan cidera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, 
kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan 
dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.  

 
B. Tinjauan Tentang Koordinasi  
1. Definisi Koordinasi  

Menurut Ndraha (2011:290) secara normatif, koordinasi diartikan sebagai 
kewenangan untuk menggerakan  dan menyesuaikan, menyelaraskan, dan 
menyeimbangkan kegitan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya 
terarah pada pencapaian tujuan tertentu.secara fungsional koordinasi dilakukan guna 
mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.  

Menurut G.R. Terry  koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk 
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk 
menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah 
ditentukan. 
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Menurut  Djamin dalam Hasibuan (2009:86) mendefinisikan koordinasi sebagai 
suatu usaha kerja sama antar badan, instansi,unit dalam pelaksanaan tugas-tugas 
tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling 
melengkapi. 

 
2. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi  

Menurut Hasibuan (2006:87) mengemukakan beberapa tujuan koordinasi dalam 
organisasi yaitu sebagai berikut : 
1) Untuk mengarahkan dan meyatukan semua tindaan sarat pemikiran kearah 

tercapainya sasaran organisasinya, 
2) Untuk menjurus keterampilan spesialisasi kearah sasaran organisasi, 
3) Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan, 
4) Untuk menghindari kekacauan dan penkyimpanagan tujuan dan sasaran, 
5) Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan unsur manajemen (man, money, 

material. machine, method and market) ke arah sasaran organisasi, 
6) Untuk menghindari kegiatan over lapping dari sasaran organisasi. 

 
3. Ciri-ciri dan Unsur-Unsur Koordinasi 

Menurut Sugandha dalam Hartono (2016) merumuskan bahwa koordinasi adalah 
menyatu padukan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-
organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang 
sama guna memudahkan pencapainnya dengan efisien.  
Unsur-unsur yang terkandung di dalam usaha koordinasi, yang meliputi : 
a. Unit-unit atau organisasi-organisasi 
b. Sumber-sumber (potensi) 
c. Gerak kegiatan  
d. Kesatupaduan  
e. Keserasian  
f. Arah yang sama  
 
4. Jenis-Jenis Koordinasi  

pada dasarnya jenis-jenis koordinasi memiliki jenis dan ragam yang berbeda-beda. 
Menurut Handayaningrat (1989:83) jenis koordinasi ada 2 (dua) yaitu: koordinasi intern 
dan koordinasi fungsional. Menurut Sugandha dalam Hartono (2016) menyebutkan 
beberapa jenis koordinasi sesuai  dengan lingkup (intern, ekstern) dan arah jalur 
(vertikal, horizontal, dan diagonal). Adapun menurut Ndraha (2011), koordinasi dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu : koordinasi waktu, koordinasi ruang, 
koordinasi interinstitusional, koordinasi fungsional, koordinasi struktural, koordinasi 
perencanaan dan koordinasi masukan-balik.  

 
Hall dan O’Toole(jr) dalam Erwan dan Dyah (2012:154) mengklasifikasikan paling 

tidak ada 3 kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder dalam koordinasi 
yaitu : (i) pooled (mengutub); (ii) sequential (berurutan); (iii) reciprocal (timbal balik).  

 
5. Mengukur Koordinasi yang efektif  
Menurut Handayaningrat dalam Noviana (2017 : 574), koordinasi dapat diukur  melalui 
beberapa aspek: 
a. Komunikasi 
b. Kesadaran akan pentingnya koordinasi 
c. Kompetensi partisipasi  
d. Kesapakatan dan komitmen  
e. Kontunuitas perencanaan  
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beberapa jenis koordinasi sesuai  dengan lingkup (intern, ekstern) dan arah jalur 
(vertikal, horizontal, dan diagonal). Adapun menurut Ndraha (2011), koordinasi dapat 
diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu : koordinasi waktu, koordinasi ruang, 
koordinasi interinstitusional, koordinasi fungsional, koordinasi struktural, koordinasi 
perencanaan dan koordinasi masukan-balik.  

 
Hall dan O’Toole(jr) dalam Erwan dan Dyah (2012:154) mengklasifikasikan paling 

tidak ada 3 kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder dalam koordinasi 
yaitu : (i) pooled (mengutub); (ii) sequential (berurutan); (iii) reciprocal (timbal balik).  

 
5. Mengukur Koordinasi yang efektif  
Menurut Handayaningrat dalam Noviana (2017 : 574), koordinasi dapat diukur  melalui 
beberapa aspek: 
a. Komunikasi 
b. Kesadaran akan pentingnya koordinasi 
c. Kompetensi partisipasi  
d. Kesapakatan dan komitmen  
e. Kontunuitas perencanaan  

Sedangkan menurut follet (1997:76)  koordinasi yang efektif dapat diukur 
berdasarkan 4 prinsip yaitu: Early Stage/Tahap awal, Continuity/prinsip 
kesinambungan, Direct contact/prinsip kontak langsung dan Reciprocal relation/prinsip 
timbal-balik.  

 
6. Cara menjalankan koordinasi  

Menurut Sarinah (2017:65-67) menyatakan bahwa teknik koordinasi dalam tahapan 
proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a. Koordinasi dalam perencanaan  
b. Koordinasi dalam pengorganisasian 
c. Koordinasi dalam staffing 
d. Koordinasi dalam directing  
e. Koordinasi dalam pengawasan  

 
C. Tinjauan Tentang SDGS 

Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki berbagai 
definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan President’s Council on Sustainable 
Development in the United States as (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan 
merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan. tingkat 
perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk 
kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi di masa depan.  

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama penentu keberhasilan dalam 
pembangunan yang berprinsip keberlanjutan.Pembangunan yang berkelanjutan mecoba 
untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan 
pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan 
yang lainnya. 

SDGS adalah produk konkrit dari konsep pembangunan berkelanjutan. Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2015–2030 secara 
resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millennium (Milenium Development Goals/ 
MDGs) 2000–2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang  disepakati dan 
berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam 
pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu 
memelihara keseimbangan yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan 
kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri 
kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. SDGS melahirkan 17 
tujuan yang disepakati bersama-sama.  17 poin penting SDGs tersebut yaitu: 
1) Tanpa Kemiskinan 
2) Tanpa Kelaparan  
3) Kesehatan yang baik dan kesejahteraan  
4) Pendidikan berkualitas 
5) Kesataraan gender 
6) Air bersih dan sanitasi  
7) Energi bersih dan terjangkau 
8) Pertumbukan ekonomi dan pekerjaan yang layak 
9) Industri inovasi dan infrastruktur 
10) Berkurangnya kesenjangan 
11) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan 
12) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab 
13) Penanganan perubahan iklim  
14) Ekosistem lautan  
15) Ekosistem daratan  
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16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan  

 
D. Tinjaun Tentang Stunting  

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada 
anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya 
infeksi berulang. 

 Penanganan stunting menggunakan dua pendekatan intervensi yaitu : intervensi 
spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik/ intervensi langsung dilakukan oleh 
dinas kesehatan, sedangkan intervensi sensitif/ intervensi tidak langsung dilaksanakan 
oleh seluruh dinas/ OPD terkait.  

Upaya penurunan stunting yaitu salah satunya dengan  meluncurkan program 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 
HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai 
sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) 2017-2019 bahwa angka stunting di Indonesia tidak lebih dari 28%. 

 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 
metode yang ada.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 
keadaan atau gejala yang tampak dalam proses koordinasi penangan dan pencegahan 
kasus stunting terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development goals) sdgs di Lampung Tengah. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), 
yaitu di Kabupaten Lampung Tengah. Alasan peneliti mengambil locus penelitian di 
Kabupaten Lampung Tengah karena pada tahun 2013-2017 angka stunting di lampung 
tengah cukup tinggi dan setelah dibentuk Tim khusus koordinasi penanganan stunting 
terintegrasi angka stunting di Lampung Tengah menjadi menurun dan menjadikan  
kabupaten Ldengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di seluruh kabupaten di 
provinsi Lampung.  

Pengumpulan data dilakukan melalui  dokumentasi dan wawancara. Analisis data 
melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
PEMBAHASAN  
1. Pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten 

Lampung Tengah  
Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan awal dalam sebuah proses manajemen. Dalam 
tahapan perencanaan terdapat tiga aksi integrasi yang dilaksanakan yaitu : (i) aksi I 
Analisis Situasi  

Aksi ini adalah tahap awal dalam tahapan penanganan stunting. Pada tahap ini 
pemerintah mulai memetakan daerah locus stunting dan menetapkan menjadi 30 titik 
persebaran stunting.  
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16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh. 
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan  

 
D. Tinjaun Tentang Stunting  

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi 
kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada 
anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya 
infeksi berulang. 

 Penanganan stunting menggunakan dua pendekatan intervensi yaitu : intervensi 
spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik/ intervensi langsung dilakukan oleh 
dinas kesehatan, sedangkan intervensi sensitif/ intervensi tidak langsung dilaksanakan 
oleh seluruh dinas/ OPD terkait.  

Upaya penurunan stunting yaitu salah satunya dengan  meluncurkan program 
Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui 
Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 
HPK. Selain itu, indikator dan target penurunan stunting telah dimasukkan sebagai 
sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) 2017-2019 bahwa angka stunting di Indonesia tidak lebih dari 28%. 

 
METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2005:5) menyatakan bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud 
menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 
metode yang ada.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau 
keadaan atau gejala yang tampak dalam proses koordinasi penangan dan pencegahan 
kasus stunting terintegrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable 
development goals) sdgs di Lampung Tengah. 

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), 
yaitu di Kabupaten Lampung Tengah. Alasan peneliti mengambil locus penelitian di 
Kabupaten Lampung Tengah karena pada tahun 2013-2017 angka stunting di lampung 
tengah cukup tinggi dan setelah dibentuk Tim khusus koordinasi penanganan stunting 
terintegrasi angka stunting di Lampung Tengah menjadi menurun dan menjadikan  
kabupaten Ldengan kinerja terbaik dalam penanganan stunting di seluruh kabupaten di 
provinsi Lampung.  

Pengumpulan data dilakukan melalui  dokumentasi dan wawancara. Analisis data 
melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
PEMBAHASAN  
1. Pelaksanaan Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten 

Lampung Tengah  
Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan adalah tahapan awal dalam sebuah proses manajemen. Dalam 
tahapan perencanaan terdapat tiga aksi integrasi yang dilaksanakan yaitu : (i) aksi I 
Analisis Situasi  

Aksi ini adalah tahap awal dalam tahapan penanganan stunting. Pada tahap ini 
pemerintah mulai memetakan daerah locus stunting dan menetapkan menjadi 30 titik 
persebaran stunting.  

 
 

(ii) Aksi II Menyusun Program Kerja     dan Anggaran  
Pada aksi kedua ini semua dinas/OPD yang masuk dalam Tim koordinasi stunting 

terintegrasi mulai menyusun program kerja penurunan dan pencegahan stunting dengan 
disertai kisaran biaya yang dikeluarkan untuk satu tahun anggaran.  
(iii) aksi III Rembuk Stunting  

Tujuan dari aksi ini  mensinkronisasi rencana kegiatan yang telah disusun oleh 
masing-masing OPD penanggung jawab layanan untuk disesuaikan dengan anggaran 
yang akan dikeluarkan.   

 
Tahap Pelaksanaan  
Dalam tahap pelaksanaan penanganan stunting menggunakan dua aksi yaitu :  
(i) Aksi VI Penyusunan Peraturan Kebijakan Stunting  

Agenda penanganan dan pencegahan stunting terintegrasi di Lampung Tengah 
tentunya tidak lepas dari dukungan regulasi yang kuat dari pemerintah. Pemerintah 
Kabupaten Lampung Tengah telah membuat beberapa paket kebijakan terkait dengan 
stunting.  
(ii) Aksi V Pembinaan Kader Pembangunan Manusia  

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah kader yang berfungsi untuk membantu 
desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat 
desa. Kader tersebut berasal dari masyarakat sendiri seperti kader Posyandu, guru 
PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa. Total KMP yang ada di seluruh 
Kabupaten Lampung Tengah berjumlah 305 orang.  

 

Tahapan Pemantaun dan Evaluasi 
Tahapan terakhir dalam penanganan stunting adalah pemantauan dan evaluasi. 

Dalam tahap ini pemerintah menjalankan beberapa aksi yaitu :  
Melaksanakan Aksi 6 Membangun manajemen data Stunting. Setalah itu melakukan 

Aksi 7 yaitu  Pengukuran dan publikasi stunting terhadap hasil capaian kinerja masing-
masing OPD dalam penangani stunting dan langkah terakhir adalah melaksanakan aksi 
ke 8 yaitu Review Kinerja dalam satu tahun berjalan. 
 
2. Mekanisme dan Pola Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting 

Terintegrasi.  
Berdasarkahan hasil pengamatan peneliti dengan mengacu dari teori Hall dan 

O’Toole(jr) dalam Erwan dan Dyah (2012:154) mengklasifikasikan paling tidak ada 3 
kategori mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder dalam koordinasi. Dalam 
mekanisme koordinasi penanganan stunting pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
cenderung menggunakan pola koordinasi mengutub/ pooled. Hal ini ditunjang dengan 
beberapa hal seperti dalam program penanganan stunting ini diikuti banyak dinas/OPD 
yang terkait, masing-masing OPD menjalankan program dengan tidak diintervensi OPD 
lain kesemua OPD memiliki tujuan yang sama yaitu menurunkan angka stunting di 
Kabupaten Lampung Tengah.  
3. Evaluasi Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Stunting Terintegrasi di 

Kabupaten Lampung Tengah. 
1. Komunikasi  

Dalam proses koordinasi aspek komunikasi menjadi salah satu peranan penting 
dalam efektifitas koordinasi. Komunikasi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten 
Lampung Tengah ada dua yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Contoh 
komunikasi formal adalah rapat pleno yang dilakukan rutin 3 bulan sekali sedangkan 
contoh komunikasi informal yang dilakukan seperti kunjungan dinas ke OPD-OPD lain. 
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2. Kesadaran Akan pentingnya koordinasi  
Aspek kesadaran ini terkait erat komitmen dari semua stakeholder dari OPD yang 

terkait dalam tim khusus penanganan stunting. Semakin baik kesadaran para 
stakeholder dalam menanganani kasus stunting di Lampung Tengah maka angka 
penurunan stunting dapat lebih maksimal.  
 
3. Kompetensi Partisipan 

Aspek Kompetensi partisipan disini terkait dengan kompetensi para stakeholder 
dari setiap OPD dalam penanganan stunting. Setiap bagian dari masing OPD yang 
menjalankan program stunting harus dipimpin oleh stakeholder yang berkompeten baik 
dari segi pendidikannya ataupun pengalaman yang lain terutama yang berhubungan 
dengan stunting. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti para stakeholder dari bagian-
bagian yang berfokus menangani stunting rata-rata berlatar pendidikan S2 dan sebagian 
kecil adalah S1.  
 
4. Kesapakatan dan Komitmen 

Aspek Kesepakatan dan komitmen menjadi penting dalam proses evaluasi 
koordinasi karena dalam aspek ini komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan , 
bentuk komitmen yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah 
membentuk tim khusus stunting yang diberinama Tim Koordinasi Stunting Terintegrasi 
Kabupaten Lampung Tengah 2019-2021 yang didalamnya berjumlah 15 OPD dengan 
tujuan dibentuknya tim tersebut untuk mempercepat pencegahan dan penurunan angka 
stunting. Selain itu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Bapak Bupati) telah 
menyepakati dan mendeklarasikan bahwa Lampung Tengah akan bebas stunting di 
Tahun 2023 yang disepakati oleh semua pihak terkait baik dari pemerintah, swasta dan 
masyarakat.  

 
5. Kontinuitas Perencanaan  

Aspek kontinuitas perencanaan disini terkait dengan adalah melanjutkan arah 
kebijakan dari pemerintah pusat. Karena pada dasarnya permasalahan stunting ini 
terjadi hampir diseluruh Indonesia termasuk di dalamnya kabupaten Lampung Tengah. 
Penanganan stunting tetap menjadi agenda RPJM , selain itu Bapak Bupati Lampung 
Tengah pada tahun 2020 telah mendeklarasikan komitmen rencana bebas stunting di 
tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh stakeholder terkait. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan  

Program penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah 
telah berjalan sesuai dengan perpres No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional 
Percepatan Perbaikan Gizi, yang mana pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
menurunkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2018 tentang penurunan 
stunting yaitu angka prevalensi  stunting di Lampung Tengah mencapai 37% pada tahun 
2017 berhasil turun menajdi 19% di tahun 2020. Penurunan angka stunting di Lampung 
Tengah menghantarkan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat Kinerja 
Terbaik dalam penanganan Stunting Seprovinsi Lampung. Keberhasilan Penurunan 
angka stunting di Lampung Tengah tentunya tidak terlepas dari beberapa hal yang 
mempengaruhi seperti mekanisme dan pola koordinasi yang efektif, terjalinnya 
komunikasi yang baik antar stakeholder dan lintas sektor, kesadaran kesepakatan dan 
komitmen dari pemerintah dan seluruh stakeholder dan OPD terkait dalam menjalankan 
program-program stunting. 
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2. Kesadaran Akan pentingnya koordinasi  
Aspek kesadaran ini terkait erat komitmen dari semua stakeholder dari OPD yang 

terkait dalam tim khusus penanganan stunting. Semakin baik kesadaran para 
stakeholder dalam menanganani kasus stunting di Lampung Tengah maka angka 
penurunan stunting dapat lebih maksimal.  
 
3. Kompetensi Partisipan 

Aspek Kompetensi partisipan disini terkait dengan kompetensi para stakeholder 
dari setiap OPD dalam penanganan stunting. Setiap bagian dari masing OPD yang 
menjalankan program stunting harus dipimpin oleh stakeholder yang berkompeten baik 
dari segi pendidikannya ataupun pengalaman yang lain terutama yang berhubungan 
dengan stunting. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti para stakeholder dari bagian-
bagian yang berfokus menangani stunting rata-rata berlatar pendidikan S2 dan sebagian 
kecil adalah S1.  
 
4. Kesapakatan dan Komitmen 

Aspek Kesepakatan dan komitmen menjadi penting dalam proses evaluasi 
koordinasi karena dalam aspek ini komitmen dari pemerintah daerah sangat diperlukan , 
bentuk komitmen yang dilakukan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah 
membentuk tim khusus stunting yang diberinama Tim Koordinasi Stunting Terintegrasi 
Kabupaten Lampung Tengah 2019-2021 yang didalamnya berjumlah 15 OPD dengan 
tujuan dibentuknya tim tersebut untuk mempercepat pencegahan dan penurunan angka 
stunting. Selain itu pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Bapak Bupati) telah 
menyepakati dan mendeklarasikan bahwa Lampung Tengah akan bebas stunting di 
Tahun 2023 yang disepakati oleh semua pihak terkait baik dari pemerintah, swasta dan 
masyarakat.  

 
5. Kontinuitas Perencanaan  

Aspek kontinuitas perencanaan disini terkait dengan adalah melanjutkan arah 
kebijakan dari pemerintah pusat. Karena pada dasarnya permasalahan stunting ini 
terjadi hampir diseluruh Indonesia termasuk di dalamnya kabupaten Lampung Tengah. 
Penanganan stunting tetap menjadi agenda RPJM , selain itu Bapak Bupati Lampung 
Tengah pada tahun 2020 telah mendeklarasikan komitmen rencana bebas stunting di 
tahun 2023 yang diikuti oleh seluruh stakeholder terkait. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan  

Program penanganan dan pencegahan stunting di Kabupaten Lampung Tengah 
telah berjalan sesuai dengan perpres No 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional 
Percepatan Perbaikan Gizi, yang mana pemerintah Kabupaten Lampung Tengah 
menurunkan ke dalam Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2018 tentang penurunan 
stunting yaitu angka prevalensi  stunting di Lampung Tengah mencapai 37% pada tahun 
2017 berhasil turun menajdi 19% di tahun 2020. Penurunan angka stunting di Lampung 
Tengah menghantarkan Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan predikat Kinerja 
Terbaik dalam penanganan Stunting Seprovinsi Lampung. Keberhasilan Penurunan 
angka stunting di Lampung Tengah tentunya tidak terlepas dari beberapa hal yang 
mempengaruhi seperti mekanisme dan pola koordinasi yang efektif, terjalinnya 
komunikasi yang baik antar stakeholder dan lintas sektor, kesadaran kesepakatan dan 
komitmen dari pemerintah dan seluruh stakeholder dan OPD terkait dalam menjalankan 
program-program stunting. 
 
 

B. Saran  
1. Memperjelas arah kebijakan program penurunan stunting sehingga dapat 

diterjemahkan lebih baik ke dalam perencenaan dan anggaran. Meningkatkan 
program-program stunting ke arah parktek, inovatif, yang  melibatkan banyak  pihak   
serta program tersebut bersifat kontinuitas.  

2. Meningkatkan skill penggunaan sistem aplikasi pencatatan e-PPGBM ke seluruh 
puskemas di Lampung Tengah, agar proses pencatatan data sasaran individu dan 
penimbangan atau pengukurannya yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. 

3. Pemerintah hendaknya meningkatkan koordinasi kepada pihak desa-desa 
terdampak stunting dengan mengajak kepala desa/kampung untuk ikut bersama-
sama menangani permasalahan stuning, sehingga dapat mengarahkan anggaran 
dana desa untuk penyelesaian stunting. 

4. Pemerintah hendaknya bersama-sama dengan pihak puskesmas memberikan 
penyuluhan kepada masyarakat (terutama ibu hamil dan menyusui serta remaja 
putri) tentang apa stunting terkait dampak dan bahayanya.  

5. Perlu mengoptimalkan koordinasi dengan OPD teknis dan memastikan kebenaran 
data kemudian memvalidasi data stunting dan cakupan intervensi yang telah 
dilakukan.  
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ABSTRAK 
 

Potret Oligarki terjadi dalam proses penambangan batu bara di Kalimantan Timur. 
Elite pemegang kekuasaan banyak terlibat berkolaborasi menjadi rantai pengeruk 
sumber daya tambang di Kalimantan Timur. Film Sexi Killer karya WatchDoc 
Documentary memberikan gambaran yang jelas bagaimana para elite terlibat menjadi 
pemain tambang batubara di Kalimantan Timur. Penambangan batubara tak lantas 
mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, tetapi justru membawa berbagai 
bencana lingkungan. Beberapa nama elite penguasa terseret dalam lingkaran praktik 
bisnis penambangan. Teori oligarki Jefri A. Winters mampu menjelaskan mengapa potret 
ini dapat terjadi. Demokrasi seolah tergelincir dalam lingkaran oligarki. Para elite 
mengendalikan sumber daya material untuk meningkatkan kekayaan dan 
mempertahankan posisi sosialnya. 
Kata Kunci: Elite, Oligarki, Penambangan Batubara Kalimantan. 
 

ABSTRACT 
 

Oligarchy portrait occurs in the process of coal mining in East Kalimantan. Many of 
the power-holding elites are involved in collaborating to become a mining resource chain 
in East Kalimantan. The Sexi Killer film by WatchDoc Documentary provides an 
illustration that explains how the elite was involved in becoming coal mining players in 
East Kalimantan. Coal mining does not necessarily bring prosperity to the surrounding 
community but instead brings about various environmental disasters. Several names of the 
ruling elite were dragged into the circle of mining business practices. Jefri A. Winters' 
oligarchic theory can explain why this portrait can occur. Democracy seems to have 
slipped in an oligarchy circle. The elite control material resources to increase wealth and 
maintain its social means. 
Keywords: Elite, Oligarchy, Kalimantan Coal Mining. 
 
PENDAHULUAN 

Robison dan Hadiz dalam Ananta (2014:7) menggambarkan oligarki sebagai sistem 
relasi kekuasaan untuk mempertahankan kekayaan. Pendapat lain menjelaskan bahwa 
oligarki seperti predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan 
kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Oligarki terlihat seperti 
memberikan nuansa baru dan lapangan pekerjaan, namun disisi lain oligarki 
menyebabkan adanya kesenjangan dalam pendapatan (Zuada dkk, 2016:4). Hidayat dkk 
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(2018:6) menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan sekelompok kecil yang berorientasi 
pada kepentingan pribadi. Oligarki dapat disimpulkan sebagai kepemilikan kekuasaan 
dan penggunaan kekuasaan yang sasaran utamanya bukanlah orang banyak (masyarakat) 
melainkan pelaku itu sendiri. Oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari 
koalisi politico- business untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik. 

Potret Oligarki dapat dilihat dari proses penambangan batu bara yang ada di 
Kalimantan Timur. Elite pemegang kekuasaan banyak terlibat di didalamnya 
berkolaborasi menjadi rantai pengeruk sumber daya tambang di Kalimantan Timur. Hal 
ini secara jelas digambarkan pada film Sexi Killer karya WatchDoc Documentary. Film 
tersebut menjelaskan secara gamblang bagaimana para elite penguasa menjadi pemain 
dalam rangkaian penambangan batu bara di Kalimantan Timur. 

Koesoemadinata (2011:33) menjelaskan kondisi batu bara saat ini. Menurutnya saat 
ini batu bara masih dipilih sebagai bahan pembangkit energi dalam persentase terbesar. 
Batubara di seluruh dunia diperkirakan memiliki lebih dari 984 milyar ton. Batu bara 
diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama lebih dari 190 tahun. Terdapat lebih dari 
70 negara memiliki cadangan batu bara terbanyak, diantaranya Amerika Serikat, Rusia, 
China, dan India. Indonesia sendiri juga memiliki cadangan batu bara dengan jumlah 
yang banyak. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM 
Bambang Gatot Ariyono (Kompas, 2019) mengatakan Indonesia diprediksi memiliki 
cadangan batu bara hingga tahun 2100 atau sekitar 80 tahun kedepan jika diimbangi 
dengan tingkat produksi 400-an juta hingga 500-an juta per tahun. Laman resmi Badan 
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN,2018) menerangkan alasan pertimbangan batubara 
begitu dibutuhkan saat ini dikarenakan penopang utama nuklir dalam pembangkitan 
listrik di Indonesia sudah mulai menipis, sedangkan kenaikan kebutuhan listrik mencapai 
7% dari berbagai sektor. 

Diskursus batu bara berada pada puncaknya di tahun 2019. Dirkursus baru bata 
menjadi perbincangan menarik saat dirilisnya film “Sexy Killer” karya WatchDoc 
Documentary. Film ini memperlihatkan berbagai kenyataan pahit dibalik kegiatan 
penambangan batu bara. Realita masyarakat yang hidup bertetangga dengan perusahaan 
pertambangan batu bara di Kalimantan Timur pada kenyataannya jauh dari kata 
sejahtera. Penambangan batu bara justru kerap mendatangkan berbagai macam bencana 
lingkungan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Film Sexy Killers menyuguhkan hasil 
observasinya yang dilakukan pada awal Oktober tahun 2015 melalui sajian visual. Hasil 
temuan menunjukkan berbagai dampak negatif atas operasional penambangan batubara, 
mulai dari hilangnya air bersih, mata pencarian, hingga pada prenggutan jiwa 
masyarakat sekitar (Sexy Killers, 2019). 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomer 79 Tahun 2013 menetapkan 
jarak minimal tambang dengan pemukiman ialah 500 M. Peraturan tersebut tak sesuai 
dengan kenyataan di lapangan. Jarak minimal yang ditentukan hanya sekedar angka. 
Pemukiman masyarakat cenderung tidak memiliki batas pemukiman dengan perusahaan 
tambang. Pada bulan November 2018, setidaknya menyebabkan 5 rumah hancur, 11 
rumah lainnya mengalami kerusakan dan jalan utama amblas akibat aktivitas 
penambangan yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum. (Sexy Killers 
2019, menit ke 22:11). Dampak lainnya adalah retaknya dinding rumah warga hingga 
matinya sektor pertanian sebagai mata pencarian warga sekitar. Tambang batubara juga 
menghancurkan jalur air bersih. Pada film Sexi Killer tersebut dijelaskan saat seorang 
warga yang bernama komari memperlihatkan air keruh yang diperuntukkan kebutuhan 
minum sehari-hari. Komari menjelaskan jauh sebelum adanya perusahaan batu bara, 
terdapat gunung-gunung yang menghasilkan air jernih. Saat ini mayarakat hanya dapat 
mengandalkan air hujan dan air jernih seakan telah menjadi sejarah (Sexy Killers 2019, 
menit ke 05:07). 
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(2018:6) menjelaskan oligarki sebagai kekuasaan sekelompok kecil yang berorientasi 
pada kepentingan pribadi. Oligarki dapat disimpulkan sebagai kepemilikan kekuasaan 
dan penggunaan kekuasaan yang sasaran utamanya bukanlah orang banyak (masyarakat) 
melainkan pelaku itu sendiri. Oligarki dipahami dalam bentuk relasi kekuasaan dari 
koalisi politico- business untuk memperkaya diri dengan mengeruk sumber daya publik. 

Potret Oligarki dapat dilihat dari proses penambangan batu bara yang ada di 
Kalimantan Timur. Elite pemegang kekuasaan banyak terlibat di didalamnya 
berkolaborasi menjadi rantai pengeruk sumber daya tambang di Kalimantan Timur. Hal 
ini secara jelas digambarkan pada film Sexi Killer karya WatchDoc Documentary. Film 
tersebut menjelaskan secara gamblang bagaimana para elite penguasa menjadi pemain 
dalam rangkaian penambangan batu bara di Kalimantan Timur. 

Koesoemadinata (2011:33) menjelaskan kondisi batu bara saat ini. Menurutnya saat 
ini batu bara masih dipilih sebagai bahan pembangkit energi dalam persentase terbesar. 
Batubara di seluruh dunia diperkirakan memiliki lebih dari 984 milyar ton. Batu bara 
diprediksi dapat memenuhi kebutuhan selama lebih dari 190 tahun. Terdapat lebih dari 
70 negara memiliki cadangan batu bara terbanyak, diantaranya Amerika Serikat, Rusia, 
China, dan India. Indonesia sendiri juga memiliki cadangan batu bara dengan jumlah 
yang banyak. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM 
Bambang Gatot Ariyono (Kompas, 2019) mengatakan Indonesia diprediksi memiliki 
cadangan batu bara hingga tahun 2100 atau sekitar 80 tahun kedepan jika diimbangi 
dengan tingkat produksi 400-an juta hingga 500-an juta per tahun. Laman resmi Badan 
Tenaga Nuklir Nasional (BATAN,2018) menerangkan alasan pertimbangan batubara 
begitu dibutuhkan saat ini dikarenakan penopang utama nuklir dalam pembangkitan 
listrik di Indonesia sudah mulai menipis, sedangkan kenaikan kebutuhan listrik mencapai 
7% dari berbagai sektor. 

Diskursus batu bara berada pada puncaknya di tahun 2019. Dirkursus baru bata 
menjadi perbincangan menarik saat dirilisnya film “Sexy Killer” karya WatchDoc 
Documentary. Film ini memperlihatkan berbagai kenyataan pahit dibalik kegiatan 
penambangan batu bara. Realita masyarakat yang hidup bertetangga dengan perusahaan 
pertambangan batu bara di Kalimantan Timur pada kenyataannya jauh dari kata 
sejahtera. Penambangan batu bara justru kerap mendatangkan berbagai macam bencana 
lingkungan bagi kehidupan masyarakat sekitar. Film Sexy Killers menyuguhkan hasil 
observasinya yang dilakukan pada awal Oktober tahun 2015 melalui sajian visual. Hasil 
temuan menunjukkan berbagai dampak negatif atas operasional penambangan batubara, 
mulai dari hilangnya air bersih, mata pencarian, hingga pada prenggutan jiwa 
masyarakat sekitar (Sexy Killers, 2019). 

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomer 79 Tahun 2013 menetapkan 
jarak minimal tambang dengan pemukiman ialah 500 M. Peraturan tersebut tak sesuai 
dengan kenyataan di lapangan. Jarak minimal yang ditentukan hanya sekedar angka. 
Pemukiman masyarakat cenderung tidak memiliki batas pemukiman dengan perusahaan 
tambang. Pada bulan November 2018, setidaknya menyebabkan 5 rumah hancur, 11 
rumah lainnya mengalami kerusakan dan jalan utama amblas akibat aktivitas 
penambangan yang terlalu dekat dengan pemukiman dan fasilitas umum. (Sexy Killers 
2019, menit ke 22:11). Dampak lainnya adalah retaknya dinding rumah warga hingga 
matinya sektor pertanian sebagai mata pencarian warga sekitar. Tambang batubara juga 
menghancurkan jalur air bersih. Pada film Sexi Killer tersebut dijelaskan saat seorang 
warga yang bernama komari memperlihatkan air keruh yang diperuntukkan kebutuhan 
minum sehari-hari. Komari menjelaskan jauh sebelum adanya perusahaan batu bara, 
terdapat gunung-gunung yang menghasilkan air jernih. Saat ini mayarakat hanya dapat 
mengandalkan air hujan dan air jernih seakan telah menjadi sejarah (Sexy Killers 2019, 
menit ke 05:07). 

 

Protes kerap kali dilakukakan oleh warga. Nyoman Derman, seorang warga dari 
desa Kerta Buana, kabupaten kutai kartenagara mengaku pernah melakukan protes 
dengan menghadang alat berat. Alih-alih mendapat solusi atas keadaan, dirinya justru 
ditangkap dan dipenjarakan selama 3 bulan dengan tuduhan mengganggu jalannya 
operasional perusahaan. Selama Nyoman berada di bui, perusahaan semakin leluasa 
untuk beroperasi hingga wajah kartabuana menjadi visual yang tandus. Penangkapan 
Nyoman juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat lainnya. Masyarakat takut 
mendapatkan hukuman serupa, sehingga tidak ada lagi perlawanan yang terlihat (Sexy 
Killers 2019, menit ke 07:28). Menurut Nyoman, jalannya operasional perusahaan berada 
pada naungan pemerintah, sehingga hal tersebut menunjukkan proposional pemerintah 
tidak sesuai pada idealitasnya (Sexy Killers 2019, menit ke 9:35). 

Ironi penambangan batu bara tidak hanya sampai disitu. Lebih tragis lagi, saat 
lubang bekas penggalian batu bara memakan banyak korban jiwa. Pasalnya setelah 
selesai membuat lubang untuk mengeruk batu bara, sejumlah perusahaan cenderung 
meninggalkan daerah tambang begitu saja. Tambang-tambang yang sudah habis diambil 
batu baranya dibiarkan menganga dan belum tereklamasi hingga saat ini. Antara tahun 
2011 hingga tahun 2018 tercatat setidaknya telah memakan 32 jiwa akibat tenggelam di 
lubang tersebut., sedangkan secara Nasional antara tahun 2014 hingga 2018 telah 
memakan sebesar 115 jiwa (Sexy Killers 2019, menit ke 14:27). 

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam film Sexy Killer juga telah dimintai tanggapan 
atas permasalahan ini. Gubernur tersebut hanya menanggapi dengan dalih sudah 
menjadi nasib korban ketika ditemukan meninggal berada pada kolam lubang bekas 
tambang batu bara. Ketika diwawancarai atas upaya pertanggung jawaban oleh 
narasumber pada Sexy Killer, Isran Noor hanya menjawab untuk meminta masyarakat 
lebih waspada. Pemerintah setempat seolah memiliki pembelaan bahwa telah 
disampaikannya sejumlah himbauan (Sexy Killers, 2019, menit ke 15:09). 

Berdasarkan pengakuan warga, pemerintah menganggap hal tersebut hanya 
sebagai kasus kemalangan biasa. Padahal jika ditelisik lebih dalam, lubang bekas tambang 
sangat berdekatan dengan pemukiman warga bahkan juga berada di belakang sekolah. 
Ketika di desak, pemerintah pernah berjanji untuk menutup lubang bekas tambang batu 
bara. Bukannya menimbun seperti keadaan semula, pemerintah justru hanya menutup 
lubang dengan dinding beberapa helai seng dengan himbauan untuk tidak mendekati 
lubang tersebut (Sexy Killers 2019, menit ke 14:57). 

Jumlah pemakaian batubara dalam persentase terbesar didunia sebagai kebutuhan 
pengadaan listrik dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pemain di dalamnya. 
Beberapa oknum akan melihat keuntungan tersebut sebagai satu bisnis yang 
menjanjikan. Film Sexy Killer memberi bukti bahwa proses penambangan batu bara pada 
realitanya tidak menghasilkan kepuasan merata. Keuntungan hanya dapat di dinikmati 
oleh beberapa pihak, sedangkan sebagian besar masyarakat harus rela menikmati 
besarnya kerugian di depan mata. 

Beberapa studi mengenai tambang batu bara Kalimantan Timur telah dilakukan. 
Muhdar (2015: 14) tentang aspek hukum reklamasi pertambangan batubara pada kawasan 
hutan di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa peraturan pemerintah kalimantan timur 
tidak memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki pengaturan kewajiban penambangan 
sejak fase perencanaan, pelaksanaan, maupun fase reklamasi. Studi lain, Istiadi (2017:9) 
tentang kebijakan penetapan kuota produksi batubara di provinsi Kalimantan Timur 
menunjukkan belum ada petunjuk tekhnis berupa tata cara peraturan Gubernur dalam 
rangka peningkatan pengawasan di Kalimantan Timur. Marennu (2019:3) tentang analisis 
kebijakan pemerintah daerah bidang pertambangan di Kota Samarinda menemukan 
temuan luasan areal tambang batu bara yang mencapai 4,5 hektar di Provinsi Kalimantan 
Timur telah terbukti menghancurkan lahan pangan bagi jutaan jiwa warga setempat. 
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Sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kota samarinda belum maksimal. 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitik beratkan pada analisa 

kebijakan operasional Batubara, tulisan ini akan melihat dengan menggunakan teori 
oligarki Jeffrey A. Winters. Pada bukunya, Winters menjelaskan teori oligarki didasarkan 
atas gagasan kurangnya partisipasi orang miskin dan partisipasi penuh orang kaya akan 
menghasilkan kebijakan yang melupakan orang miskin. Teori oligarki melihat sisi 
kekuasaan justru mengecilkan minoritas dan mendominasi mayoritas (Winters, 2011:6). 
Teori oligarki mampu menjelaskan bagaimana itu terjadi. Melalui teori ini akan 
membantu penulis menghubungkan bagaimana penguasa bermain di dalamnya hingga 
menghasilkan kenyataan pahit bagi masyarakat Kalimantan Timur dengan berbagai 
permasalahan yang telah dijelaskan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Oligarki Jefri A. Winters. 

Jeffrey A. Winters (2011:4) merupakan pakar oligarki dan elite diberbagai kasus 
sejarah Athena, Roma, Eropa zaman pertengahan, Amerika Serikat, dan bebebrapa 
negara Asia Tenggara. Riset, publikasi dan pengajaraanya berfokus kepada bidang 
ekonomi politik komparatif dan International. Tema-tema karya Winters selain oligarki 
juga mencakup hubungan negara dan kapital, pergerakan kapital dan kekuasaan 
struktural ivenstor, hak asasi manusia, otoritarianisme dan transisi demokrasi di negara-
negara pacakolonial, dan Bank Dunia. Winters telah melakukan penelitian ekstensif 
dikawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, Vietnam, Thailand, Filiphina, Malayasia 
dan Singapur. 

Teori oligarki oleh jefrrey A. Winter menjadi satu penemuan kuat atas penelitian 
yang dilakukan di Amerika Serikat. Winters dalam fokusnya terhadap AS melihat adanya 
kesenjangan selama berpuluh tahun. Winters menjelaskan bahwa AS merupakan negara 
demokrasi yang secara ideal masyarakat memiliki suara untuk mendapatkan pemenuhan 
kebutahan lebih layak (Winters, 2011:16). Melalui buku oligarki yang ditulis Jeffrey A. 
Wintters, American Political Science Assosiation (APSA) menjelaskan mengapa demokrasi 
AS makin lama mengalami kesenjangan dalam hal kekayaan, meski ada kemajuan 
dibidang lainnya. APSA (dalam Winters, 2011:16) menganggap perkaranya justru datang 
dari masalah partisipasi klasik demokrasi. Secara ideal kaum miskin memiliki potensial 
suara, akan tetapi dilemahkan oleh aspek informasi, partisipasi, keahlian, dan sumber 
daya. Pemerintah mematikan sistem demokrasi dengan menegakkan hukum hanya pada 
kaum lemah, namun ketika dihadapi kaum elite hukum seolah tidak berfungsi. 

Penelitian APSA melalui buku Oligarki menunjukkan kesenjangan juga terjadi 
diakibatkan tidak meratanya kebijakan pajak. APSA menyatakan bahwa kalangan atas 
mampu menggeser beban pajak pada kalangan bawah. Secara demokrasi, ideal Amerika 
Serikat seharusnya memiliki angka kemakmuran yang merata. Faktanya kaum penguasa 
mampu menggeser beban pajak hingga proposional cenderung tidak merata (Winters 
2011:16). 

Menurut Winters, Teori oligarki mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana hal 
itu dapat terjadi. Winters menjelaskan bahwa kekayaan yang terkonsentasi di tangan 
individu- individu tertentu memperkuat mereka menghasilkan jenis politik oligarki yang 
tidak dapat tertangkap oleh kerangka generik pluralis (Winters, 2011:16). Winters tidak 
memandang pelaku sebagai kaum mahakaya diantar kelompok bersaing. Teorinya 
menyoroti pada kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat. Menurutnya, kekayaan 
akan selalu berpengaruh besar terhadap kemampuan oligarki mempertahankan dan 
memperjuangkan kepentingan utamanya. Teori ini membuktikan bahwa demokrasi 
seolah telah menjadi sistem yang tidak lagi berfungsi. 

Winters (2011:28) berpendapat oligarki termasuk salah satu kosep yang sering 
digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Banyaknya 
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Sehingga pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah kota samarinda belum maksimal. 
Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menitik beratkan pada analisa 

kebijakan operasional Batubara, tulisan ini akan melihat dengan menggunakan teori 
oligarki Jeffrey A. Winters. Pada bukunya, Winters menjelaskan teori oligarki didasarkan 
atas gagasan kurangnya partisipasi orang miskin dan partisipasi penuh orang kaya akan 
menghasilkan kebijakan yang melupakan orang miskin. Teori oligarki melihat sisi 
kekuasaan justru mengecilkan minoritas dan mendominasi mayoritas (Winters, 2011:6). 
Teori oligarki mampu menjelaskan bagaimana itu terjadi. Melalui teori ini akan 
membantu penulis menghubungkan bagaimana penguasa bermain di dalamnya hingga 
menghasilkan kenyataan pahit bagi masyarakat Kalimantan Timur dengan berbagai 
permasalahan yang telah dijelaskan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Teori Oligarki Jefri A. Winters. 

Jeffrey A. Winters (2011:4) merupakan pakar oligarki dan elite diberbagai kasus 
sejarah Athena, Roma, Eropa zaman pertengahan, Amerika Serikat, dan bebebrapa 
negara Asia Tenggara. Riset, publikasi dan pengajaraanya berfokus kepada bidang 
ekonomi politik komparatif dan International. Tema-tema karya Winters selain oligarki 
juga mencakup hubungan negara dan kapital, pergerakan kapital dan kekuasaan 
struktural ivenstor, hak asasi manusia, otoritarianisme dan transisi demokrasi di negara-
negara pacakolonial, dan Bank Dunia. Winters telah melakukan penelitian ekstensif 
dikawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, Vietnam, Thailand, Filiphina, Malayasia 
dan Singapur. 

Teori oligarki oleh jefrrey A. Winter menjadi satu penemuan kuat atas penelitian 
yang dilakukan di Amerika Serikat. Winters dalam fokusnya terhadap AS melihat adanya 
kesenjangan selama berpuluh tahun. Winters menjelaskan bahwa AS merupakan negara 
demokrasi yang secara ideal masyarakat memiliki suara untuk mendapatkan pemenuhan 
kebutahan lebih layak (Winters, 2011:16). Melalui buku oligarki yang ditulis Jeffrey A. 
Wintters, American Political Science Assosiation (APSA) menjelaskan mengapa demokrasi 
AS makin lama mengalami kesenjangan dalam hal kekayaan, meski ada kemajuan 
dibidang lainnya. APSA (dalam Winters, 2011:16) menganggap perkaranya justru datang 
dari masalah partisipasi klasik demokrasi. Secara ideal kaum miskin memiliki potensial 
suara, akan tetapi dilemahkan oleh aspek informasi, partisipasi, keahlian, dan sumber 
daya. Pemerintah mematikan sistem demokrasi dengan menegakkan hukum hanya pada 
kaum lemah, namun ketika dihadapi kaum elite hukum seolah tidak berfungsi. 

Penelitian APSA melalui buku Oligarki menunjukkan kesenjangan juga terjadi 
diakibatkan tidak meratanya kebijakan pajak. APSA menyatakan bahwa kalangan atas 
mampu menggeser beban pajak pada kalangan bawah. Secara demokrasi, ideal Amerika 
Serikat seharusnya memiliki angka kemakmuran yang merata. Faktanya kaum penguasa 
mampu menggeser beban pajak hingga proposional cenderung tidak merata (Winters 
2011:16). 

Menurut Winters, Teori oligarki mampu menjelaskan mengapa dan bagaimana hal 
itu dapat terjadi. Winters menjelaskan bahwa kekayaan yang terkonsentasi di tangan 
individu- individu tertentu memperkuat mereka menghasilkan jenis politik oligarki yang 
tidak dapat tertangkap oleh kerangka generik pluralis (Winters, 2011:16). Winters tidak 
memandang pelaku sebagai kaum mahakaya diantar kelompok bersaing. Teorinya 
menyoroti pada kekuasaan lain yang ada di dalam masyarakat. Menurutnya, kekayaan 
akan selalu berpengaruh besar terhadap kemampuan oligarki mempertahankan dan 
memperjuangkan kepentingan utamanya. Teori ini membuktikan bahwa demokrasi 
seolah telah menjadi sistem yang tidak lagi berfungsi. 

Winters (2011:28) berpendapat oligarki termasuk salah satu kosep yang sering 
digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial. Banyaknya 

rujukan terhadap oligarki tidak seimbang dengan contoh kasus zaman dalam setiap 
sejarah. Contohnya sangat sedikit sekali kesamaan konseptual dalam penerapan istilah 
oligarki Filiphina, Rusia, dan Eropa di zaman pertengahan. Makna oligarki belum begitu 
jelas sehingga hampir semua sistem politik atau komunitas yang belum melibatkan 
keikutsertaan penuh oleh anggotanya dianggap memiliki kecendrungan terhadap 
oligarkis. 

Winters (2011:31) menjelaskan adapun langkah pertama untuk mendefinisikan 
oligarki yaitu dengan menggunakan dua hal. Pertama adalah dasar kekuasaan minoritas 
oligarki. Pengaruh minoritas oligarki didasarkan kepada konsentrasi ekstrem kekuasaan 
dan dibuyarkan dengan pemecahan kekuasaan tersebut secara radikal. Kedua adalah 
jangkauan kekuasaan minoritas oligarki. Jangkauan kekuasaan minoritas oligarki 
merengkuh komunitas cukup luas sehingga usaha melarikan diri darinya nyaris mustahil 
dan mahal sekali biayanya. Berdasarkan kedua hal tersebut, oligarki dapat 
didefinisikan sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar 
sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahanan dan meningkatkan 
kekayaan pribadi dan posisi sosial ekslusifnya. 
 
Ragam Oligarki Jefri A. Winters. 

Winters menggambarkan bahwa oligarki akan berada pada setiap zaman, hanya saja 
terdapat beberapa tipe di dalamnya. Winters (2011:52) juga merumuskan empat tipe ide 
oligarki, yaitu: 
1. Oligarki Panglima 

Oligarki panglima muncul melalui kekuasaan yang memaksa atau dengan kekerasan 
secara langsung. Oligarki panglima mempunyai tentara hingga senjata untuk 
merebut sumber daya secara langsung kekuasaan milik oligarki lainnya. Oligarki 
panglima merupakan pengumpulan kekayaan dilakukan dengan menaklukan satu 
panglima dengan panglima lain, akibatnya ancaman yang paling dominan terjadi 
pada klaim harta daripada pendapatan. Oligarki panglima pernah terjadi pada masa 
pra sejarah, Eropa zaman pertengahan dan keluarga yang berseteru di Pegunungan 
Apalachia. 
 

2. Oligarki Penguasa Kolektif 
Oligarki mempunyai kekuasaan serta berkuasa dengan cara kolektif melalui lembaga 
yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa akan saling 
bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu 
komunitas. Oligarki penguasa kolektif membagi biaya kekuatan pemaksa antar yang 
mereka bayar dengan mereka gunakan sendiri (terutama pedesaan diluar ibukota). 
Mereka cenderung memerintah dan memebayar aparat setengah negara secara 
lngsung. Oligarki penguasa kolektif merupakan oligarki pertama kali yang 
melibatkan banyak aspek dimulai oligarki saudagar hingga finansial kota sehingga 
menggantikan foendal tuan rumah. Oligarki penguasa kolektif bisa ditemukan pada 
komisi mafia, pemerintahan Yunani-Roma dan juga praktek politik pasca Soeharto di 
Indonesia. 
 

3. Oligarki Sultanistik 
Bentuk Oligarki sultanistik ada ketika yang terjadi ketika monopoli sarana 
pemaksaan terletak pada satu tangan Oligarki. Terdapat hubungan antara Oligark 
(patron-klien) dengan Oligarki yang berkuasa. Oligarki sultanistik memberikan 
wewenang dan juga kekerasan pada penguasa utama saja, sedangkan para Oligarki 
lainnya hanya menggantungkan pertahanan kekayaan serta harta mereka pada 
Oligark utama. 
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4. Oligarki Sipil 
Oligarki sipil sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligarki 

sipil hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga 
kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Oligarki sipil hanya fokus 
mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam 
meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis   serta   
melibatkan   pemilu.   Hal   ini   terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki 
bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki 
bersifat otoriter. 
 

Winters (2011:48) juga menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama untuk 
memperjelas mengenai oligarki, yaitu : 
1. Keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, 
2. Keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, 
3. Sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, 
4. dan sifat liar atau jinak. 

 
Menurut winters jinaknya oligarki tidak berpengaruh pada keterlibatan langsung 

oligarki pada kekuasaan ataupun pada pelecutan senjata militer. Kadar kejinakan oligarki 
justru sangat dipengaruhi oleh sekuat apa sistem mengendalikan tingkah laku oligarki 
(winters, 2011: 55). Teori yang telah di tawarkan oleh Jeffrey A Winter dapat membantu 
menrefleksikan apakah kasus penambangan batu bara tergolong dalam definisi oligarki. 
Teori ini juga akan membantu memberi gambaran seberapa besar kadar jinak dan liarnya 
oligarki telah tertanam pada penambangan batu bara di Kalimantan Timur. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan 
deskriptif analisis. Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis potret relasi 
penguasa menjadi penguasa pada penambangan batu bara di Kalimantan Timur. Analisa 
dalam penelitian ini akan menggunakan teori oligarki Jeffry A. Wintters. Analisa juga 
diperkuat dengan menelaah berbagai tulisan atau jurnal, dan laporan-laporan yang 
relevan sebagai penyajian data sekunder dalam penulisan ini. 
 

PEMBAHASAN 
Winters, Oligarki, dan Elite Pemain Batubara 

Winters (2011:36) memisahkan kaum elite dengan oligarki. Menurut Winters kaum 
elite tidak sepenuhnya dapat dikatakan pelaku oligarki, namun, oligarki pasti berasal dari 
kalangan elite. Oligarki lebih merujuk kepada politik pertahanan kekayaan material oleh 
pelaku dengan mendominasi minoritas lainnya. Makin besar kebutuhan oligarki 
mempertahankan hak miliknya, secara langsung juga oligarki akan membuat kekuasaan 
melalui sumber daya dan peran kekuasaan. 

Kasus penambangan batu bara Kalimantan Timur menjerat sejumlah kaum elite ke 
dalam lingkaran oligarki. Fatalnya ketika kaum elite yang menjadi pemain batubara adalah 
mereka yang ada di ranah pemangku kekuasaan. Kekuasaan seolah menjadi senjata 
untuk melancarkan misi dalam proses pelaksanaan operasional tambang batu bara. 
Melihat kembali kategori liar dan jinaknya lingkaran oligarki Winters (2011:48), maka 
kasus penambangan batubara di Kalimantan sudah tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 
oligarki jinak. Lingkaran oligarki yang bermain dalam ranah pemerintahan 
memperlihatkan adanya kadar oligarki yang lebih kuat (liar) atau dapat dikatakan telah 
berada pada level yang telah mengkhawatirkan. 

Winters juga telah menyoroti kasus Oligarki di Indonesia. Menurut Winters 
mayoritas oligarki Indonesia telah mengalahkan sistem demokrasi. Winters menjelaskan 
bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya 
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4. Oligarki Sipil 
Oligarki sipil sepenuhnya tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung. Oligarki 

sipil hanya menyerahkan kekuasaannya kepada suatu lembaga non pribadi dan juga 
kelembagaan yang mempunyai hukum lebih kuat. Oligarki sipil hanya fokus 
mempertahankan pendapatan dengan cara mengelak dari jangkauan negara dalam 
meredistribusi kekayaannya. Oligarki Sipil tidak selalu bersifat demokratis   serta   
melibatkan   pemilu.   Hal   ini   terjadi di Amerika Serikat dan India di mana oligarki 
bersifat demokratis secara prosedural, akan tetapi di Singapura dan Malaysia oligarki 
bersifat otoriter. 
 

Winters (2011:48) juga menggolongkan oligarki menjadi empat ciri utama untuk 
memperjelas mengenai oligarki, yaitu : 
1. Keterlibatan langsung oligarki dalam pemaksaan hak atas harta dan kekayaan, 
2. Keterlibatan oligarki pada kekuasaan atau pemerintahan, 
3. Sifat keterlibatan dalam memaksa apakah kolektif atau terpecah, 
4. dan sifat liar atau jinak. 

 
Menurut winters jinaknya oligarki tidak berpengaruh pada keterlibatan langsung 

oligarki pada kekuasaan ataupun pada pelecutan senjata militer. Kadar kejinakan oligarki 
justru sangat dipengaruhi oleh sekuat apa sistem mengendalikan tingkah laku oligarki 
(winters, 2011: 55). Teori yang telah di tawarkan oleh Jeffrey A Winter dapat membantu 
menrefleksikan apakah kasus penambangan batu bara tergolong dalam definisi oligarki. 
Teori ini juga akan membantu memberi gambaran seberapa besar kadar jinak dan liarnya 
oligarki telah tertanam pada penambangan batu bara di Kalimantan Timur. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka dengan pendekatan 
deskriptif analisis. Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisis potret relasi 
penguasa menjadi penguasa pada penambangan batu bara di Kalimantan Timur. Analisa 
dalam penelitian ini akan menggunakan teori oligarki Jeffry A. Wintters. Analisa juga 
diperkuat dengan menelaah berbagai tulisan atau jurnal, dan laporan-laporan yang 
relevan sebagai penyajian data sekunder dalam penulisan ini. 
 

PEMBAHASAN 
Winters, Oligarki, dan Elite Pemain Batubara 

Winters (2011:36) memisahkan kaum elite dengan oligarki. Menurut Winters kaum 
elite tidak sepenuhnya dapat dikatakan pelaku oligarki, namun, oligarki pasti berasal dari 
kalangan elite. Oligarki lebih merujuk kepada politik pertahanan kekayaan material oleh 
pelaku dengan mendominasi minoritas lainnya. Makin besar kebutuhan oligarki 
mempertahankan hak miliknya, secara langsung juga oligarki akan membuat kekuasaan 
melalui sumber daya dan peran kekuasaan. 

Kasus penambangan batu bara Kalimantan Timur menjerat sejumlah kaum elite ke 
dalam lingkaran oligarki. Fatalnya ketika kaum elite yang menjadi pemain batubara adalah 
mereka yang ada di ranah pemangku kekuasaan. Kekuasaan seolah menjadi senjata 
untuk melancarkan misi dalam proses pelaksanaan operasional tambang batu bara. 
Melihat kembali kategori liar dan jinaknya lingkaran oligarki Winters (2011:48), maka 
kasus penambangan batubara di Kalimantan sudah tidak lagi dapat dikategorikan sebagai 
oligarki jinak. Lingkaran oligarki yang bermain dalam ranah pemerintahan 
memperlihatkan adanya kadar oligarki yang lebih kuat (liar) atau dapat dikatakan telah 
berada pada level yang telah mengkhawatirkan. 

Winters juga telah menyoroti kasus Oligarki di Indonesia. Menurut Winters 
mayoritas oligarki Indonesia telah mengalahkan sistem demokrasi. Winters menjelaskan 
bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia jauh lebih merata antara kelompok kaya 

dengan kelompok miskin saat tahun 1945 jika dibandingkan saat ini. Hal ini terjadi akibat 
dari kelompok elit dan oligarki di Indonesia sudah menguasai serta mengontrol sistem 
demokrasi dan berlanjut Indonesia mempunyai oligarki demokrasi. Menurut Winters jika 
sistem demokrasi yang sedang berkembang akan semakin membuat oligarki merajalela. 
Hal ini bukan kesalahan sistem demokrasi, melainkan kurangnya penegakan hukum 
(Winters, 2011:20). Sehingga, besar kemungkinan kasus penambangan batu bara juga 
disebabkan oleh permasalahan yang sama. 

Richard Robison serta Vedi R. Hadiz (20014:12) di dalam bukunya yang berjudul 
“Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Market” 
menjelaskan jika oligarki yang terjadi di Indonesia tidak hilang pasca reformasi. Justru 
oligarki terus bertransformasi dengan cara menyesuaikan konteks politik di Indonesia 
yang didorong oleh Neoliberalisme. Setelah kejadian krisis ekonomi pada tahun 1998, 
oligarki bisa bertahan dan menjadi tokoh utama di dalam dunia bisnis di Indonesia. 

Kekuatan ekonomi di jaman Orde Baru menguasai demokratisasi mengharuskan 
kaum oligarki harus terlibat dalam partai politik, bahkan menjadi petingginya. Selain 
menjadi pembisnis, dunia politisi menjadi jembatan untuk melancarkan misi. Hal 
tersebut mereka lakukan untuk mempertahankan kekayaan secara langsung. Melihat 
potret ini maka dapat disimpulkan sejatinya oligarki Indonesia sudah ada sejak masa 
Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Oligarki saat pemerintahan Soeharto semula 
bersifat oligarki sultanistik dan saat ini bertransformasi menjadi oligarki penguasa 
kolektif. Para penguasa saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya 
dengan masuk ke dalam suatu komunitas jabatan yang memiliki otoritas. 

Kasus Penambangan batubara di Kalimantan Timur memiliki kesamaan dengan 
pernyataan di atas. Film Sexy Killers menunjukkan fakta empiris yang terjadi di lapangan. 
Para pemain tambang batubara di Kalimantan merupakan para elite penguasa. Otoritas 
yang mereka pegang, mengalahkan sistem demokrasi untuk membuka kebenaran aksi. 
Sistem Demokrasi dikalahkan dengan kekuasaan yang membungkam sejarah misi bisnis 
di dalamnya. 

Pada kasus penambangan batu bara Kalimantan Timur, Teori Winters membantu 
membuktikan oligarki. Pertama, Teori yang menyatakan bahwa oligarki dapat dilihat 
dengan ciri dasar kekuasaan minoritas oligarki. Minoritas didasarkan kepada konsentrasi 
ekstrem kekuasaan dan dibuyarkan dengan pemecahan kekuasaan tersebut secara 
radikal. Pada Film Sexy Killers menyuguhkan alur bagan yang jelas pemain batubara di 
dalamnya. Meski terlihat sebagai individu atau kubu yang saling bersaing di ranah 
politisi, namun sejatinya mereka terhubung antar satu sama lainnya. Hubungan tersebut 
sejatinya memiliki satu tujuan yang sama. Pembisnis berkedok politisi diramah 
pemerintahan mengakibatkan sistem mau tidak mau harus menaati dan membungkam 
setiap misi. Kekuasaan minoritas oligarki semakin terpecah ketika kaum elite menjadi 
petinggi. Otoritas yang dikendalikan tidak akan mampu membuat jajaran pemerintah 
dibawahnya melawan kendali. Kekuasaanpun terpecah pada setiap daerah. Pernyataan 
diatas juga dibuktikan melalui film Sexy Killers, dimana kaum elite juga terhubung pada 
pemerintah di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah akan turut menaati karena segan 
untuk melawan. Sejatinya tanpa otoritas pengusaha telah menjadi penguasa. Namun, 
penguasa akan lebih memiliki kuasa ketika ranah pemerintah dan sistem demokrasi 
berhasil dikuasai. 

Kedua, teori yang menyatakan bahwa dengan cara melihat jangkauan kekuasaan 
minoritas oligarki. Jangkauan kekuasaan minoritas oligarki merengkuh komunitas cukup 
luas sehingga usaha melarikan diri darinya nyaris mustahil dan mahal sekali biayanya. 
Kasusnya pada film ketika Nyoman mencoba protes namun dirinya justru terjerat dalam 
hukum atas vonis menganggu operasional perusahaan. Nyoman menjelaskan bahwa di 
era Soeharto, pemerintah yang telah membawanya ke Kalimantan Timur untuk tinggal 
dan bercocok tanam. Namun kini justru pemerintah juga yang menghancurkan mata 
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pencariannya dengan mengizinkan perusahaan terus mengexploitasi tempat tinggal dan 
perkebenunan miliknya. (Sexy Killers 2019, menit ke 9:44). 

Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara tidak memiliki pilihan karena tidak 
dapat bergantung dan meluapkan aspirasi pada mereka yang sudah semestinya 
mengayomi. Sangat mustahil bagi Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara juga untuk 
melawan, karena hak suara telah dikalahkan pada radikalnya kekuasaan yang telah 
tersebar. Ketidakberdayaan Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara membuatnya 
sangat sulit untuk melarikan diri. Lingkaran oligarki membuat Nyoman dan masyarakat 
harus rela menelan kenyataan pahit meski telah dijajahi bertahun-tahun lamanya. Jika 
mereka ingin keluar dari lingkaran oligarki, Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara 
harus rela hak miliknya diambil, dan mulai menata kehidupan kembali untuk pindah ke 
daerah lainnya. Namun, implementasi tidak akan semudah angan. Sesuai pada teori 
yang dijelaskan pada Winters, implementasi ini akan membutuhkan biaya yang sangat 
mahal. 
 
Elite dalam Lingkaran Oligarki 

Pada tahun 2019 Indonesia merayakan pesta demokrasi dengan memilih dua kubu 
kandidat presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi-Amin dan Prabowo- Sandi Uno. Film 
Sexy Killers justru membuat geger dengan menyuguhkan penemuan alur keterlibatan 
dua kubu tersebut dalam operasional tambang batu bara di Kalimantan Timur. 
Keterlibatan dua kubu capres dan cawapres 2019 semakin hangat lagi disoroti mengingat 
dampaknya yang telah merenggut banyak korban jiwa. Film Sexy Killers juga menyeret 
beberapa tokoh politik di Indonesia. Tokoh- tokoh yang telah disebutkan diduga terjerat 
dalam lingkaran oligarki. 

Beberapa nama pemain dari kedua kubu Jokowi-Amin dan Prabowo- Sandiaga uno 
disuguhkan. Pada kubu jokowi amin yang terkait langsung degan bisnis tambang dan 
energi yang tergabung dalam tim bravo 5 yakni Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan 
Saudi Marambessy. Selain mereka, juga disebutkan nama lain seperti Hary 
Tanaoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kala, Andi Syamsudin 
Arsyad, dan Oesman Sapta Oedang. 

Tak kalah menarik, kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun disuguhkan. Lebih gamblang 
lagi ketika Prabowo dan Sandiaga Uno diketahui merupakan pemain lama sektor 
tambang dan energi. Selain mereka beberapa nama juga disebutkan seperti Hutomo 
Mandala Putra atau Tommy Suharto, Maher AlGadrie, Hashim 

Djojohadikusumo, Sudirman Said, Ferry Mursyadan Baldan dan Zulkifli Hasan. Hal 
ini menjadi semakin menarik ketika PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno telah 
melepas sebagian sahamnya sebesar 130 Milyar kepada perusahaan PT Toba Bara milik 
Luhut Binsar PAnajaitan. 

Berdasarkan laporan jaringan advokasi tambang 4 (JATAM) perusahaan keluarga 
Luhut Binsar Panjaitan setidaknya memiliki 50 lubang tambang. Masing- masing dimiliki 
oleh anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara 
sebanyak 13 lokasi lubang, PT Trisensa Mineral Utama sebanyak 14 lokasi lubang, PT 
Indomining memiliki sebanyak 14 lokasi lubang, dan juga PT Kutai Energi sebanyak 9 
lubang tambang batu bara. Sehingga total lahan konsensi yang dikuasai oleh perusahaan 
yang terafisiliasi dengan menteri kordinator kemaritiman di kabinet presiden Jokowi 
periode 2014-2024 adalah sebanyak 14 ribu hektar (JATAM dalam Sexy Killers 2019, menit 
ke 22:40). PT Toba Bara pada akhirnya memiliki usaha dari hulu ke hilir dari tambang 
batu baraa sampai pada pemilik saham PLTU di beberapa daerah. Grup Toba Sejahtera 
terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal dand Mining, Toba Oil and 
Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property 
and Infrrastucture. Keenam anak usaha tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 16 
perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. 
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pencariannya dengan mengizinkan perusahaan terus mengexploitasi tempat tinggal dan 
perkebenunan miliknya. (Sexy Killers 2019, menit ke 9:44). 

Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara tidak memiliki pilihan karena tidak 
dapat bergantung dan meluapkan aspirasi pada mereka yang sudah semestinya 
mengayomi. Sangat mustahil bagi Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara juga untuk 
melawan, karena hak suara telah dikalahkan pada radikalnya kekuasaan yang telah 
tersebar. Ketidakberdayaan Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara membuatnya 
sangat sulit untuk melarikan diri. Lingkaran oligarki membuat Nyoman dan masyarakat 
harus rela menelan kenyataan pahit meski telah dijajahi bertahun-tahun lamanya. Jika 
mereka ingin keluar dari lingkaran oligarki, Nyoman dan masyarakat Kutai Kartanegara 
harus rela hak miliknya diambil, dan mulai menata kehidupan kembali untuk pindah ke 
daerah lainnya. Namun, implementasi tidak akan semudah angan. Sesuai pada teori 
yang dijelaskan pada Winters, implementasi ini akan membutuhkan biaya yang sangat 
mahal. 
 
Elite dalam Lingkaran Oligarki 

Pada tahun 2019 Indonesia merayakan pesta demokrasi dengan memilih dua kubu 
kandidat presiden dan wakil presiden yaitu Jokowi-Amin dan Prabowo- Sandi Uno. Film 
Sexy Killers justru membuat geger dengan menyuguhkan penemuan alur keterlibatan 
dua kubu tersebut dalam operasional tambang batu bara di Kalimantan Timur. 
Keterlibatan dua kubu capres dan cawapres 2019 semakin hangat lagi disoroti mengingat 
dampaknya yang telah merenggut banyak korban jiwa. Film Sexy Killers juga menyeret 
beberapa tokoh politik di Indonesia. Tokoh- tokoh yang telah disebutkan diduga terjerat 
dalam lingkaran oligarki. 

Beberapa nama pemain dari kedua kubu Jokowi-Amin dan Prabowo- Sandiaga uno 
disuguhkan. Pada kubu jokowi amin yang terkait langsung degan bisnis tambang dan 
energi yang tergabung dalam tim bravo 5 yakni Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, dan 
Saudi Marambessy. Selain mereka, juga disebutkan nama lain seperti Hary 
Tanaoesoedibjo, Surya Paloh, Sakti Wahyu Trenggono, Jusuf Kala, Andi Syamsudin 
Arsyad, dan Oesman Sapta Oedang. 

Tak kalah menarik, kubu Prabowo-Sandiaga Uno pun disuguhkan. Lebih gamblang 
lagi ketika Prabowo dan Sandiaga Uno diketahui merupakan pemain lama sektor 
tambang dan energi. Selain mereka beberapa nama juga disebutkan seperti Hutomo 
Mandala Putra atau Tommy Suharto, Maher AlGadrie, Hashim 

Djojohadikusumo, Sudirman Said, Ferry Mursyadan Baldan dan Zulkifli Hasan. Hal 
ini menjadi semakin menarik ketika PT Saratoga Investama milik Sandiaga Uno telah 
melepas sebagian sahamnya sebesar 130 Milyar kepada perusahaan PT Toba Bara milik 
Luhut Binsar PAnajaitan. 

Berdasarkan laporan jaringan advokasi tambang 4 (JATAM) perusahaan keluarga 
Luhut Binsar Panjaitan setidaknya memiliki 50 lubang tambang. Masing- masing dimiliki 
oleh anak perusahaan PT Toba Bara Sejahtera yaitu PT Adimitra Baratama Nusantara 
sebanyak 13 lokasi lubang, PT Trisensa Mineral Utama sebanyak 14 lokasi lubang, PT 
Indomining memiliki sebanyak 14 lokasi lubang, dan juga PT Kutai Energi sebanyak 9 
lubang tambang batu bara. Sehingga total lahan konsensi yang dikuasai oleh perusahaan 
yang terafisiliasi dengan menteri kordinator kemaritiman di kabinet presiden Jokowi 
periode 2014-2024 adalah sebanyak 14 ribu hektar (JATAM dalam Sexy Killers 2019, menit 
ke 22:40). PT Toba Bara pada akhirnya memiliki usaha dari hulu ke hilir dari tambang 
batu baraa sampai pada pemilik saham PLTU di beberapa daerah. Grup Toba Sejahtera 
terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal dand Mining, Toba Oil and 
Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property 
and Infrrastucture. Keenam anak usaha tersebut kemudian terbagi lagi menjadi 16 
perusahaan yang bergerak di berbagai sektor. 

Sandiago Uno juga memiliki perusahaan PT Multi Harapan Utama, PT Saratoga 
Investama dan PT Adaro Energi dimana sebagian saham Adaro Energi juga dimiliki oleh 
adik kandung Erick Tohir selaku ketua tim pemenangan kubu Jokowi. Selain itu adik 
kandung Prabowo Subianto memiliki saham di PT Batu Hitam Perkasa dan sejumlah 
perusahaan lainnya. Kelurga ini merupakan pemain lama batu bara. 

Winters (2011:26) mengatakan sejatinya hal paling fatal dalam lingkaran oligarki 
yaitu ketika kekuasaan oligarki didapatkan melalui kekuasaan jabatan pemerintah. 
Pemerintah yang sudah seharusnya mampu mengendalikan perilaku oligarki dengan 
menerapkan sistem yang tegas justru akan ikut terbawa arus lingkaran oligarki. Meskipun 
dipanggung politik tokoh politik tersebut seolah menawarkan jargon diferensiasi jargon-
jargon kerakyatan, Sexy Killers menyuguhkan alur bagan yang jelas pemain batubara di 
dalamnya. Siapa berhubungan dengan siapa dan siapa saja yang bekerjasama di 
dalamnya. 
 
SIMPULAN 

Oligarki dipahami sebagai lingkaran kekuasaan yang menekan kaum minoritas. 
Berbagai potret memperlihatkan bahwa oligarki memiliki sejumlah dampak kerugian. 
Dampak yang paling terlihat akibat oligarki yaitu adanya kesenjangan antara kelas sosial. 
Teori oligarki Winters mampu membuktikan kasus tambang batu bara di Kalimantan 
Timur memiliki indikasi lingkaran oligarki di dalamnya. Sexy Killers menjadi fakta 
empiris melalui alur bagan yang jelas pemain batubara di dalamnya. Siapa 
berhubungan dengan siapa dan siapa saja yang bekerjasama di dalamnya. Para penguasa 
saling bekerja sama dalam mempertahankan kekayaannya dengan masuk ke dalam suatu 
komunitas jabatan yang memiliki otoritas. Melalui otoritas, para elite mengendalikan 
sumber daya material untuk meningkatkan kekayaan dan mempertahankan posisi 
sosialnya. 

Oligarki yang terlihat pada era Soeharto ternyata tidak lantas menghilang begitu 
saja. Oligarki justru berkembang dengan wujud yang berbeda. Oligarki saat 
pemerintahan Soeharto bersifat oligarki sultanisti dan saat ini bertransformasi menjadi 
oligarki penguasa kolektif. 

Oligarki seolah sulit dihilangkan. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan agar 
dapat meminimalisir lingkaran oligarki. Pertama, diperlukan adanya political will dari 
para elite politik. Kesuksesan upaya menghilangkan oligarki tidak lain harus melalui 
kesadaran elite itu sendiri. Para elite politik maupun pelaku oligarki yang kini tersebar 
didunia pemerintahan harus betul-betul menyadari bahwa peran mereka untuk 
kepentingan bersama dan kebijakan yang diambil bukan pada perpektif kepentingan 
pribadi. Kemudian, pada aktor pemerintah yang sejatinya bukan bagian aktor oligarki 
namun mau tidak mau harus melakukan perintah untuk terjerat dalam lingkaran 
tersebut, sejatinya mereka harus menyadari bahwa Negara dan seluruh lapisan 
masyarakat masih sangat membutuhkan dan mendukung ideologi luhur yang berasal 
dari hati nurani. Mereka harus memahami bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar 
berada pada jalur yang salah dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Berbicara pada 
perspective agama, seharusnya mereka mulai merenungkan pertangungjawaban atas apa 
yang telah dilakukan. Jika hal ini benar-benar dipahami maka, sebagaian aktor 
pemerintah tidak akan lagi khawatir untuk menentang jalannya misi elite oligarki. 

Kedua ketegasan payung hukum. Potret penetapan minimal jarak sebanyak 500M 
yang tidak diindahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara nomer 79 
Tahun 2013 memperlihatkan adanya payung hukum yang sudah tidak lagi kokoh. Untuk 
menumbuhkan ketegasan hukum maka, harus dilakukan oleh masyarakat yang bersifat 
netral. Media dan lembaga masyarakat harus memegang kendali lebih besar dipoint ini. 
Sehingga keduanya dapat menjadi control untuk pemerintah yang tidak lagi sehat. 
Berita yang dimunculkan oleh media dan tuntutan yang senantiasa dilakukan oleh 
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masyarakat akan berdampak pada pertimbangan elite oligarki dalam memilih langkah. 
Jika hal ini benar-benar dilakukan maka, tidak menutup kemungkinan elite oligarki akan 
kalah dengan besarnya masa dalam memperjuangkan haknya. Sehingga payung hukum 
berfungsi sebagaimana mestinya. 
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ABSTRAK 
 

Dampak Covid 19 membuat pemerintahan di Desa Sukoharjo Kecamatan 
Sukoharjo Kabupaten Pringsewu menggelontorkan dana Desa yang seharusnya untuk 
pembangunan beralih menjadi BLT untuk warga yang terkena dampak covid 19. Tujuan 
penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah Desa Sukoharjo II yang 
telah berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu 
menggambarkan secara runtut kebijakan yang di ambil di Desa Sukoharjo II. metode 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, kemudian data 
yang terkumpul di analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya pemerintah Desa 
Sukoharjo II berhasil melakukan kebijakan telah berjalan dengan baik berdasarkan 
indikator evaluasi kebijakan publik dari William N Dunn, seperti efektivitas, kecukupan, 
pemerataan, responsivitas, dan ketepatan telah berjalan sesuai dengan peraturan 
pemerintah yang menetapkan calon keluarga penerima manfaat dana Desa sesuai 
dengan peraturan yang di keluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
Kabupaten Pringsewu dengan menyingkronkan data terlebih dahulu dengan data daftar 
terpadu keluarga sejahtera (DTKS) dari Dinas Sosial. 
Kata kunci : Dana Desa, Dampak Pandemi, Evaluasi Kebijakan. 
 

ABSTRACT 
The impact of Covid 19 made the government in Sukoharjo village, Sukoharjo sub-

district, Pringsewu regency, pour out village funds that should have been converted into 
BLT for residents affected by covid 19. The purpose of this study is to evaluate the 
policies of the Sukoharjo II village government that have been ongoing. This study used 
a qualitative approach, namely describing the policies adopted in the village of Sukoharjo 
II coherently. data collection methods using interviews and documentation, then the 
data collected is analyzed with a qualitative approach. The result is that the Sukoharjo II 
village government has succeeded in carrying out policies that have been running well 
based on indicators of evaluation of public policies from William N Dunn, such as 
effectiveness, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy have been running in 
accordance with government regulations that determine potential family beneficiaries of 
village funds in accordance with regulations. issued by the central government and the 
regional government of Pringsewu Regency by synchronizing the data in advance with 
the integrated list of prosperous families (DTKS) from the Social Service Agency. 
Keywords : Impact of Pandemic, Village Fund Assistance, Policy Evaluation. 
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Pendahuluan 
Pada tanggal 31 Desember Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasikan 

masalah kesehatan dunia yaitu dengan ditemukanya adanya kasus kluster pneumonia 
dengan etiologi yang terjadi di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Laproan kematian 
atas kasus ini terus berkembang hingga menyebabkan importisasi di China. Kemudia 
pada tanggal 12 Februri 2020 WHO secara resmi menetapkan jenis penyakit novel 
coronavirus terhadap manusia ini dengan nama coronavirus disease atau yang sering 
disebut dengan (Covid-19) dan WHO sudah menetapkan covid-19 sebagai pendemi. Di 
Indonesia kasus pertama covid-19 muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 
laporan 2 kasus konfirmasi covid-19. Adanya temuan kasus covid-19 di Indonesia inilah 
yang menjadi awal kebijakan pemerintah dengan menereapkan lock down di seluruh 
Indonesia (Maun, 2020 ). 

Hadirnya pandemic covid-19 meberikan pengaruh terhadap seluruh sektor 
masyarakat Indonesia, misalkan sektor pendidikan yang terkena dampak dengan 
penerapan lockdown mengharuskan siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan 
Mahsiswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan dihimbau untuk 
melakukan pembelajan melalui daring (pembelajaran online). Dari sektor transportasi 
para diriver ojek online tidak bisa lagi mengantarkan penumpang melainkan hanya 
mengantarkan pesananan berupa barang saja. Dan di sektor ekonomi juga terkena 
dampak dengan mulai sepimya pertokoan dari minat pembeli, dan hilangnya pekerjaan 
karena di PHK ole perusahaan. Pandemic covid-19 juga memukul sektor pariwisata 
karena tidak bisa melakukan perjalanan dari luar daerah dan himbauan untukk dirumah 
saja juga tidak sedikit menjadi pukulan di seluruh sektor yang terbiasa dengan 
pekerjaan di luar dan kerumunan orang banyak.(Mufida, 2020 ) 

Dampak dari pandemi ini sendiri bagi keberlangsungan hidup orang banyak 
menimbulkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang kehilangan 
mata pencaharian dari adanya covid-19 dan menambah angka pengangguran yang 
menyebabkan banyak kantor atau buruh pabrik yang memberhentikan tenaga kerja 
akibat dampak dari covid-19. 

Pandemi Covid-19 adalah suatu masalah yang sangat penting ditahun 2020 ini karena 
karena beerdampak langsung kepada masyarakat di berbagai sektor. Hadirnya bencana 
covid-19 menyebabkan pemerintah harus menggelontorkan bantuan untuk masyarakat 
baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota bahkan sampai kepada pemerintah 
Desa untuk menggelontorkan bantuan kepada masyarakat akibat adanya wabah covid-19 
yang mengguncang Indonesia. Untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya 
pemulihan ekonomi ditingkat Desa maka pemerintah melakukan kebijakan yang strategis. 
Kebijakan tersebut yaitu dengan memprioritaskan penggunaan dana Desa dan 
memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19 sesuai PermenDesa PDTT 7 Tahun 
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menangani pandemi 
covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai 
atau swakelola (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020). Dana Desa merupakan instrumen 
untuk menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera, setelah pandemi covid- 19 
menyerang dan kebutuhan terus membengkak mengakibatkan masalah baru di Desa. 

Dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk 
miskin di Desa yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggaldan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
Berdasarkan peraturan diatas makaguna menanggulangi dampak dari adanya pandemi 
global tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu membuat sebuah kebijakan 
untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan BLT dana Desa untuk 
keluarga terdampak covid-19 dengan Nomor: 142/254/D.10/2020. Surat Bupati 
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Pendahuluan 
Pada tanggal 31 Desember Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengonfirmasikan 

masalah kesehatan dunia yaitu dengan ditemukanya adanya kasus kluster pneumonia 
dengan etiologi yang terjadi di Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Laproan kematian 
atas kasus ini terus berkembang hingga menyebabkan importisasi di China. Kemudia 
pada tanggal 12 Februri 2020 WHO secara resmi menetapkan jenis penyakit novel 
coronavirus terhadap manusia ini dengan nama coronavirus disease atau yang sering 
disebut dengan (Covid-19) dan WHO sudah menetapkan covid-19 sebagai pendemi. Di 
Indonesia kasus pertama covid-19 muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya 
laporan 2 kasus konfirmasi covid-19. Adanya temuan kasus covid-19 di Indonesia inilah 
yang menjadi awal kebijakan pemerintah dengan menereapkan lock down di seluruh 
Indonesia (Maun, 2020 ). 

Hadirnya pandemic covid-19 meberikan pengaruh terhadap seluruh sektor 
masyarakat Indonesia, misalkan sektor pendidikan yang terkena dampak dengan 
penerapan lockdown mengharuskan siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan 
Mahsiswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan dihimbau untuk 
melakukan pembelajan melalui daring (pembelajaran online). Dari sektor transportasi 
para diriver ojek online tidak bisa lagi mengantarkan penumpang melainkan hanya 
mengantarkan pesananan berupa barang saja. Dan di sektor ekonomi juga terkena 
dampak dengan mulai sepimya pertokoan dari minat pembeli, dan hilangnya pekerjaan 
karena di PHK ole perusahaan. Pandemic covid-19 juga memukul sektor pariwisata 
karena tidak bisa melakukan perjalanan dari luar daerah dan himbauan untukk dirumah 
saja juga tidak sedikit menjadi pukulan di seluruh sektor yang terbiasa dengan 
pekerjaan di luar dan kerumunan orang banyak.(Mufida, 2020 ) 

Dampak dari pandemi ini sendiri bagi keberlangsungan hidup orang banyak 
menimbulkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Banyak orang yang kehilangan 
mata pencaharian dari adanya covid-19 dan menambah angka pengangguran yang 
menyebabkan banyak kantor atau buruh pabrik yang memberhentikan tenaga kerja 
akibat dampak dari covid-19. 

Pandemi Covid-19 adalah suatu masalah yang sangat penting ditahun 2020 ini karena 
karena beerdampak langsung kepada masyarakat di berbagai sektor. Hadirnya bencana 
covid-19 menyebabkan pemerintah harus menggelontorkan bantuan untuk masyarakat 
baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota bahkan sampai kepada pemerintah 
Desa untuk menggelontorkan bantuan kepada masyarakat akibat adanya wabah covid-19 
yang mengguncang Indonesia. Untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 dan upaya 
pemulihan ekonomi ditingkat Desa maka pemerintah melakukan kebijakan yang strategis. 
Kebijakan tersebut yaitu dengan memprioritaskan penggunaan dana Desa dan 
memberikan stimulus bantuan penanganan covid-19 sesuai PermenDesa PDTT 7 Tahun 
2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 untuk menangani pandemi 
covid-19 dan program-program kegiatan pembangunan dengan sistem padat karya tunai 
atau swakelola (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020). Dana Desa merupakan instrumen 
untuk menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera, setelah pandemi covid- 19 
menyerang dan kebutuhan terus membengkak mengakibatkan masalah baru di Desa. 

Dasar juridis dan implementatif Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk 
miskin di Desa yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggaldan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas PeraturanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 
Berdasarkan peraturan diatas makaguna menanggulangi dampak dari adanya pandemi 
global tersebut pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu membuat sebuah kebijakan 
untuk membantu masyarakat dengan memberikan bantuan BLT dana Desa untuk 
keluarga terdampak covid-19 dengan Nomor: 142/254/D.10/2020. Surat Bupati 

Pringsewu tersebut di tujukan kepada seluruh Camat dan Kepala Desa di Kabuapaten 
Pringsewu yang menjadi dasar dan pedoman dalam mendata calon keluarga penerima 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa. 

Salah satu keunggulan dana Desa yaitu alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara; bisa digunakan untuk membangun 

legitimasi dan kredibilitas pemerintah Desa melalui penyelesaian masalah secara 
lokal; bisa juga sebagai program aksi cepat yang dapat segera dimulai; bisa menjadi 
pelengkap program lain supaya meminimalkan dampak sosial dan ekonomi; tidak 
membutuhkan sistem baru jadi aparat Desa bisa langsung bergerak sebab sudah 
memahami sistem yang ada; kemudian sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, 
dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas. Dana 
Desa adalah alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung untuk 
mendukung sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan 
Desa (Maun, 2020). 

Pekon/Desa Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu adalah 
Pekon/Desa yang warganya terkena dampak langsung dari pandemi covid- 

19. Dengan terbitnya surat keputusan Bupati Kabupaten Pringsewu maka 
pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II khususnya Kepala Pekon/Desa segera mungkin 
untuk membuat pendataaan calon keluarga penerima bantuan langsung tunai atau (BLT) 
dana Desa atau (DD) sesuai dengan ketetapan bupati Kabupaten Pringsewu. 

Berbagai syarat calon keluarga penerima manfaat yang berhak menerima BLT 
Desa adalah kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai penyakit 
kronis. Selain itu akan mempertimbangkan Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau 
(DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos), dan juga diupayakan bahwacalon penerima 
bantuan langsung tunai BLT dana Desa ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan 
Program KeluargaHarapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), Bantuan setoran 
Tunai (BST kementrian Sosial melalui kantor pos) dan Kartu Prakerja serta bantuan dari 
dinas ketehanan pangan. 

Pendataan sendiri dilakukan oleh Kasi Kesra, Kadus, RT, PSM, kemudian di 
tentukan dalam musyawarah khusus, yang telah di verifikasi, validasi dan keputusan 
akhir penetapan calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) dana 
Desa di buatkan berita acara yang di tanda tangani oleh kepala pekon/Desa Sukoharjo 
II dan Ketua BHP atau (BPD). Dan usulan tersebut di setorkan ke camat untuk 
disampaikan kepada bupati meluli dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa (PMD). 

Metode penyaluran untuk penerima bantuan langsung tunai dana Desa dilakukan 
oleh pemerintahanpekon/Desa dengan metode non tunai (cash less) langsng ke rekening 
keluarga penerima manfaat BLT dana Desa dengan menggunakan Bank BRI sebagai 
mitra. Dana yang diterima keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai (BLT) 
dana Desa Sukoharjo II yaitu Rp. 600.000 untuk 3 Bulan pertama, yaitu April, Mei Juni, 
Kemudian Rp.300.000 untuk bulan Agustus-Desember. 

Kebijakan yang di ambil Kepala pekon/Desa Sukoharjo II, merupakan sebagai 
kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk dapat menggunakan dana Desa untuk 
penanggulangan bencana pandemic covid-19 untuk mengurangi tanggungan warga 
masyarakat yang terkena dampak. Kebijakan public adalah sebuah proses yang diambil 
pemerintah untuk tujuan melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, hasil dari proses 
politik yang berjalan pada penyelenggaraan negara. kemudian menurut Wiliiam N. 
Dunn “tahap-tahap kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 
adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan 
digunakan sebagai alat melihat sejauh mana kebijakan yang diambil telah mampu 
memecahkan permasalahan dan memberikan dampak sesuai yang diharapkan. Evaluasi 
kebijakan dilakukan dalam seluruh tahapan kebijakan, tidak hanya dilakukan pada tahap 
akhir saja (Kurnia & Widhiasthini, 2021). 
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Sebagai suatu kegiatan yang fungsional maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai 
suatu prses tahapan yang harus ada dalam setiap tahapan. Artinya, seluruh proses 
kebijakan baik itu dari proses awal hingga proses akhir harus selalu melewati proses 
evaluasi kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan atau penilaian. kemudian, 
evaluasi kebijakan dibedakan ke dengan dua tugas yang bermacam, yaitu: (a) untuk 
menggambarkan dampak yang di timbulkan oleh suatu kebijakan serta konsekuensi yang 
akan di dapatkan dari suatu kebijakan, dan (b) menetapkan kriteria dan standar untuk 
menilai keberhasialan dan kegagalan pada suatu kebijakan (Sartika, 2011). 

Telah banyak studi yang membahas penelitian mengenai evaluasi kebijakan dan 
dana Desa evaluasi kebijakan padat karya tunai untuk pemberdayaan 

di Desa (Kurnia & Widhiasthini, 2021), penggunaan dana Desa untuk 
penanggulangan covid-19 (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020), Efektivitas program 
Dana Desa (Maun,2020), serta polemik dengan dikeluarkannya bantuan sosial ke 
masyarakat salah satunya yaitu kriteria penetapan BLT dana Desa yang hampir mirip 
dengan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian sosial (Mufida, 2020). Namun 
masih sedikit yang membahas evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana 
Desa akibat pandemi Covid 19. Sehingga studi ini akan lebih memfokuskan mengenai 
evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa di Pekon/Desa Sukoharjo II 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan konsep evaluasi 
kebijakan Wiliam N Dunn, menggunakan indikator seperti efektivitas, responsivitas, 
pemerataan, kecukupan dan ketepatan. 

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang permasalahan di atas, penulis 
melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana 
Desa di Desa Sukoharjo II. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui program BLT di pekon/Desa Sukoharjo II sudah berjalan dengan baik 
atau belum dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. 
 
Metode 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Yaitu suatu model penelitian dengan menggambarkan secara rinci mengenai data, 
informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan 
data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang (Sugiyono, 2010). Pada penelitian 
ini penulis berusaha menggambarkan mengenai evaluasi kebijakan bantuan langsung 
tunai dana Desa di pekon/Desa Sukoharjo II. Kemudian untuk melengkapi kebutuhan 
data dan informasi dari suatu kejadian kebijakan yang di ambil oleh pemerintah 
pekon/Desa sukoharjo II ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
melengkapi penelitian tersebut (Sugiyono, 2010).Teknik pengumulan data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, setelah itu data yang telah 
diperoleh dilakukan reduksi data. Selanjutnya dilakukan penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Potret Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II 

Pekon adalah sebutan Desa yang di pakai di Kabupaten Pringsewu, dan 
Pekon/Desa Sukoharjo II merupakan sebuah pekon/Desa yang terletak di Kabupaten 
Pringsewu Provinsi Lampung. Sebagai sebuah Desa yang juga terdampak akibat adanya 
pandemi Global Covid-19 maka sebagai ujung tombak dari pemerintah maka Kepala 
Desa Sukoharjo II menjalankan anjuran dari pemerintah Pusat serta daerah untuk 
menggunakan dana Desa tersebut sebagai bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang 
diperuntukkan bagi masyarakat atas dampak dari pandemic covid-19. BLT Dana Desa 
merupakan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan 
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Sebagai suatu kegiatan yang fungsional maka evaluasi kebijakan dipandang sebagai 
suatu prses tahapan yang harus ada dalam setiap tahapan. Artinya, seluruh proses 
kebijakan baik itu dari proses awal hingga proses akhir harus selalu melewati proses 
evaluasi kebijakan untuk mengambil sebuah keputusan atau penilaian. kemudian, 
evaluasi kebijakan dibedakan ke dengan dua tugas yang bermacam, yaitu: (a) untuk 
menggambarkan dampak yang di timbulkan oleh suatu kebijakan serta konsekuensi yang 
akan di dapatkan dari suatu kebijakan, dan (b) menetapkan kriteria dan standar untuk 
menilai keberhasialan dan kegagalan pada suatu kebijakan (Sartika, 2011). 

Telah banyak studi yang membahas penelitian mengenai evaluasi kebijakan dan 
dana Desa evaluasi kebijakan padat karya tunai untuk pemberdayaan 

di Desa (Kurnia & Widhiasthini, 2021), penggunaan dana Desa untuk 
penanggulangan covid-19 (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020), Efektivitas program 
Dana Desa (Maun,2020), serta polemik dengan dikeluarkannya bantuan sosial ke 
masyarakat salah satunya yaitu kriteria penetapan BLT dana Desa yang hampir mirip 
dengan bantuan sosial yang dikeluarkan oleh kementerian sosial (Mufida, 2020). Namun 
masih sedikit yang membahas evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana 
Desa akibat pandemi Covid 19. Sehingga studi ini akan lebih memfokuskan mengenai 
evaluasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana Desa di Pekon/Desa Sukoharjo II 
Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu dengan menggunakan konsep evaluasi 
kebijakan Wiliam N Dunn, menggunakan indikator seperti efektivitas, responsivitas, 
pemerataan, kecukupan dan ketepatan. 

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang permasalahan di atas, penulis 
melakukan penelitian tentang evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) dana 
Desa di Desa Sukoharjo II. Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu 
untuk mengetahui program BLT di pekon/Desa Sukoharjo II sudah berjalan dengan baik 
atau belum dan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. 
 
Metode 
Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Yaitu suatu model penelitian dengan menggambarkan secara rinci mengenai data, 
informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan 
data berupa kata-kata atau pernyataan dari seseorang (Sugiyono, 2010). Pada penelitian 
ini penulis berusaha menggambarkan mengenai evaluasi kebijakan bantuan langsung 
tunai dana Desa di pekon/Desa Sukoharjo II. Kemudian untuk melengkapi kebutuhan 
data dan informasi dari suatu kejadian kebijakan yang di ambil oleh pemerintah 
pekon/Desa sukoharjo II ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 
melengkapi penelitian tersebut (Sugiyono, 2010).Teknik pengumulan data yang 
digunakan yaitu dengan menggunakan teknik obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, setelah itu data yang telah 
diperoleh dilakukan reduksi data. Selanjutnya dilakukan penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan. 
 
Hasil dan Pembahasan 
1. Potret Penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II 

Pekon adalah sebutan Desa yang di pakai di Kabupaten Pringsewu, dan 
Pekon/Desa Sukoharjo II merupakan sebuah pekon/Desa yang terletak di Kabupaten 
Pringsewu Provinsi Lampung. Sebagai sebuah Desa yang juga terdampak akibat adanya 
pandemi Global Covid-19 maka sebagai ujung tombak dari pemerintah maka Kepala 
Desa Sukoharjo II menjalankan anjuran dari pemerintah Pusat serta daerah untuk 
menggunakan dana Desa tersebut sebagai bentuk bantuan langsung tunai (BLT) yang 
diperuntukkan bagi masyarakat atas dampak dari pandemic covid-19. BLT Dana Desa 
merupakan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan 

pengembangan Desa kemudian dialihkan menjadi dana bantuan tunai. 
Sebelum penggunaan BLT dana Desa di peruntukan akibat wabah covid- 19 

program tersebut sudah pernah di lakukan juga di Indonesia yaitu ketika adanya kenaikan 
BBM. Pemberian sejumlah uang ataupun dana tunai untuk masyarakat kurang mampu 
setelah diputuskan oleh pemerintah bahwasannya terjadi kenaikan harga BBM salah 
satunya dengan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi tersebut diperuntukkan 
bagi masyarakat kurang mampu dapat dikatakan dengan BLT. 

Berbeda dengan agenda BLT sebelumnya bantuan ini diberikan dengan 
menggunakan kualifikasi dan pendataan yang ketat sesuai dengan surat keputasan 
Bupati Kabupaten Pringsewu dan dari Dinas Sosial Kabupupaten Pringsewu bahwa BLT 
deberikan untuk kelompok yang rentan terdampak covid-19, dengan kualifikasi, keluarga 
miskin yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Keluarga Non 
PKH/BPNT, kehilangan mata pencaharian, belum terdata serta memiliki riwayat 
penyakit kronis maupun menahun. 

Mekanisme pendataan dilakukan oleh perangkat Desa, dan di bantu oleh Pekerja 
Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kerja Sosial Kecamatan 

(TKSK),)Puskesos serta Pendampung PKH sesuai dengan surat tugas yang di 
keluarkan oleh Kepala Desa Sukoharjo II. sebelum menentukan keluarga penerima BLT 
Dana Desa terlebih dahulu di verifikasi keluarga yang telah mendapatkan bantuan 
PKH/ BPNT, Keluarga Penambahan BPNT dan Bantuan Sosial Tunai dari dinas Sosial dan 
berikut daftar tabel pendataan awal yang dilakukan dengan jumlah KK yang ada di Desa 
Sukoharjo II sebanyak 890 KK, terdiri dari 4 RW dan 12 RT. 
 

Tabel 1. Jumlah Keluarga Penerima Bantuan 
No Jenis Bantuan Jumlah 
1. BPNT RASTA PKH 151 
2. BPNT RASTA NON PKH 65 
3. Perluasan BPNT 141 
4. BST 105 
5. BLT DD 171 

Sumber : Pemerintah pekon/Desa Sukoharjo 2020. 
 

Setelah penetapan keluarga yang diusulkan oleh ketua RT dan RW kemudian 
nama-nama keluarga penerima bantuan BLT Dana Desa di musyawarahkan bersama 
dengan Badan Pemusywaratan Desa dalam acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) 
untuk memverifikasi, memvalidasi dan memfinalisasi usulan penerima bantuan tersebut 
untuk kemudian disetujui Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa sebagai 
keluarga yang menerima bantuan tersebut. 

Kebijakan yang di ambil oleh Kepala Desa Sukoharjo II dengan mempertimbangkan 
validasi diatas maka keputusan yang di ambil Kepala Desa Sukoharjo II yaitu 171 KK 
sebagai penerima BLT Dana Desa. Penyaluran dilakukan dengan mekanisme Non Cash 
yaitu dengan cara mentransfer ke rekening BRI penerima Bantaun Langsung Tunai. Dan 
penerima bantuan pun dibuatkan rekening dan ATM BRI kepda penerima bantuan. 
Bantuan yang diberikan terhitung April Mei Juni dengan besaran uang yaitu Rp.600.000. 
Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan di tingkat Desa dengan mempertimbangkan 
surat keputusan pemerintah pusat dan daerah juga mengeluarkan kebijakan public yang 
berguna dan membantu kepentingan orang banyak sebagai dampak dengan adanya 
covid-19 yakni dengan pemberian BLT yang sumber utamanya dari dana Desa. 
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2. Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukahorjo II 
Kebijakan publik adalah sesuatu tindakan yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh 

pemerintah. Kebijakan publik juga tidak bisa memuaskan semua orang, karena pasti ada 
pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik 
juga harus mengandung manfaat bersama bagi warganya dan menimbulkan dampak 
kerugian sekecil mungkin bagi warga masyarakatnya. Kebijakan harus menjadi 
pertimbangan bersama supaya kebijakan tersebut berhasil dan menguntungkan 
masyarakat, selain itu kebijakan tersebut harus mengandung kebijaksanaan oleh 
pemerintah agar kebijakan yang dibuat sesuai yang diharapkan dan pemerintah harus 
bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan agar tidak salah langkah (Taufiqurkhman, 
2014). 

Tahap akhir dalam formulasi kebijakan ialah evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan 
ada bebeapa tahapan dalam menentukan evaluasi di antaranya sebagai berikut: 
1. evaluasi awal yaitu sebuah evaluasi di tahap awal sebelum tahapan pelaksanaan di 

tetapkan dan di laksananakan 
2. Evaluasi dalam proses implementasi 
3. Evaluasi akhir yaitu sebuah pelaksanaan yang dilakukan karena proses pelaksanaan 

telah selesai dilakukan (Ikbal, 2015) 
 

Kegiatan mengukur suatu kebijakan apakah berhasil ataupun gagal berlandaskan 
pada indikator yang telah ditetapkan disebut Evaluasi Kebijakan Publik. Terdapat dua 
aspek pada Indikator evaluasi kebijakan yakni proses dan hasil. Kebijakan berhasil atau 
gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. Pendekatan yang peneliti 
gunakan yakni dari William N Dunn dengan pengembangan lima indikator atau kriteria 
evaluasi yang mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011) : 

 
No Kriteria Penjelasan 
1 Efektivitas Apakah tujuan yang diharapkan telah tercapai? 
2 Kecukupan Apakah tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah? 
3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata terhadap 

kelompok masyarakat lain? 
4 Responsivitas Apakah hasil kebijakan mendapatkan nilai dan preferensi kepada 

masyarakat? 
5 Ketepatan Apakah hasil yang diharpkan bermanfaat bagi masyarakat? 
 
a. Efektivitas 

Taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun 
usaha dari segi usaha yang diukur disebut efektivitas. Maun (2020) bahwa tingkat 
efektivitas bisa dikatakan berhasil apabila suatu yang diukur sesuai dengan rencana 
yang telah ditargetkan. Apabila rencana tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah 
ditargetkan maka bisa dikatakan program atau kebijakan tersebut tidak efektif. 

Adanya kriteria oleh pemerintah pusat dalam penentuan keluarga penerima 
manfaat BLT dana Desa kebijakan tersebut sangat efektif. Tujuan yang ingin dilakukan 
yaitu membantu warga Desa sukoharjo II yang terkena dampak dari pandemic covid-
19.Dengan keadaan ekonomi yang sulit di masa pandemic khususnya bagi para pelaku 
usaha yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pandemic covid-19 bantuan BLT 
dana Desa dirasa sangat membantu sekali kepada para warga. Berdasarkan temuan 
peneliti keluarga penerima bantuan dirasa sangat membantu dalam menambah uang 
sehari-hari untuk keperluan keluarga, dimana jika di hari-hari biasa ia bisa bekerja 
berjualan di sekolah namun semenjak adanya pandemic keluarga tersebut tidak ada 
pemasukan. Pemberian BLT merupupakan kebijakan yang efektif karena dapat 
menyentuh langsung keluarga yang terkena dampak tersebut, terlebih wewenang dan 
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2. Evaluasi Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukahorjo II 
Kebijakan publik adalah sesuatu tindakan yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh 

pemerintah. Kebijakan publik juga tidak bisa memuaskan semua orang, karena pasti ada 
pihak yang dirugikan dan diuntungkan dalam sebuah kebijakan publik. Kebijakan publik 
juga harus mengandung manfaat bersama bagi warganya dan menimbulkan dampak 
kerugian sekecil mungkin bagi warga masyarakatnya. Kebijakan harus menjadi 
pertimbangan bersama supaya kebijakan tersebut berhasil dan menguntungkan 
masyarakat, selain itu kebijakan tersebut harus mengandung kebijaksanaan oleh 
pemerintah agar kebijakan yang dibuat sesuai yang diharapkan dan pemerintah harus 
bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan agar tidak salah langkah (Taufiqurkhman, 
2014). 

Tahap akhir dalam formulasi kebijakan ialah evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan 
ada bebeapa tahapan dalam menentukan evaluasi di antaranya sebagai berikut: 
1. evaluasi awal yaitu sebuah evaluasi di tahap awal sebelum tahapan pelaksanaan di 

tetapkan dan di laksananakan 
2. Evaluasi dalam proses implementasi 
3. Evaluasi akhir yaitu sebuah pelaksanaan yang dilakukan karena proses pelaksanaan 

telah selesai dilakukan (Ikbal, 2015) 
 

Kegiatan mengukur suatu kebijakan apakah berhasil ataupun gagal berlandaskan 
pada indikator yang telah ditetapkan disebut Evaluasi Kebijakan Publik. Terdapat dua 
aspek pada Indikator evaluasi kebijakan yakni proses dan hasil. Kebijakan berhasil atau 
gagal dinilai dari indikator-indikator yang telah dikembangkan. Pendekatan yang peneliti 
gunakan yakni dari William N Dunn dengan pengembangan lima indikator atau kriteria 
evaluasi yang mencakup sebagai berikut (Subarsono, 2011) : 

 
No Kriteria Penjelasan 
1 Efektivitas Apakah tujuan yang diharapkan telah tercapai? 
2 Kecukupan Apakah tujuan yang diharapkan bisa menyelesaikan masalah? 
3 Pemerataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata terhadap 

kelompok masyarakat lain? 
4 Responsivitas Apakah hasil kebijakan mendapatkan nilai dan preferensi kepada 

masyarakat? 
5 Ketepatan Apakah hasil yang diharpkan bermanfaat bagi masyarakat? 
 
a. Efektivitas 

Taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun 
usaha dari segi usaha yang diukur disebut efektivitas. Maun (2020) bahwa tingkat 
efektivitas bisa dikatakan berhasil apabila suatu yang diukur sesuai dengan rencana 
yang telah ditargetkan. Apabila rencana tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah 
ditargetkan maka bisa dikatakan program atau kebijakan tersebut tidak efektif. 

Adanya kriteria oleh pemerintah pusat dalam penentuan keluarga penerima 
manfaat BLT dana Desa kebijakan tersebut sangat efektif. Tujuan yang ingin dilakukan 
yaitu membantu warga Desa sukoharjo II yang terkena dampak dari pandemic covid-
19.Dengan keadaan ekonomi yang sulit di masa pandemic khususnya bagi para pelaku 
usaha yang kehilangan mata pencaharian akibat adanya pandemic covid-19 bantuan BLT 
dana Desa dirasa sangat membantu sekali kepada para warga. Berdasarkan temuan 
peneliti keluarga penerima bantuan dirasa sangat membantu dalam menambah uang 
sehari-hari untuk keperluan keluarga, dimana jika di hari-hari biasa ia bisa bekerja 
berjualan di sekolah namun semenjak adanya pandemic keluarga tersebut tidak ada 
pemasukan. Pemberian BLT merupupakan kebijakan yang efektif karena dapat 
menyentuh langsung keluarga yang terkena dampak tersebut, terlebih wewenang dan 

pemilihan keluarga di serahkan sepenuhnya kepada pemerintah Desa dengan proses 
validasi yang ketat. Dan tujuan dari BLT dana Desa sendiri untuk membantu masyarakat 
miskin, kehilangan mata pencaharian sangat efektif dan membantu mereka. Dengan uang 
Rp. 600.000 dari bulan April sampai Juni cukup untuk membantu keluarga di Desa 
Sukoharjo II sebagai dampak dari adanya covid-19. Hasilnya para warga pun sangat 
antusias dengan kebijakan tersebut, dan merasa dirinya dibantu oleh pemerintah di 
masa yang serba sulit karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. 

 
b. Kecukupan 

Kecukupan dapat diartikan sebagai suatu tujuan yang telah tercapai dan dirasakan 
dalam menjawab permasalahan yang ada. Tujuan dari pemerintahpekon/Desa Sukoharjo 
II dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dana Desa yaitu untuk membantu dan 
mengurangi beban yang di terita oleh warga masyarakat Sukoharjo II karena adanya 
pandemic covid-19. Dengan adanya pandemi covid-19 Bantuan Langsung tunai (BLT) 
dana Desa jika dilihat dari segi kecukupan dengan besaran uang Rp.600.000 antara bulan 
April sampai Juli dalam hasil penelitian yang di temukan di lapangan uang sebesar 
Rp.600.000 bagi warga penerima manfaat bisa langsung dirasakan oleh warga 
masyarakat. Besaran uang pun langsung di kirim ke rekening masing-masing masyarakat 
yang mendapatkan bantuan tersebut tanpa pemotongan oleh pemerintah pekon/Desa 
maupun petugas Bank. Menurut pengakuan seorang warga bantuan yang diberikan oleh 
pemerintah ini sudah sangat membantu dan sedikit meringankan beban keluarganya. 

 
c. Pemerataan 

Pemerataan yaitu suatu keadilan yang diperoleh dan diberikan dari sebuah kebijakan 
publik. Pemerataan merupakan sebuah indokator dalam kebijakan public yang menuntut 
pemerintah untuk berlaku seadil-adilnya tanpa harus memandang keluarga dan kerabat 
dalam memberikan bantuan. Pemerintah Desa dan tim verifikasi sebelum menentukan 
keluarga penerima manfaat dana Desa mereka melakukan keputasan tersebut 
bedasarkan data dengan DTKS Desa Sukoharjo II untuk di sinkronkan dengan keluarga 
yang sudah menerima BPNT/PKH, BPNT Non PKH, perluasan BPNT dan BST dinas sosial 
yang pengambilan bantuanya dari dinas sosial serta bantuan sosial lainyaseperti sembako, 
kebutuhan pangan dan lain sebagainya bagi warga yang belum tercover bantuan sama 
sekali. Dengan mempertimbangkan data tersebut maka jumlah KK yang ada di Desa 
Sukoharjo II yaitu sebesar 890 dikurangi 462 sehingga hanya tersisa 428 keluarga yang 
menjadi prioritas penerima bantuan BLT DD. 

Mengingat anggaran DD yang di terima Desa Sukoharjo II tidak bisa memberikan 
semuanya kepada warga Desa maka yang ada dalam Desa di tetapkan keluarga penerima 
manfaat dana Desa sebesar 171 KK sesuai kempuan anggaran dana Desa. Kebijakan 
tersebut dirasa sangat adil oleh para warga Desa sukoharjo II, karena banyak keluarga 
yang merasa iri kepada mereka para penerima bantuan BPNT dan PKH yang setiap 
bulanya mendapatkan beras, sementara warga yang menerima bantuan BLT dana Desa 
baru sekali ini merasa dibantu oleh pemerintah lewat kebijakan BLT dana Desa. Jika 
dilihat dari indikator pemerataan kebijan tersebut sangat merata karena pemilihan dan 
validasi data di lakukan oleh pemerintah Desa di bantu dengan PSM, Puskesos dan para 
RT yang mengetahui warga-warga mana saja yang di rasa sangat membutuhkan bantuan. 

 
d. Responsivitas 

Responsivitas merupakan respon dari suatu kebijakan publik/aktivitas atau bisa 
dikatakan seberapa jauh respon pemerintah dalam menjawab sebuah permasalahan 
yang timbul dalam suatu masyarakat. Respon pemerintah pekon/Desa dalam 
menghadapi masalah tersebut yaitu dengan memberikan bantuan BLT yang bersumber 
dari dana Desa kepada warga yang terdampak akibat dengan adanya pandemic covid-19. 
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Kebijakan ini pun disambut dengan sangat baik oleh waega masyarakat pekon/Desa 
Sukoharjo II setidaknya dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban 
perekonomian warga. Dengan adanya bencana global tersebut membuat warga 
pwkon/Desa Sukoharjo II banyak warga yang terkena dampak akibat wabah yang 
berasal dari Wuhan China tersebut. Ada warga yang tidak bisa berjualan, menutup 
usahanya, sampai dengan program PHK. Maka kebijakan tersebut sangatlah dibutuhkan 
mengingat mereka tidak bisa berbuat apa- apa selain mengharapkan bantuan dari 
pemerintah. 

 
e. Ketepatan 

Ketepatan yaitu merujuk kuatnya sebuah asumsi yang menjadi dasar tujuan 
tersebut. Secara keseluruhan dampak positif yang dihadirkan dalam implementasi 
bantuan BLT dana Desa ini telah dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga 
masyarakat Pekon/Desa Sukoharjo II. Yang mana masyarakat memperoleh bantuan uang 
akibat dari dampak adanya pandemi covid-19 untuk kelangsungan hidup keluarga 
sehari-hari. 

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II merupakan 
sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan Desa, prioritas 
tersebut diambil guna menanggulangi dampak dari covid-19 yang ada di Desa. Tahapan 
evaluasi yang digunakan pemerintahan Desa/pekon Sukoharjo telah dilakukan dari 
mulai awal hinga akhir penetapan penerima BLT. Evaluasi awal dilakukan oleh seluruh 
pemerintahan pekon/Desa Sukoharjo II untuk membahas tahapan awal yang akan 
dilakukan dari kebijakan yang telah di ambil pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui 
surat edaran Bupati untuk menetapkan langkah yang akan di ambil dengan melihat dana 
Desa yang tersedia di pekon/Desa Sukoharjo II. Evaluasi tahapan implementasi atau 
pelaksanaan dilakukan pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II dengan tim verifikasi untuk 
menetapkan nama kepada calon penerima BLT. Tahapan akhir yang dilakukan yaitu 
evaluasi tahap akhir setelah pelaksanaan dilakukan dengan guna mengevaluasi keluarga 
penerima BLT tahap pertama untuk dievaluasi bersama untuk penyusunan ke depan 
nama- nama yang menerima bantuan, apakah sudah sesuai dengan criteria atau belum, 
dan untuk bahan acuan pengurangan/penghapusan untuk tahapan selanjutnya. 

Berdasarkan hal tersebut tahapan evaluasi mulai dari awal hingga akhir sudah 
sesuai dengan tahapan evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan yang dilakukan merupakan 
sebuah wadah bersama untuk tidak salah langkah dalam menentukan keluarga 
penerima BLT supaya tepat sasaran. Hal ini penting untuk dilakukan dalam setiap 
instansi pemerintahan terutama di pekon/Desa untuk selalu mengikuti tahapan evaluasi 
karena dengan tahapan ini yang sudah terlewati maka setiap kebijakan dapat berjalan 
dengan baik. 

Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Ikbal, 2015), tentang 
evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Parigi belum memberikan hasil yang 
maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya hewan yang berkeliaran di 
lingkungan masyarakat. Hal ini karena kurangnya sosialisasi kegiatan penertiban dan 
belum adanya alokasi dana operasional. Sementara dalam penelitian ini sudah semua 
aspek kebijakan sudah dilakukan baik peraturan sosialisasi, dan alokasi dana operasional 
yang sudah tersusun rapih baik regulasi pusat, daerah dan pemerintahan Desa. Dalam 
tahapan pelaksanaan pun dilakukan secara terus menerus dan merupakan kesepakatan 
bersama. 

Tahapan penilaian evaluasi kebijakan publik BLT dana Desa di Sukoharjo II dengan 
memperhatikan indikator dari Wiliam N Dunn tentang indikator penilaian dengan 
tahapan evaluasi kebijakan publik yang diukur dengan menggunakan 5 kriteria yaitu 
efektivitas, kecukupan, ketetapan, pemerataan, kecukupan. Berdasarkan hal tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa program BLT dana Desa di pekon/Desa Sukoharjo II 
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Kebijakan ini pun disambut dengan sangat baik oleh waega masyarakat pekon/Desa 
Sukoharjo II setidaknya dengan bantuan tersebut dapat meringankan beban 
perekonomian warga. Dengan adanya bencana global tersebut membuat warga 
pwkon/Desa Sukoharjo II banyak warga yang terkena dampak akibat wabah yang 
berasal dari Wuhan China tersebut. Ada warga yang tidak bisa berjualan, menutup 
usahanya, sampai dengan program PHK. Maka kebijakan tersebut sangatlah dibutuhkan 
mengingat mereka tidak bisa berbuat apa- apa selain mengharapkan bantuan dari 
pemerintah. 

 
e. Ketepatan 

Ketepatan yaitu merujuk kuatnya sebuah asumsi yang menjadi dasar tujuan 
tersebut. Secara keseluruhan dampak positif yang dihadirkan dalam implementasi 
bantuan BLT dana Desa ini telah dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga 
masyarakat Pekon/Desa Sukoharjo II. Yang mana masyarakat memperoleh bantuan uang 
akibat dari dampak adanya pandemi covid-19 untuk kelangsungan hidup keluarga 
sehari-hari. 

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II merupakan 
sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintahan Desa, prioritas 
tersebut diambil guna menanggulangi dampak dari covid-19 yang ada di Desa. Tahapan 
evaluasi yang digunakan pemerintahan Desa/pekon Sukoharjo telah dilakukan dari 
mulai awal hinga akhir penetapan penerima BLT. Evaluasi awal dilakukan oleh seluruh 
pemerintahan pekon/Desa Sukoharjo II untuk membahas tahapan awal yang akan 
dilakukan dari kebijakan yang telah di ambil pemerintah Kabupaten Pringsewu melalui 
surat edaran Bupati untuk menetapkan langkah yang akan di ambil dengan melihat dana 
Desa yang tersedia di pekon/Desa Sukoharjo II. Evaluasi tahapan implementasi atau 
pelaksanaan dilakukan pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II dengan tim verifikasi untuk 
menetapkan nama kepada calon penerima BLT. Tahapan akhir yang dilakukan yaitu 
evaluasi tahap akhir setelah pelaksanaan dilakukan dengan guna mengevaluasi keluarga 
penerima BLT tahap pertama untuk dievaluasi bersama untuk penyusunan ke depan 
nama- nama yang menerima bantuan, apakah sudah sesuai dengan criteria atau belum, 
dan untuk bahan acuan pengurangan/penghapusan untuk tahapan selanjutnya. 

Berdasarkan hal tersebut tahapan evaluasi mulai dari awal hingga akhir sudah 
sesuai dengan tahapan evaluasi kebijakan, evaluasi kebijakan yang dilakukan merupakan 
sebuah wadah bersama untuk tidak salah langkah dalam menentukan keluarga 
penerima BLT supaya tepat sasaran. Hal ini penting untuk dilakukan dalam setiap 
instansi pemerintahan terutama di pekon/Desa untuk selalu mengikuti tahapan evaluasi 
karena dengan tahapan ini yang sudah terlewati maka setiap kebijakan dapat berjalan 
dengan baik. 

Berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh (Ikbal, 2015), tentang 
evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Parigi belum memberikan hasil yang 
maksimal, hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya hewan yang berkeliaran di 
lingkungan masyarakat. Hal ini karena kurangnya sosialisasi kegiatan penertiban dan 
belum adanya alokasi dana operasional. Sementara dalam penelitian ini sudah semua 
aspek kebijakan sudah dilakukan baik peraturan sosialisasi, dan alokasi dana operasional 
yang sudah tersusun rapih baik regulasi pusat, daerah dan pemerintahan Desa. Dalam 
tahapan pelaksanaan pun dilakukan secara terus menerus dan merupakan kesepakatan 
bersama. 

Tahapan penilaian evaluasi kebijakan publik BLT dana Desa di Sukoharjo II dengan 
memperhatikan indikator dari Wiliam N Dunn tentang indikator penilaian dengan 
tahapan evaluasi kebijakan publik yang diukur dengan menggunakan 5 kriteria yaitu 
efektivitas, kecukupan, ketetapan, pemerataan, kecukupan. Berdasarkan hal tersebut 
maka dapat disimpulkan bahwa program BLT dana Desa di pekon/Desa Sukoharjo II 

telah berjalan dengan bagus serta berhasil mengatasi permasalahan yang ada yaitu 
dengan meringankan keluarga yang terdampak dari covid-19 sehingga program BLT 
dana Desa ini sangat efektif di terapkan di masa yang sulit seperti ini, walaupun dengan 
menghilangkan prioritas pembangunan di Desa dengan mengganti setiap programnya 
untuk penganggaran BLT untuk membantu warga di Desa. Bantuan ini sangat 
dibutuhkan warga miskin dan keluarga yang terkena dampak langsung dari covid-19 
yang kehilangan mata pencaharian. Dengan bantuan tersebut bisa sedikit meringankan 
beban keluarga untu kehidupan sehari hari. Program tersebut juga mendapatkan 
respon yang besar dari warga masyarakat terlebih warga yang belum sama sekali 
mendapatkan bantuan, dan dengan bantuan BLT ini penantian warga dengan bantuan 
dari pemerintah bisa langsung terdata, karena yang melakukan pendataan dan 
penetapan adalah pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II. 

Penelitian ini juga di dukung melalui penelitian yang dilakukan oleh (Maun, 2020) 
penelitian ini menunjukan efektifitas program BLT dana Desa khususnya bagi 
masyarakat miskin, bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi warga miskin khususnya 
dan sebagian besar masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah 
pusat tersebut. Berdasarkan hal tersebut bantuan BLT dana Desa yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pekon/Desa Sukoharjo bisa dikatakan sangat penting dikeluarkan oleh 
pemerintah karena membantu secara langsung kehidupan di Desa. Proses yang 
dilakukan juga sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan pendataan dan penetapan 
diberikan sepenuhnya kepada pemerintah pekon/Desa, maka kebijakan tersebut bisa 
berhasil di lakukan dengan baik oleh pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II yang 
mengetahui seluruh seluk beluk kehidupan warga Desanya dalam kehidupan sehari-hari. 

 
3. Dampak Kebijakan BLT Dana Desa di Desa Sukoharjo II 

Pemanfaatan BLT dana Desa juga menimbulkan kebingungan dengan penetapan 
kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah pusat, dimana keluarga yang sudah 
menerima bantun dari pemerintah baik itu PKH, BPNT, BST dari kantor pos tidak di 
perkenankan untuk mendapatkan bantuan tersebut dan ini menimbulkan polemik di 
kalangan masyarakat seperti penelitian yang di lakukan oleh (Mufida, 2020), dimana 
bantuan tersebut juga menimbulkan dampak dan permasalahan sendiri di Desa/ pekon 
Sukoharjo II. 

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya program BLT dana Desa akibat adanya 
pandemi covid-19 membuat pekon/Desa Sukoharjo II harus meniadakan pembangunan 
fisik untuk menunjang infrastruktur di Desa. Selain itu juga adanya kecemburuan 
antara warga Desa apabila bantuan BLT dana Desa yang di berikan bisa di bilang telat 
karena persoalan administrasi, berbeda dengan program BST dari dinas sosial yang 
diberikan oleh pemerintah melalui dinas sosial yang setiap bulannya warga bisa 
langsung mengambilnya di kantor post. Berbeda dengan BLT dana Desa yang 
pengambilannya tidak setiap satu bulan sekali, dan akhirnya menimbulkan 
ketidaksenangan dan pengaduan kepada pemerintah Desa. 

Sedangkan bagi warga yang merasa belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan 
ramai-ramai mendatangi aparat Desa Sukoharjo II dan menanyakan kenapa ia tidak dapat, 
namun semua itu bisa di jelaskan oleh pemerintah Desa dan dapat dimengerti oleh 
warga. Kecemburuan warga juga datang dari perluasan bantuan BPNT dan PKH karena 
perluasan tersebut yang di jadwalkan bulan april sebagai keluarga penerima bantuan 
BPNT selama 5 Tahun lebih terlambat dalam realisasinya. Karena pembuatan rekening 
dan ATM keluarga penerima manfaat BPNT/PKH baru terealisasi di bulan juli, yang 
mana sebelum itu BLT dana Desa terlebih dahulu di tetapkan. Akibatnya banyak warga 
penerima bantuan perluasan BPNT sebanyak 141 KK yang kondisinya sangat 
membutuhkan bertanya ke pemerintah Desa karena tidak mendapat bantuan sejumlah 
Rp.600.000 baik dari BST Dinas sosial yang di kantor post maupun BLT dana Desa dari 
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ATM rekening BRI. Namun penerima BPNT ini bisa terealisasi di bulan juli dengan 
mendapatkan ATM dan pengambilan beras dan sembako yang di ambil 3 kali sekaligus 
karena keterlambatan dalam realisasi bantuan tersebut, yang sempat mengakibatkan 
kegaduhan di warga masyarakat karena ketidak sabaran dari warga masyarakat. 
Pemerintah Desa Sukoharjo II pun sudah memasang daftar setiap bantuan yang ada di 
papan informasi Desa dan di rumah ketua RT dan Kepala Dusun masing, agar tidak 
terjadi pertanyaan oleh warga masyarakat. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap evaluasi kebijakan BLT dana 
Desa pekon/Desa Sukoharjo II maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan yang 
diambil pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II dengan menganggarkan program BLT 
kepada masyarakat Sukoharjo II sudah tepat dan di evaluasi menggunakan teori Wiliiam 
N Dunn telah sesuai dan berjalan dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan yang 
ditimbulkan di masyarakat akibat dampak dari covid-19 yang menyebabkan masyarakat 
miskin dan kehilangan mata pencaharian. Dampak yang ditimbulkan dan menjadi acuan 
pemerintahan Desa yaitu dengan masih adanya kecemburuan dari warga masyarakat 
yang lain yang merasa dirinya pantas menerima bantuan namun justru tidak mendapat 
bantuan. 
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ATM rekening BRI. Namun penerima BPNT ini bisa terealisasi di bulan juli dengan 
mendapatkan ATM dan pengambilan beras dan sembako yang di ambil 3 kali sekaligus 
karena keterlambatan dalam realisasi bantuan tersebut, yang sempat mengakibatkan 
kegaduhan di warga masyarakat karena ketidak sabaran dari warga masyarakat. 
Pemerintah Desa Sukoharjo II pun sudah memasang daftar setiap bantuan yang ada di 
papan informasi Desa dan di rumah ketua RT dan Kepala Dusun masing, agar tidak 
terjadi pertanyaan oleh warga masyarakat. 
 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap evaluasi kebijakan BLT dana 
Desa pekon/Desa Sukoharjo II maka dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan yang 
diambil pemerintah pekon/Desa Sukoharjo II dengan menganggarkan program BLT 
kepada masyarakat Sukoharjo II sudah tepat dan di evaluasi menggunakan teori Wiliiam 
N Dunn telah sesuai dan berjalan dengan baik serta mampu mengatasi permasalahan yang 
ditimbulkan di masyarakat akibat dampak dari covid-19 yang menyebabkan masyarakat 
miskin dan kehilangan mata pencaharian. Dampak yang ditimbulkan dan menjadi acuan 
pemerintahan Desa yaitu dengan masih adanya kecemburuan dari warga masyarakat 
yang lain yang merasa dirinya pantas menerima bantuan namun justru tidak mendapat 
bantuan. 
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ABSTRAK 
 
Kecamatan Bumi Waras menempati rangking pertama sebagai daerah yang paling 

luas daerah kumuhnya di wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar 
Lampung telah menindaklanjuti permasalahan pemukiman kumuh yang mencapai luas 
daerah 42,5Ha yang dianggap cukup mencemari Kota Bandar Lampung sehingga 
menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan mengevaluasi implementasi Peraturan 
Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar 
Lampung dengan menggunakan dua perspektif sebagai perbandingan yaitu perspektif 
Van Meter Van Horn dan Edward III. Metode penelitian menggunakan pendekatan 
kualitatif. Hasil penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang lebih relevan 
untuk menjelaskan secara lebih komprehensif implementasi Perda Kota Bandar 
Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap 
Perumahan Permukiman Kumuh adalah pendekatan Van Meter dan Van Horn dimana 
dari 4 (empat) indikator ada 2 (dua) indikator yang mendukung dalam 
mengimplementasikan Perda yaitu 1) Standar kebijaksanaan dan tujuan dan Komunikasi 
antar organisasi dan aktivitas sedangkan 2 (dua) indikator lainnya yaitu 1) Sumber daya 
(finasial/anggaran) dan 2) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik kurang mendukung.  
 

Kata Kunci: Kualitas, Pemukiman, Kumuh dan Kebijakan 
 
Bumi Waras District is the largest slum area in Bandar Lampung. The Bandar 

Lampung City Government has followed up on the problem of slum settlements which 
reached 42.5 Ha, it considered sufficient to pollute Bandar Lampung City so the 
government published Regional Regulation (Perda) Number 04 of 2017 about Prevention 
and Improvement of the Quality of Slum Housing and Slum Settlements.The purpose of 
this research is to find out, describe, and evaluate the implementation of Peraturan 
Daerah Number 04 of 2017 concerning Prevention and Quality Improvement of Slum 
Housing and Slum Settlements in Bumi Waras District, Bandar Lampung City by using 
two perspectives as a comparison, namely the perspective of Van Meter Van Horn and 
Edward III.The method of this reasearc is qualitative approach. The results of this 
researchis a theory of policy implementation that is more relevant to explain more 
comprehensively the implementation of the Peraturan Daerah Number 04 of 2017 
concerning Prevention and Quality Improvement of Slum Housing and Slum Settlements 
with approach Van Meter and Van Horn, where of the 4 (four) indicators there are 2 
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(two) indicators that support the implementation Perda, there are 1) Policy standards 
and goals and Communication between organizations and activitiesand the other 2 (two) 
indicators are 1) Resource (financial / budget) and 2) The economic environment, social 
and political is les supportive. 

 

Keywords: Quality, Settlements, Slums and Policy 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Meningkatnya aktifitas pembangunan di kota-kota besar di Indonesia telah 
memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kota selalu memiliki daya tarik 
tersendiri akibat peluang ekonomi tersebut. Hampir seluruh kota kemudian menjadi 
magnet bagi penduduk di luar wilayah perkotaan untuk berdatangan mencari pekerjaan 
dan bertempat tinggal dengan tujuan merubah nasib. Data pada Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI, 2017) menunjukkan bahwa 
populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat dari 7.400 orang per km² pada 
tahun 2016 menjadi 9.400 orang per km² pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan 
bahwa trend peningkatan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan semakin tahun 
semakin meningkat yang salah satunya disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dari 
perdesaan ke wilayah perkotaan.  

Tingginya konsentrasi penduduk di perkotaan akan diiringi dengan meningkatnya 
kebutuhan penduduk terhadap perumahan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
Khairuddin (2012:93) yang menyebutkan bahwa tingginya tingkat kepadatan penduduk di 
wilayah perkotaan akan berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat 
terhadap rumah atau tempat tinggal. Namun pada sisi yang lain, tingginya kebutuhan 
akan rumah di perkotaan tersebut ternyata tidak sebanding dengan ketersedian lahan 
yang ada, sehingga menimbulkan beberapa masalah sosial, salah satunya adalah 
menjamurnya pemukiman kumuh. Khairuddin (2012:87) menambahkan bahwa 
menjamurnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan adalah dampak dari tingkat 
kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan serta 
ketidakmampuan sebagian besar pendatang untuk masuk dalam pekerjaan formal non-
pertanian 

Keberadaan permukiman kumuh selama ini menjadi alternatif bagi migran 
(pendatang) yang kurang beruntung mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka 
yang kalah bersaing untuk dapat bekerja pada sektor formal non-pertanian atau kurang 
beruntung secara ekonomi terpaksa tinggal dan menetap di permukiman kumuh. 
Akibatnya, meskipun secara umum kawasan perkotaan menunjukkan potret keberhasilan 
pembangunan, namun jumlah luas kawasan kumuh di perkotaan justru lebih besar 
dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian PUPR RI 
(2017) yang menunjukkan bahwa luas wilayah kumuh nasional pada tahun 2017 sebesar 
35.291 ha, terdiri dari luas kumuh berada yang di wilayah perkotaan sebesar 23.473 ha 
dan luas kumuh yang berada di wilayah perdesaan sebesar 11.818 ha. 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas 
wilayah sekitar 197,22 km, terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan 
populasi penduduk sebanyak 1.251.642 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² 
dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79%. Data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Kota Bandar Lampung Tahun 2016 menunjukkan bahwa kawasan pemukiman kumuh di 
Kota Bandar Lampung terdapat di 12 kecamatan dan tersebar di 26 kelurahan. Data di 
bawah ini. Data daerah permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung memberikan 
gambaran bahwa Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras menempati rangking 
pertama sebagai daerah yang paling luas daerah kumuhnya yaitu mencapai angka 42,50 
ha. 
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(two) indicators that support the implementation Perda, there are 1) Policy standards 
and goals and Communication between organizations and activitiesand the other 2 (two) 
indicators are 1) Resource (financial / budget) and 2) The economic environment, social 
and political is les supportive. 

 

Keywords: Quality, Settlements, Slums and Policy 
 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 

Meningkatnya aktifitas pembangunan di kota-kota besar di Indonesia telah 
memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga kota selalu memiliki daya tarik 
tersendiri akibat peluang ekonomi tersebut. Hampir seluruh kota kemudian menjadi 
magnet bagi penduduk di luar wilayah perkotaan untuk berdatangan mencari pekerjaan 
dan bertempat tinggal dengan tujuan merubah nasib. Data pada Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI, 2017) menunjukkan bahwa 
populasi penduduk perkotaan di Indonesia meningkat dari 7.400 orang per km² pada 
tahun 2016 menjadi 9.400 orang per km² pada tahun 2017. Data tersebut menunjukkan 
bahwa trend peningkatan jumlah penduduk pada kawasan perkotaan semakin tahun 
semakin meningkat yang salah satunya disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi dari 
perdesaan ke wilayah perkotaan.  

Tingginya konsentrasi penduduk di perkotaan akan diiringi dengan meningkatnya 
kebutuhan penduduk terhadap perumahan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
Khairuddin (2012:93) yang menyebutkan bahwa tingginya tingkat kepadatan penduduk di 
wilayah perkotaan akan berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat 
terhadap rumah atau tempat tinggal. Namun pada sisi yang lain, tingginya kebutuhan 
akan rumah di perkotaan tersebut ternyata tidak sebanding dengan ketersedian lahan 
yang ada, sehingga menimbulkan beberapa masalah sosial, salah satunya adalah 
menjamurnya pemukiman kumuh. Khairuddin (2012:87) menambahkan bahwa 
menjamurnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan adalah dampak dari tingkat 
kepadatan yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan serta 
ketidakmampuan sebagian besar pendatang untuk masuk dalam pekerjaan formal non-
pertanian 

Keberadaan permukiman kumuh selama ini menjadi alternatif bagi migran 
(pendatang) yang kurang beruntung mendapatkan tempat tinggal yang layak. Mereka 
yang kalah bersaing untuk dapat bekerja pada sektor formal non-pertanian atau kurang 
beruntung secara ekonomi terpaksa tinggal dan menetap di permukiman kumuh. 
Akibatnya, meskipun secara umum kawasan perkotaan menunjukkan potret keberhasilan 
pembangunan, namun jumlah luas kawasan kumuh di perkotaan justru lebih besar 
dibandingkan di wilayah perdesaan. Hal ini diperkuat oleh data Kementerian PUPR RI 
(2017) yang menunjukkan bahwa luas wilayah kumuh nasional pada tahun 2017 sebesar 
35.291 ha, terdiri dari luas kumuh berada yang di wilayah perkotaan sebesar 23.473 ha 
dan luas kumuh yang berada di wilayah perdesaan sebesar 11.818 ha. 

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas 
wilayah sekitar 197,22 km, terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan 
populasi penduduk sebanyak 1.251.642 jiwa, kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² 
dan tingkat pertumbuhan penduduk 1,79%. Data dari Dinas Perumahan dan Pemukiman 
Kota Bandar Lampung Tahun 2016 menunjukkan bahwa kawasan pemukiman kumuh di 
Kota Bandar Lampung terdapat di 12 kecamatan dan tersebar di 26 kelurahan. Data di 
bawah ini. Data daerah permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung memberikan 
gambaran bahwa Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras menempati rangking 
pertama sebagai daerah yang paling luas daerah kumuhnya yaitu mencapai angka 42,50 
ha. 

Keberadaan perumahan dan pemukiman kumuh di Kota Bandar Lampung 
merupakan suatu permasalahan yang harus segera ditangani dan dicarikan jalan 
keluarnya oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, karena perumahan merupakan salah 
satu kebutuhan dasar manusia yang menyangkut kelayakan dan taraf kesejahteraan 
hidup masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Sastra (2006:75) yang menyatakan 
bahwa rumah bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, lebih dari itu 
rumah juga mempunyai fungsi strategis dalam perannya sebagai pusat pendidikan 
keluarga, persesuaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi mendatang. 

Pemerintah Kota Bandar Lampung sebenarnya telah menindaklanjuti permasalahan 
pemukiman kumuh di kota berjuluk “Tapis Berseri” ini dengan menerbitkan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Secara umum, tujuan dari Perda 
tersebut adalah untuk memberikan landasan dan arah kebijakan dalam upaya 
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. 
Secara khusus Perda ini bertujuan untuk : 
1. Mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

baru. 
2. Mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap 

terjaga kualitasnya. 
3. Meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
4. Mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam 

lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. 
Tujuan perda di atas sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menyatakan bahwa peningkatan 
kualitas permukiman kumuh dilakukan dengan: a) Peningkatan kualitas bangunan 
gedung hunian  dengan tujuan meningkatkan kualitas bangunan sesuai dengan standar 
keamanan dan kesehatan.b) Peningkatan kualitas akses jalan lingkungan c) Peningkatan 
kualitas drainase lingkungan d) Peningkatan kualitas air minum e) Peningkatan 
pengelolaan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah MCK, f) Peningkatan 
kualitas pengelolaan sampah g) Peningkatan pengamanan kebakaran. 

Secara substansi, adanya Perda tersebut menarik minat penulis untuk melakukan 
kajian evaluasi apakah Perda sudah diimplementasikan atau sudah berjalan sesuai 
dengan tujuan dibentuknya Perda atau justru sebaliknya Berdasarkan latar belakang di 
atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perspektif Van 
Meter Van Horn dan Edward III dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan Kualitas 
Pemukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung (Studi pada Kelurahan Sukaraja Kecamatan 
Bumi Waras)”. 

 
Rumusan Masalah 

Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman 
Kumuh di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dengan menggunakan dua 
perspektif sebagai perbandingan yaitu perspektif Van Meter Van Horn dan Edward III? 

 
Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mendeskripsikan implementasi 
Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas 
terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kecamatan Bumi Waras Kota 
Bandar Lampung dengan menggunakan dua perspektif sebagai perbandingan yaitu 
perspektif Van Meter Van Horn dan Edward III 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan Publik 

Friedrich (dalam Agustino, 2008:7) mengungkapkan bahwa: Kebijakan publik 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) di 
mana kebijakan tersebut disulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 
tujuan yang dimaksud. 

Pakar kebijakan publik Thoha (2010:24) mendefinisikan kebijakan publik dengan 
pengertian bahwa: Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak 
dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah 
manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 
kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil 
dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti 
ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus 
bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. 

 
Implementasi Kebijakan 

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana 
dikutip Ismail (2009:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan 
Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) mendefinisikan 
implementasi kebijakan publik sebagai berikut: Implementasi kebijakan publik adalah 
tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan ini 
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 
usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 
keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

 
Teori Implementasi Kebijakan 
Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  
a.  Teori George C. Edward III 

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber daya, 
Disposisi, dan Struktur birokrasi 

b.  Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  
Pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 

2012:155), terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: 
Standar kebijaksanaan dan tujuan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan 
aktivitas pelaksana  dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik . 

 
Pemukiman dan Perumahan 

Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman 
menyebutkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan pemukiman 
adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 
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TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan Publik 

Friedrich (dalam Agustino, 2008:7) mengungkapkan bahwa: Kebijakan publik 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) di 
mana kebijakan tersebut disulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai 
tujuan yang dimaksud. 

Pakar kebijakan publik Thoha (2010:24) mendefinisikan kebijakan publik dengan 
pengertian bahwa: Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak 
dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah 
manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar 
kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil 
dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti 
ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus 
bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. 

 
Implementasi Kebijakan 

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana 
dikutip Ismail (2009:65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 
merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan 
kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan 
Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. 

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2012:149) mendefinisikan 
implementasi kebijakan publik sebagai berikut: Implementasi kebijakan publik adalah 
tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya, tindakan-tindakan ini 
mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan 
usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh 
keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan 
untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

 
Teori Implementasi Kebijakan 
Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:  
a.  Teori George C. Edward III 

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi 
kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu : Komunikasi, Sumber daya, 
Disposisi, dan Struktur birokrasi 

b.  Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn  
Pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 

2012:155), terdapat empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: 
Standar kebijaksanaan dan tujuan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan 
aktivitas pelaksana  dan Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik . 

 
Pemukiman dan Perumahan 

Undang Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman 
menyebutkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, sedangkan pemukiman 
adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan 

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan 
fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.  

 
Permukiman Kumuh 

Menurut Kurniasih (2007:112) pemukiman kumuh adalah: Kawasan di mana rumah 
dan kondisi hunian masyarakat di kawasan tersebut sangat buruk. Rumah maupun 
sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar 
kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, 
sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta 
kelengkapan fasilitas sosial lainnya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, definisi permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni 
karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

 
Kerangka Pikir 

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengevaluasi perbandingan implementasi 
kebijakan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan 
Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan 
menggunakan dua teori implementasi yaitu dari Van Meter dan Van Horn serta dari 
Edward III. Pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, terdapat empat 
variabel yaitu:  
a. Standar kebijakan dan tujuan: yaitu sejauh mana Pemerintah Kota Bandar Lampung 

melalui instansi terkait telah memiliki tujuan, sasaran dari program atau kebijakan 
untuk mengatasi permasalahan permukiman kumuh. 

b. Sumber daya: yaitu sejauh mana anggaran disediakan oleh Pemerintah untuk 
mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. 

c. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana: yaitu sejauh mana komunikasi 
dan koordinasi telah dilaksanakan antar instansi terkait dalam menangani 
permasalahan permukiman kumuh. 

d. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik: yaitu sejauh mana faktor ekonomi 
penduduk di kawasan permukiman kumuh (sebagai faktor eksternal) dapat 
mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan. 

 
Adapun teori implementasi kebijakan Edward III menegaskan adanya empat 

variabel yang mempengaruhi impelementasi, yaitu:  
1. Komunikasi, yaitu sejauh mana instansi terkait efektif memberikan penyuluhan, 

sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan peraturan perundangan yang 
mengatur tentang permukiman kumuh, mulai dari larangan mendirikan bangunan 
yang tidak berizin, sampai pada dampak yang ditimbulkan jika berdomisili di 
lingkungan permukiman kumuh. 

2. Sumberdaya: yaitu sejauh mana instansi terkait telah memiliki fasilitas, SDM yang 
memadai dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Bandar 
Lampung 

3. Disposisi: yaitu sejauhmana pengawsan yang telah dilakukan oleh intstansi terkait 
dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh di Kota Bandar 
Lampung. 

4. Struktur birokrasi: yaitu sejauhmana instansi terkait telah memiliki dan 
melaksanakan SOP dalam rangka mengatasi permasalahan permukiman kumuh  
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METODE PENELITIAN 
Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 
hasil penelitian kuaalititatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono,  
2013:12).  

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 
yaitu di Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya dan Kelurahan 
Kangkung. Penelitian lapangan dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung 
sejak revisi seminar usul disetujui. 

 
Sumber Informasi 

Adapun yang menjadi sumber informasi atau informan yang dianggap dapat 
mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah: 
1. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan 

Pertanahan Bandar Lampung 
2. Kepala Bidang Penataan Prasarana Perkotaan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung 
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 
4. Camat Bumi Waras 
5. Lurah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras  
6. Ketua Lingkungan I, II, dan III Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras 
7. Masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras 
8. Masyarakat Kelurahan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya dan Kelurahan Kangkung 
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bandar Lampung 

 
Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara Mendalam (Indepth-Interview) 
b. Observasi 
c. Dokumentasi 

 
Teknik Analisa Data 
a. Reduksi data 
b. Penyajian data 
c. Triangulasi Data 
d. Menarik kesimpulan 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa teori implementasi kebijakan yang lebih relevan untuk menjelaskan secara lebih 
komprehensif implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Permukiman Kumuh di 
Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah teori Van Meter dan Van Horn hal 
tersebut terlihat, dari 4 (empat) indikator ada 2 (dua) indikator yang mendukung dalam 
mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Permukiman Kumuh yaitu 
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METODE PENELITIAN 
Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 
alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.  Teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 
hasil penelitian kuaalititatif lebih menekankan makna pada generalisasi (Sugiyono,  
2013:12).  

 
Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung 
yaitu di Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya dan Kelurahan 
Kangkung. Penelitian lapangan dilaksanakan selama kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung 
sejak revisi seminar usul disetujui. 

 
Sumber Informasi 

Adapun yang menjadi sumber informasi atau informan yang dianggap dapat 
mewakili dan berkaitan dengan permasalahan penelitian ini adalah: 
1. Kepala Bidang Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perumahan, Permukiman dan 

Pertanahan Bandar Lampung 
2. Kepala Bidang Penataan Prasarana Perkotaan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota 

Bandar Lampung 
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung 
4. Camat Bumi Waras 
5. Lurah Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras  
6. Ketua Lingkungan I, II, dan III Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras 
7. Masyarakat Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras 
8. Masyarakat Kelurahan Bumi Waras, Kelurahan Bumi Raya dan Kelurahan Kangkung 
9. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Bandar Lampung 

 
Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara Mendalam (Indepth-Interview) 
b. Observasi 
c. Dokumentasi 

 
Teknik Analisa Data 
a. Reduksi data 
b. Penyajian data 
c. Triangulasi Data 
d. Menarik kesimpulan 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa teori implementasi kebijakan yang lebih relevan untuk menjelaskan secara lebih 
komprehensif implementasi Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Permukiman Kumuh di 
Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah teori Van Meter dan Van Horn hal 
tersebut terlihat, dari 4 (empat) indikator ada 2 (dua) indikator yang mendukung dalam 
mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 Tentang 
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Permukiman Kumuh yaitu 

standar kebijaksanaan dan tujuan dan komunikasi antar organisasi dan aktivitas 
pelaksana (koordinasi), sedangkan hasil penelitian menggunakan teori Edward III dapat 
diketahui juga dari 4 (empat) indikator hanya ada 1 (satu) indikator yang mendukung 
dalam mengimplementasikan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2017 
Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Permukiman 
Kumuh yaitu Sumber Daya (SDM dan fasilitas)  

 
Saran 

Adapun saran yang penulis ajukan pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung a) Hendaknya Pemerintah Kota Bandar 

Lampung lebih memprioritaskan Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras agar 
bisa mendapatkan bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum (PU) Republik 
Indonesia, melalui Program Neigborhood Upgrading Shelter and Project Phase 3 
(NUSP Phase b) Melakukan pengembangan dan fasilitator Usaha Kecil Menengah 
(UKM) bagi pengembangan usaha kecil di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi 
Waras, dengan adanya program UKM ini diharapkan Pemerintah Kota Bandar 
Lampung dapat memberikan kredit yang ringan kepada masyarakat sebagai upaya 
membantu meningkatkan perekonomian masyarakat miskin sehingga kemampuan 
ekonomi dapat lebih untuk memiliki hunian yang lebih layak dan berkualitas, c) 
Lebih meningkatkan frekuensi pengawasan, dengan cara jemput bola, terutama 
pengawasan pada tahap awal (perencanaan) upaya ini dilakukan dalam rangka 
mengatasi penambahan bangunan-bangunan atau hunian yang tidak layak, 
bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin d) Hendaknya Pemerintah Kota Bandar 
Lampung melalui instansi terkait seperti Pol PP malakukan upaya persuasif 
(pendekatan) bahkan bila perlu melakukan upaya refresif (penindakan) khususnya 
untuk bangunan-bangunan ilegal sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang 
mendirikan hunian ilegal yang dapat meningkatkan pemukiman kumuh, e) 
Hendaknya Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui instansi terkait menambah 
fasilitas umum yang ada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Bumi Waras seperti 
penambahan tempat pembuangan sampah, penyediaan saluran drainase yang lebih 
baik dengan cara memperdalam dan memperluas saluran drainaseagar tidak mudah 
terjadi penyumbatan sampah 

 
2. Bagi Masyarakat Kelurahan Sukaraja  a) Hendaknya masyarakat lebih berpartisipasi 

dan aktif dalam mengikuti program penyuluhan, sosialisasi berkaitan dengan 
peningkatan kualitas pemukiman kumuh b) Berpartisipasi aktif melapor dan 
mengurus ke instansi Pemerintah Kota Bandar Lampung jika akan mendirikan 
bangunan atau menambah bentuk bangunan, c) Menjaga dan memelihara segala 
bentuk sarana dan prasarana, infrastruktur serta fasilitas umum yang telah 
dibangun, d) Mematuhi segala bentuk kebijakan pemerintah dalam kaitanya dengan 
pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan 
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ABSTRAK 
 

Pasangan calon harus mempunyai strategi untuk bisa memenangkan pemilihan 
kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemenangan Eva 
Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar 
Lampung tahun 2020, selanjutnya penulis ingin mengungkap faktor utama kemenangan 
Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang bisa mengalahkan petahana. Adapun metode 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil 
wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa strategi pemenangan yang lebih berpengaruh dalam kemenangan 
Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah strategi pendukung sumber daya dan strategi 
kelembagaan. Strategi pendukung sumber daya terdiri dari sumber tenaga yakni partai 
pengusung dan pendukung serta tim pemenangan sedangkan sumber keuangan yakni 
bersumber dari dana pribadi yang lebih besar dibandingkan pasangan calon lain. Strategi 
kelembagaan yakni partai politik, relawan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis 
Taklim Rahmat Hidayat yang dipimpin langsung oleh Eva Dwiana. 
Kata Kunci: Strategi pemenangan, Partai Politik, Pilkada 
 
Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara dengan menggunakan sistem demokrasi. Demokrasi 
adalah suatu pemerintahan dengan kekuasaan ditangan rakyat (Pora et al., 2021). 
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah sebagai bentuk praktik sistem demokrasi 
secara langsung ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam praktik sebuah sistem 
demokrasi memiliki aspek penting yang menjadi perhatian yakni aspek kompetisi antar 
kandidat satu dengan yang lainnya, partisipasi dan kebebasan. Pada aspek kompetisi 
berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh kandidat agar bisa memenangkan pilkada 
(Arif, 2019). 

Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, 
Bupati dan Walikota, partai politik mempunyai persyaratan dalam mendaftarkan calon 
pada pemilihan Umum. Syarat bagi partai politik adalah memiliki 
 
Korespodensi: 

Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung. Jalan Gedong Meneng, 
Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 
Email : Khairunnisamaulida123@gmail.com 
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paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota 
DPRD di daerah bersangkutan. 

Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada 
serentak tahun 2020. Pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan dikarenakan masa 
bakti Herman HN selaku walikota Bandar Lampung periode sebelumnya akan berakhir. 
Peserta Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 terdiri dari tiga pasangan calon Semua 
pasangan calon dalam pilkada Bandar Lampung diusung oleh gabungan partai politik, 
tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen. 

 
Tabel 1. Nama Pasangan Calon dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 

No Nama Pasangan Calon Partai Pengusung Jumlah Kursi 
1 Rycko Menoza & Johan 

Sulaiman 
Partai Golkar (6 kursi), Partai PKS 
(6 Kursi) 

12 kursi 

2 M. Yusuf Kohar dan Tulus 
Purnomo 

Partai Demokrat (5 
kursi), PAN (6 
kursi), PKB (3 
kursi), Perindo (2 kursi) dan PPP (1 
kursi) 

17 kursi 

3 Eva Dwiana & Deddy 
Amarullah 

PDIP (9 Kursi), 
NasDem (5 kursi) 
dan Gerinda (7 kursi) 

21 kursi 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2020 
 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa semua pasangan calon wali kota dan 
wakil wali kota maju mencalonkan diri melalui partai politik dan tidak ada paslon yang 
maju melalui jalur perseorangan. Peranan partai politik memiliki posisi strategis tidak 
hanya sebagai alat penguasaan jabatan publik melainkan keberadaan parpol merupakan 
sebuah keniscayaan demokrasi dan dipandang sebagai institusi utama dalam melakukan 
maksimalisasi fungsi partai politik seperti artikulasi maupun agregasi kepentingan, 
rekrutmen politik serta komunikasi dan sosialisasi politik (Gunawan dkk, 2020:56). 

Diketahui bahwa Eva Dwiana merupakan istri dari Herman Hn sebagai walikota 
sebelumnya. Kemudian sosok Yusuf Kohar sebagai kandidat nomor 2 adalah petahana 
yang merupakan wakil walikota pasangan Herman Hn pada periode sebelumnya. 
Selanjutnya sosok Rycko Menoza merupakan bupati Lampung Selatan masa jabatan 2010 
sampai dengan 2015. Rycko juga merupakan putra dari mantan Gubernur Provinsi 
Lampung, Sjachroedin ZP. Hasil hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota 
Bandar Lampung tahun 2020 pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
memperoleh suara tertinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Pasangan Eva 
Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara sebanyak 57,3%. Berikut tabel hasil 
suara pilwakot Bandar Lampung pada 21 Desember 2020 : 

 
Tabel 2. Hasil Suara Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020 

No Nama Pasangan Calon Persentase Hasil 
Suara 

1 Rycko Menoza & Johan Sulaiman 21,3% 
2 M. Yusuf Kohar dan Tulus 

Purnomo 
21,4% 

3 Eva Dwiana & Deddy Amarullah 57,3% 
Sumber : (Pilkada2020.kpu.go.id, 2020) 
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paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) atau 25% akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota 
DPRD di daerah bersangkutan. 

Bandar Lampung adalah salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada 
serentak tahun 2020. Pilkada Kota Bandar Lampung diselenggarakan dikarenakan masa 
bakti Herman HN selaku walikota Bandar Lampung periode sebelumnya akan berakhir. 
Peserta Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 terdiri dari tiga pasangan calon Semua 
pasangan calon dalam pilkada Bandar Lampung diusung oleh gabungan partai politik, 
tidak ada pasangan calon yang maju melalui jalur independen. 

 
Tabel 1. Nama Pasangan Calon dalam Pilkada Bandar Lampung tahun 2020 

No Nama Pasangan Calon Partai Pengusung Jumlah Kursi 
1 Rycko Menoza & Johan 

Sulaiman 
Partai Golkar (6 kursi), Partai PKS 
(6 Kursi) 

12 kursi 

2 M. Yusuf Kohar dan Tulus 
Purnomo 

Partai Demokrat (5 
kursi), PAN (6 
kursi), PKB (3 
kursi), Perindo (2 kursi) dan PPP (1 
kursi) 

17 kursi 

3 Eva Dwiana & Deddy 
Amarullah 

PDIP (9 Kursi), 
NasDem (5 kursi) 
dan Gerinda (7 kursi) 

21 kursi 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2020 
 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa semua pasangan calon wali kota dan 
wakil wali kota maju mencalonkan diri melalui partai politik dan tidak ada paslon yang 
maju melalui jalur perseorangan. Peranan partai politik memiliki posisi strategis tidak 
hanya sebagai alat penguasaan jabatan publik melainkan keberadaan parpol merupakan 
sebuah keniscayaan demokrasi dan dipandang sebagai institusi utama dalam melakukan 
maksimalisasi fungsi partai politik seperti artikulasi maupun agregasi kepentingan, 
rekrutmen politik serta komunikasi dan sosialisasi politik (Gunawan dkk, 2020:56). 

Diketahui bahwa Eva Dwiana merupakan istri dari Herman Hn sebagai walikota 
sebelumnya. Kemudian sosok Yusuf Kohar sebagai kandidat nomor 2 adalah petahana 
yang merupakan wakil walikota pasangan Herman Hn pada periode sebelumnya. 
Selanjutnya sosok Rycko Menoza merupakan bupati Lampung Selatan masa jabatan 2010 
sampai dengan 2015. Rycko juga merupakan putra dari mantan Gubernur Provinsi 
Lampung, Sjachroedin ZP. Hasil hitung suara pemilihan walikota dan wakil walikota 
Bandar Lampung tahun 2020 pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
memperoleh suara tertinggi dibandingkan dua pasangan calon lainnya. Pasangan Eva 
Dwiana dan Deddy Amarullah memperoleh suara sebanyak 57,3%. Berikut tabel hasil 
suara pilwakot Bandar Lampung pada 21 Desember 2020 : 

 
Tabel 2. Hasil Suara Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020 

No Nama Pasangan Calon Persentase Hasil 
Suara 

1 Rycko Menoza & Johan Sulaiman 21,3% 
2 M. Yusuf Kohar dan Tulus 

Purnomo 
21,4% 

3 Eva Dwiana & Deddy Amarullah 57,3% 
Sumber : (Pilkada2020.kpu.go.id, 2020) 

 

Penelitian ini memfokuskan pada pasangan calon nomor 3 yakni Eva Dwiana dan 
Deddy Amarullah dengan alasan pasangan calon tersebut diusung oleh tiga partai politik 
yang mempunyai kursi rata-rata terbanyak di parlemen, PDI Perjuangan dengan 9 kursi, 
Gerindra 7 kursi dan NasDem 5 kursi. Alasan lain memilih pasangan calon nomor urut 3 
tersebut karena berdasarkan hasil suara pada Pilkada Kota Bandar Lampung pasangan 
tersebut unggul dengan persentase 57,3% suara. Penelitian ini akan menganalisis 
strategi pemenangan yang dilakukan oleh pasangan dan tim pemenangan sehingga bisa 
memenangkan pilkada Bandar Lampung tahun 2020 dan bisa mengalahkan petahana 
serta mantan bupati lamsel yang juga putra dari Gubernur Lampung periode 2010 
sampai 2015. 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan rujukan dan acuan dalam penelitian 
ini. Dalam beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pasangan calon harus 
mempunyai strategi yang baik untuk bisa memenangkan kompetisi dalam pilkada. Temuan 
dari Amantha & Ferdian (2021) menjelaskan pasangan Nanang-Pandu mampu mengatasi 
faktor eksternal dan internal selama proses pemilihan kepala daerah di Lampung 
Selatan. Pasangan kepala daerah tersebut mampu memaksimalkan kekuatan, peluang, 
kelemahan dan mampu meminimalisir ancaman. Pendapat yang sama juga disampaikan 
oleh Gunawan et al., (2020) menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pasangan 
calon Jamin Idhan dan Chalidin (JADIN) untuk melawan petahana yaitu Teuku Raja 
Keumangan dan Said Junaidi (TRK ONLY) adalah dengan strategi ofensif. Temuan 
selanjutnya dari Kusuma (2020) mengungkapkan bahwa strategi komunikasi 
memenangkan Syafrudin dan Subadri dalam Pilkada Kota Serang Tahun 2018-2023, 
dengan membangun keagamaan dan merakyat melalui jalinan silahturahmi untuk 
mendapatkan dukungan publik dan memaksimalkan penggunaan media. 

Menurut hasil penelitian Badjodah & Ahmad (2021) menunjukkan bahwa faktor 
penentu kemenangan yaitu ketokohan, etnis, jaringan yang kuat, simbol dan pencitraan. 
Sebagaimana juga yang terjadi di Kota Tangerang Selatan temuan dari Zeliana et al., 
(2021) mengungkap bahwa strategi politik dalam pemenangan Incumbent Airin- 
Benyamin dengan menggunakan kekuatan politik hingga akar rumput, dukungan massa, 
serta politik dinasti. Temuan tersebut diperkuat oleh Maringka (2021) dengan 
menggunakan kekuatan yang ada, tim pemenangan dan dukungan partai politik 
merupakan upaya strategi dalam merebut simpati masyarakat. Penelitian lainnya yaitu 
dari Septiyanti (2020) menjelaskan bahwa proses marketing politik oleh Tim sukses 
Herman-Mawardi di Palembang dilakukan secara terstruktur dan berhasil mendapatkan 
suara di pemilihan kota Palembang. 

Penelitian selanjutnya Muradi & Agustino (2020) menjelaskan strategi pemenangan 
yang dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi politik dan pemanfaatan modal 
sosial. Pendapat tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sumahe (2021) mengungkap 
bahwa strategi pemenangan yang dilakukan adalah dengan strategi modalitas, modal 
budaya dan memanfaatkan modal politik. Kemudian temuan dari Putra & Gautama (2021) 
adalah strategi yang digunakan dalam kompetisi politik dengan memaksimalkan 
penggunaan media luar ruang yaitu spanduk, baliho, billboard, kalender, stiker, dan 
contoh surat suara. Menurut hasil penelitian Nikmah & Suhardiyanto (2021) strategi yang 
digunakan dalam pemenangan kandidat yaitu memaksimalkan strategi ofensif dan 
strategi defensif. 

Penelitian ini berbeda dengan hasil temuan penelitian-penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini memfokuskan pada pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah yang 
memperoleh suara tertinggi di Pilkada Kota Bandar Lampung. Sosok Eva Dwiana yang 
diketahui sebagai Istri dari mantan Walikota Bandar Lampung periode sebelumnya 
mampu mengalahkan petahana dan juga sosok Rycko Menoza yang cukup dikenal di 
masyarakat karena pengalamannya dalam memimpin Lampung Selatan dan juga sebagai 
Putra dari mantan Gubernur Lampung. Selain itu, kajian ini menarik untuk dilakukan 
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karena pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mampu menarik dukungan dari 
partai politik dengan perolehan kursi yang banyak diparlemen sehingga dapat dikatakan 
pasangan Eva-Deddy mendapatkan dukungan dari partai politik mayoritas di Bandar 
Lampung. Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam terkait 
dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah sebagai pemenang pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 
didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017) adalah sebagai 
tahapan penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata secara 
tulisan maupun lisan dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif untuk menjawab dan 
menggambarkan strategi pemenangan yang digunakan Eva dan Deddy dalam Pilkada 
Bandar Lampung tahun 2020. 

Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan memfokuskan penjelasan mengenai 
bagaimana pasangan Eva & Deddy dapat keluar sebagai pemenang dan menjadi 
pasangan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Sebelumnya, pasangan Eva- 
Deddy sempat didiskualifikasi oleh Bawaslu Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung 
dan kemenangan pasangan tersebut dibatalkan. Walaupun pada akhirnya Mahkamah 
Agung (MA) membatalkan keputusan KPU Bandar Lampung dan pasangan Eva-Deddy 
dinyatakan sebagai pemenang pilkada Bandar Lampung Tahun 2020. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan 
dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Dalam proses wawancara penulis 
menanyakan beberapa hal terkait dengan strategi pemenangan yang dilakukan oleh 
pasangan Eva-Deddy dan tim suksesnya serta proses pembatalan pemenangan yang 
sempat mewarnai proses pemilihan yang pada akhirnya kembali dinyatakan sebagai 
pemenang oleh Mahkamah Agung. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini 
yang berasal dari partai pengusung, partai lawan dan lawan politik, media massa, tim 
pemenangan dan juga pengamat politik. 

 
Strategi Organisasi (Corporate Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 

Strategi organisasi (Corporate Strategy) menjelaskan tentang perumusan visi dan 
misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi yang digunakan. Dalam strategi organisasi, 
diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai hal apa yang dilakukan dan untuk siapa. 
Visi dan misi merupakan hal yang penting sebagai upaya dalam memenangkan pemilihan 
kepala daerah. 

Visi dan misi yang disusun bersama sebagai program kerja yang akan dilaksanakan 
suatu paslon apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi dan 
misi juga disebut sebagai pemikiran dari calon dan tim pemenangannya yang kemudian 
ditawarkan kepada para pemilih agar masyarakat bisa menilai sejauh mana calon 
pemimpinnya memiliki kemampuan dalam membangun daerah (Apriani & Maharani, 
2019). 

Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung 
tahun 2020 memiliki visi : Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, 
unggul berdaya saing berbasis ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut 
berisi harapan-harapan Eva dan Deddy agar dapat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat. Eva Dwiana dan Deddy menggunakan slogan lanjutkan pengabdian untuk 
kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung. Selain fokus terhadap kesehatan dan 
pendidikan, visi dari pasangan nomor urut tiga tersebut berfokus pada bidang ekonomi. 
Visi dari Eva dan Deddy yang kemudian akan menjadi keinginan dan harapan dari 
pasangan ini mengandung makna. 

Kampanye yang dilakukan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah 
dengan mensosialisasikan visi dan misi kepada masyarakat. Sebagaimana dikutip dari hasil 
wawancara dengan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung : 
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karena pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mampu menarik dukungan dari 
partai politik dengan perolehan kursi yang banyak diparlemen sehingga dapat dikatakan 
pasangan Eva-Deddy mendapatkan dukungan dari partai politik mayoritas di Bandar 
Lampung. Dengan demikian penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam terkait 
dengan bagaimana strategi yang digunakan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah sebagai pemenang pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif 
didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong & Lexy (2017) adalah sebagai 
tahapan penelitian yang menghasilkan deskripsi data deskriptif berupa kata secara 
tulisan maupun lisan dari objek yang diteliti. Penelitian deskriptif untuk menjawab dan 
menggambarkan strategi pemenangan yang digunakan Eva dan Deddy dalam Pilkada 
Bandar Lampung tahun 2020. 

Berkaitan dengan penelitian ini penulis akan memfokuskan penjelasan mengenai 
bagaimana pasangan Eva & Deddy dapat keluar sebagai pemenang dan menjadi 
pasangan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Sebelumnya, pasangan Eva- 
Deddy sempat didiskualifikasi oleh Bawaslu Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung 
dan kemenangan pasangan tersebut dibatalkan. Walaupun pada akhirnya Mahkamah 
Agung (MA) membatalkan keputusan KPU Bandar Lampung dan pasangan Eva-Deddy 
dinyatakan sebagai pemenang pilkada Bandar Lampung Tahun 2020. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan 
dokumentasi sebagai data pendukung penelitian. Dalam proses wawancara penulis 
menanyakan beberapa hal terkait dengan strategi pemenangan yang dilakukan oleh 
pasangan Eva-Deddy dan tim suksesnya serta proses pembatalan pemenangan yang 
sempat mewarnai proses pemilihan yang pada akhirnya kembali dinyatakan sebagai 
pemenang oleh Mahkamah Agung. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini 
yang berasal dari partai pengusung, partai lawan dan lawan politik, media massa, tim 
pemenangan dan juga pengamat politik. 

 
Strategi Organisasi (Corporate Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 

Strategi organisasi (Corporate Strategy) menjelaskan tentang perumusan visi dan 
misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif strategi yang digunakan. Dalam strategi organisasi, 
diperlukan pembatasan-pembatasan mengenai hal apa yang dilakukan dan untuk siapa. 
Visi dan misi merupakan hal yang penting sebagai upaya dalam memenangkan pemilihan 
kepala daerah. 

Visi dan misi yang disusun bersama sebagai program kerja yang akan dilaksanakan 
suatu paslon apabila terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Visi dan 
misi juga disebut sebagai pemikiran dari calon dan tim pemenangannya yang kemudian 
ditawarkan kepada para pemilih agar masyarakat bisa menilai sejauh mana calon 
pemimpinnya memiliki kemampuan dalam membangun daerah (Apriani & Maharani, 
2019). 

Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilwakot Bandar Lampung 
tahun 2020 memiliki visi : Bandar Lampung sehat, cerdas, beriman, berbudaya, nyaman, 
unggul berdaya saing berbasis ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Visi tersebut 
berisi harapan-harapan Eva dan Deddy agar dapat terwujudnya kesejahteraan 
masyarakat. Eva Dwiana dan Deddy menggunakan slogan lanjutkan pengabdian untuk 
kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung. Selain fokus terhadap kesehatan dan 
pendidikan, visi dari pasangan nomor urut tiga tersebut berfokus pada bidang ekonomi. 
Visi dari Eva dan Deddy yang kemudian akan menjadi keinginan dan harapan dari 
pasangan ini mengandung makna. 

Kampanye yang dilakukan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah 
dengan mensosialisasikan visi dan misi kepada masyarakat. Sebagaimana dikutip dari hasil 
wawancara dengan Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Bandar Lampung : 

“kami berkampanye dengan cara sosialisasi visi misi dan latar belakang yang 
dilakukan secara door to door” 

 
Tim pemenangan dalam memperkenalkan visi misi calon adalah dengan metode 

door to door ke masyarakat. Visi dan misi yang jelas dan berpihak kepada masyarakat 
merupakan faktor penting dalam menarik suara masyarakat. Sebagaimana dikutip dari 
hasil wawancara dengan Andika Wibawa Ketua DPC Partai Gerindra : 
 

“paslon itu harus punya visi-misi yang jelas, populer kalo paslonnya gak 
populer ya repot juga, kemudian financial juga harus siap” 

 
Sosialisasi visi dan misi yang dilakukan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 

yaitu dengan sistem berbagi tugas. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah tidak selalu 
berdampingan didalam mensosialisasikan visi dan misi. Eva Dwiana ketika bersosialisasi 
didampingi oleh tim kampanye dan juga relawan, begitupun dengan Deddy Amarullah 
berkampanye ditempat yang berbeda dan mensosialisasikan visi dan misi didampingi tim 
kampanye dan relawan. Hal tersebut merupakan strategi untuk menjangkau seluruh 
lapisan masyarakat. Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Yulius tim 
kampanye Eva dan Deddy : 

 
“Dalam kampanye sosialisasi visi misi ibu dan bapak tidak selalu 
bersama tetapi berpisah ditempat berbeda dan didampingi oleh tim” 

 
Metode kampanye dalam mensosialisasikan visi dan misi pasangan Eva dan Deddy 

selain melalui door to door, tim kampanye juga memperkenalkan visi dan misi calon 
melalui media sosial. Hal tersebut dilakukan merupakan bagian dari strategi kampanye 
terlebih kampanye saat ini dibatasi karena pandemic Covid-19. Tim kampanye Eva dan 
Deddy, Yulius mengatakan bahwa : 
 

“kami punya tim khusus untuk mengelola media sosial yang digunakan 
untuk kampanye” 

 
Strategi pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam berkampanye adalah 

memfokuskan ke wilayah zona kampanye tempat bersosialisasi visi dan misi sesuai 
dengan jadwal kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung. 
Diketahui bahwa KPU Kota Bandar Lampung membagi zona dan jadwal kampanye untuk 
ketiga paslon. Sebagaimana pernyataan Fery Triatmojo sebagai Divisi Teknis dan Humas 
KPU Kota Bandar Lampung dikutip dari media: 
 

“Zona kampanye dibagi 3 daerah pemilihan lalu jadwal dobagi 70 hari 
kegiatan kampanye dan satu harinya ada semacam parade budaya atau 
kampanye damai” (Lampost.co, 2020) 

 
Diketahui zona kampanye dibagi menjadi tiga daerah pemilihan. Zona 1 meliputi 

kecamatan Telukbetung Selatan, Telukbetung Utara, Telukbetung Barat, Telukbetung 
Timur, Bumiwaras dan Panjang. Kemudian Zona 2 yaitu kecamatan Tanjungkarang Pusat, 
Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Timur, Enggal, Langkapura, Kemiling dan 
Kedamaian. Zona 3 yaitu kecamatan Tanjung senang, Wayhalim, Labuhanratu, Kedaton, 
Sukarame dan Sukabumi. 

Upaya untuk menjalankan visi maka pasangan Eva dan Deddy menyusun 7 Misi 
antara lain : Pertama, Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat, 
meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Kedua, 
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Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat. Ketiga, Meningkatkam 
daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan 
ekonomi dan pelayanan sosial. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi 
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja dan 
perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengembangan UMKM. Kelima, mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan 
mengembangkan budaya daerah. 

Keenam, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik 
dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Terakhir, 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, 
sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan 
perkotaan. 
 
Strategi Program (Program Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 

Strategi program Program Strategy) berkaitan dengan dampak atau perhatian pada 
implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Bersumber dari dokumen tim 
pemenangan Eva Dwiana terdapat berbagai macam program dari Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah yakni pembangunan jalan dan jembatan berlanjut, pelayanan terhadap 
masyarakat akan lebih ditingkatkan, pendidikan gratis, operasional guru honor tiap 
tahun ditingkatkan, kesehatan gratis, bantuan keagamaan, bantuan guru ngaji dan 
marbot dilanjutkan, peningkatan ekonomi kerakyatan, santunan uang duka dilanjutkan 
dan rekening listrik seluruh masjid dibantu setiap bulan sejumlah 1.000.000,00. 

Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam pilkada Bandar Lampung tahun 
2020 menggunakan slogan “lanjutkan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat 
Bandar Lampung”. Slogan lanjutkan pengabdian digunakan karena Eva Dwiana 
mempunyai harapan untuk melanjutkan pengabdian suaminya Herman HN yang menjabat 
sebagai walikota Bandar Lampung selama dua periode. 

Program unggulan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berdasarkan hasil 
wawancara dengan ketua DPC Partai Gerindra adalah sebagai berikut : 
 

“programnya harus kita kuatkan banjir kemudian daerah kumuh di Teluk 
Betung adalah sentralnya Lampung dan dulu perekonomian   hidup 
sekarang toko-toko pada belanja diluar kita mengajak para pengusaha toko 
itu membuat inovasi untuk diindahkan, kemudian Bunda Eva mempunyai 
program Untuk mempercantik Kota Bandar Lampung” 

 
Walikota dan wakil walikota Bandar Lampung periode 2021-2026 sesuai dengan 

arahan Gubernur Lampung akan berfokus menekan penyebaran kasus Covid-19 diawal 
masa jabatannya. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah menyampaikan realisasi beberapa 
program kerja sebagai berikut : 
 

“yang pertama bunda eva dan pak dedy akan bersilaturahmi dengan pak 
gubernur, normalisasi sungai, penanganan sampah dan mempercantik kota 
Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi, maka Kota Bandar Lampung 
akan dipercantik, penanganan banjir juga menjadi prioritas, kami akan 
mengecek gorong-gorong juga perlu dilebarkan mudah-mudahan terwujud 
Bandar lampung tanpa banjir”(m.kumparan.com,2021). 

 
Kota Bandar Lampung saat ini menjadi kotamadya dengan pembangunan yang 

setiap tahunnya meningkat. Perubahan tersebut tidak terlepas dari sentuhan wali kota 
Bandar Lampung selama dua periode terakhir yaitu Herman HN. Beberapa 
pembangunan yang dilakukan oleh Herman HN yaitu pembangunan infrastruktur, 
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Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat. Ketiga, Meningkatkam 
daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan 
ekonomi dan pelayanan sosial. Keempat, mengembangkan dan memperkuat ekonomi 
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menciptakan kesempatan kerja dan 
perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui 
pengembangan UMKM. Kelima, mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan 
mengembangkan budaya daerah. 

Keenam, mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik 
dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Terakhir, 
mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, 
sejuk, bersih dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan 
perkotaan. 
 
Strategi Program (Program Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 

Strategi program Program Strategy) berkaitan dengan dampak atau perhatian pada 
implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Bersumber dari dokumen tim 
pemenangan Eva Dwiana terdapat berbagai macam program dari Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah yakni pembangunan jalan dan jembatan berlanjut, pelayanan terhadap 
masyarakat akan lebih ditingkatkan, pendidikan gratis, operasional guru honor tiap 
tahun ditingkatkan, kesehatan gratis, bantuan keagamaan, bantuan guru ngaji dan 
marbot dilanjutkan, peningkatan ekonomi kerakyatan, santunan uang duka dilanjutkan 
dan rekening listrik seluruh masjid dibantu setiap bulan sejumlah 1.000.000,00. 

Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam pilkada Bandar Lampung tahun 
2020 menggunakan slogan “lanjutkan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat 
Bandar Lampung”. Slogan lanjutkan pengabdian digunakan karena Eva Dwiana 
mempunyai harapan untuk melanjutkan pengabdian suaminya Herman HN yang menjabat 
sebagai walikota Bandar Lampung selama dua periode. 

Program unggulan pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah berdasarkan hasil 
wawancara dengan ketua DPC Partai Gerindra adalah sebagai berikut : 
 

“programnya harus kita kuatkan banjir kemudian daerah kumuh di Teluk 
Betung adalah sentralnya Lampung dan dulu perekonomian   hidup 
sekarang toko-toko pada belanja diluar kita mengajak para pengusaha toko 
itu membuat inovasi untuk diindahkan, kemudian Bunda Eva mempunyai 
program Untuk mempercantik Kota Bandar Lampung” 

 
Walikota dan wakil walikota Bandar Lampung periode 2021-2026 sesuai dengan 

arahan Gubernur Lampung akan berfokus menekan penyebaran kasus Covid-19 diawal 
masa jabatannya. Eva Dwiana dan Deddy Amarullah menyampaikan realisasi beberapa 
program kerja sebagai berikut : 
 

“yang pertama bunda eva dan pak dedy akan bersilaturahmi dengan pak 
gubernur, normalisasi sungai, penanganan sampah dan mempercantik kota 
Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi, maka Kota Bandar Lampung 
akan dipercantik, penanganan banjir juga menjadi prioritas, kami akan 
mengecek gorong-gorong juga perlu dilebarkan mudah-mudahan terwujud 
Bandar lampung tanpa banjir”(m.kumparan.com,2021). 

 
Kota Bandar Lampung saat ini menjadi kotamadya dengan pembangunan yang 

setiap tahunnya meningkat. Perubahan tersebut tidak terlepas dari sentuhan wali kota 
Bandar Lampung selama dua periode terakhir yaitu Herman HN. Beberapa 
pembangunan yang dilakukan oleh Herman HN yaitu pembangunan infrastruktur, 

pendidikan dan kesehatan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan beberapa 
prestasi kota Bandar Lampung yang meningkat pesat. 

Slogan yang digunakan Eva dan Deddy tentang melanjutkan pengabdian dan 
pembangunan sebagai langkah dalam melanjutkan pembangunan dan pengabdian suami 
dari walikota Eva Dwiana. Pembangunan yang menjadi perubahan di Kota Bandar 
Lampung yakni pembangunan jalan layang dan Underpass, setidaknya sudah 10 
jembatan layang (Flyover) dan 1 underpass dibangun untuk mengurangi kemacetam arus 
lalu lintas yang semakin padat seiring dengan perkembangan pembangunan Bandar 
Lampung yang semakin pesat. Selanjutnya yaitu terobosan sistem pengelolaan air 
minum (SPAM) yang targetnya mengaliri 6.000 pelanggan di Kota Bandar Lampung. 

Kemudian mal pelayanan satu atap, pendidikan gratis, beasiswa s2 dan pelayanan 
kesehatan gratis (m.liputan6.com, 2021). 

Peningkatan dalam hal pembangunan dan pelayanan yang sudah dilakukan oleh 
Herman HN menjadi modal utama pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah untuk 
menarik simpati masyarakat. Selain mensosialisasikan “lanjutkan pengabdian”, Eva 
Dwiana juga mensosialisasikan program yang akan menjadi fokus dalam memberikan 
kesejahteraan masyarakat Bandar Lampung yaitu “Grebek Sungai”. Program normalisasi 
sungai di Bandar Lampung atau yang disebut grebek sungai merupakan langkah 
maksimal antisipasi banjir. 

Faktor kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah salah satunya adalah karena 
faktor program kerja yang telah dilakukan Walikota sebelumnya oleh Herman HN yang 
merupakan suami dari Eva Dwiana. Dikutip dari hasil wawancara dengan Eka Setiawan 
sebagai Redaktur Lampung Post sebagai berikut : 
 

“faktor kemenangan Eva dan Deddy yaitu simpati rakyat dan program kerja 
sang suami yang telah dua periode memimpin kota Tapis Berseri”. 

 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Rizky sekretaris DPD Partai NasDem Kota 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut : 
 

“tidak bisa di pungkiri bunda eva ini bisa meneruskan program pak Herman” 
 

Dalam konteks program kerja unggulan dari Eva dan Deddy, Wiyadi sebagai 
ketua tim pemenangan menyatakan bahwa : 
 

“Program unggulan yang kemarin di pekan yang pertama adalah mengatasi 
banjir di kota kalau yang lainnya pendidikan kesehatan itu kan tinggal 
melanjutkan adalah untuk meningkatkan taraf hidup pelaku UMKM ini ini 
yang program diawal dengan skalanya Sesuai dengan divisi-divisi”. 

 
Strategi Pendukung Sumber Daya (Resource Support Strategy) Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah 

Strategi pendukung sumber daya (resource support strategy) berkaitan dengan 
memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna 
meningkatkan kinerja organisasi. Dalam hal pemilihan kepala daerah, sumber daya yang 
dimaksud adalah berupa tenaga, teknologi, dan sebagainya yang mendukung 
kemenangan calon kepala daerah. Sumber daya berupa tenaga yaitu orang-orang yang 
mendukung pelaksanaan strategi. Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang berperan dalam pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
yaitu tim sukses, tim kampanye atau tim pemenangan serta partai pengusung dan partai 
pendukung. 
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Berdasarkan model BC1-KWK yang ditanda tangani oleh pasangan Eva Dwiana dan 
Deddy Amarullah pada 4 September 2020 tentang daftar nama tim kampanye dan 
penghubung pasangan calon dalam pilwakot diketahui bahwa tim kampanye inti terdiri 
dari lima orang dengan diketuai oleh Wiyadi yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan 

Kota Bandar Lampung, Selain tim kampanye inti, dalam surat tersebut terdapat dua 
anggota penghubung pasangan calon. 

Anggota tim kampanye inti Eva Dwiana dan Deddy yang didaftarkan ke KPU 
merupakan pengurus inti partai pengusung Eva Dwiana baik dari Ketua maupun 
sekretaris dari tiga partai politik pengusung Eva dan Deddy. Diketahui bahwa anggota 
tim kampanye dari pasangan Eva dan Deddy yang didaftarkan ke KPU yaitu berjumlah 40 
orang. Selain tim inti terdapat juga relawan, simpatisan, organisasi dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut mendukung dan membantu mengkampanyekan 
pasangan no urut tiga tersebut berjumlah lebih dari 100 orang. 

Berdasarkan dari media sosial instagram Eva Dwiana diketahui bahwa Eva Dwiana 
dan Deddy Amarullah yang terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 
pada pillwakot 2020 mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan dari 3 partai 
politik pengusung (PDI P, Gerindra dan NasDem), 2 partai politik pendukung (Hanura 
dan Gelora). Selain itu, Eva dan Deddy juga mengucapkan terimakasih kepada organisasi, 
LSM dan tim relawan yang telah mendukung pasangan tersebut. 

Organisasi, LSM dan tim relawan tersebut terdiri dari MTRH Lampung, yayasan dia 
esa semesta, korcam, korkel, TS dan relawan BE, PC NU Lampung, LP Ma’arif dan 
pergunu Lampung dan Bandar Lampung, MUI Lampung, MUI Bandar Lampung, KBNU 
Bandar Lampung, FKPP, Dalailul Khoirot Bandar Lampung, Team cyber Lampung, Jatman 
Bandar Lampung, MKNU Lampung, Sayko sakato, RED, REDY, Chimande, Sahabat Vadi, 
Rekom, Pemudi pemudi pagar dewa bersatu, relawan ikhlas, Asem Vade, Paguyuban 
Komarallah, Team Merah Putih Bandar Lampung, Elang Merah, MTRH Milenial, RMI 
Balam, sahabat arjuna bunda, relawan ampuh, Paku banten Bandar lampung, kerang 
hijau, koperasi jasa nelayan, perguruan singa manda, kampung guyub, pandawa, milenial 
3 lebih baik, projo pendowo, AMIB, Tim 25 milenial Eva Deddy, petir Bandar lampung dan 
Barisan Menangkan Bunda (BMB). 

Sumber daya yang kedua adalah keuangan. Keuangan menjadi salah satu faktor 
pendukung yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan. Keuangan berguna untuk 
memenuhi kegiatan operasional tim kampanye. Berdasarkan pengumuman KPU Kota 
Bandar Lampung nomor : 793/PL. 02.5-PU/1871/02/KPU-KOT/XII/2020 Tentang hasil 
audit laporan dana kampanye peserta pemilihan walikota dan wakilwaalikota Bandar 
Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Laporan Dana Kampanye 
No Nama Pasangan Calon Dana Kampanye 

   Penerimaan  Pengeluaran  Saldo  
1 Rycko Menoza & 

Johan Sulaiman 
Rp. 
5.582.300.835,1 

Rp. 
5.582.142.667,2 

Rp. 
158.168,08 

2 M. Yusuf Kohar dan 
Tulus Purnomo 

Rp. 
6.508.845.000 

Rp. 
6.508.652.011 

Rp. 192.989 

3 Eva Dwiana & 
Deddy Amarullah 

Rp. 
5.001.455.376 

Rp. 
5..001.085.858 

Rp. 369.518 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021 
 

Berdasarkan tabel 3. Laporan dana kampanye pilwakot Bandar Lampung tahun 
2020, dana kampanye pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dana penerimaannya 

sejumlah Rp. 5.001.455.376 dan untuk dana pengeluaran adalah Rp. 5..001.085.858. 
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Berdasarkan model BC1-KWK yang ditanda tangani oleh pasangan Eva Dwiana dan 
Deddy Amarullah pada 4 September 2020 tentang daftar nama tim kampanye dan 
penghubung pasangan calon dalam pilwakot diketahui bahwa tim kampanye inti terdiri 
dari lima orang dengan diketuai oleh Wiyadi yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan 

Kota Bandar Lampung, Selain tim kampanye inti, dalam surat tersebut terdapat dua 
anggota penghubung pasangan calon. 

Anggota tim kampanye inti Eva Dwiana dan Deddy yang didaftarkan ke KPU 
merupakan pengurus inti partai pengusung Eva Dwiana baik dari Ketua maupun 
sekretaris dari tiga partai politik pengusung Eva dan Deddy. Diketahui bahwa anggota 
tim kampanye dari pasangan Eva dan Deddy yang didaftarkan ke KPU yaitu berjumlah 40 
orang. Selain tim inti terdapat juga relawan, simpatisan, organisasi dan Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut mendukung dan membantu mengkampanyekan 
pasangan no urut tiga tersebut berjumlah lebih dari 100 orang. 

Berdasarkan dari media sosial instagram Eva Dwiana diketahui bahwa Eva Dwiana 
dan Deddy Amarullah yang terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung 
pada pillwakot 2020 mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan dari 3 partai 
politik pengusung (PDI P, Gerindra dan NasDem), 2 partai politik pendukung (Hanura 
dan Gelora). Selain itu, Eva dan Deddy juga mengucapkan terimakasih kepada organisasi, 
LSM dan tim relawan yang telah mendukung pasangan tersebut. 

Organisasi, LSM dan tim relawan tersebut terdiri dari MTRH Lampung, yayasan dia 
esa semesta, korcam, korkel, TS dan relawan BE, PC NU Lampung, LP Ma’arif dan 
pergunu Lampung dan Bandar Lampung, MUI Lampung, MUI Bandar Lampung, KBNU 
Bandar Lampung, FKPP, Dalailul Khoirot Bandar Lampung, Team cyber Lampung, Jatman 
Bandar Lampung, MKNU Lampung, Sayko sakato, RED, REDY, Chimande, Sahabat Vadi, 
Rekom, Pemudi pemudi pagar dewa bersatu, relawan ikhlas, Asem Vade, Paguyuban 
Komarallah, Team Merah Putih Bandar Lampung, Elang Merah, MTRH Milenial, RMI 
Balam, sahabat arjuna bunda, relawan ampuh, Paku banten Bandar lampung, kerang 
hijau, koperasi jasa nelayan, perguruan singa manda, kampung guyub, pandawa, milenial 
3 lebih baik, projo pendowo, AMIB, Tim 25 milenial Eva Deddy, petir Bandar lampung dan 
Barisan Menangkan Bunda (BMB). 

Sumber daya yang kedua adalah keuangan. Keuangan menjadi salah satu faktor 
pendukung yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan. Keuangan berguna untuk 
memenuhi kegiatan operasional tim kampanye. Berdasarkan pengumuman KPU Kota 
Bandar Lampung nomor : 793/PL. 02.5-PU/1871/02/KPU-KOT/XII/2020 Tentang hasil 
audit laporan dana kampanye peserta pemilihan walikota dan wakilwaalikota Bandar 
Lampung tahun 2020 adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 3. Laporan Dana Kampanye 
No Nama Pasangan Calon Dana Kampanye 

   Penerimaan  Pengeluaran  Saldo  
1 Rycko Menoza & 

Johan Sulaiman 
Rp. 
5.582.300.835,1 

Rp. 
5.582.142.667,2 

Rp. 
158.168,08 

2 M. Yusuf Kohar dan 
Tulus Purnomo 

Rp. 
6.508.845.000 

Rp. 
6.508.652.011 

Rp. 192.989 

3 Eva Dwiana & 
Deddy Amarullah 

Rp. 
5.001.455.376 

Rp. 
5..001.085.858 

Rp. 369.518 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021 
 

Berdasarkan tabel 3. Laporan dana kampanye pilwakot Bandar Lampung tahun 
2020, dana kampanye pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dana penerimaannya 

sejumlah Rp. 5.001.455.376 dan untuk dana pengeluaran adalah Rp. 5..001.085.858. 

Berdasarkan pasal 8 PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang dana kampanye pemilu 
pasangan calon bersumber dari pasangan calon bersangkutan, perseorangan, 
kelompok/badan hukum swasta, parpol atau gabungan parpol. 

Pasal 7 PKPU Nomor 05 tahun 2017 tentang dana kampanye pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota 
batasan kesesuaian sumbangan untuk pihak lain perseorangan tidak melebihi Rp. 
75.000.000,00 dan Rp. 750.000.000,00 untuk penyumbang partai politik atau gabungan 
partai politik. Penyumbang kelompok dan/atau badan usaha swasta tidak melebihi Rp. 
750.000.000,00. 

Hasil penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) 
diketahui nilai sumbangan Pasangan nomor urut 3 Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
memiliki sumbangan dana kampanye terbesar yang bersumber dari pribadi calon yaitu 
sejumlah Rp. 3 Miliar. Pasangan Nomor urut 1 Rycko dan Johan sejumlah Rp. 2,75 Miliar 
dan pasangan nomor urut 2 Yusuf- Tulus berupa bahan kampanye sumbangan 
perseorang dikonversikan kenilai uang sebesar Rp. 122.345.000 (Lampungpro.co, 2021). 

KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 
yang dimuat dalam pengumuman Nomor : 651/PL.02.5-PU/1871/02/KPU- 
KOT/IX/2020 diketahui bahwa pasangan Rycko-Johan nilainya tertinggi yaitu mencapai 
Rp. 100 Juta, Yusuf-Tulus Rp. 10 Juta dan Eva-Deddy sejumlah Rp. 10 Juta (Lampung 
pro.co, 2021). 

Sumber daya yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah alat pendukung dalam 
pelaksanaan kampanye pasangan calon di pemilihan kepala daerah. Teknologi yang biasa 
digunakan dalam kampanye yaitu melalui media massa. Dalam penelitian Abidin (2020) 
menyebutkan saat ini media massa banyak digunakan sebagai alat kampanye politik, 
dalam hal ini untuk mengiklankan profil calon dan visi misi yang ditawarkan serta 
membentuk citra dimasyarakat. Media massa dianggap cukup efektif untuk 
meningkatkan popularitas dan elektabilitas kandidat. 

KPU Kota Bandar Lampung mengumumkan akun media sosial yang telah 
didaftarkan oleh tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 
2020. Berdasarkan form model BC4-KWK diketahui bahwa media sosial seperti Facebook 
(FB), Instagram dan Twitter. Pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah merupakan 
paslon paling banyak mendaftarkan akun media sosial yakni berjumlah 10 akun media 
sosial dengan rincian 5 akun instagram dan 5 akun facebook. Selanjutnya, diikuti oleh 
Yusuf dan Tulus dengan mendaftarkan 3 media sosial yaitu terdiri dari akun instagram, 
facebook dan twitter. Kemudian Rycko dan Joham mendaftarkan 2 akun media sosial 
yaitu instagram dan facebook. 
 

Tabel 4. Akun Media Sosial Resmi Pilkada Bandar Lampung 2020 
No Nama Pasangan Calon Jenis Media Sosial Nama Akun 

1 Rycko Menoza 
& Johan Sulaiman 

Facebook Ryckojos 
Instagram Ryckojos 

 
2 

Yusuf Kohar & Tulus 
Purnomo 

Instagram Myusuf Kohar 
Facebook Yusuf Kohar 
Twitter Yusufkohar02 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Instagram 

Pemudabdl 
Ayu_diahpalupi 
Fanbaseeva_dedi 
Evadeddy 
P_Wahyuuu 
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3 Eva Dwiana & Deddy 
Amarullah 

 
 
 

Facebook 

Pemudabdl 
Eva Dwiana- 
Deddy Amarullah 
Eva Dwiana- Deddy 

Ayu Diah Palupi 
Prabowo Wahyu 
Tullah 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021 
 

Berdasarkan tabel 4 tentang akun media sosial resmi dalam pilwakot Bandar 
Lampung tahun 2020 diketahui bahwa pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
paling banyak mendaftarkan akun media sosial. Namun, dari lima akun media sosial yang 
didaftarkan ke KPU hanya dua akun yang terpantau aktif mengkampanyekan sang calon 
yaitu akun facebook bernama Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dan Eva dwiana – 
deddy. Kedua akun tersebut rata-rata memiliki 1.663 pengikut serta 28 post, 1.479 suka 
dan rata-rata hanya 53 suka dimasing-masing post pada periode Oktober- November 
(Ulzikri, 2021). Belum masifnya kampanye melalui melalui media sosial, menunjukkan 
bahwa pasangan Eva Dwiana dan Deddy belum memanfaatkan secara maksimal media 
sosial yang sudah didaftarkan ke KPU Kota Bandar Lampung. 

Strategi tim pemenangan dalam berkampanye agar bisa menjangkau keseluruh 
lapisan masyarakat adalah dengan menggunakan media sosial sebagai alat berkampanye. 
Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Eka Setiawan sebagai redaktur 
lamppost : 
 

“strategi pemenangan yaitu dengan masifkan serangan darat dan udara. 
Dengan kata lain turun langsung door to door dan mempublikasikannya lewat 
media massa dan media sosial karena warga Bandar Lampung sudah aktif 
menggunakan gadget dalam mengakses informasi” . 

 
Strategi kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh pasangan calon Eva 

Dwiana dan Deddy sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Rizky Serketaris 
partai NasDem sebagai berikut : 
 

“kami bersosialisasi juga memanfaatkan tekonologi dan media sosial yaitu 
dengan aktif di Facebook dan Instagram” 

 
Penelitian Sembada & Sadjijo (2020) menyimpulkan bahwa strategi aktor politik 

yang bermain dalam akun-akun media sosial yang diciptakannya, merupakan strategi 
baru yang memberikan peluang peningkatan citra dan elektabilitas dalam pemilukada, 
dengan mempersiapkan dengan tim kreatif, aktor politik yang dimainkan akan semakin 
efektif menjalin komunikasi dengan konstituennya. 
 
Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah  

Strategi kelembagaan (institusional strategy) merupakan suatu strategi yang 
berhubungan dengan masalah aturan, standar operasional prosedur (SOP), tanggung 
jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi. Pasangan Eva Dwiana dan Deddy 
didukung oleh gabungan partai politik. Partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai 
Gerindra, NasDem, Gelora dan Hanura. 

Ketua tim pemenangan Eva Dwiana dan Deddy dalam hasil wawancara mengenai 
strategi kelembagaan mengatakan bahwa : 
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3 Eva Dwiana & Deddy 
Amarullah 

 
 
 

Facebook 

Pemudabdl 
Eva Dwiana- 
Deddy Amarullah 
Eva Dwiana- Deddy 

Ayu Diah Palupi 
Prabowo Wahyu 
Tullah 

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung, 2021 
 

Berdasarkan tabel 4 tentang akun media sosial resmi dalam pilwakot Bandar 
Lampung tahun 2020 diketahui bahwa pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
paling banyak mendaftarkan akun media sosial. Namun, dari lima akun media sosial yang 
didaftarkan ke KPU hanya dua akun yang terpantau aktif mengkampanyekan sang calon 
yaitu akun facebook bernama Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dan Eva dwiana – 
deddy. Kedua akun tersebut rata-rata memiliki 1.663 pengikut serta 28 post, 1.479 suka 
dan rata-rata hanya 53 suka dimasing-masing post pada periode Oktober- November 
(Ulzikri, 2021). Belum masifnya kampanye melalui melalui media sosial, menunjukkan 
bahwa pasangan Eva Dwiana dan Deddy belum memanfaatkan secara maksimal media 
sosial yang sudah didaftarkan ke KPU Kota Bandar Lampung. 

Strategi tim pemenangan dalam berkampanye agar bisa menjangkau keseluruh 
lapisan masyarakat adalah dengan menggunakan media sosial sebagai alat berkampanye. 
Sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Eka Setiawan sebagai redaktur 
lamppost : 
 

“strategi pemenangan yaitu dengan masifkan serangan darat dan udara. 
Dengan kata lain turun langsung door to door dan mempublikasikannya lewat 
media massa dan media sosial karena warga Bandar Lampung sudah aktif 
menggunakan gadget dalam mengakses informasi” . 

 
Strategi kampanye melalui media sosial yang dilakukan oleh pasangan calon Eva 

Dwiana dan Deddy sebagaimana dikutip dari hasil wawancara dengan Rizky Serketaris 
partai NasDem sebagai berikut : 
 

“kami bersosialisasi juga memanfaatkan tekonologi dan media sosial yaitu 
dengan aktif di Facebook dan Instagram” 

 
Penelitian Sembada & Sadjijo (2020) menyimpulkan bahwa strategi aktor politik 

yang bermain dalam akun-akun media sosial yang diciptakannya, merupakan strategi 
baru yang memberikan peluang peningkatan citra dan elektabilitas dalam pemilukada, 
dengan mempersiapkan dengan tim kreatif, aktor politik yang dimainkan akan semakin 
efektif menjalin komunikasi dengan konstituennya. 
 
Strategi Kelembagaan (Institutional Strategy) Eva Dwiana dan Deddy Amarullah  

Strategi kelembagaan (institusional strategy) merupakan suatu strategi yang 
berhubungan dengan masalah aturan, standar operasional prosedur (SOP), tanggung 
jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh organisasi. Pasangan Eva Dwiana dan Deddy 
didukung oleh gabungan partai politik. Partai tersebut yaitu PDI Perjuangan, Partai 
Gerindra, NasDem, Gelora dan Hanura. 

Ketua tim pemenangan Eva Dwiana dan Deddy dalam hasil wawancara mengenai 
strategi kelembagaan mengatakan bahwa : 
 

“ kalau SOP nya harus yang pertama mengikuti aturan-aturan Gugus tugas 
yang ke dua tetap kita menjaga menggunakan protokoler Kesehatan, kalau 
SOP tim tidak ada, yang harus dilakukan setiap habis melaksanakan suatu 
kegiatan kita harus melapor ke Posko ada evaluasi dari pada kegiatan. tertib 
pelaksanaan kampanye di tengah pandemi Covid” 

 
Tim pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah tidak memiliki Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur bidangnya masing-masing. Kampanye yang 
dilakukan oleh Tim Pemenangan dengan mematuhi standar gugus tugas mengenai 
menerapkan protokol kesehatan dalam berkampanye. Komunikasi yang dibangun oleh 
tim pemenangan Eva & Deddy adalah setiap kegiatan yang sudah dilakukan harus 
melaporkan ke posko pemenangan. 

Faktor pendukung kemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah dalam Pilkada 
Bandar Lampung tahun 2020 salah satunya adalah pengaruh Majelis Taklim Rahmat 
Hidayat. Sebelum menjadi walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana lebih dikenal 
masyarakat sebagai pemimpin Majelis Taklim Rachmat Hidayat. Nama Evva Dwiana 
cukup dikenal dikalangan ibu-ibu pengajian dikarenakan sering menggelar kegiatan 
sosial (Lampung.tribunnews.com, 2021). Kepeduliaan Majelis Taklim Rachmat Hidayat 
pada masa pandemic Covid-19 adalah dengan memberikan makanan, buah-buahan, 
vitamin dan berbagai macam minuman penambah stamina yang diserahkan kepada 
petugas media Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek Bandar Lampung 
(Saibumi.com, 2020) 

Pengamat politik Budi Harjo mengatakan mengenai strategi yang digunakan oleh 
tim pemenangan atau koalisi partai dalam memenangkan Eva Dwiana dan Deddy 
Amarullah dalam pilwakot tahun 2020 adalah : 
 

“Eva ini mengedepankan kekuatan Majelis Taklim Rahmat, strtuktur partai 
tidak bekerja hanya sekedar, Majelis taklim untuk melakaukan konsolidasi , 
mobilisasi dalam pemenangan itu, eva ini juga membidik kaum ibu-ibu/ kaum 
perempuan” 

 
Sekretaris DPC NasDem Kota Bandar Lampung mengatakan mengenai faktor 

kemenangan Eva Dwiana dan Deddy adalah : 
 

“yang pasti salah satunya partai pengusung, elektabilitas. Majelis taklim lumayan 
berpengaruh” 

 
Selaras dengan dua pendapat sebelumnya, Ali Wardana sekretaris DPC Partai 

Golkar sebagai Partai Nonkoalisi berbicara mengenai strategi dan faktor kemenangan 
Eva Dwiana- Deddy adalah : 
 

“Eva punya majelis taklim yang memang di bawah ini sudah terbentuk 
jaringan nya. Sementara orang lain atau calon lain baru setengah tahun 
setahun turun ke masyarakat belum lagi ada covid ini karena terbatas”. 

 
Koordinator JPPR sebagai lembaga pemantau pemilu mengatakan bahwa strategi 

yang digunakan dan faktor kemenangan Eva dan Deddy sebagai pemimpin Kota Bandar 
Lampung adalah : 
 

“jadi banyak hal ini semua strategi bisa dikendalakan dengan baik. Dari mulai 
dia pakai Gerakan milenial, mesin partai hidup, terus lembaga-lembaga 
pemasyarakatan hidup, jamaah-jamaah nya hidup”. 
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Majelis taklim rahmat hidayat seharusnya menjadi wadah bagi jamaah dalam 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT namun majelis taklim ini juga 
melakukan gerakan politik (Fajaria, 2019). Faktor kemenangan pasangan Eva Dwiana dan 
Deddy dalam pilwakot Bandar Lampung terdapat pengaruh majelis taklim rachmat 
hidayat yang dipimpin langsung oleh Eva Dwiana. 

Anggota majelis taklim rachmat hidayat yang sangat dominan dengan ibu-ibu 
menjadi kekuatan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah untuk memenangkan pilkada. Selain 
itu, Eva Dwiana juga memiliki modal sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial yang 
dilakukan oleh Eva Dwiana melalui majelis taklim tersebut. Sehingga masyarakat melihat 
kepeduliaan Eva Dwiana dalam hal kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang sering 
dilakukan oleh Eva Dwiana. 

Strategi pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah tidak sepenuhnya 
dikarenakan partai politik. Faktor lain yang menjadi pendukung kemenangan Eva Dwiana 
dan Deddy Amarullah menurut Darmawan Purba sebagai pengamat politik adalah : 

 

“strategi pemenangan pasangan Ibu Eva dan Pak Deddy menurut saya lebih 
dominan dikarenakan sosok calon kepala daerahnya karena dalam pilkada 
sebenarnya strategi partai politik tidak menjadi penentu kemenangan 
pasangan calon karena figure atau sosok calon kepala daerah atau calon 
wakilnya” 

 

Kasus pemenangan Eva dan Deddy yang sempat didiskualifikasi oleh Bawaslu 
Provinsi Lampung dikarenakan pelanggaran TSM mendapat bantuan hukum dari DPP 
Partai Koalisi. Dikutip dari rmollampung.id (2021) Ketua DPD PDI P Provinsi Lampung 
mengatakan bahwa : 

 

“DPP PDI P bersama DPP Partai koalisi (Gerindra dan NasDem) paslon 3 
Bandar Lampung Eva dwiana – deddy amarullah tidak akan tinggal diam dan 
akan mengawal gugatan keberan atas diskualifikasi ke Mahkamah Agung” 

 

Diketahui bahwa Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mengajukan keberatan ke 
Mahkamah Agung (MA) atas diskualifikasi Bawaslu Provinsi Lampung No 02/Reg/L/TSM- 
PW08.00/XII/2020 dan keputusan KPU Bandar Lampung KPU Nomor 007/HK03.1- 
KPT/1871/KPU-kot/I/2021. Kasus TSM yang menjerat paslon nomor tiga tersebut 
mendapat dukungan dari tiga partai politik pengusungnya ditingkat pusat. 

Bantuan hukum yang didapatkan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
membuktikan bahwa partai pengusung memiliki koordinasi yang baik antar partai koalisi 
ditingkat pusat. Selain itu, koalisi partai politik Eva & Deddy ditingkat daerah juga ikut 
mengawal kasus TSM yang menggugat pasangan calon yang partai mereka usung. 
Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar partai politik dalam koalisi Eva dan Deddy 
merupakan bentuk strategi kelembagaan yang baik dalam mendukung paslon yang 
diusung. 

Ketua tim pemenangan Eva dan Deddy, Wiyadi memberikan keterangan pers di 
antaranews.com (2021) bahwa : 
 

“setelah keputusan bawaslu Provinsi yang diamini oleh KPU Bandar Lampung 
tentunya kita bersama tim hukum dan advokasi DPP PDIP mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan MA” 

 
Wiyadi menambahkan bahwa saat ini tim hukum ditingkat pusat melakukan 

komunikasi dan koordinasi serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa Eva dan Deddy tidak 
melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menguatkan 
gugatan mereka di persidangan MA. Yusdianto sebagai saksi ahli Eva – Deddy 
mengatakan bahwa terdapat 16 alasan tuduhan TSM yang patut untuk ditolak. 
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Majelis taklim rahmat hidayat seharusnya menjadi wadah bagi jamaah dalam 
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT namun majelis taklim ini juga 
melakukan gerakan politik (Fajaria, 2019). Faktor kemenangan pasangan Eva Dwiana dan 
Deddy dalam pilwakot Bandar Lampung terdapat pengaruh majelis taklim rachmat 
hidayat yang dipimpin langsung oleh Eva Dwiana. 

Anggota majelis taklim rachmat hidayat yang sangat dominan dengan ibu-ibu 
menjadi kekuatan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah untuk memenangkan pilkada. Selain 
itu, Eva Dwiana juga memiliki modal sosial melalui kegiatan-kegiatan sosial yang 
dilakukan oleh Eva Dwiana melalui majelis taklim tersebut. Sehingga masyarakat melihat 
kepeduliaan Eva Dwiana dalam hal kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial yang sering 
dilakukan oleh Eva Dwiana. 

Strategi pemenangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah tidak sepenuhnya 
dikarenakan partai politik. Faktor lain yang menjadi pendukung kemenangan Eva Dwiana 
dan Deddy Amarullah menurut Darmawan Purba sebagai pengamat politik adalah : 

 

“strategi pemenangan pasangan Ibu Eva dan Pak Deddy menurut saya lebih 
dominan dikarenakan sosok calon kepala daerahnya karena dalam pilkada 
sebenarnya strategi partai politik tidak menjadi penentu kemenangan 
pasangan calon karena figure atau sosok calon kepala daerah atau calon 
wakilnya” 

 

Kasus pemenangan Eva dan Deddy yang sempat didiskualifikasi oleh Bawaslu 
Provinsi Lampung dikarenakan pelanggaran TSM mendapat bantuan hukum dari DPP 
Partai Koalisi. Dikutip dari rmollampung.id (2021) Ketua DPD PDI P Provinsi Lampung 
mengatakan bahwa : 

 

“DPP PDI P bersama DPP Partai koalisi (Gerindra dan NasDem) paslon 3 
Bandar Lampung Eva dwiana – deddy amarullah tidak akan tinggal diam dan 
akan mengawal gugatan keberan atas diskualifikasi ke Mahkamah Agung” 

 

Diketahui bahwa Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mengajukan keberatan ke 
Mahkamah Agung (MA) atas diskualifikasi Bawaslu Provinsi Lampung No 02/Reg/L/TSM- 
PW08.00/XII/2020 dan keputusan KPU Bandar Lampung KPU Nomor 007/HK03.1- 
KPT/1871/KPU-kot/I/2021. Kasus TSM yang menjerat paslon nomor tiga tersebut 
mendapat dukungan dari tiga partai politik pengusungnya ditingkat pusat. 

Bantuan hukum yang didapatkan oleh pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah 
membuktikan bahwa partai pengusung memiliki koordinasi yang baik antar partai koalisi 
ditingkat pusat. Selain itu, koalisi partai politik Eva & Deddy ditingkat daerah juga ikut 
mengawal kasus TSM yang menggugat pasangan calon yang partai mereka usung. 
Komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar partai politik dalam koalisi Eva dan Deddy 
merupakan bentuk strategi kelembagaan yang baik dalam mendukung paslon yang 
diusung. 

Ketua tim pemenangan Eva dan Deddy, Wiyadi memberikan keterangan pers di 
antaranews.com (2021) bahwa : 
 

“setelah keputusan bawaslu Provinsi yang diamini oleh KPU Bandar Lampung 
tentunya kita bersama tim hukum dan advokasi DPP PDIP mengajukan 
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan MA” 

 
Wiyadi menambahkan bahwa saat ini tim hukum ditingkat pusat melakukan 

komunikasi dan koordinasi serta mengumpulkan bukti-bukti bahwa Eva dan Deddy tidak 
melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) untuk menguatkan 
gugatan mereka di persidangan MA. Yusdianto sebagai saksi ahli Eva – Deddy 
mengatakan bahwa terdapat 16 alasan tuduhan TSM yang patut untuk ditolak. 

Enambelas alasan tersebut disampaikan Yusdianto dalam rmollampung.id (2021) 
yakni Pertama, Legal standing pelapor. Pelapor melakukannya pukul 23.00 WIB. Saat 
pencoblosan, penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan hasil hitung 
cepat (Quick Count) telah selesai. Kedua, Gugatan ini salah alamat, secara umum, pelapor 
menyoal netralitas ASN. Sewajarnya laporam diajukan sebelum gugatan TSM ke Bawaslu. 
Ketiga Bila menggunakan interpretasi gramatikal sistematis, kata istri hanya diatur 
secara in-heren dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keempat, Eva 
Dwiana bukan petahana yang sedang menjabat, sehingga pernyataan bahwa Eva Dwiana 
diuntungkan oleh kebijakan walikota patut dibuktikan secara keseluruhan oleh 
pemohon. 

Kelima, Dalam sidang ini pemohon lebih banyak mempersoalkan kinerja Herman 
HN, terutama soal kebijakan penanganan pandemic Covid-19, bukanlah kompetensi 
majelis ini untuk memeriksanya. Keenam, Pernyataan paslon 3 bahwa para ketua RT dan 
jajaran pengurusnya, para linmas, posyandu, PKK, kelompok sadar wisata, anggota majelis 
taklim rahmat hidayat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
untuk mempengaruhi pemilih dan alat politik adalah dugaan yang sangat tendensius. 
Ketujuh, Dalil kecurangan TSM yang dilakukan paslon 3 dari unsure terstruktur, 
sistematis dan masif dalam perbaikan laporan pelanggaran administrasi pemilihan 
TSM, tertanggal 17 Desember 2020. Pembuktian TSM sama sekali tidak terlihat dalam 
fundamentum petendi pemohon. 

Kedelapan, dari uraian dalil-dalil pemohon terlihat bahwa pemohon tidak mampu 
menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan 
signifikansinya terhadap perolehan suara. Kesembilan, kuasa hukum pemohon sama 
sekali tidak menyinggung hubungan kausalitas antara terstuktur, sistematis yang 
berdampak masif dalam hubungannya dengan perolehan suara antar pasangan calon. 
Kesepuluh, kecurangan TSM harus digali kebenaranya oleh Majelis. Kemudian, 
kecurangan TSM tetap dalam bingkai hasil suara. 

Kesebelas, yang dipersoalkan oleh pemohon adalah persoalan normatif yang telah 
diatur dalam undang-undang. Keduabelas, dugaan pemohon dalam penggunaan APBD 
dan program pemerintah yang menguntung salah satu pasangan calon ini menganggap 
anggota DPRD tidak pernah ada atau bekerja, termasuk anggota DPRD yang berasal dari 
partai pendukung calon tersebut. Ketigabelas, bahwa asumsi pemohon terkait penggunaan 
dana APBD tersebut menemukan pijakannya berdasarkan pada dalil pemohon yang 
membangun proposisi dan logika berpikir hukum perundangundangan yang tidak tepat, 
cenderung tendensius dan imajener. 

Kerjasama dan dukungan dari partai politik pengusung dalam kasus tuduhan 
pelanggaran TSM oleh Eva dan Deddy menghasilkan bahwa Mahkamah Agung (MA) 
mengabulkan permohonan calon walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Eva 
Dwiana- Deddy Amarullah terkait keputusan KPU Bandar Lampung yang 
mendiskualifikasi paslon Eva – Deddy sebagai peserta Pilkada Kota Bandar Lampung 
tahun 2020. Selain itu, MA juga menganulir keputusan KPU Kota Bandar Lampung yang 
mendiskualifikasi Eva dan Deddy. 

Dokumen putusan permohonan sengketa pelanggaran administratif Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) Bandar Lampung tersebut tertuang dalam surat keputusan 
nomor 1/P/PAP/2021. Ketua majelis hakim, Supandi memberikan dua putusan penting. 
Pertama, menyatakan menolak permohonan intervensi dari pasangan calon Rycko 
Menoza dan Johan Sulaiman. Kedua, dalam pokok sengketa mengabulkan permohonan 
Eva Dwiana dan Deddy Amarullah untuk seluruhnya (Teraslampung.com, 2021) 

Diketahui bahwa keputusan KPU Kota Bandar Lampung nomor 007/HK. 03.1- 
kpt/1871/KPU-kot/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 tentang pembatalan pasangan calon 
peserta pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2020 atas nama 
pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah batal dimata hukum. 
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Penutup 
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah setiap pasangan calon harus 

mempunyai strategi yang baik dan terstruktur agar bisa memenangkan kompetisi politik 
tersebut. Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah pemenang pemilihan 
Walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2021 sampai 2024. 
Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mampu mengalahkan dua lawan politik 
lainnya. Sosok Rycko Menoza merupakan mantan bupati Lampung Selatan, Rycko cukup 
dikenal masyarakat Lampung karena merupakan putra dari mantan Gubernur Lampung. 
Selanjutnya Yusuf Kohar merupakan petahana yang pada periode sebelumnya sebagai 
wakil walikota berpasangan dengan Herman HN. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Tim pemenangan Eva dan Deddy untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat Bandar Lampung. Proses pembatalan 
kemenangan sempat mewarnai Pilkada Bandar Lampung. Kemenangan Eva dan Deddy 
dibatalkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung walaupun pada akhirnya dinyatakan menang 
kembali oleh Mahkamah Agung. Strategi yang digunakan oleh Eva dan Deddy yaitu 
dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki baik berupa sumber daya manusia 
maupun sumber daya keuangan. Strategi pendukung sumber daya dan strategi 
kelembagaan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam kemenangan Eva 
Dwiana dan Deddy Amarullah. 

Strategi pendukung sumber daya yang terdiri sumber tenaga yaitu partai 
pengusung, partai pendukung dan tim pemenangan. Sumber keuangan yaitu dana 
kampanye terbesar dari pasangan lain yang bersumber dari dana pribadi calon sebesar 
3M dan selanjutnya yaitu sumber teknologi dengan kampanye melalui media sosial. 
Strategi kelembagaan yaitu partai politik, relawan dari berbagai macam organisasi dan 
LSM serta Majelis Taklim Rahmat Hidayat dengan dipimpin langsung oleh Eva Dwiana 
yang anggotanya ibu-ibu sampai ke tingkat kelurahan memberikan dukungan kepada 
pasangan calon nomor urut tiga yaitu Eva Dwiana dan Deddy Amarullah. 
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Penutup 
Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah setiap pasangan calon harus 

mempunyai strategi yang baik dan terstruktur agar bisa memenangkan kompetisi politik 
tersebut. Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah adalah pemenang pemilihan 
Walikota dan wakil Walikota Bandar Lampung untuk periode 2021 sampai 2024. 
Pasangan Eva Dwiana dan Deddy Amarullah mampu mengalahkan dua lawan politik 
lainnya. Sosok Rycko Menoza merupakan mantan bupati Lampung Selatan, Rycko cukup 
dikenal masyarakat Lampung karena merupakan putra dari mantan Gubernur Lampung. 
Selanjutnya Yusuf Kohar merupakan petahana yang pada periode sebelumnya sebagai 
wakil walikota berpasangan dengan Herman HN. 

Berbagai upaya dilakukan oleh Tim pemenangan Eva dan Deddy untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat Bandar Lampung. Proses pembatalan 
kemenangan sempat mewarnai Pilkada Bandar Lampung. Kemenangan Eva dan Deddy 
dibatalkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung walaupun pada akhirnya dinyatakan menang 
kembali oleh Mahkamah Agung. Strategi yang digunakan oleh Eva dan Deddy yaitu 
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maupun sumber daya keuangan. Strategi pendukung sumber daya dan strategi 
kelembagaan merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam kemenangan Eva 
Dwiana dan Deddy Amarullah. 
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ABSTRACT 
 

Poverty is an obstacle for Indonesia in national development caused by various 
factors. Efforts to reduce poverty are to provide assistance through the Family Hope 
Program (PKH). As a conditional social assistance program, PKH opens access for poor 
families to take advantage of various health facilities and educational facilities. Based on 
the poverty rate in 2019 and the implementation of PKH in Bandar Lampung City in 
2020, gaps were still found, namely the pre-prosperity rate was still high. This study 
aims to evaluate the implementation of PKH in Panjang District, Sukarame District, and 
Teluk Betung Timur District. 

The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection 
techniques in the form of observation, interviews with informants, and documentation. 
Informants were selected deliberately with the snowball sampling technique. The 
technique of testing the validity of the data is using the triangulation technique. The 
data analysis technique is (1) data reduction, (2) data display, and (3) drawing 
conclusions. 

Based on the results of the study, it showed that the implementation of PKH in 
Panjang District, Sukarame District, and Teluk Betung Timur District which was carried 
out through 9 stages was not fully optimized. In addition, the evaluation carried out on 
the implementation of PKH is based on 6 criteria, has not been influenced by efficient 
criteria at the time of distribution, revenue distribution is still not good for KPM who are 
already prosperous, responsiveness in overcoming technical problems is still slow and 
KPM PKH dependence on accuracy criteria. To support the implementation of PKH in 
the following year, optimize coordination between PKH related parties, and collaborate 
with OPD that can support the empowerment of PKH KPM. Thus, it can facilitate 
problem-solving and encourage the achievement of PKH goals through empowered PKH 
KPM. 
Keywords: Evaluation of Public Policy, Poverty, and PKH. 
 

ABSTRAK 
 

Kemiskinan merupakan hambatan bagi Indonesia dalam pembangunan nasional 
yang disebabkan oleh berbagai faktor. Upaya mengurangi angka kemiskinan adalah 
memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai sebuah program 
bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses bagi keluarga miskin untuk 
memanfaatkan berbagai layanan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Berdasarkan 
angka kemiskinan tahun 2019 dan pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung pada tahun 
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2020 masih ditemukan kesenjangan yaitu angka pra sejahtera masih tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan 
Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. 
Informan dipilih secara sengaja dengan teknik snow ball sampling. Teknik pengujian 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dengan (1) reduksi 
data, (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur yang dilakukan 
melalui 9 tahapan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, evaluasi yang dilakukan 
terhadap pelaksanaan PKH berdasarkan 6 kriteria, belum dipengaruhi kriteria efisien 
pada waktu penyaluran, perataan penerimaan masih kurang baik terhadap KPM yang 
sudah sejahtera, responsivitas dalam mengatasi permasalahan teknis masih lambat dan 
ketergantungan KPM PKH pada kriteria ketepatan. Untuk mendukung pelaksanaan PKH 
di tahun selanjutnya, dapat mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait PKH, dan 
melakukan kerjasama dengan OPD yang dapat mendukung pemberdayaan KPM PKH. 
Dengan demikian dapat mempermudah penyelesaian permasalahan dan mendorong 
pencapaian tujuan PKH melalui KPM PKH yang berdaya. 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, dan PKH. 
 
1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan 
dapat ditimbulkan akibat dari kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak 
menutup kemungkinan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga dapat menjadi 
pemicu kemiskinan.  Menurut  teori human capital dalam Idris (2016: 49) kualitas sumber 
daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. 
Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan, juga dapat 
meningkatkan keterampilan. Berdasarkan data BPS Per Maret 2020 menyatakan bahwa 
jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 0,56 % dibanding Maret 2019.  Pada 
periode  2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, 
terkecuali pada September 2013, Maret 2015 dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan 
persentase penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang 
kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya 
pandemi Codid-19 pada Maret 2020. Untuk dapat keluar dari kemiskinan, Sachs dalam 
Ardito (2017: 23) menyarankan empat pilar yang harus dibenahi, yaitu : pertama, 
reformasi birokrasi. Kedua, penyesuaian struktural khususnya diverifikasi ekspor. Ketiga, 
mempunyai penduduk yang sehat dan terdidik sehingga dapat berpartisipasi dalam 
perekonomian dunia. Keempat, peningkatan di bidang teknologi. 

Sejauh ini, berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang diluncurkan 
oleh pusat maupun pemerintah daerah sudah dilakukan. Melalui Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 96 Tahun 2015, Pemerintah  Indonesia membentuk lembaga negara 
yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah 
koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemerintah mengklasifikasikan ke dalam 
tiga kelompok kebijakan, yaitu: pertama, kelompok kebijakan berbasis bantuan dan 
perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras Miskin dan PKH. 
Kedua, kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, kelompok kebijakan 
berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, seperti Kredit Usaha Rakyat.  

Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses 
terhadap layanan yang sulit disentuh, maka pemerintah pusat meluncurkan suatu 
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2020 masih ditemukan kesenjangan yaitu angka pra sejahtera masih tinggi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan 
Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan informan dan dokumentasi. 
Informan dipilih secara sengaja dengan teknik snow ball sampling. Teknik pengujian 
keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dengan (1) reduksi 
data, (2) display data, dan (3) penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur yang dilakukan 
melalui 9 tahapan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, evaluasi yang dilakukan 
terhadap pelaksanaan PKH berdasarkan 6 kriteria, belum dipengaruhi kriteria efisien 
pada waktu penyaluran, perataan penerimaan masih kurang baik terhadap KPM yang 
sudah sejahtera, responsivitas dalam mengatasi permasalahan teknis masih lambat dan 
ketergantungan KPM PKH pada kriteria ketepatan. Untuk mendukung pelaksanaan PKH 
di tahun selanjutnya, dapat mengoptimalkan koordinasi antar pihak terkait PKH, dan 
melakukan kerjasama dengan OPD yang dapat mendukung pemberdayaan KPM PKH. 
Dengan demikian dapat mempermudah penyelesaian permasalahan dan mendorong 
pencapaian tujuan PKH melalui KPM PKH yang berdaya. 
Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kemiskinan, dan PKH. 
 
1. PENDAHULUAN 

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan 
dapat ditimbulkan akibat dari kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak 
menutup kemungkinan kualitas sumber daya manusia yang rendah juga dapat menjadi 
pemicu kemiskinan.  Menurut  teori human capital dalam Idris (2016: 49) kualitas sumber 
daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. 
Pendidikan dipandang tidak hanya dapat menambah pengetahuan, juga dapat 
meningkatkan keterampilan. Berdasarkan data BPS Per Maret 2020 menyatakan bahwa 
jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 0,56 % dibanding Maret 2019.  Pada 
periode  2006–Maret 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, 
terkecuali pada September 2013, Maret 2015 dan Maret 2020. Kenaikan jumlah dan 
persentase penduduk miskin tersebut disebabkan oleh kenaikan harga barang 
kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya 
pandemi Codid-19 pada Maret 2020. Untuk dapat keluar dari kemiskinan, Sachs dalam 
Ardito (2017: 23) menyarankan empat pilar yang harus dibenahi, yaitu : pertama, 
reformasi birokrasi. Kedua, penyesuaian struktural khususnya diverifikasi ekspor. Ketiga, 
mempunyai penduduk yang sehat dan terdidik sehingga dapat berpartisipasi dalam 
perekonomian dunia. Keempat, peningkatan di bidang teknologi. 

Sejauh ini, berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang diluncurkan 
oleh pusat maupun pemerintah daerah sudah dilakukan. Melalui Peraturan Presiden 
Nomor 15 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 96 Tahun 2015, Pemerintah  Indonesia membentuk lembaga negara 
yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah 
koordinasi Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemerintah mengklasifikasikan ke dalam 
tiga kelompok kebijakan, yaitu: pertama, kelompok kebijakan berbasis bantuan dan 
perlindungan sosial seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Beras Miskin dan PKH. 
Kedua, kelompok kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat, seperti Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, kelompok kebijakan 
berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, seperti Kredit Usaha Rakyat.  

Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui peningkatan akses 
terhadap layanan yang sulit disentuh, maka pemerintah pusat meluncurkan suatu 

program perlindungan sosial yang terarah dan terencana yaitu PKH yang ketetapannya  
diatur  melalui  Peraturan Menteri Sosial  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
2018  Tentang  PKH. Sejak diluncurkannya PKH, pemangku kepentingan pusat maupun 
daerah  selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah KPM PKH setiap tahunnya. Hal 
tersebut dilakukan  sebagai bentuk untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia. Hasil 
evaluasi terhadap pelaksanaan PKH membuktikan bahwa KPM PKH setiap tahunnya 
mengalami penurunan (Utomo, 2014). Keberhasilan tujuan pelaksanaan PKH menurut 
Huzaipa  (2014) terlihat pada keluarga miskin yang semakin meningkatkan kunjungan ke 
sarana layanan kesehatan dan peningkatan konsistensi KPM pada komponen pendidikan 
serta menurunnya angka kemiskinan. Namun dari segi sosial ekonomi, masih banyak 
KPM PKH yang hidup dalam kerentanan dan ketidakberdayaan serta tempat tinggal 
yang tidak layak huni. Riyadi (2016) juga mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan 
PKH masih ditemukan sumber data yang kurang akurat serta keterlambatan pelaksanaan 
pemutakhiran data. Sehingga pelaksanaan tahap selanjutnya yaitu penetapan rumah 
tangga sasaran menjadi terhambat.  

Berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung, berdasarkan pra-
reset yang dilakukan peneliti,  wawancara  dengan  Kepala  Seksi  Bantuan Sosial Fakir 
Miskin Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, mengemukakan bahwa yang terjadi di 
masyarakat yaitu masih terdapat keluarga yang dinyatakan sudah mampu  secara  
ekonomi,  tetapi  masih  menginginkan  untuk  mendapat  bantuan sosial PKH. Sehingga 
mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh bantuan atau sebagai peserta 
PKH bagi keluarga miskin lainnya. Berdasarkan sumber data dokumen UPPKH Kota 
Bandar Lampung Tahun 2020, peserta PKH di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2020 
lebih banyak dibandingkan dengan Tahun 2019. Dimana Tahun 2020 sebanyak 39.155 
KPM, sedangkan Tahun 2019 sebanyak 35.789 KPM. Artinya bahwa peningkatan sebanyak 
3.366 KPM menandakan jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Dari data tersebut 
juga terlihat penduduk di Kecamatan Sukarame pada tahun 2020   mendapat bantuan 
paling sedikit  yaitu  934 KPM.  Kecamatan Panjang merupakan yang paling banyak 
menerima bantuan sosial PKH oleh pemerintah yakni 3.521 KPM. Kemudian di urutan 
kedua adalah Kecamatan Teluk Betung Timur sebanyak 3.424 KPM. 

Behm et al (2000), menyatakan bahwa bahwa untuk memperoleh kebijakan yang 
efektif, diperlukan keselarasan antara penyedia layanan dengan pembuat keputusan. 
Penyelarasan tersebut dilakukan atas dasar nila-nilai pelanggan hingga kemudian 
tercipta model yang berpotensi besar untuk memberikan kepuasan. Maka dari itu 
diperlukan pandangan dari berbagai segi (multidimensi) dalam melakukan evaluasi. 
Tujuannya adalah agar dapat memperoleh berbagai elemen dalam evaluasi tersebut. 
Sehingga dari proses evaluasi dapat menghasilkan suatu kebijakan oleh yang berwenang 
sebagai solusi dari permasalahan (Jackson, 2014).  

Berdasarkan ulasan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik 
untuk melakukan suatu penelitian yang dituangkan dalam sebuah Tesis dengan judul 
“Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program 
Keluarga  Harapan (PKH) di Kota Bandar Lampung”. 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Kebijakan Publik 

Definisi kebijakan publik banyak dikemukakan oleh para ahli dengan penekanan 
yang berbeda-beda. Dunn (2013: 132) mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan 
suatu pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling 
tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh 
badan atau kantor pemerintahan. Sementara itu pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab 
(2014: 15) merumuskan kebijakan publik sebagai “Produk aktivitas-aktivitas yang 
dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan 
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tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. 
Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.” Berbeda dengan 
Friedrich dalam Nugroho (2017: 203) yang menjelaskan kebijakan publik sebagai 
“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan 
yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. 

 
Evaluasi Kebijakan 

Menurut Nugroho (2017: 793) pemahaman tentang evaluasi kebijakan yang dimana 
biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan atau evaluasi kinerja 
ataupun hasil kebijakan. Kebijakan publik memiliki empat lingkup makna dalam evaluasi 
kebijakan publik, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, 
evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat komponen 
kebijakan tersebut akan menentukan apakah kebijakan berhasil guna atau tidak. Namun 
demikian, konsep “evaluasi” selalu terikat konsep “kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan 
publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”. Pembedaan ini penting untuk 
memilahkannya dengan analisis kebijakan. Dunn dalam Nugroho (2017: 785) mengatakan 
bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apparaisal), pemberian 
angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan 
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kemudian, evaluasi juga memberi 
sumbangan pada klasifikasi dan kritik yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Serta 
sumbangan pada aplikasi metode-metode analiasis kebijakan lainnya termasuk 
perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Jadi, meskipun evaluasi 
berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan 
pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.  

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa 
indikator dalam penilaiannya. Kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn 
(2013: 610) meliputi: 
1. Efektifitas. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 
2. Efisiensi. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 
3. Kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 
4. Perataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok-kelompok yang berbeda? 
5. Responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 
6. Ketepatan. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? 

 
Kemiskinan 

Sulistiyani (2017: 27) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi 
yang jauh dari keadaan sejahtera. Yang mana sejahtera merupakan kondisi seseorang 
yang berada dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. 
Selanjutnya menurut Pattinama dalam Ardito (2017: 9) dikemukakan  bahwa kemiskinan 
memiliki konsep multi faset. Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks. Oleh karena itu, 
Harniati dalam Ardito (2017: 9) mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam beberapa jenis, 
yaitu: 
a. Kemiskinan alamiah  

Kemiskinan disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang kurang berkualitas 
dan masih rendahnya sumber daya manusia. Kondisi alam yang rendah menyebabkan 
peluang produksi juga rendah. 
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tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. 
Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.” Berbeda dengan 
Friedrich dalam Nugroho (2017: 203) yang menjelaskan kebijakan publik sebagai 
“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam 
suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan 
yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi 
hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. 

 
Evaluasi Kebijakan 

Menurut Nugroho (2017: 793) pemahaman tentang evaluasi kebijakan yang dimana 
biasanya bermakna sebagai evaluasi implementasi kebijakan atau evaluasi kinerja 
ataupun hasil kebijakan. Kebijakan publik memiliki empat lingkup makna dalam evaluasi 
kebijakan publik, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, 
evaluasi kinerja kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Keempat komponen 
kebijakan tersebut akan menentukan apakah kebijakan berhasil guna atau tidak. Namun 
demikian, konsep “evaluasi” selalu terikat konsep “kinerja”, sehingga evaluasi kebijakan 
publik pada ketiga wilayah bermakna “kegiatan pasca”. Pembedaan ini penting untuk 
memilahkannya dengan analisis kebijakan. Dunn dalam Nugroho (2017: 785) mengatakan 
bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apparaisal), pemberian 
angka (rating), dan penilaian (assesment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi 
mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan 
dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kemudian, evaluasi juga memberi 
sumbangan pada klasifikasi dan kritik yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Serta 
sumbangan pada aplikasi metode-metode analiasis kebijakan lainnya termasuk 
perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan. Jadi, meskipun evaluasi 
berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi kebijakan lebih berkenaan 
pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik.  

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, perlu dikembangkan beberapa 
indikator dalam penilaiannya. Kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh Dunn 
(2013: 610) meliputi: 
1. Efektifitas. Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? 
2. Efisiensi. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan? 
3. Kecukupan. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah? 
4. Perataan. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada 

kelompok-kelompok yang berbeda? 
5. Responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai 

kelompok-kelompok tertentu? 
6. Ketepatan. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? 

 
Kemiskinan 

Sulistiyani (2017: 27) mengemukakan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi 
yang jauh dari keadaan sejahtera. Yang mana sejahtera merupakan kondisi seseorang 
yang berada dalam kondisi mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar. 
Selanjutnya menurut Pattinama dalam Ardito (2017: 9) dikemukakan  bahwa kemiskinan 
memiliki konsep multi faset. Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks. Oleh karena itu, 
Harniati dalam Ardito (2017: 9) mengklasifikasikan kemiskinan ke dalam beberapa jenis, 
yaitu: 
a. Kemiskinan alamiah  

Kemiskinan disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang kurang berkualitas 
dan masih rendahnya sumber daya manusia. Kondisi alam yang rendah menyebabkan 
peluang produksi juga rendah. 
 

b. Kemiskinan kultural  
Kemiskinan yang berkaitan erat dengan sikap seseorang atau kelompok 
masyarakatnya. Sikap merasa berkecukupan dan mampu membiayai kehidupannya 
yang layak, sehingga tidak memiliki kemauan untuk merubah hidup. Sekalipun ada 
yang ingin membantunya ataupun mendapat bantuan secara gratis. Sikap dalam pola 
hidup yang seperti ini sulit untuk dirubah. 
 

c. Kemiskinan struktural  
Kemiskinan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh tatanan 
kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan dan 
struktur sosial yang dimaksudkan adalah adanya kebijakan-kebijakan atau aturan 
main yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan atau aturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah menyebabkan keterbatasan masyarakat miskin dalam mengakses sumber 
daya – sumber daya bangunan yang tersedia. Sehingga, kelompok - kelompok 
masyarakat miskin tertentu tidak dapat untuk mensejahterakan kehidupannya. 

 
Program Keluarga Harapan (PKH) 

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018  Pasal 1 
dijelaskan bahwa PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan 
kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan terdaftar dalam Basis Data 
Terpadu program penanganan fakir miskin, yang diolah oleh Pusat Data dan Informasi 
Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. KPM PKH 
harus memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan. Berdasarakan Peraturan Menteri 
Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 5 disebutkan kriteria peserta PKH, 
yaitu: 
1.  Kriteria komponen kesehatan 

a. Memiliki ibu hamil/menyusui 
b. Memiliki anak berusia 0 – 6 tahun 

2.  Kriteria komponen pendidikan 
a. Anak usia SD/MI/sederajat  
b. Anak SMP/MTs/sederajat  
c. Anak usia SMA/MA/sederajat 
d. Anak 6 – 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar wajib belajar 12   
    tahun. 

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial 
a. Lanjut usia mulai dari umur 60 tahun. 
b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabiltas berat. 

 
Adapun bantuan yang diberikan kepada KPM PKH sebagai target sasaran 

berdasarkan skenario jumlah bantuan adalah sebagai berikut. 
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3. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif (menggambarkan), 

dengan pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan data-data yang dikumpulkan di 
lapangan nantinya adalah data-data yang bersifat kualitatif yang berbentuk perilaku, 
tindakan, persepsi, kata dan bahasa (Moleong, 2017: 6). Pada penelitian ini memfokuskan 
untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kota Bandar Lampung. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, 
sekaligus memenuhi kriteria keluar-masuk suatu informasi yang diperoleh di lapangan. 
Tujuannya agar tidak dimaksukkan kedalam data yang sedang dikumpulkan, walaupun 
data tersebut menarik. Sehingga peneliti dapat memilih data yang relevan (Moleong, 
2017: 94).  

Penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Alasannya adalah berdasarkan 
pra-reset dengan Kasi Bantuan Sosial Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, 
kota ini merupakan pilot project pelaksanaan PKH di Provinsi Lampung. Kemudian untuk 
melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa kecamatan yang dipilih secara purposive 
sampling yaitu Kecamatan Panjang, Kecamatan Teluk Betung Timur, dan Kecamatan 
Sukarame Kota Bandar Lampung. Penentuan lokasi dilakukan dengan didasarkan pada 
jumlah masyarakat miskin yang paling banyak mendapat bantuan sosial PKH.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, namun peneliti tidak 
terlibat langsung dalam proses kerja (observasi non partisipatif), kemudian melakukan 
wawancara kepada sejumlah 14 orang informan dengan berbagai latar belakang di lokasi 
penelitian. Dan studi pustaka yang diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan media sosial. 
Dalam melakukan pengujian keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
teknik triangulasi. Menurut Moleong (2017: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Setelah data terkumpul maka 
langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dengan beberapa tahap menurut Miles dan 
Huberman dalam Sugiyono (2012: 334), reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan.  
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pelaksanaan  Program Keluarga Harapan 

Pelaksanaan  PKH  mengacu  pada  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2018 .  Pada  Pasal  32  disebutkan tentang Mekanisme Pelaksanaan 
PKH yang terdiri dari beberapa tahapan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan 
pelaksanaan PKH, Peneliti menggunakan kriteria evaluasi menurut William. N Dunn. 
Kriteria evaluasi tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
responsifitas dan ketepatan (Dunn, 2013: 610). Adapun hasil dan pembahasan penelitian 
dapat diuraikan sebagai berikut: 
 
1) Efektivitas 

Kriteria efektifitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu dalam pencapaian 
hasil/tujuan. Menurut Mahmudi dalam  Sawir (2020: 127) disebutkan bahwa efektivitas 
merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output 
terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program dan kegiatan. 
Selain itu, menurut Stoner dalam Rusli (2015: 183) efektifitas merupakan sebuah 
kapasitas untuk menentukan tujuan - tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tercapainya 
tujuan dapat dilihat berdasarkan perbandingan input dan output yang dihasilkan. Tujuan 
utama PKH menurut  Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 
Pasal 2 adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan KPM PKH melalui aksesibilitas 
terhadap  pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.  
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Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan 
Kecamatan Teluk Betung Timur, KPM PKH telah dapat menggunakan akses layanan 
pendidikan dan kesehatan. Pada  komponen pendidikan tersebut diberikan dalam bentuk 
bantuan uang tunai melalui buku tabungan KPM PKH setiap tiga bulan sekali.  Setiap 
kategori anak SD/setara, SMP/setara dan SMA/setara memiliki jumlah yang berbeda-
beda. Pada komponen kesehatan, dapat mengakses layanan di Puskesmas terdekat dan 
Posyandu. Selain dalam bentuk uang, KPM PKH juga mendapat bantuan 
komplementaritas berupa sembako setiap bulannya. Dengan bantuan sosial PKH yang 
diberikan tersebut, KPM PKH dapat mengurangi beban pengeluaran biaya pendidikan 
dan kebutuhan pangan. Selain itu, pemberian uang non tunai bersyarat di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur kepada KPM PKH 
juga menunjukkan perubahan yang positif. Dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban 
sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yang mana tingkat kehadiran KPM PKH setiap 
pertemuan dan tingkat kehadiran anak usia sekolah paling sedikit 85%. 

Perubahan perilaku KPM PKH dalam pelaksanaan PKH juga didorong oleh 
kemamuan KPM PKH sendiri dan Pendamping sosial PKH yang rutin melakukan edukasi 
dan arahan kepada KPM PKH. Sejalan dengan Febrianto et al (2020: 107) menyebutkan 
bahwa keinginan dan kebutuhan untuk melakukan perubahan merupakan suatu 
dorongan untuk KPM PKH mau dan dengan harapan mereka akan mendapatkan 
perubahan pada kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan motivasi yang tinggi 
dari KPM PKH akan memudahkan terjadinya perubahan yang lebih baik pada perilaku 
pengelolaan keuangan.  

Menurut Huzaipa (2014: 166), efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan PKH di 
Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur telah 
berjalan sesuai dengan tujuan. Namun pencapaian tujuan dalam hal perubahan pola pikir 
belum dapat merubah KPM PKH terkait dengan graduasi mandiri. Masyarakat miskin 
yang merupakan sebagai KPM PKH sebagian besar masih menggantungkan harapan pada 
bantuan sosial PKH.  
 
2) Efisiensi 

Efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan 
untuk mencapai hasil. Menurut Rusli (2015: 184) efisiensi didefinisikan sebagai kapasitas 
dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 
organisasi. Alexandri (2020) dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa aspek 
efisiensi adalah mengenai biaya bantuan, waktu dan tenaga. Untuk mencapai tujuan PKH 
di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur, 
sumber daya yang dperlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu dan 
sumber daya fasilitas.   

Indikator dalam hal sumber daya manusia, dapat dilihat dari implementor PKH. 
Setiap petugas Pendamping sosial PKH memiliki beban tanggung jawab satu desa 
dampingan. Selain itu, untuk menunjang kualitas sumber daya manusia PKH, 
Pendamping sosial PKH juga diberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu secara 
online melalui media sosial zoom meeting. Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan 
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 10 tentang sumber daya 
manusia PKH. Kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaksanaan Diklat P2K2 PKH E-
Learning Model Daring Tahun 2020. Secara teknis, pelaksanaan Pendidikan berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. 
Sehingga pelaksanaannya menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. 
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Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan 
Kecamatan Teluk Betung Timur, KPM PKH telah dapat menggunakan akses layanan 
pendidikan dan kesehatan. Pada  komponen pendidikan tersebut diberikan dalam bentuk 
bantuan uang tunai melalui buku tabungan KPM PKH setiap tiga bulan sekali.  Setiap 
kategori anak SD/setara, SMP/setara dan SMA/setara memiliki jumlah yang berbeda-
beda. Pada komponen kesehatan, dapat mengakses layanan di Puskesmas terdekat dan 
Posyandu. Selain dalam bentuk uang, KPM PKH juga mendapat bantuan 
komplementaritas berupa sembako setiap bulannya. Dengan bantuan sosial PKH yang 
diberikan tersebut, KPM PKH dapat mengurangi beban pengeluaran biaya pendidikan 
dan kebutuhan pangan. Selain itu, pemberian uang non tunai bersyarat di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur kepada KPM PKH 
juga menunjukkan perubahan yang positif. Dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban 
sebagaimana ketentuan yang berlaku. Yang mana tingkat kehadiran KPM PKH setiap 
pertemuan dan tingkat kehadiran anak usia sekolah paling sedikit 85%. 

Perubahan perilaku KPM PKH dalam pelaksanaan PKH juga didorong oleh 
kemamuan KPM PKH sendiri dan Pendamping sosial PKH yang rutin melakukan edukasi 
dan arahan kepada KPM PKH. Sejalan dengan Febrianto et al (2020: 107) menyebutkan 
bahwa keinginan dan kebutuhan untuk melakukan perubahan merupakan suatu 
dorongan untuk KPM PKH mau dan dengan harapan mereka akan mendapatkan 
perubahan pada kehidupan yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan motivasi yang tinggi 
dari KPM PKH akan memudahkan terjadinya perubahan yang lebih baik pada perilaku 
pengelolaan keuangan.  

Menurut Huzaipa (2014: 166), efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan 
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Pelaksanaan PKH di 
Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur telah 
berjalan sesuai dengan tujuan. Namun pencapaian tujuan dalam hal perubahan pola pikir 
belum dapat merubah KPM PKH terkait dengan graduasi mandiri. Masyarakat miskin 
yang merupakan sebagai KPM PKH sebagian besar masih menggantungkan harapan pada 
bantuan sosial PKH.  
 
2) Efisiensi 

Efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak usaha yang diperlukan 
untuk mencapai hasil. Menurut Rusli (2015: 184) efisiensi didefinisikan sebagai kapasitas 
dalam meminimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan 
organisasi. Alexandri (2020) dalam jurnal penelitiannya mengemukakan bahwa aspek 
efisiensi adalah mengenai biaya bantuan, waktu dan tenaga. Untuk mencapai tujuan PKH 
di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur, 
sumber daya yang dperlukan yaitu sumber daya manusia, sumber daya waktu dan 
sumber daya fasilitas.   

Indikator dalam hal sumber daya manusia, dapat dilihat dari implementor PKH. 
Setiap petugas Pendamping sosial PKH memiliki beban tanggung jawab satu desa 
dampingan. Selain itu, untuk menunjang kualitas sumber daya manusia PKH, 
Pendamping sosial PKH juga diberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu secara 
online melalui media sosial zoom meeting. Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan 
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 10 tentang sumber daya 
manusia PKH. Kemudian diperjelas melalui Pedoman Pelaksanaan Diklat P2K2 PKH E-
Learning Model Daring Tahun 2020. Secara teknis, pelaksanaan Pendidikan berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. 
Sehingga pelaksanaannya menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. 
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Selain itu, sumber daya fasilitas dalam pelaksanaan PKH juga menjadi faktor dalam 
penilaian efisiensi. Berdasarkan kenyataan di lapangan, fasilitas yang digunakan dalam 
pelaksanaan sosialisasi dan edukasi PKH kepada KPM PKH setiap kecamatan 
terdapat satu media cetak yaitu flip chart, buku pintar dan laptop yang dimiliki oleh 
masing-masing Pendamping sosial PKH. Berdasarkan uraian di atas dapat  

disimpulkan bahwa kriteria efisiensi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur sudah optimal. 
Menurut Kusriyanto (2011) fasilitas kerja juga merupakan sebagai pendukung yang dapat 
meningkatkan kinerja implementator dalam bekerja, dengan terpenuhi fasilitas kerja 
tersebut implementor dapat lebih cepat, tepat dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Artinya bahwa ketersediaan fasilitas yang cukup juga sangat penting untuk 
keberlangsungan pelaksanaan PKH. Karena dengan begitu, pesan yang disampaikan akan 
lebih mudah dipahami dan mempermudah Pendamping sosial PKH dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 

 
3) Kecukupan 

Penilaian terhadap kecukupan memiliki pertanyaan untuk mengetahui seberapa 
jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah yang dialami oleh kelompok 
masyarakat. Huzaipa (2014: 166) menilai kecukupan dilihat dari kebutuhan dasar atau 
keperluan hidup masyarakat miskin dapat terpenuhi. Penilaian kecukupan terhadap 
pelaksanaan PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk 
Betung Timur sudah dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. KPM PKH merasa 
sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu pada komponen pendidikan, 
kesehatan dan kesejahteraan sosial. Meskipun jika dilihat dari nominal bantuan memang 
tidak mencukupi, namun KPM PKH di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan 
Sukarame berupaya agar cukup dengan menghemat pengeluaran. Untuk KPM PKH di 
Kecamatan Panjang dengan cara menabung, sehingga sewaktu-waktu ada keperluan 
dapat menggunakan tabungan tersebut.  

Selain dapat mengakses layanan Pendidikan dan Kesehatan, KPM PKH juga 
terdaftar dan mendapatkan program komplementaritas dan sinergitas penangguhan 
kemiskinan lainnya. Pada awal Pandemi Covid-19 tahun 2020, ada penambahan beras 
dan siklus penyaluran yang berbeda. Secara tidak langsung pemenuhan tersebut dapat 
membantu tujuan PKH untuk mengurangi kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan 
dan mengurangi angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. Rohmah (2015: 7) menemukan 
bahwa dalam pelaksanaan PKH juga harus didampingi oleh prosedur yang jelas dan 
pengawasan dari pihak ketiga. Pelaksanaan PKH di lapangan, KPM PKH selalu didampingi 
oleh Pendamping sosial PKH pada setiap tahapannya. Tahapan prosedur yang dilakukan 
Pendamping sosial PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan 
Teluk Betung Timur mengacu pada petunjuk teknis PKH yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan yang dilakukan setiap bulan selain 
dalam rangka pemenuhan kewajiban melalui kegiatan P2K2/FDS, juga sekaligus bentuk 
pengawasan kepada KPM PKH. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di 
Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur telah 
berjalan dengan baik dan optimal.  
 
4) Perataan 

Penilaian perataan untuk menjawab manfaat didistribusikan secara merata kepada 
kelompok masyarakat. Menurut Huzaipa (2014: 167), orientasi perataan merupakan 
kebijakan ataupun usaha yang diberikan secara adil. Dengan kata lain biaya atau manfaat 
program harus didistribusikan secara merata kepada kelompok atau sasaran program. 
Masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan status sosial antar 
kelompok. PKH yang didistribusikan di Kota Bandar Lampung merupakan untuk keluarga 
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Selain itu, sumber daya fasilitas dalam pelaksanaan PKH juga menjadi faktor dalam 
penilaian efisiensi. Berdasarkan kenyataan di lapangan, fasilitas yang digunakan dalam 
pelaksanaan sosialisasi dan edukasi PKH kepada KPM PKH setiap kecamatan 
terdapat satu media cetak yaitu flip chart, buku pintar dan laptop yang dimiliki oleh 
masing-masing Pendamping sosial PKH. Berdasarkan uraian di atas dapat  

disimpulkan bahwa kriteria efisiensi dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan 
Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur sudah optimal. 
Menurut Kusriyanto (2011) fasilitas kerja juga merupakan sebagai pendukung yang dapat 
meningkatkan kinerja implementator dalam bekerja, dengan terpenuhi fasilitas kerja 
tersebut implementor dapat lebih cepat, tepat dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Artinya bahwa ketersediaan fasilitas yang cukup juga sangat penting untuk 
keberlangsungan pelaksanaan PKH. Karena dengan begitu, pesan yang disampaikan akan 
lebih mudah dipahami dan mempermudah Pendamping sosial PKH dalam melaksanakan 
pekerjaannya. 

 
3) Kecukupan 

Penilaian terhadap kecukupan memiliki pertanyaan untuk mengetahui seberapa 
jauh hasil yang dicapai dapat memecahkan masalah yang dialami oleh kelompok 
masyarakat. Huzaipa (2014: 166) menilai kecukupan dilihat dari kebutuhan dasar atau 
keperluan hidup masyarakat miskin dapat terpenuhi. Penilaian kecukupan terhadap 
pelaksanaan PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk 
Betung Timur sudah dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. KPM PKH merasa 
sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu pada komponen pendidikan, 
kesehatan dan kesejahteraan sosial. Meskipun jika dilihat dari nominal bantuan memang 
tidak mencukupi, namun KPM PKH di Kecamatan Teluk Betung Timur dan Kecamatan 
Sukarame berupaya agar cukup dengan menghemat pengeluaran. Untuk KPM PKH di 
Kecamatan Panjang dengan cara menabung, sehingga sewaktu-waktu ada keperluan 
dapat menggunakan tabungan tersebut.  

Selain dapat mengakses layanan Pendidikan dan Kesehatan, KPM PKH juga 
terdaftar dan mendapatkan program komplementaritas dan sinergitas penangguhan 
kemiskinan lainnya. Pada awal Pandemi Covid-19 tahun 2020, ada penambahan beras 
dan siklus penyaluran yang berbeda. Secara tidak langsung pemenuhan tersebut dapat 
membantu tujuan PKH untuk mengurangi kelaparan, meningkatkan kualitas pendidikan 
dan mengurangi angka kematian bayi, balita dan ibu hamil. Rohmah (2015: 7) menemukan 
bahwa dalam pelaksanaan PKH juga harus didampingi oleh prosedur yang jelas dan 
pengawasan dari pihak ketiga. Pelaksanaan PKH di lapangan, KPM PKH selalu didampingi 
oleh Pendamping sosial PKH pada setiap tahapannya. Tahapan prosedur yang dilakukan 
Pendamping sosial PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan 
Teluk Betung Timur mengacu pada petunjuk teknis PKH yang telah ditetapkan oleh 
Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pertemuan yang dilakukan setiap bulan selain 
dalam rangka pemenuhan kewajiban melalui kegiatan P2K2/FDS, juga sekaligus bentuk 
pengawasan kepada KPM PKH. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH di 
Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur telah 
berjalan dengan baik dan optimal.  
 
4) Perataan 

Penilaian perataan untuk menjawab manfaat didistribusikan secara merata kepada 
kelompok masyarakat. Menurut Huzaipa (2014: 167), orientasi perataan merupakan 
kebijakan ataupun usaha yang diberikan secara adil. Dengan kata lain biaya atau manfaat 
program harus didistribusikan secara merata kepada kelompok atau sasaran program. 
Masyarakat mendapat perlakuan yang sama tanpa melihat perbedaan status sosial antar 
kelompok. PKH yang didistribusikan di Kota Bandar Lampung merupakan untuk keluarga 

miskin atau pra sejahtera. Namun kenyataan di lapangan banyak ditemui data ganda 
maupun data yang tidak sesuai ketika dilakukan proses verifikasi dan validasi. Sehingga 
menyebabkan terhambatnya proses validasitas terhadap masyarakat miskin calon KPM 
PKH.  

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan 
Kecamatan Teluk Betung Timur, perataan dalam pelaksanaan PKH belum cukup 
maksimal. Pada proses penyaluran berikutnya, KPM PKH yang sudah mampu dalam 
secara perekonomian tidak mau mengundurkan diri. Pada akhirnya mengurangi 
kesempatan bagi masyarakat miskin lainnya dan tidak tepatnya sasaran penerima 
bantuan sosial PKH. Terkait hal ini, data yang diperoleh merupakan dari Badan Pusat 
Statistik lalu diolah oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang 
kemudian diserahkan ke Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sehingga implementor 
pada tataran daerah, Pendamping sosial PKH maupun Dinas Sosial Kota Bandar 
Lampung tidak memiliki kewenangan untuk menghapus ataupun mengeluarkan data 
KPM PKH tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian tidak hanya Pendamping sosial 
PKH, namun juga pemerintah desa setempat. Data RT/RW yang tidak lengkap 
menyebabkan kurangnya pendataan masyarakat yang diterima oleh Pemerintah Pusat. 

Secara umum, KPM PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan 
Kecamatan Teluk Betung Timur sudah pernah mendapatkan bantuan sosial PKH. 
Meskipun masih terdapat KPM PKH yang tidak rutin sebanyak empat kali dalam setahun. 
Pendamping sosial PKH mencari solusi dengan melaporkan pengaduan dan memberikan 
penjelasan pada KPM yang bantuannya tidak masuk rekening. Terkadang KPM PKH 
berinisiatif saling berbagi bantuan sosial komplementaritas. Dengan demikian dapat 
meminimalisir kecemburuan sosial antar KPM PKH. 
 
5) Responsivitas 

Penilaian terhadap responsivitas memiliki pertanyaan pokok seberapa jauh 
kebijakan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Responsivitas juga berhubungan 
dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada 
masyarakat. Dalam hal ini mengenai daya tanggap KPM PKH dan tenaga pelaksana PKH 
dalam menghadapi keluhan yang dialami oleh KPM PKH di Kecamatan Panjang, 
Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur. 

Pemerintah sebagai pelayanan publik dikatakan bertanggungjawab apabila 
mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap permasalahan, kebutuhan, keluhan dan 
aspirasi dari masyarakat. Dapat menangkap permasalahan yang dihadapi oleh 
masyarakat serta berupaya mencari solusi yang baik. Pelayanan yang dilakukan harus 
mengutamakan prosedur tanpa mengesampingkan substansinya (Putra, 2016: 7). 
Berdasarkan hasil penelitian, para implementor PKH yaitu UPPKH   Kota   Bandar   
Lampung   dan Pendamping sosial PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan 
Kecamatan Teluk Betung Timur selalu menyampaikan informasi terkait dengan PKH 
kepada KPM PKH. Keterbukaan mengenai data masyarakat miskin yang mendapat 
bantuan sosial PKH, masyarakat dapat melihat sendiri melalui DTKS. Daya tanggap 
dalam mendampingi dan menangani keluhan yang dialami oleh KPM PKH cukup 
responsif dan sigap.  

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 18 disebutkan bahwa pendamping sosial 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas melaksanakan tugas pendampingan PKH 
di kecamatan. Tugas dampingan yang dimaksud berupa mendata, memastikan KPM PKH 
mendapat bantuan sosial PKH dan memberikan solusi dalam setiap keluhan yang dialami 
oleh KPM PKH. Namun penyelesaian atas keluhan teknis masih tidak dapat dipastikan 
berapa lama dapat diatasi. Karena kenyataan di lapangan waktu penyelesaiannya 
berlarut-larut hingga berbulan-bulan bahkan juga tahunan. 
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Yandra et al (2020: 175) menyatakan responsivitas berkenaan dengan respon yang 
timbul akibat dari kepuasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain 
responsivitas PKH merupakan respon yang timbul dari KPM PKH terhadap pelaksanaan 
PKH. KPM PKH sebagai objek pelaksanaan kebijakan merasa puas dengan adanya 
program PKH. Masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dan layanan kesehatan 
yang memadai. KPM PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan 
Teluk Betung Timur juga sangat antusias dalam mengikuti PKH. Hal ini dibuktikan 
dengan pemahaman tentang PKH yang cukup baik. Meskipun tidak semua tahapan dan 
ketentuan dapat diketahui secara detail.     
 
6) Ketepatan 

Ketepatan sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. 
Penilaian terhadap ketepatan memiliki pertanyaan pokok yakni apakah hasil yang 
diinginkan benar-benar bernilai dan berguna bagi KPM PKH. Menurut Alexandri (2020: 
243) menyatakan bahwa dimensi ketepatan dirasakan belum tepat ketika keluarga 
kurang mampu belum mendapatkan bantuan sosial PKH, sedangkan tergolong 
keluraga mampu mendapatkan PKH. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan 
Marom (2020: 9) menilai ketepatan dalam pelaksanaan PKH telihat dari kemandirian 
hidup KPM PKH dengan berbagai usaha yang dilakukan. Dengan kata lain bahwa 
kemandirian tersebut lebih menekankan pada perekonomian.  

Untuk melihat kemandirian KPM PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame 
dan Kecamatan Teluk Betung Timur, Peneliti melihat dari tahap transformasi 
kepesertaan pada proses graduasi. Pelaksanaan graduasi KPM PKH sudah berjalan 
dengan baik sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Pemerintah berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Decree of the Director General of Social Protection and 
Security Number: : 03/3/BS.02.01/10/2020 (2020) Tentang Petunjuk Teknis Graduasi 
PKH, disebutkan menargetkan sebesar 10 %. Tercatat Tahun 2021/Tahap 1, realisasi 
penyaluran menunjukkan bahwa pelaksanaan graduasi telah mencapai 3,8% KPM 
Kecamatan Panjang, 6,1% KPM Kecamatan Sukarame dan 3,4% KPM Kecamatan Teluk 
Betung Timur. Namun sebagian besar KPM PKH melakukan graduasi alamiah. Maka 
dapat disimpulkan bahwa kriteria ketepatan PKH yang dilihat dari manfaat PKH yang 
diterima oleh KPM PKH dapat dikatakan belum sesuai. 
 
Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung 

Pelaksanaan kebijakan PKH menggunakan sistem NIK. Banyaknya data diri yang 
termuat dalam NIK tentunya akan mengalami hambatan.  Maka data NIK KPM PKH yang 
telah ditetapkan harus sesuai dengan DTKS dan DISDUKCAPIL di daerah maupun pusat. 
Apabila data tersebut tidak sesuai dan tidak dilakukan perbaikan maka akan berdampak 
pada bantuan sosial PKH tidak dapat dicairkan. Kondisi ini tentunya merugikan 
masyarakat miskin yang benar-benar layak. 

Selanjutya, PKH memiliki tujuan untuk merubah pola pikir KPM PKH tentang 
kemandirian  hidup. Secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir 
KPM untuk melakukan graduasi mandiri. Ketercapaian target graduasi mandiri KPM PKH 
mempunyai peran penting dalam tujuan PKH.   
 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka secara umum dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 
melalui PKH di Kota Bandar Lampung telah berjalan. Berikut penjabaran dalam dua 
fokus penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. 
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Yandra et al (2020: 175) menyatakan responsivitas berkenaan dengan respon yang 
timbul akibat dari kepuasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Dengan kata lain 
responsivitas PKH merupakan respon yang timbul dari KPM PKH terhadap pelaksanaan 
PKH. KPM PKH sebagai objek pelaksanaan kebijakan merasa puas dengan adanya 
program PKH. Masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dan layanan kesehatan 
yang memadai. KPM PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan 
Teluk Betung Timur juga sangat antusias dalam mengikuti PKH. Hal ini dibuktikan 
dengan pemahaman tentang PKH yang cukup baik. Meskipun tidak semua tahapan dan 
ketentuan dapat diketahui secara detail.     
 
6) Ketepatan 

Ketepatan sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program. 
Penilaian terhadap ketepatan memiliki pertanyaan pokok yakni apakah hasil yang 
diinginkan benar-benar bernilai dan berguna bagi KPM PKH. Menurut Alexandri (2020: 
243) menyatakan bahwa dimensi ketepatan dirasakan belum tepat ketika keluarga 
kurang mampu belum mendapatkan bantuan sosial PKH, sedangkan tergolong 
keluraga mampu mendapatkan PKH. Penelitian lain yang dilakukan oleh Sari dan 
Marom (2020: 9) menilai ketepatan dalam pelaksanaan PKH telihat dari kemandirian 
hidup KPM PKH dengan berbagai usaha yang dilakukan. Dengan kata lain bahwa 
kemandirian tersebut lebih menekankan pada perekonomian.  

Untuk melihat kemandirian KPM PKH di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame 
dan Kecamatan Teluk Betung Timur, Peneliti melihat dari tahap transformasi 
kepesertaan pada proses graduasi. Pelaksanaan graduasi KPM PKH sudah berjalan 
dengan baik sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Pemerintah berdasarkan 
Keputusan Direktur Jenderal Decree of the Director General of Social Protection and 
Security Number: : 03/3/BS.02.01/10/2020 (2020) Tentang Petunjuk Teknis Graduasi 
PKH, disebutkan menargetkan sebesar 10 %. Tercatat Tahun 2021/Tahap 1, realisasi 
penyaluran menunjukkan bahwa pelaksanaan graduasi telah mencapai 3,8% KPM 
Kecamatan Panjang, 6,1% KPM Kecamatan Sukarame dan 3,4% KPM Kecamatan Teluk 
Betung Timur. Namun sebagian besar KPM PKH melakukan graduasi alamiah. Maka 
dapat disimpulkan bahwa kriteria ketepatan PKH yang dilihat dari manfaat PKH yang 
diterima oleh KPM PKH dapat dikatakan belum sesuai. 
 
Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Kota Bandar Lampung 

Pelaksanaan kebijakan PKH menggunakan sistem NIK. Banyaknya data diri yang 
termuat dalam NIK tentunya akan mengalami hambatan.  Maka data NIK KPM PKH yang 
telah ditetapkan harus sesuai dengan DTKS dan DISDUKCAPIL di daerah maupun pusat. 
Apabila data tersebut tidak sesuai dan tidak dilakukan perbaikan maka akan berdampak 
pada bantuan sosial PKH tidak dapat dicairkan. Kondisi ini tentunya merugikan 
masyarakat miskin yang benar-benar layak. 

Selanjutya, PKH memiliki tujuan untuk merubah pola pikir KPM PKH tentang 
kemandirian  hidup. Secara tidak langsung hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir 
KPM untuk melakukan graduasi mandiri. Ketercapaian target graduasi mandiri KPM PKH 
mempunyai peran penting dalam tujuan PKH.   
 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka secara umum dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pelaksanan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan 
melalui PKH di Kota Bandar Lampung telah berjalan. Berikut penjabaran dalam dua 
fokus penelitian yang sudah dilakukan pembahasan. 

 
 

1. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui PKH di 
Kota Bandar Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 
Pasal 32 tentang mekanisme pelaksanaan PKH, dimulai dari penetapan calon 
peserta hingga transformasi kepesertaan PKH. Pada tahap pelaksanaan PKH masih 
ditemukan permasalahan teknis seperti saldo nol, KPM belum mendapatkan KKS, 
dan pin ATM terblokir. Kebijakan PKH di Kota Bandar Lampung yang mengambil 
fokus di Kecamatan Panjang, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung 
Timur dapat dinilai menggunakan kriteria evaluasi yaitu efektifitas, efisiensi, 
kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan keenam kriteria 
tersebut, belum dipengaruhi kriteria efisien pada waktu penyaluran, perataan, 
responsivitas dalam mengatasi permasalahan teknis masih lambat dan 
ketergantungan KPM PKH pada kriteria ketepatan. Apabila ditinjau dari tujuan PKH 
untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH melalui akses layanan kesehatan, 
layanan pendidikan dan bantuan komplementaritas, program ini berhasil. 
Keberhasilan ini dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban KPM PKH sebagai peserta 
PKH dan mendapatkan bantuan komplementaritas sembako.  

 
2. Terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan Panjang, 

Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Teluk Betung Timur. Faktor sumber data 
tidak akurat (tidak valid) dan pola pikir KPM mempengaruhi ketercapaian tujuan 
PKH. Dengan data KPM yang tidak valid ataupun sepadan dengan DTKS dan 
DISDUKCAPIL menyebabkan KPM tidak mendapatkan haknya. Selanjutnya terkait 
pola pikir KPM PKH dalam kemandirian hidup dinyatakan belum berhasil mencapai 
tujuannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar KPM PKH masih menggantungkan 
harapan pada PKH. Sehingga pola pikir tersebut mempengaruhi graduasi mandiri 
yang telah ditargetkan oleh pemerintah.  Serta peningkatan perekonomian agar 
dapat mandiri melalui kegiatan P2K2 belum dapat berjalan dengan baik. 

 
6. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal 
yang menjadi saran berkenaan dengan PKH adalah sebagai berikut: 
1. Mengoptimalkan koordinasi antara UPPKH Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung dan BRI sebagai Himbara terkait permasalahan teknis seperti saldo 
nol, KKS, dan pin terblokir. Sehingga dapat diketahui kejelasan tentang 
permasalahan tersebut agar tidak berlarut-larut. 

2. Perlu adanya suatu program tambahan sebagai bentuk pemberdayaan kepada KPM 
PKH khususnya yang berada di pesisir,  dengan melakukan kerjasama OPD terkait 
yang membidangi disiplin ilmu tertentu. Agar  dapat menggali dan memaksimalkan 
potensi yang dimiliki oleh KPM PKH dan lingkungan sekitar. Juga dapat 
meningkatkan pendapatan dan mempercepat kemandirian hidup KPM PKH.  

3. Perlu dilakukan pendampingan terhadap KPM PKH yang sudah graduasi dengan 
melakukan kerjasama OPD terkait. Agar KPM PKH yang sudah graduasi tersebut 
tetap terarah dan tidak kembali pra sejahtera lagi. 

4. Perlu meningkatkan kreatifitas Pendamping sosial PKH dalam mengedukasi KPM 
PKH yang sudah mampu untuk melakukan graduasi mandiri. Sehingga nantinya akan 
dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan PKH. 

5. Perlu adanya tambahan petugas TKSK untuk memudahkan dalam pemutakhiran data 
dan pendataan masyarakat miskin secara benar di setiap kecamatan. Sehingga 
Pendamping sosial PKH dapat lebih fokus dalam pelaksanaan PKH saja. Tanpa harus 
memperbaiki data BDT yang tidak sesuai dan seharusnya menjadi tugas TKSK 
kecamatan 
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ABSTRAK 
 

Komunikasi Antarpribadi adalah proses pengiriman pesan dari seseorang dan 
diterima orang lain dengan efek umpan balik secara langsung. Konteks ini mengarah 
pada komunikasi mantan narapidana yang melakukan pembinaan dengan Jamaah 
Tabligh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi 
antarpribadi mantan narapidana narkotika Kelas II A Bandar Lampung yang mengikuti 
pembinaan dengan Jamaah Tabligh. Penelitian dijalankan menggunakan kualitatif 
deskriptif melalui teori komunikasi antarpribadi Joseph DeVito dengan pendekatan 
fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data 
melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam 
penelitian ini ialah mantan narapidana yang mengikuti pembinaan dengan Jamaah 
Tabligh yang diambil melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa mantan narapidana menunjukan hal-hal berikut: (i) komunikasi terbuka muncul 
atas adanya aktivitas tanya jawab mengenai suatu masalah (openness), (ii) saling memiliki 
rasa senasib dan saling membantu dengan sesama (Empathy), (iii) dukungan dan 
penerimaan oleh keluarga (Supportiveness), (iv) sikap positif dengan mengambil hikmah 
dan pembelajaran (Positiveness). Berdasarkan hasil penelitian, mantan narapidana 
mampu melanjutkan kehidupannya dengan jalan yang lebih baik. Sedemikian itu, 
pentingnya pembinaan mantan narapidana sebagai control dan aktualisasi diri terhadap 
kehidupannya. 
Kata Kunci: Fenomenologi, Teori Komunikasi Antarpribadi Joseph DeVito, Mantan 

Narapidana, Jamaah Tabligh. 
 
1. Pendahuluan  

Komunikasi antarpribadi adalah proses pertukaran informasi antara seseorang 
dengan orang lain. Kondisi ini memberikan gambaran sebuah proses sosial dimana 
orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Selain itu, komunikasi 
antarpribadi juga dikatakan action oriented, dimana suatu tindakan berorientasi pada 
tujuan tertentu. Menurut (Sari, 2017) komunikasi antarpribadi dapat terjadi melalui 
beberapa tahapan, diantaranya: (1) Kontak (first impression); awal sosialisasi dimulai dari 
saling melemparkan kesan pertama yang baik kepada orang lain, (2) perkenalan; kesan 
yang baik mampu untuk mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan 
diri, (3) pertemanan; pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam 
kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antar pelaku di dalamnya, (4) 
Decline; tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik. Konflik 
bisa terjadi dikarenakan antar pelaku saling mempertahankan ego atau kesalahpahaman, 
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mampu melanjutkan kehidupannya dengan jalan yang lebih baik. Sedemikian itu, 
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kehidupannya. 
Kata Kunci: Fenomenologi, Teori Komunikasi Antarpribadi Joseph DeVito, Mantan 

Narapidana, Jamaah Tabligh. 
 
1. Pendahuluan  

Komunikasi antarpribadi adalah proses pertukaran informasi antara seseorang 
dengan orang lain. Kondisi ini memberikan gambaran sebuah proses sosial dimana 
orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Selain itu, komunikasi 
antarpribadi juga dikatakan action oriented, dimana suatu tindakan berorientasi pada 
tujuan tertentu. Menurut (Sari, 2017) komunikasi antarpribadi dapat terjadi melalui 
beberapa tahapan, diantaranya: (1) Kontak (first impression); awal sosialisasi dimulai dari 
saling melemparkan kesan pertama yang baik kepada orang lain, (2) perkenalan; kesan 
yang baik mampu untuk mendorong orang lain membuka diri untuk saling mengenalkan 
diri, (3) pertemanan; pertemanan yang baik adalah pertemanan yang terjalin dalam 
kurun waktu tertentu dan mampu mengenal lebih intim antar pelaku di dalamnya, (4) 
Decline; tantangan yang sering muncul dalam sebuah hubungan adalah konflik. Konflik 
bisa terjadi dikarenakan antar pelaku saling mempertahankan ego atau kesalahpahaman, 

(5) perpecahan; konflik yang memuncak dan tidak bisa diselesaikan dengan baik akan 
memasuki proses perpecahan. Pelaku yang ada dalam sebuah hubungan akan memilih 
berpisah atau tidak kembali lagi menjalin komunikasi.    

Menurut (Budyatna, 2015) komunikasi antarpribadi pada intinya menciptakan 
hubungan, mempertahankan hubungan dan bagaimana pasangan (pelaku dalam 
komunikasi) mengatasi tantangan yang normal maupun luar biasa, guna 
mempertahankan keintiman komunikasi sepanjang waktu. Komunikasi antarpribadi 
merujuk pada salah satu aspek dalam keberhasilan interaksi antar individu, maupun 
sebuah keluarga. Sedemikian itu, beberapa komunikasi dalam keluarga mengarah pada 
bagian komunikasi antarpribadi. 

Selanjutnya, komunikasi antarpribadi juga digunakan pada kalangan pendakwah. 
Salah satunya adalah pada kegiatan jamaah tabligh yang ada di masyarakat sekitar. 
Jamaah Tabligh merupakan salah satu gerakan dakwah dalam Islam yang berasal dari 
India. Menurut (Abdillah, 2018) gerakan Jamaah Tabligh memberi pengaruh yang cukup 
besar terhadap pembangunan masyarakat Muslim.  

Penelitian tentang komunikasi antar pribadi sebagai bentuk kajian pembinaan 
dakwah dalam masyarakat sudah marak dilakukan. Adapun relevansi pada penelitian ini 
ialah: hasil penelitian (Handayani, 2017) yang menyatakan bahwa tujuan komunikasi 
dalam keluarga sebagai pemberi informasi, nasihat, dan dukungan. Selanjutnya, 
(Novianti, 2017) menyimpulkan hasil penelitiannya yaitu sikap mendukung adalah kunci 
sukses menciptakan harmonisasi diantara suami-istri. Artinya, sikap memahami dan 
menerima dengan pikiran positif dari suatu hal sehingga segala stimulus dari luar dapat 
diterima tanpa mempengaruhi emosi. Kemudian, selaras dengan pendapat tersebut 
(Kamalludin, 2014) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dakwah 
dibutuhkan keseimbangan antara dakwah dan pembinaan keluarga. Selain itu, kegiatan 
pembinan jamaah tabligh juga ditemukan oleh (Ma’mun, 2019) yang menyimpulkan 
bahwa model keagamaan dan gerakan dakwah Jamaah tabligh mengikuti tradisi yang 
berlaku semasa Rasulullah dan sahabat. Sehingga gerakan Jamaah Tabligh seringkali 
dianggap sebagai kelompok revivalis trandisionalis Islam. Aktivitas utama gerakan ini 
adalah dakwah keagamaan, dengan menerapkan metode dakwah sebagaimana Rasulullah 
lakukan. 

Secara  umum  ide-ide  dari penelitian  terdahulu  ini  sangat  relevan  dengan  
penelitian  ini yang  sama-sama untuk mengetahui komunikasi antarpribadi dalam 
pembinaan dakwah. Namun, penelitian terdahulu lebih menonjolkan kepada aspek 
program pembinaan secara luas pada masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih spesifik 
terhadap para mantan narapidana yang hendak mengikuti pembinaan dakwah.  

 
2. Metodologi Penelitian 

Penelitian dijalankan menggunakan kualitatif deskriptif (Emzir, 2016) melalui teori 
komunikasi antarpribadi Joseph DeVito (Devito, 2013) dengan pendekatan fenomenologi. 
Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder (Sugiyono, 2017). Data primer 
diambil dari interaksi yang digambarkan dalam perilaku, sikap, dan pemahaman mantan 
narapidana terhadap proses komunikasi antarpribadi dalam kegiatan pembinaan oleh 
Jamaah Tabligh. Data sekunder berupa arsip, dokumen, foto maupun video kegiatan. 
Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 
2016). Informan dalam penelitian ini ialah mantan narapidana yang mengikuti pembinaan 
dengan Jamaah Tabligh yang diambil melalui teknik purposive sampling. Langkah 
fenomenologi yang dilakukan ialah: (i) mengolah pengetahuan secara langsung; (ii) 
kekuatan dan hubungan satu dengan yang lain; (iii) permasalahan pendekatan mengenai 
proses komunikasi antarpribadi. Peneliti menganalisis dan menelaah proses komunikasi 
antarpribadi melalui penelitian langsung di lokasi. 
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3. Hasil dan Pembahasan 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan seperti pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 3.1 Hasil Penelitian  

Sumber Gambar: Modifikasi Dari Penulis 
 
Keterangan: 
KJT = Komunikasi dengan Jama’ah Tabligh (Openness)  
KSM = Komunikasi Sesama Mantan Narapidana (Empathy) 
DKM = Dukungan Keluarga Mantan Narapidana (Supportiveness) 
MUH = Memaknai Ujian Hidup (Possitiveness) 
 

Gambar di atas merupakan symbol yang memudahkan dalam menguraikan hasil 
penelitian. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci. 

Gerakan jamaah tabligh menjadi salah satu wadah untuk memperbaiki diri bagi 
mantan narapidana. Untuk memiliki sikap terbuka dan memiliki kesediaan untuk dibina 
oleh jamaah tabligh, mantan narapidana tentu membangun komunikasi menjadi lebih 
baik, agar ajakan dan informasi sampai kepada mantan narapidana sesuai dengan 
keadaannya dan situasi yang diinginkan. Terdapat empat poin penting hasil penelitian 
terkait proses komunikasi antarpribadi mantan narapidana dalam pembinaan oleh 
Jamaah Tabligh, yaitu: 1) Mantan narapidana membangun komunikasi dengan Jamaah 
Tabligh; setelah selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 
mantan narapidana yang akan mengikuti pembinaan dengan Jamaah Tabligh akan 
dijemput langsung oleh pihak Jamaah Tabligh yang bertugas menangani penjemputan 
mantan narapidana. Pembinaan yang dijalani mantan narapidana berlangsung minimal 3 
hari masa pembinaan, setelahnya bisa memilih untuk melanjutkan pembinaan selama 40 
hari dan 4 bulan. Ketika mantan narapidana mengikuti pembinaan tentunya mantan 
narapidana sudah siap mengikuti segala aturan yang ada di Gerakan Jamaah Tabligh. 
Dengan latar belakang yang berbeda membuat mantan narapidana perlu memiliki 
kemampuan adaptasi yang baik, untuk mengatasi hal tersebut Jamaah Tabligh 
memberikan ruang diskusi dan tanya jawab bagi mantan narapidana. Hal ini sesuai 
dengan hasil temuan (Irfan et al., 2019) yang memberi pernyataan bahwa diskusi dan 
tanya jawab dilakukan dalam kegiatan pembinaan yang dilaksankan oleh Jamaah Tabligh 
yaitu dengan membentuk halaqoh (kelompok-kelompok kecil), dimana halaqoh ini 
biasanya terdiri dari 10 orang anggota dan 1 orang ustadz (yang memberikan pembinaan 
kepada mantan narapidana). Ruang diskusi atau halaqoh ini biasanya dimulai ketika 
selesai melaksanakan shalat berjamaah, diskusi dalam kelompok kecil membuat mantan 
narapidana merasa lebih percaya diri untuk terbuka kepada ustadz terkait permasalahan 

KJT 
(Openness)  

KSM 
(Empathy) 

DKM 
(Supportiveness) 

MUH 
(Possitiveness) 
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hari masa pembinaan, setelahnya bisa memilih untuk melanjutkan pembinaan selama 40 
hari dan 4 bulan. Ketika mantan narapidana mengikuti pembinaan tentunya mantan 
narapidana sudah siap mengikuti segala aturan yang ada di Gerakan Jamaah Tabligh. 
Dengan latar belakang yang berbeda membuat mantan narapidana perlu memiliki 
kemampuan adaptasi yang baik, untuk mengatasi hal tersebut Jamaah Tabligh 
memberikan ruang diskusi dan tanya jawab bagi mantan narapidana. Hal ini sesuai 
dengan hasil temuan (Irfan et al., 2019) yang memberi pernyataan bahwa diskusi dan 
tanya jawab dilakukan dalam kegiatan pembinaan yang dilaksankan oleh Jamaah Tabligh 
yaitu dengan membentuk halaqoh (kelompok-kelompok kecil), dimana halaqoh ini 
biasanya terdiri dari 10 orang anggota dan 1 orang ustadz (yang memberikan pembinaan 
kepada mantan narapidana). Ruang diskusi atau halaqoh ini biasanya dimulai ketika 
selesai melaksanakan shalat berjamaah, diskusi dalam kelompok kecil membuat mantan 
narapidana merasa lebih percaya diri untuk terbuka kepada ustadz terkait permasalahan 

KJT 
(Openness)  

KSM 
(Empathy) 

DKM 
(Supportiveness) 

MUH 
(Possitiveness) 

yang di alaminya. 2) Mantan narapidana membangun komunikasi dengan sesama 
mantan narapidana; membangun komunikasi setelah menjalani masa pembinaan di 
lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tantangan yang harus dilalui oleh mantan 
narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan dengan jamaah tabligh, mantan narapidana 
bertemu dengan sesama mantan narapidana lainnya. Hubungan senasib menjadi perekat 
komunikasi antar mantan narapidana. Kepercayaan diri mulai tumbuh kembali dengan 
adanya saling mendukung dengan sesama mantan naraidana dan saling mengingatkan 
satu sama lain. Tidak hanya itu, bertukar pengalaman juga mampu menciptakan 
komunikasi yang baik. 3) Dukungan keluarga terhadap mantan narapidana; keluarga 
menjadi bagian penting dalam hidup mantan narapidana. Ketika mengikuti pembinaan 
dengan Jamaah Tabligh, kemudian menyandang status mantan narapidana, hal ini 
merupakan proses kehidupan yang cukup berat. Tidak sedikit keluarga yang menolak 
kehadiran kembali anaknya yang berstatus mantan narapidana. Hal ini sepakat dengan 
penelitian  yang dikemukakan oleh (Harahap, 2021). Selanjutnya, ketika akan menjalani 
pembinaan dengan Jamaah Tabligh, mantan narapidan meminta izin terlebih dahulu 
kepada pihak keluarga, jika pihak keluarga mengizinkan maka mantan narapidana akan 
mengikuti pembinaan dengan Jamaah Tabligh. Tidak dapat dipungkiri, dukungan 
keluarga lah yang menjadikan mantan narapidana merasa di akui kembali kehadirannya 
setelah sekian lama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). 
Komunikasi yang terbuka dan pengakuan dari keluarga membuat mantan narapidana 
juga lebih merasa yakin untuk melakukan perubahan-perubahan pada dirinya menuju 
arah yang lebih baik. 4) Memaknai ujian hidup; melakukan perenungan atau sering 
disebut dengan istilah intropeksi diri oleh mantan narapidana menjadi sebuah 
komunikasi yang sangat memiliki pengaruh bagi kelanjutan hidup kedepannya. Setelah 
banyak melewati perjalanan yang sulit, melakukan kesalahan yang tentunya membuat 
banyak orang terdekat kecewa, hingga pada akhirnya mantan narapidana menyesali 
perbuatannya. Sedemikian itu, (Suratno & Setyawan, 2019) mengungkap bahwa 
pembelajaran atas kesalahan yang telah dilakukan membuat mantan narapidana juga 
sering merenungkan terkait masa depannya. Masa depan keluarganya, kemudian 
pekerjaannya, lingkungan sosial tempat tinggalnya dan memperbaiki komunikasinya 
dengan Tuhan dengan cara beribadah kepada-Nya. 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, peneliti menganalisis 
menggunakan teori komunikasi antarpribadi Joseph A.Devito yang membahas 
komunikasi efektif berdasarkan empat aspek yaitu, keterbukaan (openness), empati 
(empathy), dukungan (supportiveness) dan sikap positif (possitiveness) : 

 
Gambar 3.2 Teori Komunikasi Antarpribadi Joseph A.Devito 

Sumber Gambar: Modifikasi Dari Penulis 
 

Berdasarkan deskripsi Gambar tersebut, berikut ini dipaparkan penjelasannya 
secara rinci: (i) Openness; proses komunikasi mantan narapidana dalam mengikuti 
pembinaan dengan jamaah tabligh sangat efektif dengan adanya kegiatan tanya jawab 
dan diskusi dalam kelompok kecil. Diskusi dipandu oleh jamaah tabligh kemudian 
diadakan sesi tanya jawab secara kelompok maupun secara pribadi langsung terkait 

openness empathy 

supportiveness possitiveness 
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permasalahan-permasalahan yang dihadapi. (ii) Empathy; perasaan senasib antara 
mantan narapidana menumbuhkan rasa empati satu sama lain. Pada kegiatan pembinaan 
mantan narapidana dengan jamaah tabligh, sesama mantan narapidana saling 
memberikan motivasi dan harapan untuk menjalani hidup kedepannya, seperti 
berbincang tentang bekerja setelah selesai menjalani pembinaan, berbagi pengalaman 
hidup dan terus menjalin silaturahmi. (iii) Supportiveness; Dukungan keluarga dan 
lingkungan sekitar menjadi bagian terpenting mantan narapidana dalam melanjutkan 
kehidupannya. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bahwa keluarga sangat 
memberikan dukungan terhadap mantan narapidana dengan cara menerima kembali 
mantan narapidana dalam keluarga secara terbuka tanpa adanya stigma negatif, 
sehingga komunikasi berjalan dengan efektif antara mantan narapidana dan lingkungan 
sekitarnya. (iv) Positiveness; mantan narapidana memandang ujian dan masalah hidup 
yang dihadapi sebagai sebuah bagian dari proses yang harus dijalani sebagai manusia. 
Proses menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas II A 
Bandar lampung, kemudian menyandang status mantan narapidana dan menjalani 
pembinaan kembali dengan Jamaah Tabligh merupakan proses yang cukup panjang bagi 
mantan narapidana. Mantan narapidana menyesali perbuatannya yang lalu 
(mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba) dan berkeinginan untuk menjalani hidup 
yang jauh lebih sehat. Kemudian mantan narapidana mengambil sisi positif dari kejadian 
yang di alaminya sebagai sebuah pelajaran. Sikap positif ditunjukkan dengan aktivitas 
yang dijalani oleh mantan narapidana selepas menjalani masa pembinaan yaitu, memilih 
jalan dakwah menyebarkan kebaikan dengan jamaah tabligh, bergabung dengan 
komunitas sosial, mencari nafkah dengan jalan yang halal dan bertanggung jawab atas 
keluarganya.  

 
4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
dakwah yang merupakan sesuatu yang prioritas dikalangan Jamaah tabligh seringkali 
terbentur dengan berbagai masalah, khususnya pada pembinaan dakwah para mantan 
narapidana. Karena sesungguhnya bila kita pahami esensi dari dakwah yaitu, kegiatan 
yang dapat memberikan solusi, pendidikan Islam untuk semua problematika yang ada 
dan mencakup semua aspek. Hasil penelitian menyatakan bahwa mantan narapidana 
menunjukan hal-hal berikut: (i) komunikasi terbuka muncul atas adanya aktivitas tanya 
jawab mengenai suatu masalah (openness), (ii) saling memiliki rasa senasib dan saling 
membantu dengan sesama (Empathy), (iii) dukungan dan penerimaan oleh keluarga 
(Supportiveness), (iv) sikap positif dengan mengambil hikmah dan pembelajaran 
(Positiveness). Berdasarkan hasil penelitian, mantan narapidana mampu melanjutkan 
kehidupannya dengan jalan yang lebih baik. Sedemikian itu, pentingnya pembinaan 
mantan narapidana sebagai control dan aktualisasi diri terhadap kehidupannya. 
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ABSTRAK 
 

Program Penanggulangan Tuberkulosis Resistan Obat di Provinsi Lampung 
merupakan upaya mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk 
mengeliminasi tuberkulosis. Upaya program penanggulangan TB Resistan Obat di 
Provinsi Lampung memiliki tantangan yaitu masih minimnya sosialisasi dan dukungan. 

Penelitian ini menganalisis program penanggulangan TB Resistan Obat Provinsi 
Lampung ditinjau dari Social Marketing Perspective. Metode penelitian yang digunakan 
yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.. Teori yang digunakan yaitu 
Social Marketing Perspective (Altman dan Petkus (1994). 

Hasil penelitian ini yaitu kurang sosialisasi tuberkulosis resistan obat menyebabkan 
sulitnya menekan angka kasus dan memunculkan stigma negatif terhadap penyakit dan 
penderita tuberkulosis. Pelayanan tuberkulosis resistan obat sulit dijangkau oleh 
masyarakat. Sebagian stakeholder belum terlibat dalam urun rembuk. Pemerintah 
daerah belum memiliki komitmen dalam memberikan dukungan penanggulangan 
tuberkulosis resistan obat. Pencatatan dan pelaporan belum berjalan maksimal karena 
kurang dukungan sumber daya. Stakeholder mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi 
acuan pelaksanaan program. 
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Perspective Social Marketing 

 
ABSTRACT 

 

Multi drug resistant tuberculosis program in Lampung Province is an effort to 
support the Sustainable Development Goals (SDGs) program to eliminate tuberculosis. 
The lack of socialization and support are challenge in multi drug resistant tuberculosis. 

Study analyzes multi drug resistant tuberculosis alleviation program in Lampung 
Province. The research method used qualitative research with a descriptive approach. 
Research used Perspective Social Marketing theory from Altman and Petkus (1994). 

The result of this research is lack of socialization of multidrug resistant 
tuberculosis causes difficulties reducing number of cases and create negative stigma 
towards tuberculosis. Multi drug resistant services are difficult to reach by the 
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ABSTRACT 

 

Multi drug resistant tuberculosis program in Lampung Province is an effort to 
support the Sustainable Development Goals (SDGs) program to eliminate tuberculosis. 
The lack of socialization and support are challenge in multi drug resistant tuberculosis. 

Study analyzes multi drug resistant tuberculosis alleviation program in Lampung 
Province. The research method used qualitative research with a descriptive approach. 
Research used Perspective Social Marketing theory from Altman and Petkus (1994). 

The result of this research is lack of socialization of multidrug resistant 
tuberculosis causes difficulties reducing number of cases and create negative stigma 
towards tuberculosis. Multi drug resistant services are difficult to reach by the 

community. Some stakeholders have not been involved in the consultation. The local 
government doesn’t yet have a commitment to provide support for the prevention of 
multi drug resistant tuberculosis. Recording and reporting haven’t run optimally due to 
lack of resource support. Stakeholders adopt central policies to serve as a reference for 
program implementation. 
Keyword: Public Policy, Perspective Social Marketing. 
 
Pendahuluan 

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kesepakatan global memiliki 17 
tujuan dan 169 sasaran. Salah satu kesepakatannya mengacu pada tujuan 3 target ke 3 
pada SDGs yaitu mengakhiri pandemi Tuberkulosis (TB) yang menjadi dasar bagi 
dicetuskannya program berkelanjutan penanggulangan TB. 

Program penanggulangan TB masih masuk dalam konsentrasi utama. Secara global 
ditunjukkan munculnya paradigma baru tuberkulosis pada era Sustainable Developmen 
Goals (SDGs) yang menggantikan era Millenium Development Goals (MDGs). SDGs 
menggantikan resolusi PBB tentang MDGs yang sudah kedaluwarsa. Secara konseptual, 
tidak ada perbedaan mendasar antara MDGs dan SDGs, sebaliknya SDGs lebih memiliki 
banyak tujuan yang ingin dicapai. (Hermawan, 2019) Pada era Millenium Development 
Goals (MDGs) titik poinnya berada gerakan STOP TB yang diadopsi oleh banyak negara. 
Namun di era Sustainable Development Goals (SDGs) gerakan STOP TB berubah menjadi 
END TB, dimana tujuan END TB yaitu mengakhiri pandemi TB di seluruh dunia.  

Indonesia telah mempunyai sistem penanggulangan TB yang saat ini masih 
memerlukan integrasi yang lebih baik untuk mencapai pengendalian TB yang optimal di 
era Sustainable Development Goals (SDGs), (Christanto, 2018). 

Akselerasi dalam penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia terus digalakkan demi 
tercapainya eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030. Hal tersebut dilakukan mengingat 
angka kasus Tuberkulosis Indonesia tahun 2018 sebanyak 846.000 kasus dan menempati 
peringkat tertinggi kasus TB di dunia setelah China dan India. (Astuti, 2020) Selain itu 
Indonesia merupakan negara yang termasuk high burden countries (negara dengan 
masalah TB terbesar), dimana sekitar 75% penderita TB adalah kelompok usia paling 
produktif secara ekonomi yaitu umur 15-50 tahun. Keadaan ini merupakan hambatan 
untuk mencapai masyarakat sehat yang produktif secara sosial maupun ekonomi 
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang 
kesehatan (Abraham, 2018). 

Penelitian tentang Tuberkulosis masih minim dan perlu adanya kajian 
multisektoral. Sehingga diperlukan kajian dalam paradigma peneliti yaitu Ilmu 
Administrasi. Kajian yang diangkat dalam penelitian ini melihat upaya percepatan 
menyangkut komunikasi dan dukungan dalam penanggulangan tuberkulosis resistan 
obat. Kajian tersebut bertujuan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan penanggulangan 
TB (CNN Indonesia, 2019). 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentu ditentukan pada tahap implementasinya 
dan keberhasilan proses implementasi. Selain itu terdapat faktor penentu seperti 
kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan atasan dan kemampuan 
implementor dalam melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi 
dalam menghadapi pengaruh eksternal (Akib, 2010). 

Pendekatan-pendekatan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi ada tiga. 
Pendekatan-pendekatan tersebut yaitu pendekatan model rasional (top down), bottom 
up, dan scientific. Model rasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadikan 
implementasi berhasil dengan cara kerja memulai dengan memahami kebijakan dan 
melihat efektivitas pencapaian tujuan kebijakan di lapangan. Model bottom up bertujuan 
menganalisis para aktor yang terlibat sejak awal proses kebijakan. Model scientific 
menganalisis kebijakan yang didukung perilaku aktor pelaksana kebijakan menentukan 
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keberhasilan implementasi (Tresiana & Duadji, 2019). 
Penanggulangan TB resistan obat di Provinsi Lampung dapat dilihat dari produk 

kebijakan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/350/2017 dimana 
menyatakan bahwa terdapat 7 RSUD di Provinsi Lampung yang dipersiapkan dalam 
pelaksanaan program TB resistan obat. Namun, dari 7 RSUD yang sudah dipersiapkan, 
baru 1 Rumah Sakit yang sudah membuka layanan. Rumah sakit tersebut yaitu RSUD Dr. 
H. Abdul Moeloek. Hal ini dikarenakan tidak lepas dari masalah kurangnya dukungan dari 
rumah sakit untuk membuka layanan TB resistan obat. 

Selain masalah kurangnya dukungan, masalah lain yang dihadapi dalam penerapan 
program TB resistan obat di Provinsi Lampung yaitu keterbatasan sumber daya manusia, 
petugas kesehatan yang kurang percaya diri karena belum mendapatkan pelatihan, 
ketersediaan ruangan TB resistan obat akibat belum ada dana alokasi untuk renovasi. 
Kompleksitas masalah tersebut perlu dikaji untuk memberikan rekomendasi ilmiah 
untuk program TB resistan obat di Provinsi Lampung. 

Misinterpretasi juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam penerapan program 
penanggulangan TB resistan obat di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi akibat 
perkembangan tata cara pengobatan tingkat global yang sangat cepat namun belum 
diimbangi dengan kesiapan terkait perubahan-perubahan seperti perencanaan 
pengobatan, kesiapan dokumen transisi dan juknis terbaru, serta sosialisasi program 
(Tim TB P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019).  

Edward III mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan 
dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Namun 
model tersebut belum dapat dijadikan instrumen untuk menginterpretasikan aspek 
komunikasi dan dukungan kebijakan.  

Model Perspektif Social Marketing menurut hemat peneliti dapat dijadikan 
instrumen untuk membedah masalah penelitian ini terkait komunikasi dan dukungan. 
Model Perspektif Social Marketing menjelaskan bahwa setiap stakeholder dituntut untuk 
aktif dalam proses kebijakan. Artinya setiap stakeholder disyaratkan untuk ikut serta 
dalam setiap tahap kebijakan. Poin tersirat dalam model ini yaitu kesediaan 
penyelenggara negara dan masyarakat untuk berpartisipasi demi kelancaran proses 
kebijakan. Kebijakan pada dasarnya bukan proses birokratik dan politik belaka melainkan 
proses edukasi. Betapapun tenaga ahli bekerja secara maksimal namun nuansa trial dan 
error dalam proses kebijakan tidak akan hilang.  

Komunikasi kebijakan merupakan komunikasi antar manusia (human 
communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Arus penyampaian 
dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifatnya saling tergantung sama 
lain. (Silalahi, 2004) Sementara dukungan kebijakan (policy advocacy) merupakan 
interaksi antara pembuat kebijakan dengan stakeholder. Dilihat dari kedudukan atau 
posisi masalah berada pada aspek analisis kebijakan. Dalam hal ini maka penulis 
melakukan penelitian dan kajian kebijakan terkait program penanggulangan TB resistan 
obat di Provinsi Lampung ditinjau dari perspective social marketing. 

Kajian permasalahan pada latar belakang dapat diinterpretasikan bahwa rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana program penanggulangan TB Resistan 
Obat di Provinsi Lampung ditinjau dari social marketing perspective. 
 
Metode Penelitian 
Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Lokus penelitian ini dilaksanakan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 
Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Komunitas Tuberkulosis. Teknik yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah  
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keberhasilan implementasi (Tresiana & Duadji, 2019). 
Penanggulangan TB resistan obat di Provinsi Lampung dapat dilihat dari produk 

kebijakan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/350/2017 dimana 
menyatakan bahwa terdapat 7 RSUD di Provinsi Lampung yang dipersiapkan dalam 
pelaksanaan program TB resistan obat. Namun, dari 7 RSUD yang sudah dipersiapkan, 
baru 1 Rumah Sakit yang sudah membuka layanan. Rumah sakit tersebut yaitu RSUD Dr. 
H. Abdul Moeloek. Hal ini dikarenakan tidak lepas dari masalah kurangnya dukungan dari 
rumah sakit untuk membuka layanan TB resistan obat. 

Selain masalah kurangnya dukungan, masalah lain yang dihadapi dalam penerapan 
program TB resistan obat di Provinsi Lampung yaitu keterbatasan sumber daya manusia, 
petugas kesehatan yang kurang percaya diri karena belum mendapatkan pelatihan, 
ketersediaan ruangan TB resistan obat akibat belum ada dana alokasi untuk renovasi. 
Kompleksitas masalah tersebut perlu dikaji untuk memberikan rekomendasi ilmiah 
untuk program TB resistan obat di Provinsi Lampung. 

Misinterpretasi juga menjadi tantangan yang dihadapi dalam penerapan program 
penanggulangan TB resistan obat di Provinsi Lampung. Hal ini terjadi akibat 
perkembangan tata cara pengobatan tingkat global yang sangat cepat namun belum 
diimbangi dengan kesiapan terkait perubahan-perubahan seperti perencanaan 
pengobatan, kesiapan dokumen transisi dan juknis terbaru, serta sosialisasi program 
(Tim TB P2PM Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2019).  

Edward III mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan 
dari 4 aspek yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur organisasi. Namun 
model tersebut belum dapat dijadikan instrumen untuk menginterpretasikan aspek 
komunikasi dan dukungan kebijakan.  

Model Perspektif Social Marketing menurut hemat peneliti dapat dijadikan 
instrumen untuk membedah masalah penelitian ini terkait komunikasi dan dukungan. 
Model Perspektif Social Marketing menjelaskan bahwa setiap stakeholder dituntut untuk 
aktif dalam proses kebijakan. Artinya setiap stakeholder disyaratkan untuk ikut serta 
dalam setiap tahap kebijakan. Poin tersirat dalam model ini yaitu kesediaan 
penyelenggara negara dan masyarakat untuk berpartisipasi demi kelancaran proses 
kebijakan. Kebijakan pada dasarnya bukan proses birokratik dan politik belaka melainkan 
proses edukasi. Betapapun tenaga ahli bekerja secara maksimal namun nuansa trial dan 
error dalam proses kebijakan tidak akan hilang.  

Komunikasi kebijakan merupakan komunikasi antar manusia (human 
communication) yang terjadi dalam konteks organisasi pemerintahan. Arus penyampaian 
dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan yang sifatnya saling tergantung sama 
lain. (Silalahi, 2004) Sementara dukungan kebijakan (policy advocacy) merupakan 
interaksi antara pembuat kebijakan dengan stakeholder. Dilihat dari kedudukan atau 
posisi masalah berada pada aspek analisis kebijakan. Dalam hal ini maka penulis 
melakukan penelitian dan kajian kebijakan terkait program penanggulangan TB resistan 
obat di Provinsi Lampung ditinjau dari perspective social marketing. 

Kajian permasalahan pada latar belakang dapat diinterpretasikan bahwa rumusan 
masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana program penanggulangan TB Resistan 
Obat di Provinsi Lampung ditinjau dari social marketing perspective. 
 
Metode Penelitian 
Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 
deskriptif. Lokus penelitian ini dilaksanakan di RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi 
Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Komunitas Tuberkulosis. Teknik yang 
dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah  

 

Fokus Penelitian 
Fokus penelitian digunakan untuk menentukan batasan penelitian. Fokus dalam 

penelitian ini adalah: Perspective Social Marketing 
a. Definisi masalah dan agenda setting 

Aspek ini mengupas aktor kebijakan dan stakeholder memahami permasalahan 
terkait kebijakan sebelum diformulasikan termasuk value dan kepentingan masing-
masing aktor. 

b. Konsultasikan, Pelibatan, dan Akomodir 
Aspek ini membantu menganalisis aktor kebijakan dan stakeholder memahami peran 
publik serta value yang dibawanya dalam kebijakan pemecahan masalah. 

c. Formulasi dan Evaluasi Alternatif 
Aspek ini dapat membedah informasi apakah dari masing-masing aktor mengetahui 
secara pasti bagaimana alternatif kebijakan yang tersedia dan bagaimana 
evaluasinya. 

d. Dengar Pendapat 
Aspek ini menjadi instrumen untuk masing-masing stakeholder memberikan 
masukan terkait kebijakan serta menerima feedback dari publik. 

e. Putuskan, Komunikasi, dan Pimpin 
Aspek ini memberikan informasi bahwa masing-masing stakeholder mengetahui 
substansi kebijakan yang diambil. 

f. Implementasi kebijakan 
Aspek ini menjustifikasi bahwa agen pelaksana memiliki wewenang untuk 
memberikan informasi dan mengimplementasikan kebijakan. 

g. Monitoring dan Penyesuaian 
Aspek ini memaparkan aktor kebijakan, stakeholder, dan masyarakat saling 
memberikan tanggapan terhadap implementasi kebijakan. 

h. Desain Ulang Kebijakan 
Aspek ini memberikan data bahwa aktor kebijakan dan stakeholder memiliki 
penilaian tersendiri terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan. 

 
Hasil dan Pembahasan 
Definisi Masalah dan Agenda Setting 

Aspek ini mengupas pemahaman stakeholder terkait permasalahan kebijakan 
sebelum diformulasikan termasuk kepentingan masing-masing aktor. Komitmen 
pemerintah daerah dalam memberikan dukungan  penanggulangan TB RO di Provinsi 
Lampung dibutuhkan agar jajaran dapat ikut pula berkomitmen.  

Salah satu strategi DOTS yaitu komitmen politik. Komitmen politik yaitu komitmen 
pemerintah dan stakeholder dalam melaksanakan suatu proses kebijakan. Indonesia 
berkomitmen untuk mengakhiri TB pada tahun 2030.  

Selain permasalahan komitmen, permasalahan yang berhasil diinventarisir yaitu 
terkait penemuan kasus yang tidak ternotifikasi. Pencatatan dan pelaporan kasus sudah 
terkomputerisasi dan dalam jaringan. Sistem Informasi Tuberkulosis(SITB) merupakan 
aplikasi yang digunakan oleh semua pemangku kepentingan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan. Namun pencatatan pelaporan belum berjalan maksimal dikarenakan ada 
beberapa kendala seperti kurangnya dukungan dari manajemen dan direksi RS serta 
pelatihan SDM dalam penanggulangan TB RO. Peningkatan kapasitas layanan dapat 
ditunjang dari pelatihan SDM. Pelatihan SDM yang minim dapat menimbulkan 
misinterpretasi dalam menjalankan program. Pelayanan TB RO di Provinsi Lampung 
masih dikatakan terbatas. RSUD dr. H. Abdul Moeloek sebagai rumah sakit provinsi dan 
merupakan rumah sakit rujukan tertinggi sudah melakukan enroll pasien namun 
beberapa rumah sakit di daerah kota maupun kabupaten belum melakukan enroll pasien. 
Sehingga hal ini menyebabkan pasien yang berada di tingkat kabupaten kesulitan dalam 
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mengakses layanan.  
Stigma negatif masyarakat terkait tuberkulosis menyebabkan angka pengobatan 

yang rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penyakit tuberkulosis. 
Sehingga diperlunya sosialisasi terkait penyakit TB RO dan pengobatannya. 

Proteksi sosial dan pemberantasan kemiskinan sebagai determinan penting 
terjadinya TB. Hal ini sesuai dangan penelitian WHO bahwa insiden TB di suatu negara 
berbanding terbalik dengan pendapatan perkapita. Hal inilah yang menjembatani 
pentingnya parameter SDGs dalam penanggulangan TB suatu negara. Artinya aspek 
sosial ekonomi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi aspek kesehatan. 

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan 
daerah di Provinsi Lampung terkait permasalahan TB yaitu rendahnya cakupan 
penemuan kasus TB. Hal ini ditengarai faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat 
untuk berobat (masih ada anggapan TB adalah penyakit kutukan/guna-guna)/stigma, 
keterbatasan SDM , petugas kesehatan yang belum mendapat pelatihan, dan masih 
rendahnya komitmen pimpinan di daerah. Selain rendahnya cakupan penemuan kasus, 
permasalahan lain yaitu tingginya penularan kasus TB. Hal ini dikarenakan status gizi 
dan sistem imun yang masih rendah, lingkungan yang kurang sehat, dan penularan 
langsung/droplet. 
 
Konsultasikan, Pelibatan, dan Akomodir 

Pemberantasan TB RO di Provinsi Lampung dilibatkan peran aktif dari komunitas 
peduli TB. Komunitas peduli berkolaborasi dengan pemerintah dan jajarannya. 
Komunitas ini berkomitmen untuk bersama-sama mendukung penanggulangan TB RO di 
Provinsi Lampung. Adapun organisasi-organisasi yang perduli dengan TB RO di Provinsi 
Lampung yaitu Inisiatif Lampung Sehat, Komunitas Masyarakat Peduli Penyakit Infeksi 
TB (KOMPPI TB), dan Basmi dan Akhiri TB (BADAK TB). 

Penanggulangan TB RO dilaksanakan aktif oleh NGO(Non Goverment Organitation) 
dan RSUD dr. H. Abdul Moeloek. Namun diperlukan juga peran dan pelibatan aktif jajaran 
di tingkat kabupaten dan kota. Peran stakeholder komunitas terlibat aktif dalam proses 
kebijakan. Menurut Anggara (2018) bahwa pelibatan elemen pemangku kepentingan 
penting karena dapat mendukung keberhasilan sebuah kebijakan, sehingga dapat 
diinterpretasikan bahwa dukungan kebijakan sudah didapat dari komunitas dan 
fasyankes namun dukungan belum didapatkan dari jajaran tingkat kabupaten dan kota. 
 
Formulasi dan Evaluasi Alternatif 

Setelah stakeholder dibuat satu persepsi akan masalah kebijakan yang dihadapi dan 
menempatkan konsensus dalam agenda serta berkonsultasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan dirumuskan alternatif yang paling efektif untuk memecahkan masalah. 
Merumuskan alternatif dapat dilihat dari jenis kegiatan seperti memutuskan apa yang 
harus dilakukan dan menyusun undang-undang. 

Formulasi dan alternatif kebijakan TB di wilayah Provinsi Lampung belum terlihat. 
Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen dari daerah untuk memberikan dukungan 
kebijakan dalam penanggulangan TB RO di Provinsi Lampung. Stakeholder pun 
mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi acuan pelaksanaan serta mengharapkan 
adanya pembahasan terkait perda. 

Pada aspek ini dijelaskan dari masing-masing stakeholder mengetahui secara pasti 
bagaimana alternatif kebijakan yang tersedia. Menurut Meutia (2017) perumusan 
kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, dapat 
diinterpretasikan bahwa peraturan pusat yang diadopsi di tatanan daerah menjadi 
produk alternatif kebijakan yang dikembangkan menjadi tindakan pemecahan 
permasalahan publik dan kebijakan. 
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mengakses layanan.  
Stigma negatif masyarakat terkait tuberkulosis menyebabkan angka pengobatan 

yang rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait penyakit tuberkulosis. 
Sehingga diperlunya sosialisasi terkait penyakit TB RO dan pengobatannya. 

Proteksi sosial dan pemberantasan kemiskinan sebagai determinan penting 
terjadinya TB. Hal ini sesuai dangan penelitian WHO bahwa insiden TB di suatu negara 
berbanding terbalik dengan pendapatan perkapita. Hal inilah yang menjembatani 
pentingnya parameter SDGs dalam penanggulangan TB suatu negara. Artinya aspek 
sosial ekonomi merupakan aspek yang dapat mempengaruhi aspek kesehatan. 

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan 
daerah di Provinsi Lampung terkait permasalahan TB yaitu rendahnya cakupan 
penemuan kasus TB. Hal ini ditengarai faktor masih rendahnya kesadaran masyarakat 
untuk berobat (masih ada anggapan TB adalah penyakit kutukan/guna-guna)/stigma, 
keterbatasan SDM , petugas kesehatan yang belum mendapat pelatihan, dan masih 
rendahnya komitmen pimpinan di daerah. Selain rendahnya cakupan penemuan kasus, 
permasalahan lain yaitu tingginya penularan kasus TB. Hal ini dikarenakan status gizi 
dan sistem imun yang masih rendah, lingkungan yang kurang sehat, dan penularan 
langsung/droplet. 
 
Konsultasikan, Pelibatan, dan Akomodir 

Pemberantasan TB RO di Provinsi Lampung dilibatkan peran aktif dari komunitas 
peduli TB. Komunitas peduli berkolaborasi dengan pemerintah dan jajarannya. 
Komunitas ini berkomitmen untuk bersama-sama mendukung penanggulangan TB RO di 
Provinsi Lampung. Adapun organisasi-organisasi yang perduli dengan TB RO di Provinsi 
Lampung yaitu Inisiatif Lampung Sehat, Komunitas Masyarakat Peduli Penyakit Infeksi 
TB (KOMPPI TB), dan Basmi dan Akhiri TB (BADAK TB). 

Penanggulangan TB RO dilaksanakan aktif oleh NGO(Non Goverment Organitation) 
dan RSUD dr. H. Abdul Moeloek. Namun diperlukan juga peran dan pelibatan aktif jajaran 
di tingkat kabupaten dan kota. Peran stakeholder komunitas terlibat aktif dalam proses 
kebijakan. Menurut Anggara (2018) bahwa pelibatan elemen pemangku kepentingan 
penting karena dapat mendukung keberhasilan sebuah kebijakan, sehingga dapat 
diinterpretasikan bahwa dukungan kebijakan sudah didapat dari komunitas dan 
fasyankes namun dukungan belum didapatkan dari jajaran tingkat kabupaten dan kota. 
 
Formulasi dan Evaluasi Alternatif 

Setelah stakeholder dibuat satu persepsi akan masalah kebijakan yang dihadapi dan 
menempatkan konsensus dalam agenda serta berkonsultasi dengan berbagai pemangku 
kepentingan dirumuskan alternatif yang paling efektif untuk memecahkan masalah. 
Merumuskan alternatif dapat dilihat dari jenis kegiatan seperti memutuskan apa yang 
harus dilakukan dan menyusun undang-undang. 

Formulasi dan alternatif kebijakan TB di wilayah Provinsi Lampung belum terlihat. 
Hal ini menunjukkan belum adanya komitmen dari daerah untuk memberikan dukungan 
kebijakan dalam penanggulangan TB RO di Provinsi Lampung. Stakeholder pun 
mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi acuan pelaksanaan serta mengharapkan 
adanya pembahasan terkait perda. 

Pada aspek ini dijelaskan dari masing-masing stakeholder mengetahui secara pasti 
bagaimana alternatif kebijakan yang tersedia. Menurut Meutia (2017) perumusan 
kebijakan tidak selalu menghasilkan peraturan yang akan diusulkan, dapat 
diinterpretasikan bahwa peraturan pusat yang diadopsi di tatanan daerah menjadi 
produk alternatif kebijakan yang dikembangkan menjadi tindakan pemecahan 
permasalahan publik dan kebijakan. 
 

Dengar Pendapat 
Stakeholder dapat mempengaruhi proses lingkungan kebijakan pada tahap audiensi 

publik. Stakeholder memiliki kesempatan untuk memberikan gagasan terkait kebijakan 
yang akan diputuskan. Upaya dengar pendapat sudah dilakukan oleh stakeholder namun 
belum mendapatkan umpan balik yang positif. Selain belum mendapatkan umpan balik 
yang positif, terdapat stakeholder yang belum dilibatkan dalam dengar pendapat. 
Menurut Anggara (2018) dengar pendapat merupakan  pelibatan stakeholder dalam 
kegiatan pertemuan. Terdapat stakeholder yang tidak dilibatkan dengar pendapat dan 
belum ada wadah untuk memberikan masukan. Dengar pendapat belum menghasilkan 
umpan balik seperti yang diinginkan. Dari paparan yang ditampilkan dapat 
diinterpretasikan bahwa dengar pendapat dilakukan oleh stakeholder. 
 
Putuskan, Komunikasikan, Pimpin 

Dalam tahap ini merupakan proses penentuan dan komunikasi  terkait spesifikasi 
kebijakan. Proses tersebut dilakukan tentu dengan gaya kepemimpinan yang kuat.  

Keberhasilan atau kegagalan pada tahap implementasi seringkali tergantung pada 
apakah para stakeholder menerima atau tidak kebijakan. 

Fenomena pada kasus TB RO di Provinsi Lampung, belum ada keputusan terkait 
pembahasan perda. Stakeholder mengikuti aktor agen pelaksana yang mengacu pada 
peraturan pusat dalam melaksanakan proses kebijakan. 

Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan TB RO belum terlihat. Belum 
adanya keputusan untuk kasus TB RO dijadikan perda merupakan bukti bahwa kasus TB 
RO belum menjadi fokus pemerintah daerah. Namun menariknya stakeholder melakukan 
proses kebijakan dengan mengacu peraturan dari pusat. 

Menurut Anggara (2018) keputusan merupakan sebuah proses kebijakan yang 
berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi. Keputusan dapat 
mempengaruhi implementasi. Kepemimpinan untuk mendorong jajaran di tingkat 
kabupaten maupun kota untuk terlibat dan berperan aktif dalam penanggulangan TB RO 
belum berhasil. Hal ini terlihat masih belum terlihat peran aktif dari fasyankes dalam 
melakukan investigasi kontak. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan belum ada 
keputusan untuk membahas peraturan daerah terkait TB Resistan Obat. 

Kegiatan Program TB RO di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan No HK 01.07/MENKES/350/2017 terdapat 7 fasyankes yang dipersiapkan 
untuk layanan TB RO. Dari 7 fasyankes belum semua menjadi fasyankes TB RO yang 
disebabkan kendala seperti kurangnya dukungan/manajemen RS atau petugas 
kesehatan untuk membuka layanan TB RO, petugas kesehatan belum mendapatkan 
pelatihan, ketersediaan ruangan pelayanan TB RO, serta tantangan keterbatasan SDM. 

Kontribusi dalam program penanggulangan TB melalui pemberdayaan stakeholder 
dalam rangka eliminasi TB. Stakeholder tersebut yaitu pemerintah daerah, penyedia 
layanan, organisasi masyarakat, serta NGO maupun swasta. Secara objektif tujuan dari 
pemberdayaan stakeholder yaitu mengisi kesenjangan dalam dukungan TB RO saat ini 
dengan pemberdayaan jejaring pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota dan 
meningkatkan akses untuk layanan berkualitas dan berpusat pada pasien. 

Pemberdayaan stakeholder berfokus pada dua strategi yaitu pendekatan 
multisektor untuk memotivasi pemerintah dan sektor koorporasi untuk meningkatkan 
sumber daya dalam eliminasi TB RO dan pemberdayaan komunitas, khususnya organisasi 
pasien untuk memperkuat dukungan dan manajemen kasus pasien TB RO. 

Fokus utama dalam penanggulangan TB RO adalah menyediakan bantuan teknis 
untuk pengembangan organisasi. Kegiatan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) & 
Mini Cohort di rumah sakit difasilitasi secara rutin termasuk pengumpulan data pasien. 

Peningkatan kualitas layanan TB RO terus dilakukan. Terdapat instrumen 
peningkatan kualitas layanan TB RO yakni penilaian mandiri layanan TB RO, audit 
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klinis/minicohort, Enhanced cohort review, dan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA).  
Penilaian mandiri TB RO dilaksanakan oleh TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul Moeleok 

bersama Dinas Kesehatan. Luaran yang diharapkan yaitu TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul 
Moeloek mengetahui situasi layanan dan tersusunnya rencana peningkatan kualitas 
berdasarkan hasil penilaian mandiri. Selain itu tersedianya layanan TB RO yang 
terstandar serta peningkatan kualitas layanan TB RO.  

Komponen audit klinis TB RO/Mini Cohort review terdiri dari telaah manajemen 
klinis pasien TB RO(paduan pengobatan, dosis, kemajuan pengobatan), intervensi 
dini(klinis/program) berdasarkan kondisi pasien, peningkatan kapasitas tim melalui 
pembahasan kasus, serta validasi/kelengkapan data pasien. 

Telaah kohort atau enhanced cohort review (ECR) adalah mekanisme untuk 
mengevaluasi hasil pengobatan pasien bagi petugas. Proses telaah kohort didasarkan 
pada tinjauan sistematis dari data individu pasien dalam periode kohort tertentu dan 
merupakan integrasi dari komponen diskusi sulit oleh TAK, penilaian capaian klinis dan 
hasil pengobatan sementara/akhir, identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. 
Sistem ini mendorong akuntabilitas pada semua level layanan. 

Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) merupakan analisa cohort TB RO yang 
dilakukan setiap bulan di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin semua pasien 
terkonfirmasi TB RO memulai dan menyelesaikan pengobatan. Tujuan dari MICA adalah 
memastikan semua pasien terkonfirmasi TB RO memulai pengobatan, mengetahui status 
pengobatan TB RO, mengetahui kepatuhan pasien minum obat, serta melakukan validasi 
data TB RO. 

Kendala sarana prasarana menjadi tantangan stakeholder dalam penanggulangan 
TB RO. 

Menurut Anggara (2018) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan 
kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah 
atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Dari pemaparan di atas dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan komitmen pemerintah daerah 
dan sumber daya yang mendukung. Selain itu belum ada dukungan kebijakan berupa 
agenda kebijakan maupun produk kebijakan yang sudah ditetapkan. Acuan peraturan 
menggunakan peraturan pusat yaitu Permenkes No 67 Tahun 2016 dan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/350/2017. 
 
Implementasi Kebijakan 

Kegiatan Program TB RO di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan No HK 01.07/MENKES/350/2017 terdapat 7 fasyankes yang dipersiapkan 
untuk layanan TB RO. Dari 7 fasyankes belum semua menjadi fasyankes TB RO yang 
disebabkan kendala seperti kurangnya dukungan/manajemen RS atau petugas 
kesehatan untuk membuka layanan TB RO, petugas kesehatan belum mendapatkan 
pelatihan, ketersediaan ruangan pelayanan TB RO, serta tantangan keterbatasan SDM. 

Kontribusi dalam program penanggulangan TB melalui pemberdayaan stakeholder 
dalam rangka eliminasi TB. Stakeholder tersebut yaitu pemerintah daerah, penyedia 
layanan, organisasi masyarakat, serta NGO maupun swasta. Secara objektif tujuan dari 
pemberdayaan stakeholder yaitu mengisi kesenjangan dalam dukungan TB RO saat ini 
dengan pemberdayaan jejaring pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota dan 
meningkatkan akses untuk layanan berkualitas dan berpusat pada pasien. 

Pemberdayaan stakeholder berfokus pada dua strategi yaitu pendekatan 
multisektor untuk memotivasi pemerintah dan sektor koorporasi untuk meningkatkan 
sumber daya dalam eliminasi TB RO dan pemberdayaan komunitas, khususnya organisasi 
pasien untuk memperkuat dukungan dan manajemen kasus pasien TB RO. 

Fokus utama dalam penanggulangan TB RO adalah menyediakan bantuan teknis 
untuk pengembangan organisasi. Kegiatan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) & 
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klinis/minicohort, Enhanced cohort review, dan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA).  
Penilaian mandiri TB RO dilaksanakan oleh TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul Moeleok 

bersama Dinas Kesehatan. Luaran yang diharapkan yaitu TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul 
Moeloek mengetahui situasi layanan dan tersusunnya rencana peningkatan kualitas 
berdasarkan hasil penilaian mandiri. Selain itu tersedianya layanan TB RO yang 
terstandar serta peningkatan kualitas layanan TB RO.  

Komponen audit klinis TB RO/Mini Cohort review terdiri dari telaah manajemen 
klinis pasien TB RO(paduan pengobatan, dosis, kemajuan pengobatan), intervensi 
dini(klinis/program) berdasarkan kondisi pasien, peningkatan kapasitas tim melalui 
pembahasan kasus, serta validasi/kelengkapan data pasien. 

Telaah kohort atau enhanced cohort review (ECR) adalah mekanisme untuk 
mengevaluasi hasil pengobatan pasien bagi petugas. Proses telaah kohort didasarkan 
pada tinjauan sistematis dari data individu pasien dalam periode kohort tertentu dan 
merupakan integrasi dari komponen diskusi sulit oleh TAK, penilaian capaian klinis dan 
hasil pengobatan sementara/akhir, identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. 
Sistem ini mendorong akuntabilitas pada semua level layanan. 

Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) merupakan analisa cohort TB RO yang 
dilakukan setiap bulan di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin semua pasien 
terkonfirmasi TB RO memulai dan menyelesaikan pengobatan. Tujuan dari MICA adalah 
memastikan semua pasien terkonfirmasi TB RO memulai pengobatan, mengetahui status 
pengobatan TB RO, mengetahui kepatuhan pasien minum obat, serta melakukan validasi 
data TB RO. 

Kendala sarana prasarana menjadi tantangan stakeholder dalam penanggulangan 
TB RO. 

Menurut Anggara (2018) implementasi merupakan pelaksanaan keputusan 
kebijakan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun bisa pula berbentuk perintah 
atau petunjuk eksekutif atau keputusan badan peradilan. Dari pemaparan di atas dapat 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan membutuhkan komitmen pemerintah daerah 
dan sumber daya yang mendukung. Selain itu belum ada dukungan kebijakan berupa 
agenda kebijakan maupun produk kebijakan yang sudah ditetapkan. Acuan peraturan 
menggunakan peraturan pusat yaitu Permenkes No 67 Tahun 2016 dan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/350/2017. 
 
Implementasi Kebijakan 

Kegiatan Program TB RO di Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan No HK 01.07/MENKES/350/2017 terdapat 7 fasyankes yang dipersiapkan 
untuk layanan TB RO. Dari 7 fasyankes belum semua menjadi fasyankes TB RO yang 
disebabkan kendala seperti kurangnya dukungan/manajemen RS atau petugas 
kesehatan untuk membuka layanan TB RO, petugas kesehatan belum mendapatkan 
pelatihan, ketersediaan ruangan pelayanan TB RO, serta tantangan keterbatasan SDM. 

Kontribusi dalam program penanggulangan TB melalui pemberdayaan stakeholder 
dalam rangka eliminasi TB. Stakeholder tersebut yaitu pemerintah daerah, penyedia 
layanan, organisasi masyarakat, serta NGO maupun swasta. Secara objektif tujuan dari 
pemberdayaan stakeholder yaitu mengisi kesenjangan dalam dukungan TB RO saat ini 
dengan pemberdayaan jejaring pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten/Kota dan 
meningkatkan akses untuk layanan berkualitas dan berpusat pada pasien. 

Pemberdayaan stakeholder berfokus pada dua strategi yaitu pendekatan 
multisektor untuk memotivasi pemerintah dan sektor koorporasi untuk meningkatkan 
sumber daya dalam eliminasi TB RO dan pemberdayaan komunitas, khususnya organisasi 
pasien untuk memperkuat dukungan dan manajemen kasus pasien TB RO. 

Fokus utama dalam penanggulangan TB RO adalah menyediakan bantuan teknis 
untuk pengembangan organisasi. Kegiatan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) & 

Mini Cohort di rumah sakit difasilitasi secara rutin termasuk pengumpulan data pasien. 
Peningkatan kualitas layanan TB RO terus dilakukan. Terdapat instrumen peningkatan 
kualitas layanan TB RO yakni penilaian mandiri layanan TB RO, audit klinis/minicohort, 
Enhanced cohort review, dan Monthly Interim Cohort Analysis (MICA).  

Penilaian mandiri TB RO dilaksanakan oleh TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul Moeleok 
bersama Dinas Kesehatan. Luaran yang diharapkan yaitu TIM TB RO RSUD dr. H. Abdul 
Moeloek mengetahui situasi layanan dan tersusunnya rencana peningkatan kualitas 
berdasarkan hasil penilaian mandiri. Selain itu tersedianya layanan TB RO yang 
terstandar serta peningkatan kualitas layanan TB RO.  

Komponen audit klinis TB RO/Mini Cohort review terdiri dari telaah manajemen 
klinis pasien TB RO(paduan pengobatan, dosis, kemajuan pengobatan), intervensi 
dini(klinis/program) berdasarkan kondisi pasien, peningkatan kapasitas tim melalui 
pembahasan kasus, serta validasi/kelengkapan data pasien. 

Telaah kohort atau enhanced cohort review (ECR) adalah mekanisme untuk 
mengevaluasi hasil pengobatan pasien bagi petugas. Proses telaah kohort didasarkan 
pada tinjauan sistematis dari data individu pasien dalam periode kohort tertentu dan 
merupakan integrasi dari komponen diskusi sulit oleh TAK, penilaian capaian klinis dan 
hasil pengobatan sementara/akhir, identifikasi masalah dan rencana tindak lanjut. 
Sistem ini mendorong akuntabilitas pada semua level layanan. 

Monthly Interim Cohort Analysis (MICA) merupakan analisa cohort TB RO yang 
dilakukan setiap bulan di tingkat kabupaten/kota untuk menjamin semua pasien 
terkonfirmasi TB RO memulai dan menyelesaikan pengobatan. Tujuan dari MICA adalah 
memastikan semua pasien terkonfirmasi TB RO memulai pengobatan, mengetahui status 
pengobatan TB RO, mengetahui kepatuhan pasien minum obat, serta melakukan validasi 
data TB RO. 

Sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, Perda merupakan hal penting 
dalam penataan hukum nasional. Perda sebagai produk hukum pemerintah daerah dapat 
dimaknai sebagai rambu-rambu hukum dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu perda 
secara substantif diharapkan mampu menjadikan acuan kepala daerah dalam 
menjalankan tatanan pemerintahan. 

implementasi kebijakan membutuhkan komitmen pemerintah daerah dan sumber 
daya yang mendukung. Selain itu belum ada dukungan kebijakan berupa agenda 
kebijakan maupun produk kebijakan yang sudah ditetapkan. Acuan peraturan 
menggunakan peraturan pusat yaitu Permenkes No 67 Tahun 2016 dan Keputusan 
Menteri Kesehatan No. HK 01.07/MENKES/350/2017. 
 
Monitoring dan penyesuaian 

Prinsip perspektif social marketing yang digunakan pada tahap ini dilakukan 
penggunaan metode pengawasan dan pemantauan. Tahap pemantauan dapat 
menghasilkan baik tuntutan perubahan kebijakan maupun dukungan untuk kelanjutan 
kebijakan. Hasil dari pemantauan dan evaluasi kebijakan menghasilkan respon kebijakan 
yaitu kelanjutan, koreksi kebijakan untuk memperkuat atau memperlemah kebijakan, 
dan penghapusan kebijakan. Kecil kemungkinan kebijakan dihapus, desain ulang 
kebijakan kemungkinan banyak dilakukan. Tahap ini sangat berguna untuk menentukan 
sejauh mana perubahan desain kebijakan dilakukan. 

Monitoring dan penyesuaian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 
menilai keberhasilan program TB. Kegiatan monitoring dan penyesuaian dilakukan rutin 
maupun berkala. Kegiatan ini dilakukan untuk mendeteksi masalah dalam pelaksanaan 
program. 

Komponen monitoring dan evaluasi salah satunya melihat seperti apa progres 
pencatatan dan pelaporan kasus. Saat ini sistem pencatatan dan pelaporan sudah 
terkomputerisasi dan dalam jaringan aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB).  
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Analisis data menggunakan indikator sebagai alat ukur dan kemajuan program. 
Indikator tersebut terdiri dari indikator dampak, indikator utama, dan indikator 
operasional. Indikator dampak merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan 
dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TB Resisten Obat. Indikator utama 
merupakan indikator untuk menilai pencapaian penanggulangan TB Resisten Obat.  

Upaya peningkatan notifikasi kasus TB RO dilakukan dengan peluncuran program 
SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis). Persentase notifikasi kasus pada Tahun 2020 
terjadi penurunan. Hal ini merupakan anomali kasus TB pada masa pandemi Covid 19. 
Kondisi pandemi Covid 19 merupakan tantangan dimana layanan TB dengan kondisi 
pemantauan pengobatan secara elektronik. 

Faktor penyebab angka keberhasilan pengobatan yaitu angka kematian yang tinggi, 
keterlambatan diagnosis, serta angka putus berobat yang tinggi. Dukungan pengobatan 
dan dukungan lain sangat penting dalam pengobatan. Paket dukungan pengobatan 
merupakan kombinasi dari dukungan psikologis, bantuan materi/ekonomi, sistem 
pelacakan/pemantauan pasien, serta konseling dan edukasi kesehatan. 

Peran komunitas pendamping bagi pasien TB Resisten Obat dalam pengobatan 
sangat berpengaruh pada keberhasilan program penanggulangan TB RO. Program-
program komunitas sangat penting untuk membantu pasien menjangkau dan memulai 
pengobatan lebih dini sehingga penyakitnya bisa ditangani sejak awal. Hal ini dapat 
mendukung upaya Indonesia bebas TB di Tahun 2030 yang dicanangkan oleh 
Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 
 
Kesimpulan dan Saran 

Kurang sosialisasi Tuberkulosis Resistan Obat menyebabkan sulitnya menekan 
angka kasus dan memunculkan stigma negatif terhadap penyakit TB dan penderita TB. 
Maka dari itu perlu desain ulang sosialisasi tentang TB Resistan Obat ke masyarakat. 
Pelayanan TB Resisten Obat sulit dijangkau oleh masyarakat sehingga diperlukan desain 
ulang fasilitas kesehatan untuk membuka layanan TB Resistan Obat dari fasilitas 
kesehatan awal hingga lanjutan. Sebagian stakeholder belum terlibat dalam urun rembuk. 
Maka dari itu diperlukan desain ulang urun rembuk dengan penjadwalan pertemuan 
antar stakeholder secara rutin.. Pemerintah daerah belum memiliki komitmen dalam 
memberikan dukungan penanggulangan TB Resistan Obat di Provinsi Lampung. 
Sehingga diperlukan rasa kepemilikan program pada tubuh pemerintah daerah. 
Pencatatan dan pelaporan belum berjalan maksimal karena kurang dukungan sumber 
daya. Maka dari itu diperlukan sumber daya seperti SDM terlatih, fasilitas komputer dan 
internet mumpuni serta finansial yang cukup untuk operasional pelaksanaan program. 
Stakeholder mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi acuan pelaksanaan. Agenda 
setting tuberkulosis di Provinsi Lampung dapat menghasilkan kebijakan sesuai kearifan 
lokal. 
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Analisis data menggunakan indikator sebagai alat ukur dan kemajuan program. 
Indikator tersebut terdiri dari indikator dampak, indikator utama, dan indikator 
operasional. Indikator dampak merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan 
dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TB Resisten Obat. Indikator utama 
merupakan indikator untuk menilai pencapaian penanggulangan TB Resisten Obat.  

Upaya peningkatan notifikasi kasus TB RO dilakukan dengan peluncuran program 
SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis). Persentase notifikasi kasus pada Tahun 2020 
terjadi penurunan. Hal ini merupakan anomali kasus TB pada masa pandemi Covid 19. 
Kondisi pandemi Covid 19 merupakan tantangan dimana layanan TB dengan kondisi 
pemantauan pengobatan secara elektronik. 

Faktor penyebab angka keberhasilan pengobatan yaitu angka kematian yang tinggi, 
keterlambatan diagnosis, serta angka putus berobat yang tinggi. Dukungan pengobatan 
dan dukungan lain sangat penting dalam pengobatan. Paket dukungan pengobatan 
merupakan kombinasi dari dukungan psikologis, bantuan materi/ekonomi, sistem 
pelacakan/pemantauan pasien, serta konseling dan edukasi kesehatan. 

Peran komunitas pendamping bagi pasien TB Resisten Obat dalam pengobatan 
sangat berpengaruh pada keberhasilan program penanggulangan TB RO. Program-
program komunitas sangat penting untuk membantu pasien menjangkau dan memulai 
pengobatan lebih dini sehingga penyakitnya bisa ditangani sejak awal. Hal ini dapat 
mendukung upaya Indonesia bebas TB di Tahun 2030 yang dicanangkan oleh 
Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 
 
Kesimpulan dan Saran 

Kurang sosialisasi Tuberkulosis Resistan Obat menyebabkan sulitnya menekan 
angka kasus dan memunculkan stigma negatif terhadap penyakit TB dan penderita TB. 
Maka dari itu perlu desain ulang sosialisasi tentang TB Resistan Obat ke masyarakat. 
Pelayanan TB Resisten Obat sulit dijangkau oleh masyarakat sehingga diperlukan desain 
ulang fasilitas kesehatan untuk membuka layanan TB Resistan Obat dari fasilitas 
kesehatan awal hingga lanjutan. Sebagian stakeholder belum terlibat dalam urun rembuk. 
Maka dari itu diperlukan desain ulang urun rembuk dengan penjadwalan pertemuan 
antar stakeholder secara rutin.. Pemerintah daerah belum memiliki komitmen dalam 
memberikan dukungan penanggulangan TB Resistan Obat di Provinsi Lampung. 
Sehingga diperlukan rasa kepemilikan program pada tubuh pemerintah daerah. 
Pencatatan dan pelaporan belum berjalan maksimal karena kurang dukungan sumber 
daya. Maka dari itu diperlukan sumber daya seperti SDM terlatih, fasilitas komputer dan 
internet mumpuni serta finansial yang cukup untuk operasional pelaksanaan program. 
Stakeholder mengadopsi kebijakan pusat untuk menjadi acuan pelaksanaan. Agenda 
setting tuberkulosis di Provinsi Lampung dapat menghasilkan kebijakan sesuai kearifan 
lokal. 
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PERAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM WAY 
SEKAMPUNG DALAM PEMERATAAN AKSESIBILITAS AIR 

BERSIH DI KABUPATEN PRINGSEWU  
 

Ulfa Umayasari 
 
 

ABSTRAK 
 

Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai aksesibilitas masyarakat 
terhadap kebijakan penyediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu yang dikelola oleh 
Perusahaan Daerah Air Minum. Masalah difokuskan pada keterbatasan akses masyarakat 
terhadap air bersih  yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum Way 
Sekampung Kabupaten Pringsewu yang hanya mampu menjangkau Kecamatan 
Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu. Guna mendekati masalah ini  dipergunakan 
acuan konsep aksesibilitas (Hakim, 2010). Data-data dikumpulkan melalui wawancara, 
dokumentasi dan observasi serta dianalisis secara kualitatif . Kajian ini menyimpulkan 
bahwa akses masyarakat dalam memperoleh penyediaan air bersih yang dikelola oleh 
Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu cenderung 
belum menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu. PDAM Way 
Sekampung hanya mampu mengakses 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu 
dan Kecamatan Gadingrejo dari seluruh total kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang 
berjumlah 9 (sembilan) kecamatan. Belum adanya pemerataan akses tersebut disebabkan 
beberapa faktor, antara lain; volume air yang dikonsumsi masyarakat cenderung besar 
sedangkan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung memiliki keterbatasan 
sumber air baku, jangkauan mendapatkan air bersih yang berbeda, waktu yang 
digunakan untuk mendapatkan air bersih, kualitas dan harga air bersih yang belum 
optimal, serta kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih yang belum 
maksimal. 
Kata Kunci: air bersih; akses; pelayanan dasar. 
 

ABSTRACT 
 
This article aims to provide an analysis of the accessibility of the community to the 

clean water supply policy in Pringsewu Regency which is managed by the Regional 
Drinking Water Company. The problem is focused on the limited public access to clean 
water sourced from the Way Sekampung Regional Drinking Water Company, Pringsewu 
Regency which is only able to reach Gadingrejo and Pringsewu Districts. To approach 
this problem, a reference to the concept of accessibility is used (Hakim, 2010). The data 
were collected through interviews, documentation, and observation and analyzed 
qualitatively. This study concludes that the community's access to clean water which is 
managed by the Way Sekampung Water Supply Company in Pringsewu Regency tends 
not to reach all sub-districts in Pringsewu Regency. PDAM Way Sekampung is only able 
to access two sub-districts, namely Pringsewu District and Gadingrejo District, out of 
the total sub-districts in Pringsewu Regency, which amount to 9 (nine) sub-districts. 
The lack of equal access is due to several factors, including; The volume of water 
consumed by the community tends to be large, while the Way Sekampung Regional 
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Water Company has limited raw water sources, different access to clean water, the time 
it takes to get clean water, the quality and price of clean water is not optimal, as well as 
local government policies in providing clean water that has not been maximized. 
Keywords: clean water; access; basic services. 
 
PENDAHULUAN 

Kemudahan akses terhadap air bersih serta sanitasi layak bisa tingkatkan 
kesehatan manusia, sehingga sanggup tingkatkan mutu hidup serta jenjang 
kesejahteraan manusia paling utama di negeri berkembang semacam Indonesia 
(Munandar et al., 2019). Aksesibilitas berkaitan erat dengan tingkatan kenyamanan 
ataupun kemudahan dalam menggapai posisi yang ingin dicapai. Pernyataan mudah 
ataupun sulit dalam menggapai tujuan sangat obyektif, mudah guna seorang individu 
tidak sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan kinerja kualitatif (terukur) yang 
bisa melaporkan aksesibilitas ataupun kemudahan. Terdapat yang menerangkan jika 
aksesibilitas bisa dinyatakan dengan jarak, bila suatu tempat berdekatan dengan tempat 
yang yang lain, dinyatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut besar. 
Kebalikannya, bila kedua tempat itu saling berjauhan, aksesibilitas antara keduanya 
rendah. Jadi, pemakaian aksesibilitas yang pas bisa dinyatakan dalam jarak serta waktu 
tempuh (Black, 1981). 

Aksesibilitas ialah konsep mendasar dari interaksi ataupun ikatan tata guna lahan 
serta transportasi. Penafsiran lain tentang aksesibilitas ataupun tingkatan daya jangkau 
merupakan kemudahan penduduk guna menjembatani jarak antara bermacam pusat 
aktivitas. Tingkatan aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, keadaan prasarana 
perhubungan, ketersediaan bermacam fasilitas penghubung terhitung frekuensinya, 
serta tingkatan keamanan dan kenyamanan guna melalui tahap tersebut (Jayadinata, 
1992). Konteks yang sangat luas mengartikan aksesibilitas selaku kemudahan 
melaksanakan pergerakan di antara 2 tempat serta hendak bertambah dari sisi waktu 
ataupun anggaran kala bayaran pergerakan menyusut. Begitu pula dengan kebutuhan air 
sangat bermacam-macam, perihal yang pengaruhi kebutuhan air bersih bergantung 
pada: jumlah penduduk, pertumbuhan kota( permukiman), pertumbuhan industri serta 
keadaan ekonomi. Konsumsi air perkapita bermacam- macam bergantung kepada 
sebagian aspek, ialah tingkatan kehidupan serta ditingkat perekonomian warga tersebut, 
dan ditingkat pembelajaran warga serta kondisi sistem penyediaan air (Hakim, 2010). 

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan antara satu tempat 
dengan tempat lain yang dapat diukur dari segi kuantitas, biaya, jarak dan waktu. 
Tempat-tempat yang dapat dijangkau dengan jarak yang dekat, waktu yang cepat, biaya 
yang murah dan jumlah air bersih yang diinginkan menggambarkan aksesibilitas yang 
tinggi. Apabila pengguna (konsumen) kesulitan mendapatkan air bersih karena jarak yang 
jauh, tempo yang lama, biaya yang tinggi dan memperoleh jumlah yang tidak terduga, hal 
ini menggambarkan adanya aksesibilitas yang buruk. (Hakim, 2010). 

Guna pelayanan air bersih yang optimal artinya tingkat akses yang tinggi dimana 
air yang digunakan oleh masyarakat harus didistribusikan langsung ke dalam rumah. 
Karena semakin jauh masyarakat memiliki akses air bersih, semakin buruk akses air 
bersih bagi masyarakat (Howard & Bartram, 2003). Masalah yang ditemui masyarakat 
dalam mengakses air bersih, adalah:  
a. Permukiman yang belum terakses pelayanan air bersih.  
b. Jarak yang jauh untuk memperoleh air bersih menyebabkan butuh waktu yang lebih 

lama.  
c. Potensi membayar pelayanan air bersih yang minim (Santoso, 2006). 
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Water Company has limited raw water sources, different access to clean water, the time 
it takes to get clean water, the quality and price of clean water is not optimal, as well as 
local government policies in providing clean water that has not been maximized. 
Keywords: clean water; access; basic services. 
 
PENDAHULUAN 

Kemudahan akses terhadap air bersih serta sanitasi layak bisa tingkatkan 
kesehatan manusia, sehingga sanggup tingkatkan mutu hidup serta jenjang 
kesejahteraan manusia paling utama di negeri berkembang semacam Indonesia 
(Munandar et al., 2019). Aksesibilitas berkaitan erat dengan tingkatan kenyamanan 
ataupun kemudahan dalam menggapai posisi yang ingin dicapai. Pernyataan mudah 
ataupun sulit dalam menggapai tujuan sangat obyektif, mudah guna seorang individu 
tidak sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, dibutuhkan kinerja kualitatif (terukur) yang 
bisa melaporkan aksesibilitas ataupun kemudahan. Terdapat yang menerangkan jika 
aksesibilitas bisa dinyatakan dengan jarak, bila suatu tempat berdekatan dengan tempat 
yang yang lain, dinyatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut besar. 
Kebalikannya, bila kedua tempat itu saling berjauhan, aksesibilitas antara keduanya 
rendah. Jadi, pemakaian aksesibilitas yang pas bisa dinyatakan dalam jarak serta waktu 
tempuh (Black, 1981). 

Aksesibilitas ialah konsep mendasar dari interaksi ataupun ikatan tata guna lahan 
serta transportasi. Penafsiran lain tentang aksesibilitas ataupun tingkatan daya jangkau 
merupakan kemudahan penduduk guna menjembatani jarak antara bermacam pusat 
aktivitas. Tingkatan aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, keadaan prasarana 
perhubungan, ketersediaan bermacam fasilitas penghubung terhitung frekuensinya, 
serta tingkatan keamanan dan kenyamanan guna melalui tahap tersebut (Jayadinata, 
1992). Konteks yang sangat luas mengartikan aksesibilitas selaku kemudahan 
melaksanakan pergerakan di antara 2 tempat serta hendak bertambah dari sisi waktu 
ataupun anggaran kala bayaran pergerakan menyusut. Begitu pula dengan kebutuhan air 
sangat bermacam-macam, perihal yang pengaruhi kebutuhan air bersih bergantung 
pada: jumlah penduduk, pertumbuhan kota( permukiman), pertumbuhan industri serta 
keadaan ekonomi. Konsumsi air perkapita bermacam- macam bergantung kepada 
sebagian aspek, ialah tingkatan kehidupan serta ditingkat perekonomian warga tersebut, 
dan ditingkat pembelajaran warga serta kondisi sistem penyediaan air (Hakim, 2010). 

Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan antara satu tempat 
dengan tempat lain yang dapat diukur dari segi kuantitas, biaya, jarak dan waktu. 
Tempat-tempat yang dapat dijangkau dengan jarak yang dekat, waktu yang cepat, biaya 
yang murah dan jumlah air bersih yang diinginkan menggambarkan aksesibilitas yang 
tinggi. Apabila pengguna (konsumen) kesulitan mendapatkan air bersih karena jarak yang 
jauh, tempo yang lama, biaya yang tinggi dan memperoleh jumlah yang tidak terduga, hal 
ini menggambarkan adanya aksesibilitas yang buruk. (Hakim, 2010). 

Guna pelayanan air bersih yang optimal artinya tingkat akses yang tinggi dimana 
air yang digunakan oleh masyarakat harus didistribusikan langsung ke dalam rumah. 
Karena semakin jauh masyarakat memiliki akses air bersih, semakin buruk akses air 
bersih bagi masyarakat (Howard & Bartram, 2003). Masalah yang ditemui masyarakat 
dalam mengakses air bersih, adalah:  
a. Permukiman yang belum terakses pelayanan air bersih.  
b. Jarak yang jauh untuk memperoleh air bersih menyebabkan butuh waktu yang lebih 

lama.  
c. Potensi membayar pelayanan air bersih yang minim (Santoso, 2006). 

Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakan infrastruktur air bersih bagi 
masyarakat. Hal ini sangat menentukan karena masyarakat mendapatkan air bersih 
dengan mudah. Dengan prioritas pembangunan infrastruktur air bersih, masyarakat 
akan lebih mudah mendapatkannya. Program pengembangan sektor air bersih saat ini 
adalah untuk meningkatkan pembangunan penyediaan infrastruktur air bersih, 
meningkatkan keandalan dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur air bersih. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kriteria aksesibilitas air bersih yang akan dikaji dalam 
penelitian ini terdiri dari beberapa variabel, yaitu:  
a. Jumlah (volume) air yang dikonsumsi masyarakat.  
b. Jangkauan (jarak) mendapatkan air bersih.  
c. Waktu yang digunakan mendapatkan air bersih.  
d. Kualitas air bersih yang digunakan.  
e. Harga yang dikeluarkan untuk mendapat air bersih.  
f. Kebijakan pemerintah atau PDAM tentang air bersih.  
 

Konsep tersebut dijadikan sebagai variabel dasar akses, yang kemudian dianalisis 
dan dideskripsikan dalam penelitian ini guna mengetahui tingkat akses air bersih bagi 
masyarakat di wilayah Kabupaten Pringsewu yang diketahui saat ini mendapat kategori 
dengan kondisi PDAM yang sakit atau “buruk”  menurut data yang dirilis Dirjen Cipta 
Karya Kementerian PUPR pada tahun 2020 (Radar.com, 2020). Maka perlu adanya upaya 
penyediaan air bersih yang sesuai dengan indikator prima air bersih yang dikelola oleh 
PDAM  (Hakim, 2010).  

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai akses air 
bersih.  Diketahui air  merupakan kebutuhan  pokok manusia yang dipengaruhi berbagai 
faktor, terutama permasalahan lingkungan. Penelitian (Kapauangan et al., 2021) menilai 
dampak lingkungan terhadap sulitnya ketersediaan air bersih  di  Toraja  Utara. Adapun 
artikel (Masduqi et al., 2016) menunjukkan akhir tahun 2004 tingkat pelayanan perpipaan 
air bersih di Jawa Timur, khususnya di kawasan perdesaan hanya mencapai 5,5%. 
Kecilnya capaian ini harus dievaluasi guna mencapai tujaun Millenium Development 
Goals (MDGs). Sasaran MDGs yang berkaitan dengan penyediaan air bersih adalah 
penurunan sebanyak setengah presentase penduduk yang tidak ada jangkauan terhadap 
sumber air minum yang aman dan berkelanjutan pada tahun 2015. Selain itu terdapat 
penelitian (Purwanto, 2020) yang membahas secara detail dampak Covid-19 di sektor air 
bersih. Sehingga belum adanya usaha terpenuhinya akses universal air minum aman 
tahun 2030, sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) akses air minum. Melihat 
kondisi ini justru berpotensi agar mengutamakan air bersih sebagai unit yang perlu 
menjadi fokus utama karena perannya sebagai kebutuhan penting menjaga kebersihan 
dalam mencegah penyebaran Covid-19. Dilain sisi yang berkaitan dengan Perusahaan 
Daerah Air Minum, penelitian (Utama, 2010) menilai Perusahaan Air Minum tidak 
mempunyai anggaran sebagai modal pengembangan jaringan perpipaan teruntuk 
masyarakat menengah ke bawah karena iuran tarif air masih sangat murah. Sedangkan 
PAM tidak bisa mengandalkan baiaya pengembangan dari dana pemasangan karena 
masyarakat miskin tidak mampu membayarnya. Peningkatan biaya dapat dilakukan oleh 
PAM untuk menghimpun anggaran bagi investasi. Kenaikan biaya yang diikuti oleh 
penambahan akses kepada keluarga golongan menengah ke bawah akan berpotensi bagi 
mereka memperoleh air lebih murah dibandingkan ketika tidak memiliki akses. 
Kebutuhan air bersih untuk menuju pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan pentingnya 
sanitasi harus membuka kesadaran baru bahwa ketersediaan air bersih menjadi fokus 
utama dalam peningkatan kesehatan masyarakat. (Suryani, 2020). Adapun penelitian 
serupa dilakukan (Triono, 2018) untuk melihat bagaimana akses air bersih bagi 
masyarakat Surabaya dan dampak buruk keterbatasan akses air bersih bagi 
produktivitas. Sebanyak 70% sumber air Surabaya berasal dari air PDAM, sisanya 
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bersumber dari air tanah melalui sumur, namun hanya 54% masyarakat miskin yang 
menggunakan air keran. Peneliti lain (Adam & Yurista, 2019) menganalisis permasalahan 
pada impelementasi pemenuhan hak terhadap akses air bersih oleh pemerintah. 
Sedangkan pada artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai aksesibilitas 
masyarakat terhadap kebijakan penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah 
Air Minum Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu yang hanya mampu menjangkau 
dua kecamatan dari total 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian pada topik “Peran Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung dalam 
Pemerataan Aksesibilitas Air Bersih di Kabupaten Pringsewu” ini menggunakan konsep 
aksesibilitas (Hakim, 2010) dan lebih menekankan pada pengungkapan fakta di lapangan 
secara deskriptif mengenai pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat atas akses air 
bersih di Kabupaten Pringsewu serta mengkaji upaya PDAM mengoptimalisasi perannya 
dalam penyediaan akses air bersih guna mencapai ketersediaan seratus persen air 
bersih. Maka penelitian dengan metode kualitatif dianggap Peneliti mampu menjadi 
pisau analisis dalam mengemukakan hasil penelitian ini, karena ada studi yang 
menghasilkan beberapa hasil yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 
statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Selanjutnya riset “akses air bersih” 
ini mampu dijelaskan secara kualitatif dengan argumentasi menjelaskan cakupan akses 
masyarakat serta peranan organisasi lembaga penyedia air bersih yaitu PDAM sebagai 
subjek dan Dinas PUPR sebagai pemerintah daerah yang berperan dalam pemenuhan air 
bersih. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi mendalam tentang 
ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, 
komunitas, dan/atau organisasi dalam situasi tertentu, konteks yang dipelajari dari 
perspektif global (Jaya, 2020). 

Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki dua arah, yaitu: (1) mendeskripsikan 
dan mengungkapkan (describe and explore), dan (2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
(describe and explain) (Anggito & Setiawan, 2018). Metode kualitatif memposisikan 
partisipan selaku subjek nyata dan bukan sebagai objek. Di sinilah mereka menganggap 
dirinya penting, karena informasi sangat berguna. Metode penelitian ini menawarkan 
ruang yang begitu lebar bagi para partisipan. Mereka menghindari objektifikasi oleh 
peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban 
yang sudah tersedia (Raco, 2010).  

Penelitian peran Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung dalam 
pemerataan aksesibilitas air bersih di Kabupaten Pringsewu berangkat dari keresahan 
Peneliti atas keterbatasan akses air bersih yang fasilitasi PDAM di Kabupaten Pringsewu. 
Peneliti juga termasuk pelanggan PDAM Way Sekampung. Keterlibatan Peneliti 
mendukung penulisan ini dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset 
interpretasi, yang di dalamnya Peneliti berkecimpung pada pengalaman yang dalam 
jangka panjang bersama para partisipan (Creswell, 2019).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Barang publik ialah barang yang dikonsumsi secara gratis oleh masyarakat, namun 
dalam prakteknya sebagian dari barang publik tersebut telah diprivatisasi oleh 
pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya secara cuma-cuma. Tidak 
ada pilihan lain bagi masyarakat, item ini juga harus dimiliki dengan biaya tinggi. 
Misalnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan, untuk mendapatkan air bersih, harus 
membeli mahal, terkadang air yang dipasok oleh pemerintah kualitasnya mengecewakan 
(Andhika, 2017). Program pengembangan sektor air bersih saat ini bertujuan untuk 
meningkatkan pembangunan penyediaan infrastruktur air minum dan meningkatkan 
keandalan dan keberlanjutan layanan infrastruktur air bersih. Berdasarkan uraian di atas, 
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bersumber dari air tanah melalui sumur, namun hanya 54% masyarakat miskin yang 
menggunakan air keran. Peneliti lain (Adam & Yurista, 2019) menganalisis permasalahan 
pada impelementasi pemenuhan hak terhadap akses air bersih oleh pemerintah. 
Sedangkan pada artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai aksesibilitas 
masyarakat terhadap kebijakan penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah 
Air Minum Way Sekampung di Kabupaten Pringsewu yang hanya mampu menjangkau 
dua kecamatan dari total 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Pringsewu. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian pada topik “Peran Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung dalam 
Pemerataan Aksesibilitas Air Bersih di Kabupaten Pringsewu” ini menggunakan konsep 
aksesibilitas (Hakim, 2010) dan lebih menekankan pada pengungkapan fakta di lapangan 
secara deskriptif mengenai pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat atas akses air 
bersih di Kabupaten Pringsewu serta mengkaji upaya PDAM mengoptimalisasi perannya 
dalam penyediaan akses air bersih guna mencapai ketersediaan seratus persen air 
bersih. Maka penelitian dengan metode kualitatif dianggap Peneliti mampu menjadi 
pisau analisis dalam mengemukakan hasil penelitian ini, karena ada studi yang 
menghasilkan beberapa hasil yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur 
statistik atau cara kuantifikasi (pengukuran) lainnya. Selanjutnya riset “akses air bersih” 
ini mampu dijelaskan secara kualitatif dengan argumentasi menjelaskan cakupan akses 
masyarakat serta peranan organisasi lembaga penyedia air bersih yaitu PDAM sebagai 
subjek dan Dinas PUPR sebagai pemerintah daerah yang berperan dalam pemenuhan air 
bersih. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi mendalam tentang 
ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari individu, kelompok, 
komunitas, dan/atau organisasi dalam situasi tertentu, konteks yang dipelajari dari 
perspektif global (Jaya, 2020). 

Pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki dua arah, yaitu: (1) mendeskripsikan 
dan mengungkapkan (describe and explore), dan (2) mendeskripsikan dan menjelaskan 
(describe and explain) (Anggito & Setiawan, 2018). Metode kualitatif memposisikan 
partisipan selaku subjek nyata dan bukan sebagai objek. Di sinilah mereka menganggap 
dirinya penting, karena informasi sangat berguna. Metode penelitian ini menawarkan 
ruang yang begitu lebar bagi para partisipan. Mereka menghindari objektifikasi oleh 
peneliti yang hanya menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan dan memilih jawaban 
yang sudah tersedia (Raco, 2010).  

Penelitian peran Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung dalam 
pemerataan aksesibilitas air bersih di Kabupaten Pringsewu berangkat dari keresahan 
Peneliti atas keterbatasan akses air bersih yang fasilitasi PDAM di Kabupaten Pringsewu. 
Peneliti juga termasuk pelanggan PDAM Way Sekampung. Keterlibatan Peneliti 
mendukung penulisan ini dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset 
interpretasi, yang di dalamnya Peneliti berkecimpung pada pengalaman yang dalam 
jangka panjang bersama para partisipan (Creswell, 2019).  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Barang publik ialah barang yang dikonsumsi secara gratis oleh masyarakat, namun 
dalam prakteknya sebagian dari barang publik tersebut telah diprivatisasi oleh 
pemerintah sehingga masyarakat tidak dapat menikmatinya secara cuma-cuma. Tidak 
ada pilihan lain bagi masyarakat, item ini juga harus dimiliki dengan biaya tinggi. 
Misalnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan, untuk mendapatkan air bersih, harus 
membeli mahal, terkadang air yang dipasok oleh pemerintah kualitasnya mengecewakan 
(Andhika, 2017). Program pengembangan sektor air bersih saat ini bertujuan untuk 
meningkatkan pembangunan penyediaan infrastruktur air minum dan meningkatkan 
keandalan dan keberlanjutan layanan infrastruktur air bersih. Berdasarkan uraian di atas, 

kriteria akses air bersih yang diulas pada riset ini terdiri atasi beberapa variabel. 
Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten yang masih baru terbentuk sejak tahun 

2008, artinya sudah lebih dari sepuluh tahun keberadaannya, telah mengalami kemajuan 
pembangunan sarana prasarana baik di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan 
perkembangan wilayahnya. Namun dalam perkembangan wilayah ini, ada isu yang sangat 
kritis mengenai ketersediaan sumber air, baik air permukaan maupun air tanah. Ini salah 
satu akibat dari pembangunan itu sendiri, yang meyebabkan berubahnya kondisi 
lingkungan, dan didukung pula dengan perubahan iklim global, menjadikan wilayah ini 
menjadi krisis air bilamana masuk musim kemarau. Sedangkan air bersih adalah salah 
satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, maka karenanya pemerintah wajib 
menyediakan akses air minum yang aman, baik tersedia dalam kuantitas (jumlah), 
kualitas, keberlanjutan dan keterjangkauan. Diketahui bahwa akses air bisa 
meningkatkan indikator kesehatan terhadap bentuk penurunan tingkat morbiditas dan 
menambah Indeks Pembangunan Manusia (Sukartini & Saleh, 2011).  

Semakin berkembangnya wilayah kabupaten Pringsewu, dengan pertumbuhan 
penduduk yang ada dan kegiatan serta sarana prasarana kawasan perkotaan, hal ini 
menyebabkan berbagai pengaruh perubahan kondisi dan keseimbangan lingkungan, air 
yang tersedia menjadi terganggu baik kuantitas maupun kualitasnya yang menyebabkan 
air minum tidak lagi layak dikonsumsi secara langsung, sehingga dibutuhkan sistem dan 
infrastruktur air minum agar air yang tersedia aman dan sehat untuk dikonsumsi. 
Kebutuhan air minum bagi rumah tangga kota di wilayah kabupaten/kota yang terus 
meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk diatasi melalui pembuatan Sistem 
Penyediaan Air Minum (SPAM). Sesuai dengan pendapat yang diutarakan Araina Dwi 
Rustiani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu: 

“Dalam RISPAM ada ada rencana perkotaan dan perdesaan dan lembaga ini tidak 
boleh dicampur aduk. jadi untuk perkotaan ada PDAM dan untuk perdesaan ada 
masyarakat sendiri maka ada program Pamsimas skala perdesaan. Pamsimas ini 
sebelumnya menindaklanjuti sisa wilayah PDAM yang hanya fokus 2 kecamatan semua 
pekon boleh terakses Pamsimas kecuali pekon di kecamatan Gadingrejo dan Pringsewu”. 
(Wawancara 27 April 2021) 

Pemerintah kabupaten/kota pada umumnya bertanggung jawab untuk 
mengembangkan SPAM. Namun karena sumber daya manusia di kabupaten/kota masih 
sangat terbatas, baik pemerintah pusat maupun provinsi harus dapat memberikan 
dukungan dan bantuan teknis yang memadai dalam upaya pelaksanaannya, sesuai 
dengan kebutuhan daerah. Menyambung hal ini seperti yang disampaikan Rini Andalusia 
Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu yang berpendapat bahwa PDAM 
lebih baik tidak dikelola di daerah melainkan terpusat: 

“Dulu PDAM sebelum masuk pemda itu urusan pusat. Itu langsung dari Kementrian 
PUPR, maka ada PERPAMSI. Sejak otonomi urusan PDAM pindah ke daerah. Sejak saat ke 
daerah PDAM banyak tumbang. Biasa supply enak sekali jadi pegawai PDAM karena 
supply. Ketika dilepas ke pemda. Biaya untuk PDAM besar, pemda tidak mampu tidak 
sanggup. Kita tidak mampu bangun pagasan kalau tidak ada dari pusat sedangkan kami 
dituntut melayani banyak kecamatan. Harusnya PDAM yang mampu mengembangkan 
dirinya”. (Wawancara 28 April 2021) 

Dalam setiap tahapan pelaksanaannya, SPAM secara optimal komprehensif, 
berkelanjutan dan terintegrasi dengan sarana dan prasarana sanitasi. Seperti yang telah 
di utarakan Araina Dwi Rustiani Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten 
Pringsewu : 

“Semua kita dukung terus karena PDAM kategori “sakit” jadi pelayanan belum 
maksimal. Pelanggannya masih belum sesuai dengan yang kita keluarkan. Harusnya 
sekian tapi mereka masih jauh dibawah. Karena pelayanan PDAM baru mendukung dua 
kecamatan”. (Wawancara 27 April 2021) 
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Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu juga menyadari 
serta mengakui kondisi PDAM saat ini yang masih jauh dari harapan. PDAM “Way 
Sekampung” Kabupaten Pringsewu, sejak terbentuk tahun 2011 sampai saat ini, secara 
perlahan mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Memang dari kondisi penilaian 
kinerjanya, PDAM ini masuk dalam kategori “sakit”. Tidak mampu untuk mengelola 
sarana prasarana SPAM yang ada untuk secara optimal menyediakan air minum bagi 
masyarakat. Saat ini saja, dari sembilan wilayah kecamatan, hanya dua kecamatan yang 
terlayani PDAM (berwarna hijau dan ungu), dan itupun baru sebagian kecil wilayah yang 
terlayani, yakni kecamatan Pringsewu dan kecamatan Gading Rejo, sebagaimana dapat 
ditinjau pada gambar : 

 

 
 

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2040 
Gambar 1. Peta Wilayah Layanan PDAM “Way Sekampung” Tahun 2020 

 
Jumlah (Volume) Air yang Dikonsumsi oleh Masyarakat Kebutuhan air minum bagi 

kepentingan domestik adalah merupakan kebutuhan air minum yang diperlukan bagi 
kegiatan rumah tangga dan institusi sosial. Dan biasanya masyarakat kabupaten 
Pringsewu memperolehnya dari sumur dangkal, sumur bor, dan jaringan perpipaan 
PDAM Way Sekampung. Secara umum, pemakaian atau konsumsi air minum yang 
diperuntukan pada rumah tangga, disebutkan dalam liter per orang per hari 
(lt/orang/hari), seringkali dipengaruhi oleh:  
a. Klasifikasi sumber air yang dimanfaatkan, apakah sumur bor atau jaringan pipa 

PDAM. 
b. Jenis pemakaian utilitas plambing yang ada di rumah tangga tersebut, yaitu toilet, 

bak mandi, shower dll;  
c. Penggunaan air di luar kebutuhan sehari-hari yaitu seperti menyiram taman, 

mencuci mobil, dsb;  
d. Tingkat pendapatan rumah tangga.  

 
Dari data PDAM Way Sekampung mengenai penjualan air Tahun 2018 yang 

bersumber dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2020-2040, bagi kebutuhan wilayah pelayanan Pringsewu dan Gading Rejo dapat 
dilihat pada tabel: 
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Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu juga menyadari 
serta mengakui kondisi PDAM saat ini yang masih jauh dari harapan. PDAM “Way 
Sekampung” Kabupaten Pringsewu, sejak terbentuk tahun 2011 sampai saat ini, secara 
perlahan mulai bangkit kembali dari keterpurukan. Memang dari kondisi penilaian 
kinerjanya, PDAM ini masuk dalam kategori “sakit”. Tidak mampu untuk mengelola 
sarana prasarana SPAM yang ada untuk secara optimal menyediakan air minum bagi 
masyarakat. Saat ini saja, dari sembilan wilayah kecamatan, hanya dua kecamatan yang 
terlayani PDAM (berwarna hijau dan ungu), dan itupun baru sebagian kecil wilayah yang 
terlayani, yakni kecamatan Pringsewu dan kecamatan Gading Rejo, sebagaimana dapat 
ditinjau pada gambar : 

 

 
 

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Pringsewu Tahun 2020-2040 
Gambar 1. Peta Wilayah Layanan PDAM “Way Sekampung” Tahun 2020 

 
Jumlah (Volume) Air yang Dikonsumsi oleh Masyarakat Kebutuhan air minum bagi 

kepentingan domestik adalah merupakan kebutuhan air minum yang diperlukan bagi 
kegiatan rumah tangga dan institusi sosial. Dan biasanya masyarakat kabupaten 
Pringsewu memperolehnya dari sumur dangkal, sumur bor, dan jaringan perpipaan 
PDAM Way Sekampung. Secara umum, pemakaian atau konsumsi air minum yang 
diperuntukan pada rumah tangga, disebutkan dalam liter per orang per hari 
(lt/orang/hari), seringkali dipengaruhi oleh:  
a. Klasifikasi sumber air yang dimanfaatkan, apakah sumur bor atau jaringan pipa 

PDAM. 
b. Jenis pemakaian utilitas plambing yang ada di rumah tangga tersebut, yaitu toilet, 

bak mandi, shower dll;  
c. Penggunaan air di luar kebutuhan sehari-hari yaitu seperti menyiram taman, 

mencuci mobil, dsb;  
d. Tingkat pendapatan rumah tangga.  

 
Dari data PDAM Way Sekampung mengenai penjualan air Tahun 2018 yang 

bersumber dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pringsewu 
Tahun 2020-2040, bagi kebutuhan wilayah pelayanan Pringsewu dan Gading Rejo dapat 
dilihat pada tabel: 

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1. Pemakaian Rata-rata Air Domestik dan Non Domestik 
 
PEMAKAIAN RATA-RATA    
A. Pelanggan Domestik    
Kelompok A 299.112 M3 1.858 Pelanggan  160,99 M3 
Kelompok B 31.208 M3 181 Pelanggan 172,42 M3 
Rumah Tangga Mewah - M3 - Pelanggan  - M3 
Instansi Pem/TNI dan Polri - M3 - Pelanggan  - M3 
Sub Jumlah Pelanggan 
Domestik 

330.320 M3 2.039 Pelanggan 162,00 M3 

    
B. Pelanggan Non Domestik    
Instansi Pemerintahan 1.754 M3 15 Pelanggan  116,93 M3 
Niaga Kecil 5.460 M3 46 Pelanggan 118,70 M3 
Niaga Khusus 13. 889 M3 45 Pelanggan  308,64 M3 
Niaga Umum 1.725 M3 3 Pelanggan 575,00 M3 
Niaga - M3 - Pelanggan - M3 
Air Tangki - M3 - Pelanggan - M3 
Sub Jumlah Pelanggan Non 
Domestik 

22. 828 M3 109 Pelanggan  209,43 M3 

Jumlah Domestik dan Non 
Domestik 

353. 148 M3 2. 148 Pelanggan 164,41 M3 

Jumlah pemakaian rata-rata 
per pelanggan per bulan 

 13,70 m3/pelanggan/bulan  

Bila satu Rumah Tangga 
terdiri dari 

 4 jiwa  

Maka konsumsi pemakaian 
air per jiwa  

 114 liter/jiwa/hari  

 
Dari data PDAM sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dilihat bahwa 

pemakaian air untuk pelanggan Non Domestik selama tahun 2018 hanya 7% dari total 
pemakaian domestik. Sedangkan pada aturan teknis biasanya keperluan air non 
domestik diambil sebesar 15% dari kebutuhan domestik.  Ini sejalan dengan pendapat 
Surifah selaku pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo: 

“Intinya untuk kebutuhan memasak, mencuci, air minum semua saya bersumber 
dari PDAM. Karena saya tidak memiliki sumur alami atau sumur bor. Jadi semua masih 
mengandalkan PDAM secara penuh”. (Wawancara 20 Mei 2021) 

Kebutuhan air minum wilayah kabupaten Pringsewu, dapat dihitung dengan 
mengalikan jumlah penduduk yang ada dan hasil proyeksinya dengan konsumsi 
pemakaian air jiwa per hari. Dari data penjualan air PDAM sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya, bahwa pemakaian air rata-rata per sambungan rumah sebesar 114 
ltr/jiwa/hari, jadi diambil 110 ltr/jiwa/hari dan meningkat menjadi 125 ltr/jiwa/hari 
hingga tahun 2040. Adapun proyeksi kebutuhan air minum wilayah kabupaten 
Pringsewu, dapat ditinjau pada tabel: 

 
 
 
 
 
 
 
 



110 VOLUME 2 NOMOR 1 TAHUN 2022

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pringsewu 
 

Tahun Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Konsumsi Pemakaian 
Air (ltr/jiwa/hari) 

Kebutuhan Air Minum 
 Rata-rata (ltr/det) 

2019 401.185 102 474,65 
2020 405.191 102 479,39 
2021 409.239 102 484,18 
2022 413.329 102 489,02 
2023 417.462 102 493,91 
2024 421.637 102 498,85 
2025 425.855 104 512,06 

Sumber: Hasil Analisa RI-SPAM Kabupaten Pringsewu (2020) 
 

SPAM jaringan perpipaan, yang dilayani PDAM dan SPAM Perdesaan dapat 
memasok sebesar 74% dari total kebutuhan, sedangkan dari sumur bor penduduk 
sebesar 14% dan sisanya 13 % memanfaatkan sumur dangkal yang ada. Jadi bila 
dijumlahkan untuk akses aman air minum, maka kabupaten Pringsewu di tahun 2035 
sudah mencapai 88% akses aman air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan 74% dan 
SPAM dari sumber air terlindungi atau sumur bor. 

 
Tabel 3. Sumber Pemanfaatan Air Minum Berdasarkan SPAM yang Ada 

Sumber Pemanfaatan Air Minum 
Berdasarkan SPAM 
yang Ada 

Sumur Dangkal 
Rumah Tangga 13% 

Sumur Bor 
Rumah Tangga 14% 

SPAM Perdesaan 33% 
SPAM PDAM 41% 

Sumber : Hasil Analisa RI-SPAM Kabupaten Pringsewu (2020) 
 

Perhitungan kebutuhan air minum untuk masing-masing kecamatan yang akan 
dilayani oleh SPAM jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung 
dapat dilihat pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang dirilis Dinas PUPR 
Kabupaten Pringsewu. Perhitungan kebutuhan air minum ini didasari pada kriteria 
desain dan kondisi eksisting yang ada, baik kemampuan PDAM dan besarnya kehilangan 
air yang ada, khususnya pada wilayah pelayanan eksisting di Pringsewu dan Gading Rejo. 
Konsumsi pemakaian air PDAM di kedua wilayah ini lebih besar dibandingkan dengan 
wilayah lainnya, oleh karen kondisi wilayah yang ada sebagai Kawasan ibukota 
kabupaten, perdagangan jasa dan barang serta pusat kegiatan wilayah. 

Berdasarkan hasil analisa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) 
Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, didapatkan data bahwa dari jumlah volume yang 
tersalurkan masih mendekati angka 50% jumlah kehilangan air hal ini diakibatkan 
perpipaan yang bocor yang tidak terdeteksi. Seperti yang diungkapkan Putrawansyah 
Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu : 

“Ada beberapa sambungan pipa bawah tanah kita yang mengalami kebocoran dan 
itu tidak bisa di deteksi oleh alat apapun kecuali dia keluar airnya dan merembes ke 
permukaan tanah” (Wawancara 29 April 2021) 

  Terdapat kesulitan tersendiri jika kebutuhan air yang dikonsumsi masyarakat 
banyak namun terdapat kebocoran pipa dalam tanah yang sejatinya merugikan secara 
distribusi air karena banyak air hilang dan tidak sampai di jaringan yang berada paling 
ujung seperti di Kecamatan Pringsewu dimana kondisi topografinya lebih rendah 
dibandingkan Kecamatan Gadingrejo. 
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Tabel 2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Pringsewu 
 

Tahun Jumlah Penduduk 
(jiwa) 

Konsumsi Pemakaian 
Air (ltr/jiwa/hari) 

Kebutuhan Air Minum 
 Rata-rata (ltr/det) 

2019 401.185 102 474,65 
2020 405.191 102 479,39 
2021 409.239 102 484,18 
2022 413.329 102 489,02 
2023 417.462 102 493,91 
2024 421.637 102 498,85 
2025 425.855 104 512,06 

Sumber: Hasil Analisa RI-SPAM Kabupaten Pringsewu (2020) 
 

SPAM jaringan perpipaan, yang dilayani PDAM dan SPAM Perdesaan dapat 
memasok sebesar 74% dari total kebutuhan, sedangkan dari sumur bor penduduk 
sebesar 14% dan sisanya 13 % memanfaatkan sumur dangkal yang ada. Jadi bila 
dijumlahkan untuk akses aman air minum, maka kabupaten Pringsewu di tahun 2035 
sudah mencapai 88% akses aman air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan 74% dan 
SPAM dari sumber air terlindungi atau sumur bor. 

 
Tabel 3. Sumber Pemanfaatan Air Minum Berdasarkan SPAM yang Ada 

Sumber Pemanfaatan Air Minum 
Berdasarkan SPAM 
yang Ada 

Sumur Dangkal 
Rumah Tangga 13% 

Sumur Bor 
Rumah Tangga 14% 

SPAM Perdesaan 33% 
SPAM PDAM 41% 

Sumber : Hasil Analisa RI-SPAM Kabupaten Pringsewu (2020) 
 

Perhitungan kebutuhan air minum untuk masing-masing kecamatan yang akan 
dilayani oleh SPAM jaringan perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum Way Sekampung 
dapat dilihat pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang dirilis Dinas PUPR 
Kabupaten Pringsewu. Perhitungan kebutuhan air minum ini didasari pada kriteria 
desain dan kondisi eksisting yang ada, baik kemampuan PDAM dan besarnya kehilangan 
air yang ada, khususnya pada wilayah pelayanan eksisting di Pringsewu dan Gading Rejo. 
Konsumsi pemakaian air PDAM di kedua wilayah ini lebih besar dibandingkan dengan 
wilayah lainnya, oleh karen kondisi wilayah yang ada sebagai Kawasan ibukota 
kabupaten, perdagangan jasa dan barang serta pusat kegiatan wilayah. 

Berdasarkan hasil analisa Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) 
Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu, didapatkan data bahwa dari jumlah volume yang 
tersalurkan masih mendekati angka 50% jumlah kehilangan air hal ini diakibatkan 
perpipaan yang bocor yang tidak terdeteksi. Seperti yang diungkapkan Putrawansyah 
Kepala Bagian Umum dan Keuangan PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu : 

“Ada beberapa sambungan pipa bawah tanah kita yang mengalami kebocoran dan 
itu tidak bisa di deteksi oleh alat apapun kecuali dia keluar airnya dan merembes ke 
permukaan tanah” (Wawancara 29 April 2021) 

  Terdapat kesulitan tersendiri jika kebutuhan air yang dikonsumsi masyarakat 
banyak namun terdapat kebocoran pipa dalam tanah yang sejatinya merugikan secara 
distribusi air karena banyak air hilang dan tidak sampai di jaringan yang berada paling 
ujung seperti di Kecamatan Pringsewu dimana kondisi topografinya lebih rendah 
dibandingkan Kecamatan Gadingrejo. 

Jangkauan (Jarak) untuk Mendapatkan Air Bersih 
Sifat air bersih sebagai barang non-kompetitif berarti bahwa konsumsi barang oleh 

satu orang tidak mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk konsumsi orang lain, 
dan tidak hanya berarti bahwa setiap orang berhak untuk menikmatinya. Oleh karena 
itu, barang publik belum tentu disebut barang publik, karena untuk mendapatkannya 
masyarakat harus bekerja dan menghabiskan biaya. Barang publik harus dinikmati oleh 
publik tanpa persaingan. Penyediaan barang-barang tersebut dapat dipahami sebagai 
sesuatu yang sulit, di sisi lain barang-barang tersebut juga akan menghasilkan 
keuntungan, tetapi dalam kondisi tertentu sulitnya penyediaan barang publik disebabkan 
oleh mekanisme kegagalan pasar dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
stabilitas perekonomian dan kondisi sosial di suatu negara (Andhika, 2017). Oleh sebab 
itu, air bersih sebagai barang publik dan penyediaannya termasuk dalam pelayanan 
dasar. Maka keterjangkauan sumber air semestinya mudah untuk diakses dan minim 
kendala teknis. Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan 
Gadingrejo terdapat perbedaan ketinggian yang dapat di tinjau dari gambar dan 
pernyataam yang disampaikan oleh Dayat selaku tim teknis bendungan Bumiarum : 

“Dari bendungan Bumiarum ini mengalir ke Kecamatan Gadingrejo terlebih dahulu 
baru ke Kecamatan Pringsewu karena Gadingrejo lebih tinggi kontur tanahnya. Itu 
sebabnya mungkin air di Kecamatan Gadingrejo lebih deras dan banyak yang mengalir 
dibandingkan di Kecamatan Pringsewu”.  (Wawancara 1 Mei 2021) 

 

 
Gambar 2. Garis ketinggian Reservoar Bumiarum ke Pringsewu 

 
Jarak dari Reservoar Bumi Arum ke wilayah pelayanan Pringsewu sekitar ± 8 km 

artinya dengan beda tinggi 40 mpdl dapat melayani secara gravitasi ke sambungan 
pelayanan. 

 
Gambar 3. Garis ketinggian Reservoar Bumiarum ke Gadingrejo 

 
Jarak dari Reservoar Bumi Arum ke wilayah pelayanan Gading Rejo sepanjang ± 16 

km, dengan beda tinggi rata-rata 40 mdpl, artinya dilakukan pasokan air secara gravitasi 
ke sambungan pelayanan. 

Ini membuktikan bahwa pernyataan Rini Andalusia Direktur PDAM Way 
Sekampung yang menjelaskan mengapa PDAM tidak berfokus pada kecamatan lain yaitu 
dari sisi kerugian pipa yang akan dipasang, jika di perkotaan seperti Pringsewu dan 
Gadingrejo jarak rumah berdekatan. Lain halnya dengan desa yang jarak rumah 
berjauhan sehingga membutuhkan pipa yang tidak pendek ukurannya : 

“Yang paling sulit memelihara sumber air itu sendiri. Percuma punya infrastruktur 
bagus tapi sumber air tidak ada. Kalau di desa jarak rumah jauh. Rugi pasang pipa jarak 
jauh. Kita menjaga ketersediaan air tanah. Konservasi air tanah sulit. Kita tidak bisa 
bicara banyak kalau sumber air tidak ada”. (Wawancara 28 April 2021) 

Maka jarak dapat disimpulkan sebagai penentu akses air bersih dapat menjangkau 
daerah tersebut atau tidak selain dari sumber air baku juga berdasar perhitungan jarak 
pipa yang akan terpasang. 
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Waktu yang Digunakan dalam Mendapatkan Air Bersih 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah pelayanan PDAM “Way 

Sekampung” terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Pringsewu dan Gadingrejo, 
sebagaimana kedua gambar wilayah pelayanannya. Maka dapat disajikan gambar proses 
distribusi yang mempengaruhi lamanya waktu air terailiri ke rumah warga di dua 
kecamatan tersebut. 

Pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo, Surifah menyatakan bahwa : 
“Di wilayah kami rata-rata selalu mengalir 24 jam jadi tidak ada ketentuan waktu 

mengalir berapa lama dan kami tidak melakukan penampungan jadi selalu mengalir. 
Mungkin saat sedang dalam perbaikan tidak ada konfirmasi baru sehari bisa tidak ada 
air”. (Wawancara 20 Mei 2021) 

Namun hal berbeda justru disampaikan Setio Winarto pelanggan PDAM Kecamatan 
Pringsewu : 

“Debit air yang mengalir hanya kencang di jam 10 keatas nanti sampai jam 12 atau 1 
siang pasti berhenti. Tidak sesuai ketentuan PDAM yang katanya mengalir dari jam 8 
sampai jam 2 atau 4 sore”. (Wawancara 20 Mei 2021) 

Disini dapat ditinjau kembali bahwa faktor skema distribusi air berpengaruh 
terhadap waktu akses air mengalir ke tiap sambungan rumah di dua kecamatan tersebut. 
Demikian seperti yang disampaikan Rini Andalusia Direktur PDAM Way Sekampung 
Kabupaten Pringsewu: 

“Yang jadi permasalahan ke depan pelayanan air bersih harusnya 24 jam. Tetapi 
biaya operasional cukup tinggi. Harusnya SR nya diperbanyak, pelanggan ditambah. 
Karena kondisi infrastruktur kita yang tidak bisa di pecah, dimulai dari pabrik airnya, 
pendistribusiannya harus dioptimalkan. Tidak bisa jika jaringan tidak bagus”. 
(Wawancara 28 April 2021) 

 
Kualitas Air Bersih yang Digunakan 

Air bersih merupakan salah satu sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari, termasuk kegiatan sanitasi, atau air yang memenuhi persyaratan suatu 
sistem penyediaan air minum. Persyaratan di atas merupakan persyaratan kualitas air 
yang meliputi sifat fisik, kimia, biologi, dan radiologis agar tidak terjadi efek samping saat 
dikonsumsi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya stunting di 
Indonesia erat kaitannya dengan akses yang tidak memadai terhadap air minum yang 
aman dan kualitas air minum yang buruk (Septiyani, 2021). Dilain sisi keperluan air 
adalah jumlah air yang cukup dibutuhkan untuk kebutuhan pokok (rumah tangga) 
manusia dan kegiatan lain yang memerlukan air. Berdasarkan Perturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif 
Air Minum, Pasal 1 ayat 10 menyatakan: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah 
kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari”. 

 Fakta yang didapat oleh pelanggan PDAM di kedua kecamatan tersebut kompak 
mengatakan bahwa air memang sedikit keruh dan perlu dilakukan pengendapan terlebih 
dahulu. Seperti yang diutarakan Setio Winarto pelanggan PDAM Kecamatan Pringsewu: 

“Tidak bersih sempurna, harus selalu di endapkan dulu.” (Wawancara 20 Mei 2021) 
Penyelenggaraan sistem air bersih ini masih mengalami banyak kekurangan, 

diantaranya adalah kurangnya tingkat kualitas dan kuantitas air untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jenis sistem penyediaan air bersih ini dirasa belum 
terlalu berkelanjutan, sehingga masyarakat membutuhkan suatu alernatif sistem 
penyediaan air bersih lainnya yang mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat 
(Saniti, 2012). Sejalan dengan pendapat pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo yaitu 
Surifah yang mengutarakan : 

“Lumayan jernih, mungkin saat musim hujan baru keruh warnanya.” (Wawancara 
20 Mei 2021) 
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Waktu yang Digunakan dalam Mendapatkan Air Bersih 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wilayah pelayanan PDAM “Way 

Sekampung” terdiri dari 2 (dua) kecamatan, yaitu Pringsewu dan Gadingrejo, 
sebagaimana kedua gambar wilayah pelayanannya. Maka dapat disajikan gambar proses 
distribusi yang mempengaruhi lamanya waktu air terailiri ke rumah warga di dua 
kecamatan tersebut. 

Pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo, Surifah menyatakan bahwa : 
“Di wilayah kami rata-rata selalu mengalir 24 jam jadi tidak ada ketentuan waktu 

mengalir berapa lama dan kami tidak melakukan penampungan jadi selalu mengalir. 
Mungkin saat sedang dalam perbaikan tidak ada konfirmasi baru sehari bisa tidak ada 
air”. (Wawancara 20 Mei 2021) 

Namun hal berbeda justru disampaikan Setio Winarto pelanggan PDAM Kecamatan 
Pringsewu : 

“Debit air yang mengalir hanya kencang di jam 10 keatas nanti sampai jam 12 atau 1 
siang pasti berhenti. Tidak sesuai ketentuan PDAM yang katanya mengalir dari jam 8 
sampai jam 2 atau 4 sore”. (Wawancara 20 Mei 2021) 

Disini dapat ditinjau kembali bahwa faktor skema distribusi air berpengaruh 
terhadap waktu akses air mengalir ke tiap sambungan rumah di dua kecamatan tersebut. 
Demikian seperti yang disampaikan Rini Andalusia Direktur PDAM Way Sekampung 
Kabupaten Pringsewu: 

“Yang jadi permasalahan ke depan pelayanan air bersih harusnya 24 jam. Tetapi 
biaya operasional cukup tinggi. Harusnya SR nya diperbanyak, pelanggan ditambah. 
Karena kondisi infrastruktur kita yang tidak bisa di pecah, dimulai dari pabrik airnya, 
pendistribusiannya harus dioptimalkan. Tidak bisa jika jaringan tidak bagus”. 
(Wawancara 28 April 2021) 

 
Kualitas Air Bersih yang Digunakan 

Air bersih merupakan salah satu sumber daya air yang digunakan untuk kebutuhan 
sehari-hari, termasuk kegiatan sanitasi, atau air yang memenuhi persyaratan suatu 
sistem penyediaan air minum. Persyaratan di atas merupakan persyaratan kualitas air 
yang meliputi sifat fisik, kimia, biologi, dan radiologis agar tidak terjadi efek samping saat 
dikonsumsi. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan bahwa tingginya stunting di 
Indonesia erat kaitannya dengan akses yang tidak memadai terhadap air minum yang 
aman dan kualitas air minum yang buruk (Septiyani, 2021). Dilain sisi keperluan air 
adalah jumlah air yang cukup dibutuhkan untuk kebutuhan pokok (rumah tangga) 
manusia dan kegiatan lain yang memerlukan air. Berdasarkan Perturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif 
Air Minum, Pasal 1 ayat 10 menyatakan: “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah 
kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari”. 

 Fakta yang didapat oleh pelanggan PDAM di kedua kecamatan tersebut kompak 
mengatakan bahwa air memang sedikit keruh dan perlu dilakukan pengendapan terlebih 
dahulu. Seperti yang diutarakan Setio Winarto pelanggan PDAM Kecamatan Pringsewu: 

“Tidak bersih sempurna, harus selalu di endapkan dulu.” (Wawancara 20 Mei 2021) 
Penyelenggaraan sistem air bersih ini masih mengalami banyak kekurangan, 

diantaranya adalah kurangnya tingkat kualitas dan kuantitas air untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jenis sistem penyediaan air bersih ini dirasa belum 
terlalu berkelanjutan, sehingga masyarakat membutuhkan suatu alernatif sistem 
penyediaan air bersih lainnya yang mampu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat 
(Saniti, 2012). Sejalan dengan pendapat pelanggan PDAM Kecamatan Gadingrejo yaitu 
Surifah yang mengutarakan : 

“Lumayan jernih, mungkin saat musim hujan baru keruh warnanya.” (Wawancara 
20 Mei 2021) 

Air keruh yang dihasilkan PDAM Way Sekampung sejatinya bisa dipengaruhi faktor 
apakah terjadi longsor dihulu atau sedang terjadinya musim penghujan. Sebab jika 
kontaminasi limbah tidak ada bisa ditinjau dari hasil uji laboratorium. Ini sepadan dengan 
pernyataan Rini Andalusia Direktur PDAM Way Sekampung Kabupaten Pringsewu: 

“Debit way sekampung termasuk saat kemarau masih cukup dan banyak, mungkin 
hanya kerja pompa yang berat. Namun saat musim hujan kotor, maka kebutuhan zat 
kimia bertambah alumunium sulfat. Jika limbah tidak ada, nampaknya aman”. 
(Wawancara 28 April 2021) 

Masyarakat  harus  diberi  akses  informasi  dan  pengetahuan tentang pentingnya 
air bersih dan sanitasi dengan lebih menitikberat-kan pada peningkatan partisipasi dan 
akses kontrol masyarakat setempat terhadap sumber daya yang dimiliki. Dengan 
demikian, masyarakat menyadari kebutuhan-nya  terhadap  akses  air  bersih  dan  
sanitasi  serta  menjadikannya  lebih  memiliki  tanggung jawab dalam pengelolaan dan 
pemeliharaannya (Husni et al., 2017). Berikut Peneliti sajikan hasil Uji Laboratorium Air 
Baku yang digunakan PDAM Way Sekampung bersumber dari sungai Way Sekampung. 
Sampel air baku di uji di Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Provinsi Lampung. 

 
Tabel 4. Hasil Uji Laboratorium Air Baku Way Sekampung 

No. Parameter Hasil 
Pengujian 

Batas 
Maksimal 

Satuan Kategori 
Pemeriksaan 

Acuan Metode 

 A. FISIKA 
1 Bau Tidak 

Berbau 
Tidak 
Berbau - Sederhana Standart 

Method 2150 
2 Kekeruhan 6,33 25 Sekala 

NTU Sederhana SNI 06-6989-
25-2005 

3 Suhu* 27 Suhu 
Udara ±3oC 

oC Sederhana SNI 06-6989-
23-2006 

4 TDS 29 1000 mg/l Sederhana SNI 06-6989-
27-2007 

5 Warna 3 50 Sekala 
TCU Sederhana SNI 06-6989-

24-2008 
 B. KIMIA 
1 Besi (Fe)*  < 0,10 1 mg/l Canggih  SNI 6989-04-

2009 
2 Fluorida (F) 0,54 0,5 mg/l Sedang SNI 06-6989-

29-2004 
3 Kesadahan 

(CaCO3)* 25,7 500 mg/l Sederhana SNI 06-6989-
12-2004 

4 Klorida (Cl)* 4,4 600 mg/l Sederhana SNI 06-6989-
19-2009 

5 Mangan 
(Mn)* < 0,19 0,5 mg/l Canggih SNI 6989-05-

2009 
6 Nitrat (NO3) 13,35 10 mg/l Sedang SNI 06-2480-

1991 
7 Nitrit (NO2) < 0,01 1 mg/l Sedang SNI 06-6989-

09-2004 
8 Ph (Derajat 

Keasaman)* 6,6 6,5-8,5 - Sederhana SNI 06-6989-
11-2004 

9 Sulfat (SO4) 13,3 400 mg/l Sedang SNI 6989-20-
2009 

10 Zat Organik 
(KMnO4) 

10,01 10 mg/l Sederhana SNI 06-2506-
1991 
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Harga yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan Air Bersih 
Tarif rata-rata yang berlaku saat ini yaitu Rp. 20.000,- / 10 m3 pertama atau rata-

rata Rp. 2000,-  m3. Jika dibandingkan dengan tarif FCR (full cost recovery) dan biaya inti 
produksi yaitu sebesar Rp. 2.600,-/m3 maka tarif yang ada sekarang masih perlu ditinjau 
untuk ditingkatkan. PDAM Pringsewu pada awalnya tergabung dengan PDAM Way Agung 
Kabupaten Tanggamus atau sejak berdirinya Kabupaten Tanggamus pada tahun 1997. 
Hingga Pringsewu resmi berpisah dengan Kabupaten Tanggamus induknya pada tahun 
2009, PDAM di kedua wilayah tersebut secara otomatis terpisah. Pemisahan aset milik 
PDAM sendiri terjadi pada Agustus 2010. Dalam kurun waktu sejak Agustus 2010 hingga 
Juli 2011 terjadi kekosongan kepengurusan SPAM di Kabupaten Pringsewu, yakni PDAM 
berhenti beroperasi. Baru pada tanggal 25 Juli 2011 diterbitkan Peraturan Bupati 
Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
Air Minum Way Sekampung. 

Selain Peraturan Daerah mengenai pembentukan PDAM, Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pringsewu No. 20 tahun 2013 
mengenai Penetapan tarif air minum, pemasangan baru dan klasifikasi pelanggan PDAM 
Way Sekampung, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut mengenai tarif dan 
penyambungan baru. 
 

Tabel 5. Tarif Air Minum PDAM Way Sekampung 

No. Golongan Pelanggan 
Tarif Progresif Air Berdasarkan Klasifikasi Air 
(m3) 
0-10 (Rp) 11-20 (Rp) >20 (Rp) 

1 
SOSIAL 
Sosial Umum 
Sosial Khusus 

 
1.500 
1.600 

 
1.800 
1.700 

 
2.000 
1.800 

2 

NON NIAGA 
Rumah Tangga A 
Rumah Tangga B 
Kedutaan/Konsul 
Instansi Pemerintah 

 
2.900 
2.900 
3.000 
3.500 

 
3.000 
3.100 
4.200 
4.000 

 
3.200 
3.300 
4.500 
4.300 

3 
NIAGA 
Niaga Kecil 
Niaga Besar 

 
4.100 
5.700 

 
4.200 
6.000 

 
5.250 
6.900 

4 
INDUSTRI 
Industri Kecil 
Industri Besar 

 
4.100 
6.300 

 
4.100 
6.300 

 
5.200 
6.900 

5 
Khusus Terminal, Pelabuhan 
Laut, Sungai Udara dan 
sejenisnya 

 
18.200 

 
18.200 

 
18.200 

Sumber : SK Bupati Pringsewu 
 
Kebijakan Pemerintah Maupun PDAM tentang Air Bersih.  

Adapun beberapa kebijakan yang disampaikan akan menjadi komitmen ke depan 
para pihak yang berperan dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu. 
Terkhusus untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Way 
Sekampung agar dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Araina 
Dwi Rustiani selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu 
menyatakan telah berupaya menambah sumber air baku bagi PDAM Way Sekampung 
dengan memanfaatkan air terjun Way Pagasan yang terletak di Kecamatan Pagelaran, 
selain menambah sumber air baku dipastikan biaya tarif PDAM akan jauh lebih murah 
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Harga yang Dikeluarkan untuk Mendapatkan Air Bersih 
Tarif rata-rata yang berlaku saat ini yaitu Rp. 20.000,- / 10 m3 pertama atau rata-

rata Rp. 2000,-  m3. Jika dibandingkan dengan tarif FCR (full cost recovery) dan biaya inti 
produksi yaitu sebesar Rp. 2.600,-/m3 maka tarif yang ada sekarang masih perlu ditinjau 
untuk ditingkatkan. PDAM Pringsewu pada awalnya tergabung dengan PDAM Way Agung 
Kabupaten Tanggamus atau sejak berdirinya Kabupaten Tanggamus pada tahun 1997. 
Hingga Pringsewu resmi berpisah dengan Kabupaten Tanggamus induknya pada tahun 
2009, PDAM di kedua wilayah tersebut secara otomatis terpisah. Pemisahan aset milik 
PDAM sendiri terjadi pada Agustus 2010. Dalam kurun waktu sejak Agustus 2010 hingga 
Juli 2011 terjadi kekosongan kepengurusan SPAM di Kabupaten Pringsewu, yakni PDAM 
berhenti beroperasi. Baru pada tanggal 25 Juli 2011 diterbitkan Peraturan Bupati 
Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
Air Minum Way Sekampung. 

Selain Peraturan Daerah mengenai pembentukan PDAM, Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Pringsewu No. 20 tahun 2013 
mengenai Penetapan tarif air minum, pemasangan baru dan klasifikasi pelanggan PDAM 
Way Sekampung, sebagaimana dapat dilihat pada table berikut mengenai tarif dan 
penyambungan baru. 
 

Tabel 5. Tarif Air Minum PDAM Way Sekampung 

No. Golongan Pelanggan 
Tarif Progresif Air Berdasarkan Klasifikasi Air 
(m3) 
0-10 (Rp) 11-20 (Rp) >20 (Rp) 

1 
SOSIAL 
Sosial Umum 
Sosial Khusus 

 
1.500 
1.600 

 
1.800 
1.700 

 
2.000 
1.800 

2 

NON NIAGA 
Rumah Tangga A 
Rumah Tangga B 
Kedutaan/Konsul 
Instansi Pemerintah 

 
2.900 
2.900 
3.000 
3.500 

 
3.000 
3.100 
4.200 
4.000 

 
3.200 
3.300 
4.500 
4.300 

3 
NIAGA 
Niaga Kecil 
Niaga Besar 

 
4.100 
5.700 

 
4.200 
6.000 

 
5.250 
6.900 

4 
INDUSTRI 
Industri Kecil 
Industri Besar 

 
4.100 
6.300 

 
4.100 
6.300 

 
5.200 
6.900 

5 
Khusus Terminal, Pelabuhan 
Laut, Sungai Udara dan 
sejenisnya 

 
18.200 

 
18.200 

 
18.200 

Sumber : SK Bupati Pringsewu 
 
Kebijakan Pemerintah Maupun PDAM tentang Air Bersih.  

Adapun beberapa kebijakan yang disampaikan akan menjadi komitmen ke depan 
para pihak yang berperan dalam penyediaan air bersih di Kabupaten Pringsewu. 
Terkhusus untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Way 
Sekampung agar dapat menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Araina 
Dwi Rustiani selaku Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu 
menyatakan telah berupaya menambah sumber air baku bagi PDAM Way Sekampung 
dengan memanfaatkan air terjun Way Pagasan yang terletak di Kecamatan Pagelaran, 
selain menambah sumber air baku dipastikan biaya tarif PDAM akan jauh lebih murah 

bahkan turun dari tarif saat ini disebabkan sistem gravitasi yang akan di 
implementasikan di sumber air baku yaitu air terjun Way Pagasan:  

“Way pagasan ini gravitasi jadi tidak pake biaya listrik pasti tarifnya kan lebih 
murah” (Wawancara 27 April 2021). 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Direktur PDAM Way Sekampung Rini 
Andalusia:  

“Kita termasuk sangat murah tarifnya. Apalagi nanti akan ada way pagasan sistem 
gravitasi tidak membutuhkan listrik sebanyak way sekampung. Kelemahannya sulit 
membayar tepat waktu sedangkan sudah disedikan pembayaran melalui alfamart dan 
indomart” (Wawancara 28 April 2021). 

Selain menambah sumber air baku untuk pendistribusian air yang akan dikelola 
PDAM, kondisi sumber daya manusia secara internal PDAM juga terus didorong untuk 
berbenah. Salah satunya dengan meningkatkan kompetensi untuk perawatan dan 
perbaikan asset serta fasilitas pelayanan kepada pelanggan. Direktur PDAM Way 
Sekampung Rini Andalusia mengungkapkan: 

“Sumber daya manusia keteteran dengan sistem online. Kita pelan-pelan tidak 
mungkin harus selamanya manual. Tidak bisa bohong terus. Kalau masih mau menagih 
manual tidak tahu berapa yang masuk kantong. Kami kerjasama dengan server PDAM 
Bandung dan Perpamsi. Dan kerjasama pesawaran untuk e-billing. Ketika kita ingin 
mengubah sistem pasti ada yang terganggu akan kehilangan sumber pemasukan yang 
biasa bawa tagihan. Dulu tagihan dibawa disetor kekita kapan tidak tahu. Saya ingin 
menyelamatkan uang PDAM. Maka saya cari sistem yang dapat terpantau dengan 
handphone” (Wawancara 28 April 2021). 

Peneliti mengamati di lapangan ada upaya perbaikan menuju reformasi sumber 
daya manusia yang lebih baik. Terutama dari segi pelayanan kepada pelanggan serta 
peningkatan transparansi pembayaran tagihan. Kebijakan pelayanan air bersih guna 
mencapai pemerataan akses di Kabupaten Pringsewu tidak bisa hanya ditangani oleh 
PDAM Way Sekampung semata, melainkan membutuhkan campur tangan banyak pihak 
terutama pemerintah daerah guna pelayanan PDAM yang lebih optimal baik dari segi 
produksi, distribusi dan operasional. 
 
SIMPULAN 

Kebijakan mengenai penyediaan akses air bersih di Kabupaten Pringsewu selama 
ini cenderung belum optimal. Pada hasil temuan penelitian di lapangan Perusahaan 
Daerah Air Minum Way Sekampung hanya mampu menjangkau 2 (dua) kecamatan yang 
ada di Kabupaten Pringsewu yaitu Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo. 
Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya keterbatasan sumber air baku namun 
kebutuhan air masyarakat tinggi hingga jaringan perpipaan PDAM yang belum 
mengakses seluruh kecamatan di Kabupaten Pringsewu yang berjumlah 9 (Sembilan) 
kecamatan, selain itu jangkauan mendapatkan air bersih yang berbeda, waktu yang 
digunakan untuk mendapatkan air bersih, kualitas dan harga air bersih yang belum 
optimal, serta kebijakan pemerintah daerah dalam penyediaan air bersih yang belum 
maksimal. 

Berdasarkan realita ini, kecenderungan pelayanan penyediaan air bersih di 
Kabupaten Pringsewu dipandang masih sebatas aktivitas bisnis. Diketahui kecamatan 
Pringsewu dan Kecamatan Gadingrejo terpantau memiliki kepadatan penduduk yang 
lebih banyak dibandingkan kecamatan yang lain. Sehingga PDAM diduga belum 
melakukan pemerataan akses dan cenderung memprioritaskan pada aspek kepadatan 
penduduk dibandingkan urgensi keterbatasan air bersih yang ada di kecamatan lain. 
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