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KATA	PENGANTAR	

Buku	 ini	 menghadirkan	 sebuah	 pandangan	 komprehensif	
tentang	manajemen	sumber	daya	manusia	(SDM),	sebuah	disiplin	
yang	 vital	 dalam	 mengelola	 aset	 terpenting	 setiap	 organisasi:	
manusia.	 Dalam	 konteks	 dinamika	 global	 dan	 perkembangan	
teknologi,	 SDM	 bukan	 sekadar	 tentang	 administrasi	 personalia,	
tetapi	lebih	jauh	tentang	strategi	untuk	mengoptimalkan	potensi	
manusia	dalam	mencapai	tujuan	organisasi.	

Konsep-konsep	 yang	 dibahas	 dalam	 buku	 ini	 tidak	 hanya	
berfokus	 pada	 teori-teori	 terkini	 dalam	 SDM,	 tetapi	 juga	
menyoroti	 indikator	 keberhasilan	 yang	 relevan	 untuk	 menilai	
efektivitas	 praktik-praktik	 SDM.	 Dari	 perekrutan	 hingga	
pengembangan	 karir,	 dari	 manajemen	 kinerja	 hingga	
menciptakan	 lingkungan	kerja	 yang	 inklusif,	 buku	 ini	 dirancang	
untuk	memberikan	 panduan	 praktis	 bagi	 para	 profesional	 SDM	
dan	 juga	 menjadi	 bahan	 bacaan	 penting	 bagi	 mahasiswa	 dan	
peneliti	yang	tertarik	dengan	bidang	ini.	

Saya	berharap,	buku	 ini	 tidak	hanya	memberikan	wawasan	
yang	 berharga,	 tetapi	 juga	 menginspirasi	 pembaca	 untuk	
menjelajahi	 lebih	dalam	 tentang	bagaimana	SDM	dapat	menjadi	
pilar	 keberhasilan	 bagi	 setiap	 organisasi.	 Terima	 kasih	 telah	
memberikan	 kesempatan	 untuk	 berbagi	 pemikiran	 dan	
pengetahuan	ini.	

	
Salam	Hangat!	
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BAB	I	
Manajemen	SDM	
	
	

A. Pengertian	MSDM	
Manajemen	 Sumber	 Daya	 Manusia	 (SDM)	 adalah	 suatu	

pendekatan	 yang	 terencana	 dan	 sistematis	 untuk	 mengelola	
orang-orang	dalam	suatu	organisasi.	Ini	mencakup	serangkaian	
proses	 dan	 praktik	 yang	 bertujuan	 untuk	 memaksimalkan	
kinerja	 dan	 kepuasan	 karyawan	 serta	 mencapai	 tujuan	
strategis	 organisasi.	 Manajemen	 SDM	 mencakup	 berbagai	
fungsi,	 termasuk	 rekrutmen	 dan	 seleksi,	 pelatihan	 dan	
pengembangan,	manajemen	kinerja,	kompensasi	dan	manfaat,	
serta	hubungan	kerja.	Pada	intinya,	manajemen	SDM	berfokus	
pada	pengelolaan	aset	terpenting	organisasi:	manusia.	

Rekrutmen	 dan	 seleksi	 adalah	 langkah	 awal	 dalam	
manajemen	 SDM,	 di	 mana	 organisasi	 mencari	 dan	 memilih	
individu	 yang	 paling	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 dan	 budaya	
mereka.	 Proses	 ini	 melibatkan	 penilaian	 keterampilan,	
pengalaman,	 dan	 potensi	 kandidat	 untuk	memastikan	 bahwa	
mereka	dapat	berkontribusi	secara	efektif	terhadap	organisasi.	
Setelah	 karyawan	 direkrut,	 pelatihan	 dan	 pengembangan	
menjadi	 penting	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 dan	
kompetensi	mereka.	Melalui	program	pelatihan	yang	dirancang	
dengan	baik,	karyawan	dapat	berkembang	secara	profesional	
dan	pribadi,	yang	pada	gilirannya	meningkatkan	produktivitas	
dan	inovasi	di	tempat	kerja.	

Manajemen	 kinerja	 adalah	 aspek	 kritis	 lainnya	 dari	
manajemen	 SDM.	 Ini	 melibatkan	 penetapan	 tujuan	 kinerja,	
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pemantauan	 kemajuan,	 memberikan	 umpan	 balik,	 dan	
melakukan	evaluasi	kinerja	secara	berkala.	Manajemen	kinerja	
yang	efektif	memastikan	bahwa	karyawan	tetap	selaras	dengan	
tujuan	organisasi	dan	 termotivasi	untuk	mencapai	hasil	 yang	
lebih	 baik.	 Selain	 itu,	 manajemen	 kinerja	 membantu	
mengidentifikasi	 area	 di	 mana	 karyawan	 memerlukan	
dukungan	atau	pengembangan	lebih	lanjut.	

Kompensasi	dan	manfaat	juga	merupakan	elemen	penting	
dalam	manajemen	SDM.	Ini	mencakup	gaji,	bonus,	insentif,	dan	
manfaat	 lainnya	 yang	 ditawarkan	 kepada	 karyawan	 sebagai	
imbalan	atas	kontribusi	mereka.	Sistem	kompensasi	yang	adil	
dan	 kompetitif	 dapat	 meningkatkan	 kepuasan	 dan	 loyalitas	
karyawan,	 serta	 menarik	 bakat-bakat	 terbaik	 ke	 dalam	
organisasi.	Selain	kompensasi	 finansial,	manajemen	SDM	juga	
memperhatikan	 kesejahteraan	 karyawan	 secara	 keseluruhan,	
termasuk	aspek	kesehatan	dan	keseimbangan	kerja-hidup.	

Hubungan	 kerja,	 yang	 melibatkan	 komunikasi	 dan	
negosiasi	 antara	 manajemen	 dan	 karyawan	 atau	 serikat	
pekerja,	juga	merupakan	bagian	integral	dari	manajemen	SDM.	
Hubungan	 kerja	 yang	 harmonis	 dapat	mencegah	 konflik	 dan	
menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 positif.	 Manajemen	 SDM	
berperan	 dalam	 membangun	 kebijakan	 dan	 praktik	 yang	
mendukung	 kolaborasi	 dan	 pemecahan	 masalah	 secara	
konstruktif.	

Secara	 keseluruhan,	 manajemen	 SDM	memainkan	 peran	
kunci	 dalam	 mencapai	 keunggulan	 kompetitif	 dan	
keberlanjutan	 organisasi.	 Dengan	 mengelola	 sumber	 daya	
manusia	 secara	 efektif,	 organisasi	 dapat	 meningkatkan	
produktivitas,	mengurangi	turnover,	dan	membangun	budaya	
kerja	yang	positif	dan	inklusif.	Oleh	karena	itu,	manajemen	SDM	
bukan	 hanya	 fungsi	 operasional,	 tetapi	 juga	 fungsi	 strategis	
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yang	 berkontribusi	 langsung	 terhadap	 kesuksesan	 jangka	
panjang	organisasi.	

Pendapat	 para	 ahli	 tentang	 manajemen	 Sumber	 Daya	
Manusia	 (SDM)	 memberikan	 perspektif	 yang	 kaya	 dan	
beragam,	mencerminkan	kompleksitas	dan	pentingnya	 fungsi	
ini	 dalam	 organisasi.	 Berikut	 beberapa	 pandangan	 dari	 ahli	
terkemuka	dalam	bidang	manajemen	SDM:	

1. Michael	Armstrong	
Michael	 Armstrong,	 seorang	 penulis	 dan	 konsultan	

manajemen	 SDM	 terkenal,	 mendefinisikan	 manajemen	 SDM	
sebagai	"pendekatan	strategis	dan	koheren	untuk	pengelolaan	
aset	 terpenting	organisasi,	 yaitu	orang-orang	yang	bekerja	di	
sana,	yang	secara	individu	dan	kolektif	berkontribusi	terhadap	
pencapaian	 tujuan	 organisasi."	 Menurut	 Armstrong,	
manajemen	 SDM	 mencakup	 berbagai	 praktik,	 mulai	 dari	
rekrutmen	 dan	 seleksi	 hingga	 pengembangan	 karir	 dan	
manajemen	 kinerja,	 yang	 semuanya	 bertujuan	 untuk	
memaksimalkan	kontribusi	karyawan	terhadap	organisasi.	

2. Gary	Dessler	
Gary	 Dessler,	 seorang	 profesor	 dan	 penulis	 buku	 teks	

populer	 tentang	 manajemen	 SDM,	 menyatakan	 bahwa	
"manajemen	 SDM	 adalah	 proses	 memperoleh,	 melatih,	
mengevaluasi,	 dan	 memberi	 kompensasi	 kepada	 karyawan,	
serta	 mengurus	 hubungan	 kerja	 mereka,	 kesehatan,	
keselamatan,	 dan	 keadilan."	 Dessler	menekankan	 pentingnya	
manajemen	 SDM	 dalam	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
sehat	dan	produktif,	di	mana	karyawan	dapat	berkembang	dan	
berkontribusi	secara	maksimal.	
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3. Dave	Ulrich	
Dave	Ulrich,	 seorang	profesor	dan	konsultan	manajemen	

yang	sangat	dihormati,	menyebutkan	bahwa	"manajemen	SDM	
harus	menjadi	mitra	strategis	dalam	mendorong	hasil	bisnis."	
Menurut	 Ulrich,	 manajemen	 SDM	 bukan	 hanya	 tentang	
administrasi	 atau	 fungsi	 operasional,	 tetapi	 tentang	
memainkan	 peran	 strategis	 dalam	 membantu	 organisasi	
mencapai	 tujuan	 bisnis	mereka.	 Ulrich	 juga	mengembangkan	
model	 "HR	 Business	 Partner,"	 yang	 menekankan	 bahwa	
profesional	SDM	harus	bekerja	sama	dengan	manajer	lini	untuk	
merancang	 dan	 menerapkan	 strategi	 yang	 meningkatkan	
kinerja	organisasi.	

4. Peter	Drucker	
Peter	 Drucker,	 yang	 dikenal	 sebagai	 bapak	 manajemen	

modern,	mengatakan	bahwa	"sumber	daya	manusia	adalah	aset	
terpenting	 dari	 setiap	 organisasi."	 Drucker	 percaya	 bahwa	
mengelola	orang-orang	dengan	baik	adalah	kunci	keberhasilan	
organisasi.	 Menurutnya,	 manajemen	 SDM	 yang	 efektif	 harus	
fokus	 pada	 pengembangan	 bakat	 dan	 kemampuan	 individu,	
serta	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 memungkinkan	
setiap	orang	untuk	memberikan	kontribusi	terbaik	mereka.	

5. Edwin	B.	Flippo	
Edwin	B.	Flippo	mendefinisikan	manajemen	SDM	sebagai	

"perencanaan,	 pengorganisasian,	 pengarahan,	 dan	
pengendalian	 atas	 pengadaan,	 pengembangan,	 kompensasi,	
integrasi,	pemeliharaan,	dan	pemisahan	sumber	daya	manusia	
untuk	mencapai	tujuan	individu,	organisasi,	dan	masyarakat."	
Flippo	 menekankan	 bahwa	 manajemen	 SDM	 adalah	 proses	
yang	 komprehensif	 dan	 integratif	 yang	 mencakup	 seluruh	
siklus	hidup	karyawan	dalam	organisasi.	
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6. Stephen	P.	Robbins	
Stephen	P.	Robbins,	seorang	ahli	manajemen	dan	penulis	

buku	 teks,	 mendefinisikan	 manajemen	 SDM	 sebagai	 "fungsi	
yang	berfokus	pada	pengelolaan	karyawan	untuk	memberikan	
kontribusi	 optimal	 terhadap	 tujuan	organisasi."	Robbins	 juga	
menekankan	 pentingnya	 aspek-aspek	 seperti	 motivasi,	
komunikasi,	dan	kepemimpinan	dalam	manajemen	SDM.	

Pandangan	 dari	 para	 ahli	 ini	 menyoroti	 berbagai	 aspek	
penting	dari	manajemen	SDM,	mulai	dari	peran	strategis	dan	
fungsional	 hingga	 pentingnya	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	
yang	 positif	 dan	 mendukung.	 Mereka	 semua	 sepakat	 bahwa	
manajemen	 SDM	 adalah	 elemen	 vital	 dalam	 keberhasilan	
organisasi,	dan	bahwa	mengelola	karyawan	dengan	baik	adalah	
kunci	untuk	mencapai	tujuan	jangka	panjang	dan	keberlanjutan	
organisasi.	

Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	(SDM)	memiliki	tujuan	
dan	 fungsi	 yang	 dirancang	 untuk	 mendukung	 dan	
meningkatkan	 kinerja	 organisasi	 melalui	 pengelolaan	
karyawan	 yang	 efektif.	 Berikut	 adalah	 penjelasan	 tentang	
tujuan	dan	fungsi	utama	manajemen	SDM:	

Tujuan	Manajemen	SDM	
1. Meningkatkan	Efektivitas	Organisasi:	

Tujuan	utama	manajemen	SDM	adalah	memastikan	bahwa	
organisasi	 dapat	mencapai	 tujuannya	dengan	 ePisien	dan	
efektif	 melalui	 pemanfaatan	 optimal	 dari	 sumber	 daya	
manusia	yang	tersedia.	Ini	melibatkan	penempatan	orang	
yang	tepat	di	posisi	yang	tepat,	serta	memastikan	mereka	
memiliki	keterampilan	dan	motivasi	yang	diperlukan.	

2. Pengembangan	Karyawan:	
Manajemen	 SDM	 bertujuan	 untuk	 meningkatkan	
keterampilan,	 pengetahuan,	 dan	 kemampuan	 karyawan	
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melalui	 pelatihan	 dan	 pengembangan.	 Ini	 membantu	
karyawan	 untuk	 tumbuh	 secara	 profesional	 dan	 pribadi,	
yang	 pada	 gilirannya	 meningkatkan	 produktivitas	 dan	
inovasi	di	tempat	kerja.	

3. Kesejahteraan	dan	Kepuasan	Karyawan:	
Meningkatkan	 kesejahteraan	 dan	 kepuasan	 karyawan	
adalah	 tujuan	 penting	 dari	 manajemen	 SDM.	 Ini	
melibatkan	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 positif,	
memberikan	 kompensasi	 yang	 adil,	 dan	 memastikan	
bahwa	karyawan	merasa	dihargai	dan	termotivasi.	

4. Memastikan	Kepatuhan	Hukum:	
Manajemen	 SDM	 bertujuan	 untuk	 memastikan	 bahwa	
organisasi	 mematuhi	 semua	 undang-undang	 dan	
peraturan	 ketenagakerjaan	 yang	 berlaku.	 Ini	 termasuk	
kebijakan	 tentang	 upah	 minimum,	 keselamatan	 kerja,	
nondiskriminasi,	dan	hak-hak	karyawan.	

5. Membangun	Budaya	Organisasi	yang	Positif:	
Menciptakan	 dan	 memelihara	 budaya	 organisasi	 yang	
mendukung	kolaborasi,	inovasi,	dan	etika	kerja	yang	tinggi	
adalah	tujuan	lain	dari	manajemen	SDM.	Budaya	yang	kuat	
dan	 positif	 dapat	meningkatkan	 kepuasan	 karyawan	dan	
mengurangi	tingkat	turnover.	

Fungsi	Manajemen	SDM	
1. Perencanaan	SDM	(Human	Resource	Planning):	

Perencanaan	SDM	melibatkan	penilaian	kebutuhan	tenaga	
kerja	 organisasi	 dan	 pengembangan	 strategi	 untuk	
memenuhi	 kebutuhan	 tersebut.	 Ini	 mencakup	
perencanaan	rekrutmen,	pengembangan	karir,	dan	suksesi	
kepemimpinan.	
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2. Rekrutmen	dan	Seleksi:	
Fungsi	 ini	 mencakup	 proses	 mencari,	 menarik,	 dan	
memilih	kandidat	yang	paling	sesuai	untuk	mengisi	posisi	
dalam	organisasi.	Proses	ini	memastikan	bahwa	organisasi	
memiliki	tenaga	kerja	yang	kompeten	dan	berbakat.	

3. Pelatihan	dan	Pengembangan:	
Manajemen	SDM	bertanggung	jawab	untuk	merancang	dan	
mengimplementasikan	 program	 pelatihan	 dan	
pengembangan	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 dan	
pengetahuan	 karyawan.	 Ini	 membantu	 karyawan	 untuk	
tetap	relevan	dan	kompetitif	dalam	peran	mereka.	

4. Manajemen	Kinerja:	
Fungsi	 ini	 melibatkan	 penetapan	 tujuan	 kinerja,	
pemantauan,	 dan	 evaluasi	 kinerja	 karyawan.	 Manajemen	
kinerja	 yang	 efektif	 memastikan	 bahwa	 karyawan	 tetap	
selaras	dengan	tujuan	organisasi	dan	memberikan	umpan	
balik	yang	konstruktif	untuk	perbaikan.	

5. Kompensasi	dan	Manfaat:	
Manajemen	 SDM	 bertanggung	 jawab	 untuk	
mengembangkan	 dan	 mengelola	 sistem	 kompensasi	 dan	
manfaat	yang	adil	dan	kompetitif.	Ini	termasuk	gaji,	bonus,	
insentif,	 dan	 berbagai	 manfaat	 lainnya	 yang	 memotivasi	
karyawan	dan	menarik	bakat	baru.	

6. Hubungan	Karyawan	dan	Ketenagakerjaan:	
Fungsi	 ini	 mencakup	 pengelolaan	 hubungan	 antara	
manajemen	 dan	 karyawan,	 termasuk	 negosiasi	 dengan	
serikat	pekerja,	penanganan	keluhan,	dan	resolusi	konPlik.	
Tujuannya	 adalah	 untuk	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	
yang	harmonis	dan	produktif.	

7. Kesehatan	dan	Keselamatan	Kerja:	
Manajemen	 SDM	 bertanggung	 jawab	 untuk	 memastikan	
bahwa	tempat	kerja	aman	dan	mematuhi	semua	peraturan	
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keselamatan	 dan	 kesehatan	 kerja.	 Ini	 mencakup	
pengembangan	 kebijakan	 dan	 prosedur	 untuk	mencegah	
kecelakaan	dan	menjaga	kesejahteraan	karyawan.	

8. Pengelolaan	Data	SDM:	
Mengelola	 data	 dan	 informasi	 tentang	 karyawan	 adalah	
fungsi	penting	lainnya.	Ini	melibatkan	penggunaan	sistem	
informasi	 SDM	 untuk	 melacak	 data	 karyawan,	 seperti	
riwayat	pekerjaan,	kualiPikasi,	pelatihan,	dan	kinerja.	
Dengan	memenuhi	tujuan	dan	menjalankan	fungsi-fungsi	

ini,	 manajemen	 SDM	 berperan	 penting	 dalam	 membantu	
organisasi	 mencapai	 kesuksesan	 jangka	 panjang	 dan	
mempertahankan	keunggulan	kompetitif.	

B. Sejarah	dan	Perkembangan	MSDM	
Sejarah	manajemen	Sumber	Daya	Manusia	 (SDM)	adalah	

cerita	 evolusi	 yang	 mencerminkan	 perubahan	 dalam	 dunia	
kerja	 dan	 cara	 organisasi	 mengelola	 tenaga	 kerja	 mereka.	
Manajemen	 SDM	 telah	 berkembang	 dari	 praktik-praktik	
sederhana	 dan	 informal	 di	 masa	 lalu	 menjadi	 disiplin	 yang	
terstruktur	dan	strategis	seperti	yang	kita	kenal	sekarang.	

Periode	Awal:	Era	Industri	Awal	dan	Revolusi	Industri	
Pada	 masa	 pra-industri,	 sebagian	 besar	 pekerjaan	

dilakukan	secara	agraris	atau	dalam	skala	kecil	oleh	pengrajin	
dan	pekerja	rumah	tangga.	Manajemen	tenaga	kerja	pada	saat	
itu	sangat	sederhana	dan	didasarkan	pada	hubungan	personal	
dan	 langsung	 antara	 pemilik	 dan	 pekerja.	 Namun,	 dengan	
datangnya	 Revolusi	 Industri	 pada	 abad	 ke-18	 dan	 ke-19,	
perubahan	 besar	 terjadi.	 Pabrik-pabrik	 bermunculan,	 dan	
tenaga	 kerja	 mulai	 berkumpul	 dalam	 jumlah	 besar	 di	 satu	
tempat.	 Ini	menimbulkan	 tantangan	 baru	 dalam	 pengelolaan	
tenaga	kerja,	seperti	penjadwalan	kerja,	pembayaran	upah,	dan	
kondisi	kerja.	
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Selama	 periode	 ini,	 fungsi	 manajemen	 tenaga	 kerja	
seringkali	 dipegang	 oleh	 mandor	 atau	 manajer	 pabrik	 yang	
fokus	utamanya	adalah	memastikan	produktivitas	yang	tinggi.	
Namun,	kondisi	kerja	yang	buruk	dan	jam	kerja	yang	panjang	
memicu	protes	dan	pembentukan	serikat	pekerja.	Perusahaan	
mulai	 menyadari	 bahwa	 mereka	 perlu	 mengelola	 hubungan	
dengan	 tenaga	 kerja	 mereka	 secara	 lebih	 efektif	 untuk	
menghindari	konflik	dan	menjaga	produktivitas.	

Awal	Abad	ke-20:	Era	Manajemen	Ilmiah	
Awal	abad	ke-20	menandai	munculnya	Manajemen	Ilmiah,	

yang	 dipelopori	 oleh	 Frederick	 W.	 Taylor.	 Taylor	 percaya	
bahwa	 aplikasi	 prinsip-prinsip	 ilmiah	 dapat	 meningkatkan	
efisiensi	kerja.	Pendekatannya	mencakup	analisis	tugas	secara	
mendetail,	 pelatihan	 pekerja,	 dan	 pemberian	 insentif	
berdasarkan	 kinerja.	 Meski	 pendekatan	 Taylor	 sangat	
mekanistik,	 ia	 menetapkan	 dasar	 bagi	 pengembangan	 fungsi	
manajemen	SDM	yang	lebih	formal.	

Pada	 saat	 yang	 sama,	 tokoh-tokoh	 seperti	 Elton	 Mayo	
melalui	 eksperimen	 Hawthorne	 menunjukkan	 pentingnya	
faktor	 sosial	 dan	 psikologis	 dalam	 pekerjaan.	 Mereka	
menemukan	 bahwa	 perhatian	 manajemen	 terhadap	 pekerja	
dapat	meningkatkan	motivasi	dan	produktivitas.	Penemuan	ini	
membuka	 jalan	 bagi	 pendekatan	 yang	 lebih	 holistik	 dalam	
manajemen	 SDM,	 yang	 mengakui	 pentingnya	 kesejahteraan	
karyawan.	

Pertengahan	 Abad	 ke-20:	 Era	 Hubungan	 Manusia	 dan	
Kesejahteraan	Karyawan	

Pada	pertengahan	abad	ke-20,	konsep	"hubungan	manusia"	
mulai	 mendominasi	 teori	 manajemen.	 Pendekatan	 ini,	 yang	
dipengaruhi	 oleh	 penelitian	 Mayo,	 menekankan	 pentingnya	
komunikasi,	 kerja	 tim,	 dan	 kebutuhan	 psikologis	 karyawan.	
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Perusahaan	 mulai	 mengembangkan	 departemen	 SDM	 yang	
bertanggung	jawab	atas	berbagai	fungsi,	termasuk	rekrutmen,	
pelatihan,	manajemen	kinerja,	dan	kesejahteraan	karyawan.	

Selama	periode	ini,	peraturan	ketenagakerjaan	juga	mulai	
berkembang.	Undang-undang	seperti	Fair	Labor	Standards	Act	
(1938)	 di	 Amerika	 Serikat	 menetapkan	 standar	 untuk	 upah	
minimum,	jam	kerja,	dan	kondisi	kerja	yang	lebih	baik.	Hal	ini	
mendorong	 perusahaan	 untuk	 lebih	 memperhatikan	 praktik	
manajemen	 SDM	mereka	 untuk	mematuhi	 peraturan	 hukum	
dan	menjaga	hubungan	yang	baik	dengan	tenaga	kerja.	

Akhir	 Abad	 ke-20	 hingga	 Saat	 Ini:	 Era	 Strategis	 dan	
Teknologi	

Mulai	 akhir	 abad	 ke-20,	 manajemen	 SDM	 mulai	 dilihat	
sebagai	 fungsi	 strategis	 yang	 penting	 bagi	 keberhasilan	
organisasi.	 Dave	 Ulrich,	 seorang	 profesor	 dan	 konsultan	
terkenal,	memperkenalkan	konsep	"HR	Business	Partner,"	yang	
menekankan	bahwa	profesional	SDM	harus	berperan	sebagai	
mitra	 strategis	 dalam	 pengembangan	 dan	 implementasi	
strategi	 bisnis.	 Fungsi	 SDM	 berkembang	 untuk	 mencakup	
analisis	dan	perencanaan	strategis,	serta	penggunaan	data	dan	
metrik	untuk	mengukur	dan	meningkatkan	efektivitas.	

Perkembangan	 teknologi	 juga	 telah	 mengubah	 cara	
manajemen	SDM	dilakukan.	Sistem	informasi	SDM	(HRIS)	dan	
perangkat	 lunak	 manajemen	 kinerja	 memungkinkan	
pengelolaan	data	karyawan	yang	lebih	efisien	dan	analisis	yang	
lebih	 mendalam.	 E-recruitment,	 pelatihan	 online,	 dan	
manajemen	 kinerja	 berbasis	 cloud	 adalah	 beberapa	 contoh	
bagaimana	teknologi	telah	merevolusi	praktik	SDM.	

Selain	 itu,	 munculnya	 isu-isu	 seperti	 keberagaman	 dan	
inklusi,	 keseimbangan	kerja-hidup,	dan	kesejahteraan	mental	
menambah	 dimensi	 baru	 dalam	manajemen	 SDM.	 Organisasi	
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semakin	 menyadari	 bahwa	 menjaga	 kesejahteraan	
keseluruhan	 karyawan	 adalah	 kunci	 untuk	mempertahankan	
tenaga	kerja	yang	produktif	dan	termotivasi.	

Evolusi	manajemen	SDM	mencerminkan	perubahan	besar	
dalam	dunia	kerja	dan	cara	organisasi	mengelola	tenaga	kerja	
mereka.	Dari	pendekatan	 sederhana	dan	 informal	di	 era	pra-
industri,	hingga	pendekatan	 ilmiah	dan	hubungan	manusia	di	
awal	 hingga	 pertengahan	 abad	 ke-20,	 hingga	 fungsi	 strategis	
yang	didukung	teknologi	di	era	modern,	manajemen	SDM	terus	
berkembang	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 organisasi	 dan	
karyawan.	Saat	ini,	manajemen	SDM	dianggap	sebagai	elemen	
vital	dalam	mencapai	keunggulan	kompetitif	dan	keberlanjutan	
jangka	panjang	organisasi.	

C. Peran	Strategis	Manajemen	SDM	dalam	Organisasi	
Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	(SDM)	memiliki	peran	

strategis	 yang	 krusial	 dalam	 organisasi	modern.	 Fungsi	 SDM	
tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 tugas-tugas	 administratif	 dan	
operasional	 tetapi	 juga	 berperan	 dalam	 mendukung	 dan	
mendorong	 pencapaian	 tujuan	 strategis	 organisasi.	 Berikut	
adalah	beberapa	aspek	penting	dari	peran	strategis	manajemen	
SDM	dalam	organisasi:	

1. Mitra	Strategis	dalam	Pengembangan	Bisnis	
Manajemen	 SDM	harus	 berfungsi	 sebagai	mitra	 strategis	

yang	 bekerja	 sama	 dengan	 manajemen	 puncak	 untuk	
mengembangkan	 dan	 mengimplementasikan	 strategi	 bisnis.	
SDM	 membantu	 dalam	 merancang	 struktur	 organisasi,	
menentukan	 kebutuhan	 tenaga	 kerja,	 dan	 mengembangkan	
kebijakan	yang	mendukung	tujuan	jangka	panjang	perusahaan.	
Dengan	berpartisipasi	dalam	perencanaan	strategis,	SDM	dapat	
memastikan	bahwa	semua	inisiatif	dan	proyek	sejalan	dengan	
visi	dan	misi	organisasi.	
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2. Pengembangan	 Kepemimpinan	 dan	 Manajemen	
Talenta	
Salah	satu	peran	strategis	utama	manajemen	SDM	adalah	

mengidentifikasi	dan	mengembangkan	pemimpin	masa	depan	
organisasi.	 Ini	 melibatkan	 program	 manajemen	 talenta	 yang	
dirancang	 untuk	 mengenali	 individu	 dengan	 potensi	
kepemimpinan	 dan	 menyediakan	 pelatihan	 dan	 pengalaman	
yang	diperlukan	untuk	mengembangkan	keterampilan	mereka.	
Dengan	memiliki	strategi	pengembangan	kepemimpinan	yang	
kuat,	organisasi	dapat	memastikan	keberlanjutan	dan	kesiapan	
dalam	menghadapi	perubahan	di	pasar.	

3. Membangun	Budaya	Organisasi	yang	Kuat	
Budaya	organisasi	yang	kuat	dan	positif	adalah	salah	satu	

pendorong	utama	kinerja	dan	kepuasan	karyawan.	Manajemen	
SDM	berperan	dalam	membentuk	dan	memelihara	budaya	ini	
dengan	 mengembangkan	 nilai-nilai	 perusahaan,	 menetapkan	
standar	perilaku,	dan	memastikan	bahwa	praktik	manajemen	
selaras	 dengan	 budaya	 yang	 diinginkan.	 SDM	 juga	 terlibat	
dalam	 inisiatif	 keberagaman	 dan	 inklusi	 untuk	 menciptakan	
lingkungan	kerja	yang	adil	dan	inklusif	bagi	semua	karyawan.	

4. Pengelolaan	Perubahan	dan	Transformasi	Organisasi	
Dalam	 lingkungan	bisnis	 yang	dinamis,	 organisasi	 sering	

kali	harus	melalui	berbagai	perubahan,	seperti	restrukturisasi,	
merger,	 atau	 pengenalan	 teknologi	 baru.	 Manajemen	 SDM	
memiliki	peran	penting	dalam	mengelola	perubahan	ini	dengan	
merancang	 strategi	 komunikasi,	menyediakan	pelatihan	yang	
diperlukan,	 dan	 membantu	 karyawan	 beradaptasi	 dengan	
perubahan.	 SDM	 juga	 berperan	 dalam	 mengidentifikasi	 dan	
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mengatasi	 resistensi	 terhadap	 perubahan,	 sehingga	 proses	
transformasi	dapat	berjalan	lancar.	

5. Meningkatkan	Kinerja	dan	Produktivitas	Karyawan	
SDM	 bertanggung	 jawab	 untuk	 mengembangkan	 sistem	

manajemen	 kinerja	 yang	 efektif,	 yang	 mencakup	 penetapan	
tujuan,	 pemantauan	 kinerja,	 dan	 pemberian	 umpan	 balik.	
Dengan	 menggunakan	 metrik	 kinerja	 yang	 relevan	 dan	
memberikan	penghargaan	dan	insentif	yang	sesuai,	SDM	dapat	
mendorong	karyawan	untuk	mencapai	kinerja	optimal.	Selain	
itu,	 SDM	 juga	 berperan	 dalam	 mengidentifikasi	 kebutuhan	
pelatihan	dan	pengembangan	untuk	meningkatkan	keterampilan	
dan	kompetensi	karyawan.	

6. Manajemen	Risiko	dan	Kepatuhan	
Manajemen	 SDM	 juga	 memiliki	 peran	 penting	 dalam	

mengelola	 risiko	 terkait	 tenaga	 kerja	 dan	 memastikan	
kepatuhan	 terhadap	 peraturan	 dan	 undang-undang	
ketenagakerjaan.	 Ini	 termasuk	 pengelolaan	 risiko	 kesehatan	
dan	 keselamatan	 kerja,	 kepatuhan	 terhadap	 hukum	
ketenagakerjaan,	 dan	 pengelolaan	 konflik	 serta	 sengketa	
tenaga	kerja.	Dengan	mengelola	risiko	ini	secara	proaktif,	SDM	
dapat	 melindungi	 organisasi	 dari	 potensi	 kerugian	 dan	
meningkatkan	reputasi	perusahaan.	

7. Optimalisasi	Penggunaan	Teknologi	
Teknologi	telah	menjadi	pendorong	utama	efisiensi	dalam	

manajemen	SDM.	Dengan	menggunakan	sistem	informasi	SDM	
(HRIS)	 dan	 alat-alat	 manajemen	 kinerja	 berbasis	 teknologi,	
SDM	 dapat	 meningkatkan	 efisiensi	 operasional	 dan	
menyediakan	data	yang	akurat	untuk	pengambilan	keputusan	
strategis.	Teknologi	juga	memungkinkan	implementasi	praktik	
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SDM	 yang	 lebih	 fleksibel	 dan	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	
karyawan.	

8. Fokus	 pada	 Pengalaman	 Karyawan	 (Employee	
Experience)	
Pengalaman	karyawan	 (employee	experience)	mencakup	

seluruh	perjalanan	seorang	karyawan	dalam	organisasi,	mulai	
dari	 rekrutmen	 hingga	 pemberhentian.	 Manajemen	 SDM	
berperan	dalam	merancang	pengalaman	karyawan	yang	positif	
dengan	 memastikan	 bahwa	 setiap	 tahap	 perjalanan	 ini	
mendukung	 kebutuhan	 dan	 harapan	 karyawan.	 Ini	 termasuk	
pengembangan	 onboarding	 yang	 efektif,	 program	 pengakuan	
dan	penghargaan,	serta	peluang	pengembangan	karir.	

Peran	 strategis	 manajemen	 SDM	 dalam	 organisasi	
mencakup	 berbagai	 aspek	 yang	 penting	 untuk	 mendukung	
pencapaian	 tujuan	 bisnis.	 Dengan	 menjadi	 mitra	 strategis	
dalam	 pengembangan	 bisnis,	 mengelola	 talenta,	 membangun	
budaya	 yang	 kuat,	 mengelola	 perubahan,	 meningkatkan	
kinerja,	 mengelola	 risiko,	 dan	 mengoptimalkan	 penggunaan	
teknologi,	 manajemen	 SDM	 dapat	 memberikan	 kontribusi	
signifikan	terhadap	kesuksesan	jangka	panjang	organisasi.	
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BAB	II		
Peramalan	Kebutuhan	Karyawan	

	
	

A. Pendahuluan	Metode	Peramalan	

DeYinisi	Peramalan	Kebutuhan	Karyawan	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 adalah	 proses	 analitis	

yang	digunakan	oleh	organisasi	untuk	memprediksi	jumlah	dan	
jenis	tenaga	kerja	yang	diperlukan	pada	masa	mendatang	untuk	
mencapai	 tujuan	 strategis	 perusahaan.	 Proses	 ini	melibatkan	
penggunaan	 berbagai	 metode	 dan	 teknik,	 baik	 kuantitatif	
maupun	 kualitatif,	 untuk	 memperkirakan	 kebutuhan	 tenaga	
kerja	 berdasarkan	 data	 historis,	 tren	 industri,	 dan	 proyeksi	
bisnis.	 Tujuan	 utama	 dari	 peramalan	 ini	 adalah	 memastikan	
bahwa	organisasi	memiliki	jumlah	karyawan	yang	tepat	dengan	
keterampilan	 yang	 sesuai	 pada	 waktu	 yang	 tepat,	 sehingga	
dapat	mengoptimalkan	produktivitas	dan	efisiensi	operasional.	

Tujuan	Peramalan	Kebutuhan	Karyawan	
1. Mengantisipasi	Perubahan	dalam	Permintaan	Tenaga	

Kerja	
Salah	satu	 tujuan	utama	peramalan	kebutuhan	karyawan	
adalah	 untuk	 mengantisipasi	 perubahan	 dalam	
permintaan	 tenaga	 kerja	 akibat	 Pluktuasi	 pasar,	
perkembangan	 teknologi,	 atau	 perubahan	 dalam	 strategi	
bisnis.	 Dengan	 melakukan	 peramalan	 yang	 akurat,	
organisasi	 dapat	 menghindari	 situasi	 di	 mana	 mereka	
mengalami	 kekurangan	 atau	 kelebihan	 tenaga	 kerja.	
Misalnya,	dalam	industri	manufaktur,	permintaan	produk	bisa	
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berPluktuasi	 sepanjang	 tahun,	 dan	 peramalan	 yang	 tepat	
memungkinkan	manajemen	 untuk	menyesuaikan	 jumlah	
karyawan	sesuai	dengan	kebutuhan	produksi.	

2. Mendukung	Perencanaan	Strategis	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 memainkan	 peran	
penting	 dalam	 perencanaan	 strategis	 organisasi.	 Dengan	
memahami	kebutuhan	tenaga	kerja	masa	depan,	manajer	
dapat	 mengembangkan	 rencana	 jangka	 panjang	 yang	
mencakup	 rekrutmen,	 pelatihan,	 dan	 pengembangan	
karyawan.	 Hal	 ini	 membantu	 organisasi	 untuk	 tetap	
kompetitif	 dan	 siap	menghadapi	 tantangan	 yang	 mungkin	
muncul	 di	 masa	 depan.	 Misalnya,	 dalam	 sektor	 teknologi	
informasi,	 perusahaan	 mungkin	 perlu	 memperkirakan	
kebutuhan	 untuk	 spesialis	 keamanan	 siber	 atau	
pengembang	 perangkat	 lunak,	 sesuai	 dengan	
perkembangan	 teknologi	 dan	 ancaman	 keamanan	 yang	
semakin	kompleks.	

3. Meningkatkan	EYisiensi	Operasional	
Dengan	 melakukan	 peramalan	 kebutuhan	 karyawan,	
organisasi	 dapat	 meningkatkan	 ePisiensi	 operasional	
dengan	 memastikan	 bahwa	 sumber	 daya	 manusia	 yang	
dimiliki	 selalu	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 operasional.	 Ini	
berarti	 menghindari	 biaya	 tambahan	 yang	 timbul	 dari	
rekrutmen	 mendadak	 atau	 pelatihan	 darurat,	 serta	
mengurangi	 risiko	 penurunan	 produktivitas	 akibat	
kekurangan	tenaga	kerja.	Misalnya,	di	industri	perhotelan,	
peramalan	 yang	 tepat	memungkinkan	manajemen	 untuk	
menambah	 staf	 selama	 musim	 liburan	 yang	 sibuk	 dan	
mengurangi	jumlah	staf	saat	periode	sepi.	

4. Meningkatkan	Kepuasan	dan	Retensi	Karyawan	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 juga	 dapat	 membantu	
meningkatkan	 kepuasan	 dan	 retensi	 karyawan	 dengan	
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memastikan	 bahwa	 beban	 kerja	 didistribusikan	 secara	
merata	dan	 adil.	Dengan	memprediksi	 kebutuhan	 tenaga	
kerja,	 organisasi	 dapat	 menghindari	 situasi	 di	 mana	
karyawan	merasa	terbebani	dengan	tanggung	jawab	yang	
berlebihan	atau	merasa	tidak	ada	cukup	pekerjaan	untuk	
dilakukan.	 Hal	 ini	 berdampak	 positif	 pada	 motivasi,	
kepuasan	kerja,	dan	 retensi	karyawan.	Contohnya,	dalam	
sektor	 layanan	 kesehatan,	 rumah	 sakit	 yang	 dapat	
memperkirakan	 kebutuhan	 perawat	 dengan	 tepat	 dapat	
memastikan	 bahwa	 perawat	 tidak	 mengalami	 kelelahan	
akibat	beban	kerja	yang	berlebihan,	sehingga	meningkatkan	
kualitas	perawatan	pasien.	

Melalui	 peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 yang	 efektif,	
organisasi	dapat	memastikan	bahwa	mereka	selalu	siap	dengan	
tenaga	kerja	yang	tepat	untuk	mencapai	tujuan	bisnis	mereka,	
menghindari	masalah	tenaga	kerja	yang	mungkin	timbul,	dan	
memaksimalkan	penggunaan	sumber	daya	manusia	yang	ada.	

Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 merupakan	 komponen	
krusial	 dalam	manajemen	 sumber	 daya	manusia	 (SDM)	 yang	
efektif.	 Dengan	 peramalan	 yang	 tepat,	 perusahaan	 dapat	
memastikan	bahwa	mereka	memiliki	tenaga	kerja	yang	sesuai	
dengan	 kebutuhan	 operasional	 dan	 strategis	 mereka,	 yang	
pada	 gilirannya	 mendukung	 pencapaian	 tujuan	 organisasi	
secara	 keseluruhan.	 Berikut	 ini	 beberapa	 alasan	 mengapa	
peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 sangat	 penting	 dalam	
manajemen	SDM:	

1. Memastikan	Ketersediaan	Tenaga	Kerja	yang	Memadai	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 membantu	 perusahaan	

dalam	 merencanakan	 dan	 mengalokasikan	 sumber	 daya	
manusia	 yang	 diperlukan	 untuk	 berbagai	 fungsi	 dan	 proyek.	
Dengan	 memprediksi	 kebutuhan	 tenaga	 kerja	 secara	 akurat,	
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organisasi	 dapat	 menghindari	 situasi	 kekurangan	 atau	
kelebihan	 tenaga	 kerja,	 yang	 dapat	 mengganggu	 operasional	
dan	 produktivitas	 perusahaan.	 Misalnya,	 dalam	 industri	
manufaktur,	peramalan	yang	tepat	memastikan	bahwa	jumlah	
pekerja	 di	 lini	 produksi	 sesuai	 dengan	 tingkat	 permintaan	
produk,	sehingga	mengoptimalkan	efisiensi	produksi.	

2. Mengoptimalkan	Proses	Rekrutmen	dan	Seleksi	
Proses	 rekrutmen	 dan	 seleksi	 memerlukan	 waktu	 dan	

biaya	yang	signifikan.	Dengan	peramalan	kebutuhan	karyawan,	
perusahaan	 dapat	 merencanakan	 rekrutmen	 secara	 proaktif,	
menghindari	rekrutmen	mendadak	yang	sering	kali	lebih	mahal	
dan	 kurang	 efektif.	 Selain	 itu,	 peramalan	 yang	 baik	
memungkinkan	 perusahaan	 untuk	 mengidentifikasi	
keterampilan	dan	kompetensi	yang	diperlukan	di	masa	depan,	
sehingga	 proses	 seleksi	 dapat	 disesuaikan	 untuk	 mencari	
kandidat	 yang	 tepat.	 Ini	 tidak	 hanya	 mengurangi	 biaya	
rekrutmen	 tetapi	 juga	meningkatkan	kualitas	 karyawan	yang	
direkrut.	

3. Mendukung	 Perencanaan	 Pengembangan	 dan	
Pelatihan	Karyawan	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 juga	 membantu	 dalam	

merencanakan	program	pelatihan	dan	pengembangan	karyawan.	
Dengan	mengetahui	keterampilan	dan	kompetensi	yang	akan	
dibutuhkan	 di	 masa	 depan,	 perusahaan	 dapat	 merancang	
program	 pelatihan	 yang	 relevan	 untuk	 mengembangkan	
karyawan	 yang	 ada,	 sehingga	mereka	 siap	 untuk	mengambil	
peran	 baru	 atau	mengatasi	 tantangan	 yang	muncul.	 Ini	 tidak	
hanya	 meningkatkan	 kompetensi	 karyawan	 tetapi	 juga	
meningkatkan	retensi	dan	motivasi	karyawan,	karena	mereka	
melihat	adanya	investasi	dalam	pengembangan	karir	mereka.	
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4. Meningkatkan	EYisiensi	Operasional	dan	Produktivitas	
Dengan	 melakukan	 peramalan	 kebutuhan	 karyawan,	

perusahaan	dapat	mengatur	tenaga	kerja	mereka	dengan	lebih	
efisien.	Ini	berarti	menghindari	situasi	di	mana	terlalu	banyak	
atau	terlalu	sedikit	karyawan	dipekerjakan	untuk	suatu	tugas	
atau	proyek	tertentu.	Efisiensi	operasional	yang	meningkat	ini	
mengarah	pada	produktivitas	yang	lebih	tinggi,	karena	sumber	
daya	 manusia	 dikelola	 dengan	 optimal.	 Misalnya,	 dalam	
industri	 layanan	 pelanggan,	 peramalan	 kebutuhan	 staf	 yang	
akurat	memastikan	bahwa	ada	cukup	agen	yang	tersedia	untuk	
menangani	 volume	panggilan	masuk,	 sehingga	meningkatkan	
kepuasan	pelanggan.	

5. Mengurangi	Risiko	dan	Biaya	Terkait	SDM	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 memungkinkan	

perusahaan	 untuk	 mengidentifikasi	 potensi	 masalah	 tenaga	
kerja	 di	 masa	 depan	 dan	 mengembangkan	 strategi	 untuk	
mengatasinya	 sebelum	menjadi	 masalah	 besar.	 Ini	 termasuk	
risiko	 kekurangan	 keterampilan,	 perubahan	 dalam	 regulasi	
ketenagakerjaan,	atau	fluktuasi	ekonomi	yang	mempengaruhi	
kebutuhan	 tenaga	 kerja.	 Dengan	 mengantisipasi	 dan	
merencanakan	 perubahan	 ini,	 perusahaan	 dapat	mengurangi	
risiko	 dan	biaya	 yang	 terkait	 dengan	penyesuaian	mendadak	
dalam	tenaga	kerja	mereka.	

6. Mendukung	Perencanaan	Strategis	Organisasi	
Peramalan	 kebutuhan	 karyawan	 adalah	 bagian	 integral	

dari	perencanaan	strategis	perusahaan.	Dengan	memprediksi	
kebutuhan	tenaga	kerja,	perusahaan	dapat	merancang	strategi	
bisnis	yang	lebih	efektif	dan	realistis.	Ini	mencakup	ekspansi	ke	
pasar	 baru,	 peluncuran	 produk	 baru,	 atau	 restrukturisasi	
organisasi.	 Perencanaan	 yang	 berbasis	 data	 ini	 memastikan	
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bahwa	 perusahaan	 memiliki	 sumber	 daya	 manusia	 yang	
diperlukan	untuk	melaksanakan	strategi	mereka	dengan	sukses.	

Dengan	 demikian,	 peramalan	 kebutuhan	 karyawan	
memainkan	 peran	 yang	 sangat	 penting	 dalam	 memastikan	
bahwa	 perusahaan	 dapat	 mengelola	 sumber	 daya	 manusia	
mereka	dengan	efektif	dan	efisien.	Ini	tidak	hanya	mendukung	
operasi	 sehari-hari	 tetapi	 juga	 membantu	 perusahaan	
mencapai	 tujuan	 jangka	 panjang	 mereka	 dengan	 cara	 yang	
berkelanjutan	dan	strategis.	

B. Metode	Kuantitatif	
Analisis	 tren	 (trend	 analysis)	 adalah	 metode	 kuantitatif	

yang	digunakan	untuk	memperkirakan	kebutuhan	karyawan	di	
masa	 depan	 dengan	 menganalisis	 pola	 historis	 dalam	 data	
karyawan.	Metode	 ini	melibatkan	 studi	 data	masa	 lalu	 untuk	
mengidentifikasi	 pola	 atau	 kecenderungan	 yang	 dapat	
mempengaruhi	kebutuhan	tenaga	kerja	di	masa	depan.	Analisis	
tren	umumnya	mencakup	pengumpulan	data	tentang	berbagai	
variabel	 seperti	 jumlah	 karyawan,	 tingkat	 produktivitas,	 dan	
pertumbuhan	 perusahaan,	 kemudian	 menggunakan	 data	
tersebut	 untuk	 mengidentifikasi	 pola	 yang	 konsisten	 seiring	
waktu.	 Tujuan	 utamanya	 adalah	 untuk	 memperkirakan	
perubahan	dalam	kebutuhan	karyawan	berdasarkan	pola	yang	
terdeteksi	dalam	data	historis.	

Proses	Analisis	Tren	
Proses	 analisis	 tren	 dimulai	 dengan	 pengumpulan	 data	

historis	 yang	 relevan,	 seperti	 jumlah	 karyawan,	 tingkat	
turnover,	 dan	 data	 produksi	 atau	 penjualan	 perusahaan	 dari	
periode	 sebelumnya.	 Data	 ini	 kemudian	 dianalisis	 untuk	
mengidentifikasi	 pola	 atau	 kecenderungan	 yang	 mungkin	
berulang	 di	 masa	 depan.	 Langkah	 pertama	 adalah	
memvisualisasikan	 data	 melalui	 grafik	 atau	 diagram	 untuk	
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melihat	pola	yang	jelas.	Misalnya,	grafik	waktu	dapat	digunakan	
untuk	 menunjukkan	 bagaimana	 jumlah	 karyawan	 telah	
berubah	 sepanjang	 waktu	 dan	 mengidentifikasi	 apakah	 ada	
tren	naik	atau	turun	yang	signifikan.	

Setelah	 pola	 dasar	 diidentifikasi,	 langkah	 berikutnya	
adalah	mengaplikasikan	teknik	statistik	untuk	memperkirakan	
tren	masa	depan.	Metode	 seperti	 analisis	 regresi	 linier	dapat	
digunakan	 untuk	 membuat	 model	 matematis	 yang	
menggambarkan	 hubungan	 antara	 variabel	 dependen	
(misalnya,	 jumlah	 karyawan)	 dan	 variabel	 independen	
(misalnya,	 volume	 penjualan).	 Model	 ini	 dapat	 digunakan	
untuk	membuat	proyeksi	tentang	kebutuhan	karyawan	di	masa	
depan	 berdasarkan	 pola	 yang	 terdeteksi.	 Selain	 itu,	 metode	
smoothing	 seperti	 moving	 average	 dapat	 digunakan	 untuk	
menghaluskan	 fluktuasi	 jangka	 pendek	 dan	 menyoroti	 pola	
jangka	panjang.	

Keunggulan	dan	Keterbatasan	
Analisis	 tren	 menawarkan	 beberapa	 keunggulan	 dalam	

peramalan	 kebutuhan	 karyawan.	 Salah	 satu	 keunggulannya	
adalah	kemampuannya	untuk	menggunakan	data	historis	untuk	
membuat	proyeksi	yang	berbasis	pada	pola	yang	terbukti,	yang	
dapat	 membantu	 mengurangi	 ketidakpastian	 dalam	
perencanaan	tenaga	kerja.	Selain	itu,	metode	ini	relatif	mudah	
diimplementasikan	 dan	 tidak	memerlukan	data	eksternal	yang	
kompleks,	menjadikannya	 alat	 yang	 berguna	 untuk	 organisasi	
dengan	data	historis	yang	kaya.	

Namun,	 analisis	 tren	 juga	 memiliki	 keterbatasan.	 Salah	
satunya	 adalah	 ketergantungannya	 pada	 data	 historis,	 yang	
mungkin	 tidak	 selalu	 mencerminkan	 perubahan	 mendatang	
dalam	lingkungan	bisnis	atau	pasar	tenaga	kerja.	Misalnya,	jika	
perusahaan	mengalami	perubahan	besar	dalam	strategi	bisnis	
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atau	pasar	yang	tidak	tercermin	dalam	data	historis,	tren	masa	
lalu	mungkin	tidak	relevan	untuk	prediksi	masa	depan.	Selain	
itu,	 analisis	 tren	 cenderung	 tidak	mempertimbangkan	 faktor	
eksternal	yang	dapat	mempengaruhi	kebutuhan	tenaga	kerja,	
seperti	 perubahan	 regulasi,	 teknologi	 baru,	 atau	 kondisi	
ekonomi	yang	berubah.	

Penerapan	Praktis	dan	Contoh	
Dalam	 praktiknya,	 analisis	 tren	 sering	 digunakan	 oleh	

perusahaan	 untuk	 merencanakan	 kebutuhan	 tenaga	 kerja	
dalam	 konteks	 perubahan	 bisnis	 yang	 dikenal.	 Misalnya,	
sebuah	 perusahaan	 ritel	 yang	 mengalami	 peningkatan	
penjualan	 musiman	 dapat	 menggunakan	 analisis	 tren	 untuk	
merencanakan	 kebutuhan	 staf	 selama	 periode	 puncak	
penjualan,	 seperti	 musim	 liburan.	 Dengan	 menganalisis	 data	
historis	 tentang	 tingkat	penjualan	dan	kebutuhan	staf	selama	
periode	serupa	di	masa	lalu,	perusahaan	dapat	memperkirakan	
jumlah	karyawan	tambahan	yang	diperlukan	untuk	memenuhi	
permintaan	pelanggan.	

Demikian	 pula,	 perusahaan	 manufaktur	 yang	 sedang	
memperluas	 kapasitas	 produksi	 mereka	 mungkin	
menggunakan	 analisis	 tren	 untuk	 memproyeksikan	 jumlah	
karyawan	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 mendukung	 peningkatan	
output	 produksi.	 Dengan	 menganalisis	 tren	 historis	 dalam	
produksi	 dan	 tenaga	 kerja,	 perusahaan	 dapat	 membuat	
keputusan	 yang	 lebih	 terinformasi	 tentang	 rekrutmen	 dan	
pelatihan	karyawan.	
Secara	 keseluruhan,	 analisis	 tren	 adalah	 alat	 yang	 berguna	
dalam	peramalan	kebutuhan	karyawan,	tetapi	harus	digunakan	
dengan	 pemahaman	 tentang	 keterbatasannya	 dan	 dalam	
kombinasi	dengan	metode	peramalan	lainnya	untuk	hasil	yang	
lebih	akurat	dan	komprehensif.	
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C. Metode	Kualitatif	
Adapun	 Metode	 Kualitatif	 dalam	 Peramalan	 Kebutuhan	

Karyawan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Metode	Delphi	
Metode	 Delphi	 adalah	 teknik	 peramalan	 kualitatif	 yang	

melibatkan	pengumpulan	pendapat	dari	para	ahli	atau	panelis	
untuk	 mencapai	 konsensus	 tentang	 masa	 depan	 atau	 tren	
tertentu,	 termasuk	 kebutuhan	 karyawan.	 Proses	 ini	 biasanya	
dilakukan	 dalam	 beberapa	 putaran,	 di	 mana	 setiap	 putaran	
melibatkan	 pengumpulan	 dan	 analisis	 jawaban	 dari	 panelis,	
diikuti	oleh	umpan	balik	yang	diberikan	kepada	mereka	untuk	
penyesuaian	atau	perbaikan	pandangan	mereka.	Tujuan	utama	
dari	metode	Delphi	adalah	untuk	memanfaatkan	pengetahuan	
dan	pengalaman	ahli	untuk	mendapatkan	proyeksi	yang	lebih	
akurat	dan	terperinci.	

Proses	Delphi	 dimulai	 dengan	pemilihan	panel	 ahli	 yang	
memiliki	 pemahaman	mendalam	 tentang	 industri,	 organisasi,	
atau	 isu	 tertentu	 yang	 relevan	 dengan	 peramalan	 kebutuhan	
karyawan.	 Panelis	 kemudian	 diundang	 untuk	 memberikan	
opini	 mereka	 tentang	 berbagai	 faktor	 yang	 dapat	
mempengaruhi	kebutuhan	tenaga	kerja	di	masa	depan,	seperti	
perubahan	 dalam	 teknologi,	 pasar,	 atau	 kebijakan	 regulasi.	
Setelah	mendapatkan	 jawaban	 awal,	 hasil	 tersebut	 disintesis	
dan	 dirangkum,	 lalu	 disajikan	 kembali	 kepada	 panelis	 untuk	
mendapatkan	umpan	balik	tambahan.	Proses	ini	diulang	hingga	
mencapai	 konsensus	 atau	 penurunan	 variabilitas	 dalam	
pandangan.	Kelebihan	dari	metode	ini	adalah	kemampuannya	
untuk	 mengakomodasi	 berbagai	 pandangan	 ahli	 dan	
menghasilkan	proyeksi	yang	lebih	seimbang	dan	terinformasi.	
Namun,	kelemahannya	adalah	prosesnya	yang	bisa	memakan	
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waktu	dan	sumber	daya	serta	ketergantungannya	pada	kualitas	
dan	kredibilitas	panelis.	

2. Teknik	Analisis	SWOT	
Teknik	Analisis	SWOT	adalah	metode	peramalan	kualitatif	

yang	 digunakan	 untuk	 mengevaluasi	 kekuatan	 (Strengths),	
kelemahan	 (Weaknesses),	 peluang	 (Opportunities),	 dan	
ancaman	 (Threats)	 yang	 dihadapi	 oleh	 organisasi	 dalam	
konteks	peramalan	kebutuhan	karyawan.	Teknik	ini	membantu	
organisasi	 untuk	 mengidentifikasi	 faktor-faktor	 internal	 dan	
eksternal	 yang	 dapat	mempengaruhi	 kebutuhan	 tenaga	 kerja	
dan	merencanakan	strategi	yang	sesuai.	

Proses	 analisis	 SWOT	 dimulai	 dengan	 pengumpulan	
informasi	 tentang	 kondisi	 internal	 organisasi,	 seperti	
keterampilan	dan	kompetensi	karyawan	saat	ini,	serta	kondisi	
eksternal,	 seperti	 tren	 pasar	 dan	 perkembangan	 teknologi.	
Informasi	ini	kemudian	dianalisis	untuk	menentukan	kekuatan	
dan	 kelemahan	 organisasi	 dalam	 hal	 kapasitas	 dan	
keterampilan	 tenaga	 kerja,	 serta	 peluang	 dan	 ancaman	 yang	
mungkin	mempengaruhi	kebutuhan	karyawan	di	masa	depan.	
Hasil	 dari	 analisis	 ini	 memberikan	 wawasan	 tentang	 area	 di	
mana	 organisasi	 mungkin	 perlu	 meningkatkan	 keterampilan	
atau	 menyesuaikan	 strategi	 rekrutmen	 dan	 pelatihan	 untuk	
menghadapi	 tantangan	dan	memanfaatkan	peluang	yang	ada.	
Meskipun	 analisis	 SWOT	 memberikan	 perspektif	 yang	
komprehensif	 dan	 strategis,	 tantangannya	 terletak	 pada	
subjektivitas	 analisis	 dan	 kebutuhan	 untuk	 data	 yang	 akurat	
dan	terkini.	

3. Metode	Judgemental	
Metode	 judgemental,	 juga	 dikenal	 sebagai	 metode	

penilaian	 subjektif	 atau	 intuisi,	 melibatkan	 penggunaan	
penilaian	 dan	 pengalaman	 individu	 atau	 kelompok	 dalam	
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meramalkan	kebutuhan	karyawan.	Metode	ini	bergantung	pada	
keahlian	dan	 intuisi	manajer	 atau	pemimpin	untuk	membuat	
prediksi	berdasarkan	pengetahuan	mereka	tentang	organisasi	
dan	pasar.	

Dalam	metode	judgemental,	keputusan	peramalan	diambil	
berdasarkan	pandangan	dan	penilaian	pribadi	mengenai	 tren	
dan	 faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 kebutuhan	 karyawan.	
Misalnya,	 seorang	 manajer	 HR	 mungkin	 memperkirakan	
kebutuhan	 tenaga	 kerja	 tambahan	 berdasarkan	 pengalaman	
sebelumnya	 dengan	 siklus	 bisnis	 atau	 perubahan	 dalam	
strategi	 perusahaan.	 Metode	 ini	 dapat	 cepat	 dan	 mudah	
diimplementasikan,	 namun	 bergantung	 pada	 kualitas	 dan	
pengalaman	 individu	 yang	 terlibat.	 Kelemahan	 dari	 metode	
judgemental	adalah	potensi	bias	subjektif	dan	kurangnya	dasar	
data	yang	kuat,	yang	dapat	mengurangi	akurasi	prediksi.	

4. Focus	Group	Discussion	(FGD)	
Focus	Group	Discussion	(FGD)	adalah	metode	peramalan	

kualitatif	 yang	 melibatkan	 diskusi	 kelompok	 terfokus	 untuk	
mengumpulkan	 pendapat	 dan	 wawasan	 tentang	 kebutuhan	
karyawan	 dari	 kelompok	 orang	 yang	 memiliki	 pengetahuan	
atau	keterlibatan	dalam	organisasi	atau	industri	tertentu.	FGD	
biasanya	 melibatkan	 peserta	 yang	 dipilih	 berdasarkan	
pengalaman	 dan	 pengetahuan	 mereka	 yang	 relevan	 dengan	
topik	yang	dibahas.	

Proses	FGD	dimulai	dengan	penyusunan	pertanyaan	atau	
topik	yang	relevan	untuk	diskusi.	Peserta	kemudian	berkumpul	
dalam	 sebuah	 forum	 untuk	 berbagi	 pandangan,	 pengalaman,	
dan	 ide	 mereka	 tentang	 faktor-faktor	 yang	 dapat	
mempengaruhi	kebutuhan	tenaga	kerja	di	masa	depan.	Diskusi	
ini	 dipandu	 oleh	 seorang	 moderator	 yang	 memfasilitasi	
percakapan	 dan	memastikan	 bahwa	 semua	 peserta	memiliki	
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kesempatan	untuk	berkontribusi.	Hasil	dari	FGD	memberikan	
pemahaman	 yang	 lebih	 mendalam	 tentang	 perspektif	 dan	
kekhawatiran	 yang	 mungkin	 tidak	 terlihat	 dalam	 data	
kuantitatif.	 FGD	dapat	membantu	 dalam	mengeksplorasi	 ide-
ide	 baru	 dan	 mendapatkan	 insight	 kualitatif	 yang	 berharga.	
Namun,	 kelemahan	 dari	 FGD	 adalah	 potensi	 untuk	 dominasi	
oleh	 peserta	 tertentu	 dan	 kesulitan	 dalam	mengelola	 diskusi	
yang	produktif	tanpa	bias.	

Secara	 keseluruhan,	 metode	 kualitatif	 seperti	 Delphi,	
analisis	SWOT,	judgemental,	dan	FGD	menawarkan	pendekatan	
yang	berbeda	dalam	peramalan	kebutuhan	karyawan,	dengan	
masing-masing	 memiliki	 kelebihan	 dan	 keterbatasan.	
Penggunaan	 metode	 ini	 secara	 komplementer	 dengan	 teknik	
kuantitatif	 dapat	 memberikan	 gambaran	 yang	 lebih	 holistik	
dan	akurat	tentang	kebutuhan	tenaga	kerja	masa	depan.	
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BAB	III	
Proses	Seleksi	dan	Rekrutmen		

	

A. Persiapan	Proses	Rekrutmen	
Identifikasi	 kebutuhan	 posisi	 dan	 keterampilan	 yang	

diperlukan	 merupakan	 langkah	 krusial	 dalam	 proses	
rekrutmen	dan	seleksi,	karena	tahap	ini	menentukan	kualitas	
dan	kecocokan	kandidat	untuk	posisi	yang	tersedia.	Proses	ini	
dimulai	 dengan	 pemahaman	mendalam	mengenai	 kebutuhan	
organisasi	 dan	 bagaimana	 posisi	 baru	 akan	 memenuhi	
kebutuhan	tersebut.	

Analisis	Pekerjaan	
Langkah	 pertama	 dalam	 identifikasi	 kebutuhan	 posisi	

adalah	 melakukan	 analisis	 pekerjaan.	 Analisis	 ini	 bertujuan	
untuk	memahami	secara	komprehensif	tanggung	jawab,	tugas,	
dan	keterampilan	yang	diperlukan	untuk	posisi	yang	akan	diisi.	
Proses	ini	biasanya	melibatkan	pengumpulan	informasi	melalui	
wawancara	 dengan	 karyawan	 yang	 ada,	 observasi	 pekerjaan	
yang	dilakukan,	serta	review	dokumentasi	pekerjaan	sebelumnya.	
Hasil	 dari	 analisis	 pekerjaan	 ini	 akan	membentuk	 dasar	 dari	
deskripsi	 pekerjaan	 yang	 jelas,	 termasuk	 tanggung	 jawab	
utama,	tugas	sehari-hari,	dan	konteks	pekerjaan.	

Penentuan	KualiYikasi	dan	Keterampilan	
Setelah	 analisis	 pekerjaan	 dilakukan,	 langkah	 berikutnya	

adalah	menentukan	kualifikasi	dan	keterampilan	yang	diperlukan	
untuk	 posisi	 tersebut.	 Ini	 meliputi	 pendidikan,	 pengalaman	
kerja,	 keterampilan	 teknis,	 dan	 kompetensi	 soft	 skills	 yang	
harus	dimiliki	oleh	kandidat.	Misalnya,	posisi	yang	memerlukan	
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pengelolaan	 proyek	 mungkin	 membutuhkan	 keterampilan	
manajemen	 proyek,	 kemampuan	 analisis,	 dan	 komunikasi	
efektif.	 Selain	 itu,	 keterampilan	 teknis	 seperti	 penguasaan	
perangkat	 lunak	 khusus	 atau	 pengetahuan	 industri	 tertentu	
juga	harus	diidentifikasi.	Penentuan	kualifikasi	 ini	membantu	
dalam	 menyaring	 kandidat	 yang	 memiliki	 kemampuan	 yang	
sesuai	dan	relevan	dengan	kebutuhan	posisi.	

Kesesuaian	dengan	Kebutuhan	Organisasi	
Selain	 aspek	 teknis,	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	

keterampilan	 dan	 kualifikasi	 yang	 dicari	 juga	 selaras	 dengan	
kebutuhan	strategis	dan	budaya	organisasi.	Keterampilan	yang	
dibutuhkan	harus	mendukung	tujuan	strategis	perusahaan	dan	
membantu	 dalam	 pencapaian	 visi	 serta	misi	 organisasi.	 Oleh	
karena	 itu,	 deskripsi	 posisi	 harus	 mencerminkan	 bagaimana	
peran	 tersebut	 berkontribusi	 terhadap	 keseluruhan	 strategi	
bisnis.	 Misalnya,	 jika	 organisasi	 berfokus	 pada	 inovasi	 dan	
teknologi,	 keterampilan	dalam	penelitian	dan	pengembangan	
mungkin	akan	menjadi	prioritas	utama.	

Evaluasi	dan	Revisi	
Proses	identifikasi	kebutuhan	posisi	dan	keterampilan	 tidak	

berakhir	 dengan	 penetapan	 awal.	 Seiring	 berjalannya	 waktu	
dan	 perubahan	 dalam	 kebutuhan	 organisasi	 atau	 lingkungan	
kerja,	evaluasi	dan	revisi	mungkin	diperlukan.	Organisasi	harus	
siap	 untuk	 menyesuaikan	 deskripsi	 pekerjaan	 dan	
keterampilan	 yang	diperlukan	berdasarkan	umpan	balik	 dari	
karyawan	 yang	 ada,	 hasil	 evaluasi	 kinerja,	 dan	 perubahan	
dalam	 strategi	 bisnis.	 Dengan	 cara	 ini,	 kebutuhan	 posisi	 dan	
keterampilan	 yang	 diperlukan	 akan	 tetap	 relevan	 dan	 efektif	
dalam	mendukung	tujuan	organisasi.	

Secara	 keseluruhan,	 identifikasi	 kebutuhan	 posisi	 dan	
keterampilan	yang	diperlukan	adalah	 langkah	 fundamental	 yang	
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mempengaruhi	seluruh	proses	rekrutmen	dan	seleksi.	Proses	
ini	memastikan	bahwa	organisasi	dapat	menarik	dan	memilih	
kandidat	yang	tidak	hanya	memenuhi	syarat	tetapi	juga	mampu	
memberikan	 kontribusi	 maksimal	 terhadap	 keberhasilan	
organisasi.	

Analisis	 pekerjaan	 adalah	 proses	 sistematis	 yang	
dilakukan	 untuk	 memahami	 dan	 mengidentifikasi	 elemen-
elemen	kunci	dari	sebuah	posisi	kerja.	Proses	ini	sangat	penting	
untuk	 menentukan	 deskripsi	 dan	 spesifikasi	 pekerjaan	 yang	
akurat	dan	efektif.	Berikut	adalah	cara-cara	dalam	melakukan	
analisis	pekerjaan	untuk	tujuan	tersebut:	

1. Pengumpulan	Data	Pekerjaan	
Langkah	 pertama	 dalam	 analisis	 pekerjaan	 adalah	

pengumpulan	 data	 yang	 komprehensif	mengenai	 posisi	 yang	
akan	 dianalisis.	 Data	 ini	 dapat	 diperoleh	 melalui	 beberapa	
metode,	termasuk:	
• Wawancara	 dengan	 Karyawan	 dan	 Manajer:	

Mengadakan	 wawancara	 dengan	 individu	 yang	 saat	 ini	
memegang	 posisi	 tersebut	 atau	 dengan	 manajer	 yang	
mengawasi	 posisi	 tersebut.	 Pertanyaan	 yang	 diajukan	
biasanya	mencakup	tanggung	 jawab	utama,	keterampilan	
yang	 diperlukan,	 serta	 tantangan	 dan	 peluang	 dalam	
pekerjaan	tersebut.	

• Observasi	Langsung:	Mengamati	karyawan	yang	sedang	
menjalankan	 tugas	 mereka.	 Ini	 memberikan	 wawasan	
langsung	 tentang	 aktivitas	 sehari-hari,	 kecepatan	 kerja,	
dan	interaksi	dalam	pekerjaan.	

• Survei	 dan	 Kuesioner:	 Menggunakan	 alat	 survei	 untuk	
mengumpulkan	data	dari	berbagai	karyawan	tentang	tugas-
tugas	 dan	 keterampilan	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 posisi	
tersebut.	
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2. Penyusunan	Deskripsi	Pekerjaan	
Deskripsi	 pekerjaan	 yang	 disusun	 dari	 hasil	 analisis	

pekerjaan	harus	mencakup	beberapa	elemen	utama:	
• Judul	 Pekerjaan:	 Nama	 resmi	 dari	 posisi	 yang	

mencerminkan	tanggung	jawab	utama	pekerjaan.	
• Tujuan	 Pekerjaan:	 Penjelasan	 singkat	 mengenai	 tujuan	

umum	 dari	 posisi	 tersebut	 dan	 bagaimana	 perannya	
berkontribusi	terhadap	tujuan	organisasi.	

• Tanggung	 Jawab	 Utama:	 Daftar	 rinci	 mengenai	 tugas-
tugas	utama	yang	harus	dilakukan.	Ini	mencakup	aktivitas	
sehari-hari,	proyek	khusus,	dan	tanggung	jawab	tambahan	
yang	mungkin	ada.	

• Keterampilan	dan	KualiYikasi:	Keterampilan	teknis	dan	
soft	 skills	 yang	 diperlukan	 untuk	 menjalankan	 tugas	
dengan	 efektif,	 termasuk	 pendidikan,	 pengalaman,	 dan	
pelatihan	yang	diperlukan.	

• Lingkungan	 Kerja	 dan	 Kondisi:	 Informasi	 mengenai	
lingkungan	 kerja,	 seperti	 apakah	 posisi	 tersebut	
memerlukan	kerja	di	lapangan	atau	di	kantor,	serta	kondisi	
Pisik	 dan	 psikologis	 yang	 mungkin	 terkait	 dengan	
pekerjaan.	

3. Penyusunan	SpesiYikasi	Pekerjaan	
Spesifikasi	 pekerjaan	 adalah	 bagian	 dari	 analisis	 yang	

fokus	 pada	 kualifikasi	 dan	 atribut	 yang	 diperlukan	 dari	
kandidat	 untuk	 memenuhi	 syarat	 untuk	 posisi	 tersebut.	 Ini	
meliputi:	
• KualiYikasi	 Pendidikan:	 Tingkat	 pendidikan	 yang	

diharapkan,	 termasuk	 gelar	 atau	 sertiPikasi	 spesiPik	 yang	
relevan	dengan	posisi	tersebut.	
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• Pengalaman	 Kerja:	 Jumlah	 tahun	 pengalaman	 yang	
dibutuhkan	dalam	bidang	terkait	atau	posisi	serupa,	serta	
jenis	pengalaman	yang	relevan.	

• Keterampilan	 Teknis:	 Keterampilan	 khusus	 yang	
diperlukan,	seperti	penguasaan	perangkat	lunak,	alat,	atau	
teknologi	tertentu.	

• Kompetensi	Soft	Skills:	Keterampilan	 interpersonal	dan	
manajerial	 seperti	 komunikasi,	 kepemimpinan,	 dan	
kemampuan	 bekerja	 dalam	 tim	 yang	 diperlukan	 untuk	
posisi	tersebut.	

4. Evaluasi	dan	Revisi	
Deskripsi	 dan	 spesifikasi	 pekerjaan	 harus	 dievaluasi	

secara	berkala	untuk	memastikan	bahwa	mereka	tetap	relevan	
dan	akurat.	Perubahan	dalam	lingkungan	kerja,	teknologi,	dan	
strategi	organisasi	dapat	mempengaruhi	kebutuhan	pekerjaan.	
Oleh	karena	 itu,	deskripsi	dan	 spesifikasi	pekerjaan	mungkin	
perlu	 diperbarui	 untuk	 mencerminkan	 perubahan	 tersebut.	
Evaluasi	ini	bisa	dilakukan	dengan	meminta	umpan	balik	dari	
karyawan	 yang	 ada,	 melakukan	 tinjauan	 tahunan,	 atau	
menyesuaikan	berdasarkan	perubahan	dalam	strategi	bisnis.	

5. Penggunaan	Data	untuk	Rekrutmen	
Deskripsi	 dan	 spesifikasi	 pekerjaan	 yang	 telah	 disusun	

menjadi	dasar	untuk	seluruh	proses	rekrutmen	dan	seleksi.	Ini	
membantu	 dalam	 menarik	 kandidat	 yang	 tepat,	 menyaring	
aplikasi,	 dan	 menetapkan	 kriteria	 penilaian.	 Deskripsi	
pekerjaan	 yang	 jelas	 dan	 komprehensif	 juga	 membantu	
kandidat	memahami	 dengan	 tepat	 apa	 yang	 diharapkan	 dari	
mereka	dan	apakah	mereka	cocok	untuk	posisi	tersebut.	

Secara	 keseluruhan,	 analisis	 pekerjaan	 adalah	 alat	 yang	
sangat	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	 deskripsi	 dan	
spesifikasi	pekerjaan	yang	dibuat	tidak	hanya	akurat	tetapi	juga	
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relevan	 dengan	 kebutuhan	 organisasi	 dan	 efektif	 dalam	
menarik	kandidat	yang	berkualitas.	

B. Pelaksanaan	Seleksi	dan	Rekrutmen	
Pelaksanaan	seleksi	dan	rekrutmen	adalah	tahap	penting	

dalam	proses	perekrutan	yang	melibatkan	dua	langkah	utama:	
penerimaan	aplikasi	dan	penyaringan	awal.	Kedua	langkah	ini	
berfungsi	 untuk	 memastikan	 bahwa	 hanya	 kandidat	 yang	
memenuhi	 kriteria	 dasar	 yang	 melanjutkan	 ke	 tahap	
berikutnya	dalam	proses	seleksi.	

Proses	Penerimaan	Aplikasi	
Proses	penerimaan	aplikasi	dimulai	dengan	penyampaian	

informasi	 mengenai	 lowongan	 pekerjaan	 kepada	 calon	
pelamar.	 Informasi	 ini	 biasanya	 disebarluaskan	 melalui	
berbagai	saluran,	termasuk:	
• Iklan	Lowongan	Kerja:	Iklan	dapat	dipasang	di	situs	web	

perusahaan,	 portal	 pekerjaan	 online,	 media	 sosial,	 dan	
platform	 profesional	 seperti	 LinkedIn.	 Iklan	 ini	 harus	
mencakup	 deskripsi	 pekerjaan	 yang	 jelas,	 spesiPikasi	
kualiPikasi,	dan	instruksi	mengenai	cara	melamar.	

• Portal	 Rekrutmen	 Perusahaan:	 Banyak	 perusahaan	
memiliki	portal	karir	di	situs	web	mereka	sendiri,	di	mana	
kandidat	 dapat	 mengajukan	 lamaran	 secara	 langsung.	
Portal	ini	sering	dilengkapi	dengan	formulir	aplikasi	online	
yang	memungkinkan	pelamar	untuk	mengunggah	resume,	
surat	lamaran,	dan	dokumen	pendukung	lainnya.	

• Head-hunting	 dan	 Referral:	 Untuk	 posisi	 tertentu,	
terutama	 yang	 lebih	 senior	 atau	 khusus,	 perusahaan	
mungkin	 menggunakan	 jasa	 head-hunter	 atau	 meminta	
rekomendasi	 dari	 karyawan	 saat	 ini	 untuk	 menemukan	
kandidat	yang	cocok.	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	33	

Dokumentasi	 yang	 diperlukan	 dalam	proses	 penerimaan	
aplikasi	biasanya	mencakup:	
• Resume/CV:	 Dokumen	 utama	 yang	 berisi	 ringkasan	

pendidikan,	 pengalaman	 kerja,	 keterampilan,	 dan	
pencapaian	kandidat.	

• Surat	Lamaran:	 Surat	 yang	menjelaskan	minat	 kandidat	
terhadap	posisi	yang	dilamar	dan	mengapa	mereka	merasa	
cocok	untuk	posisi	tersebut.	

• Portofolio	 atau	 Contoh	 Karya:	 Untuk	 beberapa	 posisi,	
terutama	di	bidang	kreatif	atau	teknis,	kandidat	mungkin	
diminta	 untuk	 mengunggah	 portofolio	 atau	 contoh	
pekerjaan	sebelumnya.	

• Formulir	Aplikasi:	Formulir	standar	yang	mengumpulkan	
informasi	 dasar	 tentang	 kandidat,	 seperti	 kontak,	
pengalaman	kerja,	dan	referensi.	

Penyaringan	Awal	Aplikasi	
Setelah	 aplikasi	 diterima,	 langkah	 berikutnya	 adalah	

penyaringan	awal	untuk	menyaring	kandidat	yang	memenuhi	
kriteria	 dasar.	 Proses	 penyaringan	 awal	 bertujuan	 untuk	
mengurangi	 jumlah	 aplikasi	 yang	 tidak	 sesuai	 dengan	
persyaratan	posisi.	Tahapan	ini	melibatkan	beberapa	aktivitas	
penting:	
• Penyaringan	 Berdasarkan	 KualiYikasi:	 Memeriksa	

resume	dan	dokumen	yang	dikirimkan	untuk	memastikan	
bahwa	 kandidat	 memiliki	 kualiPikasi	 minimum	 yang	
diperlukan.	 Ini	mencakup	pendidikan,	 pengalaman	kerja,	
dan	keterampilan	teknis	yang	relevan.	Kandidat	yang	tidak	
memenuhi	 kualiPikasi	 dasar	 dapat	 disaring	 keluar	 pada	
tahap	ini.	

• Pemeriksaan	 Kesesuaian:	 Menilai	 kesesuaian	 kandidat	
dengan	 deskripsi	 pekerjaan	 dan	 spesiPikasi	 yang	 telah	
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ditentukan.	 Ini	melibatkan	pencocokan	keterampilan	dan	
pengalaman	yang	tercantum	dalam	aplikasi	dengan	tugas	
dan	 tanggung	 jawab	 yang	 tertera	 dalam	 deskripsi	
pekerjaan.	

• Penggunaan	 Alat	 Penyaringan	 Otomatis:	 Banyak	
perusahaan	 menggunakan	 sistem	 pelacakan	 pelamar	
(ATS)	yang	dapat	membantu	dalam	penyaringan	awal.	ATS	
secara	 otomatis	 memindai	 resume	 untuk	 kata	 kunci	
tertentu	dan	menandai	aplikasi	yang	sesuai	dengan	kriteria	
yang	telah	ditetapkan.	Ini	membantu	mempercepat	proses	
penyaringan	dan	mengurangi	beban	kerja	manual.	

• Penyaringan	 Berbasis	 Kriteria	 Tambahan:	 Selain	
kualiPikasi	 dasar,	 kriteria	 tambahan	 seperti	 lokasi,	
ketersediaan,	 atau	 ekspektasi	 gaji	 juga	 dipertimbangkan.	
Misalnya,	 jika	posisi	memerlukan	relokasi	atau	karyawan	
harus	 bekerja	 dalam	 rentang	waktu	 tertentu,	 kriteria	 ini	
akan	diperiksa	dalam	proses	penyaringan	awal.	

Pentingnya	Penyaringan	Awal	
Penyaringan	awal	adalah	langkah	kritis	karena	membantu	

fokus	pada	kandidat	yang	memiliki	potensi	untuk	sukses	dalam	
posisi	yang	dilamar.	Proses	ini	mengurangi	waktu	dan	sumber	
daya	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 proses	 seleksi	 selanjutnya,	
memastikan	 bahwa	 hanya	 kandidat	 yang	 benar-benar	 sesuai	
yang	dipertimbangkan	lebih	lanjut.	

Dengan	menggunakan	metode	dan	alat	yang	tepat	dalam	
proses	 penerimaan	 dan	 penyaringan	 aplikasi,	 perusahaan	
dapat	 meningkatkan	 efisiensi	 proses	 rekrutmen	 dan	
memastikan	bahwa	kandidat	yang	dipilih	memiliki	kualifikasi	
yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 posisi.	 Selanjutnya,	 kandidat	
yang	 lolos	dari	penyaringan	awal	akan	melanjutkan	ke	 tahap	
seleksi	 berikutnya,	 seperti	 wawancara	 dan	 penilaian	 lebih	
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mendalam,	 untuk	menentukan	 kandidat	 terbaik	 untuk	 posisi	
yang	tersedia.	

Proses	 seleksi	 kandidat	 adalah	 tahap	 krusial	 dalam	
rekrutmen	 yang	 bertujuan	 untuk	 mengevaluasi	 secara	
mendalam	kemampuan,	keterampilan,	dan	kecocokan	kandidat	
dengan	posisi	 yang	dilamar.	 Proses	 ini	 umumnya	 terdiri	 dari	
beberapa	 langkah	 utama,	 termasuk	 penilaian	 awal	 melalui	
wawancara	telepon	atau	video,	serta	proses	wawancara	tatap	
muka,	 tes	 keterampilan,	 dan	 penilaian	 psikologis.	 Setiap	
langkah	 memiliki	 tujuan	 dan	 metode	 evaluasi	 yang	 berbeda	
untuk	 memastikan	 kandidat	 yang	 terpilih	 memenuhi	 semua	
kriteria	yang	ditetapkan.	

1. Penilaian	Awal	melalui	Wawancara	Telepon	atau	
Video	
Wawancara	 telepon	 atau	 video	 sering	 kali	 digunakan	

sebagai	 langkah	 awal	 dalam	 proses	 seleksi	 untuk	menyaring	
kandidat	 lebih	 lanjut	 setelah	 penyaringan	 awal.	 Tujuan	 dari	
wawancara	 ini	 adalah	 untuk	 memperoleh	 pemahaman	 yang	
lebih	 baik	 tentang	 latar	 belakang	 kandidat,	motivasi	mereka,	
serta	kemampuan	komunikasi	mereka	sebelum	melanjutkan	ke	
tahap	wawancara	tatap	muka	yang	lebih	mendalam.	

• Wawancara	 Telepon:	 Biasanya	 digunakan	 untuk	
mengevaluasi	 kualifikasi	 dasar	 kandidat,	 membahas	
pengalaman	 kerja,	 dan	 menjelaskan	 lebih	 lanjut	
mengenai	posisi	 yang	dilamar.	 Ini	 adalah	kesempatan	
bagi	 pewawancara	 untuk	 mengajukan	 pertanyaan	
tentang	 pengalaman	 kerja	 sebelumnya,	 keinginan	
kandidat	 untuk	 bergabung	 dengan	 perusahaan,	 dan	
alasan	 mengapa	 mereka	 melamar	 posisi	 tersebut.	
Wawancara	 telepon	 juga	 dapat	 digunakan	 untuk	
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membahas	 informasi	 logistik	 seperti	 gaji	 yang	
diharapkan	dan	ketersediaan	kandidat.	

• Wawancara	 Video:	 Dengan	 kemajuan	 teknologi,	
wawancara	 video	 menjadi	 lebih	 umum	 dan	
menawarkan	 kelebihan	 seperti	 kemampuan	 untuk	
menilai	 bahasa	 tubuh	 dan	 ekspresi	 wajah	 kandidat.	
Selain	 itu,	 wawancara	 video	 dapat	 memberikan	
wawasan	 tentang	 bagaimana	 kandidat	 beradaptasi	
dengan	 teknologi	 dan	 bagaimana	 mereka	
berkomunikasi	 dalam	 format	 digital.	 Ini	 juga	
memungkinkan	 pewawancara	 untuk	 melakukan	 sesi	
lebih	mendalam	dibandingkan	wawancara	telepon.	

2. Proses	Wawancara	Tatap	Muka	
Wawancara	tatap	muka	adalah	tahap	yang	lebih	mendalam	

dalam	proses	seleksi,	di	mana	kandidat	berinteraksi	langsung	
dengan	 pewawancara	 atau	 panel	 wawancara.	 Tahap	 ini	
memberikan	kesempatan	untuk	mengevaluasi	secara	langsung	
berbagai	 aspek	 dari	 kandidat,	 termasuk	 keterampilan	
interpersonal,	 kecocokan	 budaya,	 dan	 kemampuan	
menyelesaikan	masalah.	
• Pertanyaan	Wawancara:	Selama	wawancara	tatap	muka,	

pewawancara	 akan	 mengajukan	 pertanyaan	 yang	
dirancang	untuk	mengungkapkan	keterampilan	teknis	dan	
soft	 skills	 kandidat.	 Pertanyaan	 ini	 dapat	 berupa	
pertanyaan	 perilaku,	 yang	 menilai	 bagaimana	 kandidat	
menangani	situasi	tertentu	di	masa	 lalu,	atau	pertanyaan	
situasional,	 yang	 menilai	 bagaimana	 kandidat	 mungkin	
menangani	situasi	hipotetis	di	masa	depan.	

• Penilaian	 Kecocokan	 Budaya:	 Selain	 mengevaluasi	
keterampilan	 teknis,	 wawancara	 tatap	 muka	 juga	
memberikan	 wawasan	 tentang	 kecocokan	 budaya	
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kandidat	dengan	organisasi.	 Pewawancara	dapat	menilai	
bagaimana	kandidat	berinteraksi	dengan	tim,	sejauh	mana	
mereka	 berbagi	 nilai-nilai	 perusahaan,	 dan	 bagaimana	
mereka	akan	menyesuaikan	diri	dengan	lingkungan	kerja.	

3. Tes	Keterampilan	dan	Penilaian	Psikologis	
Tes	 keterampilan	 dan	 penilaian	 psikologis	 adalah	 alat	

tambahan	yang	digunakan	untuk	mengevaluasi	kandidat	secara	
lebih	 objektif	 dan	 mendalam.	 Kedua	 metode	 ini	 membantu	
dalam	mengukur	kemampuan	 teknis	dan	psikologis	 kandidat	
yang	mungkin	tidak	sepenuhnya	terungkap	selama	wawancara.	
• Tes	 Keterampilan:	 Tes	 keterampilan	 dirancang	 untuk	

mengukur	 kemampuan	 teknis	 kandidat	 yang	 relevan	
dengan	 posisi	 yang	 dilamar.	 Tes	 ini	 dapat	 mencakup	
simulasi	 pekerjaan,	 tugas	 praktis,	 atau	 ujian	 berbasis	
komputer	 yang	 menilai	 keterampilan	 khusus	 seperti	
pemrograman,	 desain	 grafis,	 atau	 analisis	 data.	 Tes	
keterampilan	 membantu	 dalam	 menilai	 seberapa	 baik	
kandidat	 dapat	 menerapkan	 pengetahuan	 dan	
keterampilan	mereka	dalam	situasi	nyata.	

• Penilaian	 Psikologis:	 Penilaian	 psikologis,	 seperti	 tes	
kepribadian	 atau	 penilaian	 kognitif,	 digunakan	 untuk	
memahami	 karakteristik	 psikologis	 kandidat,	 termasuk	
cara	 mereka	 berpikir,	 berperilaku,	 dan	 berinteraksi	
dengan	 orang	 lain.	 Tes	 ini	 dapat	 membantu	
mengidentifikasi	kekuatan	dan	kelemahan	kandidat,	serta	
kecocokan	mereka	dengan	peran	dan	budaya	 organisasi.	
Penilaian	 ini	 sering	kali	 dilakukan	oleh	psikolog	 industri	
atau	profesional	HR	yang	terlatih.	

Proses	seleksi	kandidat	yang	efektif	melibatkan	kombinasi	
berbagai	metode	evaluasi	untuk	mendapatkan	gambaran	yang	
komprehensif	 tentang	 kandidat.	 Penilaian	 awal	 melalui	
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wawancara	telepon	atau	video	memberikan	kesempatan	untuk	
menyaring	kandidat	secara	awal,	sementara	wawancara	tatap	
muka	 menawarkan	 evaluasi	 mendalam	 mengenai	 kecocokan	
dan	 keterampilan	 interpersonal.	 Tes	 keterampilan	 dan	
penilaian	 psikologis	 menambah	 dimensi	 objektif	 dalam	
mengevaluasi	 kemampuan	 teknis	 dan	 karakter	 kandidat.	
Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 yang	 beragam	 ini,	
perusahaan	 dapat	 memastikan	 bahwa	 kandidat	 yang	 dipilih	
tidak	 hanya	 memenuhi	 kualifikasi	 teknis	 tetapi	 juga	 cocok	
dengan	budaya	dan	kebutuhan	organisasi.	

C. Integrasi	dan	Onboarding	Karyawan	Baru	
	Integrasi	 dan	 onboarding	 karyawan	 baru	 adalah	 proses	

yang	 krusial	 untuk	memastikan	bahwa	karyawan	baru	dapat	
menyesuaikan	 diri	 dengan	 lingkungan	 kerja	 dan	 mulai	
berkontribusi	 secara	 efektif.	 Proses	 ini	 melibatkan	 beberapa	
langkah	 penting	 yang	 bertujuan	 untuk	 memperkenalkan	
karyawan	baru	ke	perusahaan,	membantu	mereka	memahami	
tanggung	jawab	mereka,	dan	membangun	hubungan	yang	baik	
dengan	tim	dan	organisasi	secara	keseluruhan.	

1. Proses	Orientasi	Karyawan	Baru	
Orientasi	 adalah	 langkah	 pertama	 dalam	 integrasi	

karyawan	baru,	yang	bertujuan	untuk	memberikan	gambaran	
menyeluruh	 tentang	 perusahaan	 dan	 mempersiapkan	
karyawan	baru	untuk	memulai	pekerjaan	mereka	dengan	baik.	
• Pengenalan	 kepada	 Perusahaan:	 Orientasi	 biasanya	

dimulai	 dengan	 memberikan	 informasi	 tentang	 sejarah	
perusahaan,	 visi,	 misi,	 nilai-nilai	 inti,	 dan	 struktur	
organisasi.	Ini	membantu	karyawan	baru	memahami	latar	
belakang	 perusahaan	 dan	 bagaimana	 peran	 mereka	
mendukung	tujuan	organisasi.	
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• Pengenalan	 kepada	 Tim	 dan	 Lingkungan	 Kerja:	
Karyawan	 baru	 dikenalkan	 kepada	 rekan	 kerja	 mereka,	
manajer,	dan	tim	yang	akan	mereka	bekerja	sama.	Mereka	
juga	diberi	tur	kantor	atau	fasilitas	kerja	untuk	membantu	
mereka	merasa	nyaman	dengan	lingkungan	baru	mereka.	

• Penjelasan	 Kebijakan	 dan	 Prosedur:	 Karyawan	 baru	
diberikan	informasi	tentang	kebijakan	perusahaan,	seperti	
jam	 kerja,	 kebijakan	 cuti,	 dan	 prosedur	 keselamatan.	
Mereka	juga	mendapatkan	salinan	manual	karyawan	atau	
dokumen	kebijakan	untuk	referensi	di	masa	mendatang.	

2. Pelatihan	dan	Pengembangan	Awal	
Setelah	 orientasi,	 karyawan	 baru	 biasanya	 menjalani	

pelatihan	 dan	 pengembangan	 awal	 untuk	 mempersiapkan	
mereka	dalam	menjalankan	tugas-tugas	mereka	secara	efektif.	
• Pelatihan	 Posisi:	 Karyawan	 baru	 mengikuti	 pelatihan	

khusus	untuk	posisi	mereka,	yang	mencakup	pemahaman	
mendalam	 tentang	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 mereka,	
serta	 alat	 dan	 perangkat	 yang	 akan	 mereka	 gunakan.	
Pelatihan	 ini	 bisa	 berupa	 sesi	 tatap	muka,	modul	 online,	
atau	kombinasi	keduanya.	

• Pengembangan	 Keterampilan:	 Selain	 pelatihan	 teknis,	
karyawan	baru	mungkin	juga	diberikan	kesempatan	untuk	
mengembangkan	 keterampilan	 soft	 skills	 yang	 penting,	
seperti	keterampilan	komunikasi,	manajemen	waktu,	dan	
keterampilan	 interpersonal.	 Ini	 dapat	 dilakukan	 melalui	
workshop,	seminar,	atau	sesi	pelatihan	internal.	

• Mentoring	 atau	 Buddy	 System:	 Banyak	 perusahaan	
mengimplementasikan	 program	 mentoring	 atau	 buddy	
system,	 di	 mana	 seorang	 karyawan	 berpengalaman	
dipasangkan	 dengan	 karyawan	 baru	 untuk	 memberikan	
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bimbingan,	 dukungan,	 dan	 bantuan	 dalam	 proses	
penyesuaian.	

3. Evaluasi	dan	Umpan	Balik	Awal	
Evaluasi	 dan	 umpan	 balik	 adalah	 bagian	 penting	 dari	

proses	 onboarding	untuk	memastikan	bahwa	karyawan	baru	
dapat	menyesuaikan	diri	dengan	baik	dan	memenuhi	harapan	
organisasi.	
• Evaluasi	 Kinerja	 Awal:	 Pada	 akhir	 periode	 onboarding,	

biasanya	 dilakukan	 evaluasi	 awal	 untuk	 menilai	 kinerja	
karyawan	 baru.	 Ini	 termasuk	 penilaian	 terhadap	
pencapaian	 mereka	 dalam	 menjalankan	 tugas,	
penyesuaian	 mereka	 dengan	 budaya	 perusahaan,	 dan	
umpan	balik	tentang	pelatihan	yang	telah	mereka	terima.	

• Umpan	 Balik	 dari	 Karyawan	 Baru:	 Karyawan	 baru	
diberikan	 kesempatan	 untuk	 memberikan	 umpan	 balik	
tentang	pengalaman	onboarding	mereka,	 termasuk	aspek-
aspek	yang	mereka	anggap	membantu	 atau	 yang	mungkin	
perlu	 perbaikan.	 Ini	 membantu	 perusahaan	
mengidentiPikasi	area	yang	perlu	diperbaiki	dalam	proses	
onboarding	mereka.	

• Penetapan	 Tujuan	 Jangka	 Pendek:	 Bersama	 dengan	
manajer	 mereka,	 karyawan	 baru	 menetapkan	 tujuan	
jangka	 pendek	 dan	 rencana	 pengembangan	 karier.	 Ini	
membantu	 mereka	 fokus	 pada	 pencapaian	 yang	
diharapkan	 dan	 memberikan	 arahan	 yang	 jelas	 tentang	
langkah-langkah	selanjutnya	dalam	pengembangan	karier	
mereka.	

Integrasi	 dan	 onboarding	 karyawan	 baru	 adalah	 proses	
yang	memerlukan	perencanaan	dan	pelaksanaan	yang	cermat	
untuk	memastikan	keberhasilan	dan	kepuasan	karyawan	baru.	
Dengan	 memberikan	 orientasi	 yang	 komprehensif,	 pelatihan	
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yang	relevan,	dan	evaluasi	serta	umpan	balik	yang	konstruktif,	
perusahaan	 dapat	 membantu	 karyawan	 baru	 menyesuaikan	
diri	 dengan	 lingkungan	 kerja	 mereka,	 mengurangi	 tingkat	
turnover,	 dan	meningkatkan	 produktivitas	 serta	 keterlibatan	
karyawan.	 Proses	 onboarding	 yang	 efektif	 tidak	 hanya	
menguntungkan	 karyawan	 baru	 tetapi	 juga	 mendukung	
kesuksesan	jangka	panjang	organisasi.	
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BAB	IV	
Wawancara	dan	Psikotes	

	

A. Wawancara	Kerja	
Wawancara	kerja	adalah	proses	penting	dalam	rekrutmen	

yang	digunakan	untuk	mengevaluasi	kandidat	dan	menentukan	
kesesuaian	 mereka	 dengan	 posisi	 yang	 tersedia	 di	 suatu	
perusahaan.	Ada	beberapa	jenis	wawancara	kerja	yang	umum	
digunakan,	 masing-masing	 dengan	 karakteristik	 dan	 tujuan	
yang	berbeda.	

Wawancara	 Struktur	 adalah	 jenis	 wawancara	 yang	
sangat	 terorganisir	 dan	 sistematis.	 Dalam	 wawancara	 ini,	
pewawancara	 menggunakan	 daftar	 pertanyaan	 yang	 telah	
dipersiapkan	 sebelumnya	 dan	 mengajukan	 pertanyaan	 yang	
sama	kepada	setiap	kandidat.	Pendekatan	ini	bertujuan	untuk	
memastikan	 bahwa	 semua	 kandidat	 dinilai	 berdasarkan	
kriteria	 yang	 sama,	 sehingga	 menghasilkan	 penilaian	 yang	
objektif	 dan	 konsisten.	 Keuntungan	 utama	 dari	 wawancara	
struktur	adalah	kemampuannya	untuk	meminimalkan	bias	dan	
meningkatkan	 validitas	 penilaian.	 Namun,	 kelemahan	 dari	
metode	 ini	 adalah	 kurangnya	 fleksibilitas	 dan	 kesempatan	
untuk	mengeksplorasi	jawaban	kandidat	secara	mendalam.	

Wawancara	Semi-Struktur	menggabungkan	elemen	dari	
wawancara	 struktur	 dan	 wawancara	 tidak	 terstruktur.	Dalam	
wawancara	 semi-struktur,	 pewawancara	 memiliki	 daftar	
pertanyaan	 yang	 harus	 diajukan,	 tetapi	 juga	 memiliki	
kebebasan	 untuk	 mengeksplorasi	 jawaban	 kandidat	 dengan	
pertanyaan	 tambahan	 yang	 relevan.	 Pendekatan	 ini	
memungkinkan	pewawancara	untuk	menyelidiki	 isu-isu	yang	
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mungkin	tidak	tercakup	dalam	pertanyaan	standar	dan	untuk	
menggali	 informasi	 lebih	 mendalam	mengenai	 keterampilan,	
pengalaman,	 dan	 sikap	 kandidat.	 Meskipun	 memberikan	
fleksibilitas	 lebih	 besar	 dan	 kesempatan	 untuk	 menilai	
kandidat	 secara	 lebih	 holistik,	wawancara	 semi-struktur	 bisa	
lebih	sulit	untuk	diukur	secara	konsisten	antara	satu	kandidat	
dengan	kandidat	lainnya.	

Wawancara	Tidak	Terstruktur	adalah	jenis	wawancara	
yang	paling	fleksibel	dan	kurang	formal.	Dalam	wawancara	ini,	
tidak	ada	daftar	pertanyaan	yang	telah	ditentukan	sebelumnya,	
dan	 pewawancara	 sering	 kali	 memulai	 dengan	 pertanyaan	
umum	 dan	 kemudian	 mengikuti	 alur	 percakapan	 yang	
berkembang.	 Metode	 ini	 memungkinkan	 untuk	 menjalin	
hubungan	yang	lebih	baik	dengan	kandidat	dan	mengeksplorasi	
topik-topik	 yang	mungkin	 tidak	 terduga.	 Namun,	wawancara	
tidak	 terstruktur	 cenderung	 memiliki	 risiko	 bias	 yang	 lebih	
tinggi	dan	bisa	menghasilkan	penilaian	yang	kurang	konsisten	
karena	kurangnya	struktur	formal.	

Wawancara	Panel	melibatkan	beberapa	pewawancara	yang	
bertanya	kepada	kandidat	secara	bersamaan.	Jenis	wawancara	
ini	biasanya	digunakan	untuk	posisi	yang	memerlukan	evaluasi	
dari	 berbagai	 perspektif	 atau	 untuk	 memastikan	 bahwa	
keputusan	perekrutan	melibatkan	berbagai	pihak	yang	relevan.	
Panel	wawancara	memungkinkan	untuk	 penilaian	 yang	 lebih	
komprehensif	dan	dapat	membantu	mengurangi	kemungkinan	
bias	 individu.	 Namun,	 format	 ini	 bisa	 menjadi	 menegangkan	
bagi	 kandidat	 dan	 memerlukan	 koordinasi	 yang	 baik	 antara	
anggota	 panel	 untuk	menghindari	 duplikasi	 pertanyaan	 atau	
penilaian	yang	tidak	konsisten.	

Wawancara	Kelompok	adalah	metode	di	mana	beberapa	
kandidat	 diwawancarai	 bersama	 dalam	 satu	 sesi,	 biasanya	
dengan	 tujuan	 untuk	 menilai	 keterampilan	 kerja	 tim	 dan	
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dinamika	 kelompok.	 Dalam	 wawancara	 kelompok,	 kandidat	
dapat	 diminta	 untuk	 menyelesaikan	 tugas	 kelompok	 atau	
berpartisipasi	 dalam	 diskusi	 yang	 difasilitasi	 oleh	
pewawancara.	 Jenis	 wawancara	 ini	 memberikan	 wawasan	
tentang	 bagaimana	 kandidat	 berinteraksi	 dengan	 orang	 lain	
dan	bagaimana	mereka	berkontribusi	dalam	setting	kelompok.	
Namun,	 hasil	 dari	 wawancara	 kelompok	 mungkin	 kurang	
mencerminkan	keterampilan	individu	jika	terlalu	terpengaruh	
oleh	dinamika	kelompok.	

Masing-masing	 jenis	 wawancara	 ini	 memiliki	 kelebihan	
dan	 kekurangan,	 dan	 pilihan	 metode	 yang	 tepat	 sering	 kali	
bergantung	 pada	 kebutuhan	 spesifik	 perusahaan	 dan	 posisi	
yang	akan	diisi.	Memahami	berbagai	jenis	wawancara	kerja	dan	
kapan	 harus	 menggunakannya	 dapat	 membantu	 perusahaan	
dalam	 membuat	 keputusan	 perekrutan	 yang	 lebih	 baik	 dan	
memastikan	bahwa	kandidat	yang	terpilih	adalah	yang	paling	
sesuai	untuk	peran	tersebut.	

Teknik	dan	Strategi	dalam	Wawancara	Kerja	
Wawancara	kerja	adalah	proses	krusial	dalam	rekrutmen	

yang	 memerlukan	 teknik	 dan	 strategi	 yang	 efektif	 untuk	
memastikan	 evaluasi	 kandidat	 dilakukan	 dengan	 adil	 dan	
menyeluruh.	 Berbagai	 teknik	 dan	 strategi	 dapat	 diterapkan	
untuk	 mengoptimalkan	 proses	 wawancara,	 mulai	 dari	
persiapan	hingga	penilaian	hasil	wawancara.	Berikut	ini	adalah	
beberapa	 teknik	 dan	 strategi	 kunci	 yang	 dapat	 digunakan	
dalam	wawancara	kerja:	

1. Teknik	Pertanyaan	
a. Pertanyaan	Terbuka	

Pertanyaan	terbuka	dirancang	untuk	mendorong	kandidat	
memberikan	 jawaban	 yang	 lebih	 panjang	 dan	 terperinci.	
Pertanyaan	ini	biasanya	dimulai	dengan	kata-kata	seperti	
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“ceritakan,”	 “bagaimana,”	 atau	 “apa.”	 Contoh	 pertanyaan	
terbuka	 adalah,	 "Ceritakan	 tentang	 pengalaman	 Anda	
dalam	mengelola	proyek	yang	kompleks."	Pertanyaan	 ini	
memungkinkan	kandidat	untuk	menjelaskan	pengalaman	
dan	 keterampilan	 mereka	 dengan	 lebih	 mendalam,	
memberikan	 wawasan	 yang	 lebih	 baik	 mengenai	
bagaimana	mereka	 berpikir	 dan	 bertindak	 dalam	 situasi	
tertentu.	

b. Pertanyaan	Tertutup	
Pertanyaan	 tertutup	 biasanya	 memerlukan	 jawaban	
singkat,	seperti	“ya”	atau	“tidak,”	atau	jawaban	yang	sangat	
spesifik.	 Pertanyaan	 ini	 dapat	 digunakan	 untuk	
mendapatkan	 informasi	 yang	 lebih	 terfokus	 atau	 untuk	
mengonfirmasi	 fakta	 tertentu.	 Misalnya,	 “Apakah	 Anda	
pernah	 bekerja	 dengan	 perangkat	 lunak	 X?”	 Pertanyaan	
tertutup	membantu	dalam	memverifikasi	kualifikasi	dasar	
kandidat	 dan	 memberikan	 gambaran	 cepat	 tentang	
pengalaman	mereka.	

c. Pertanyaan	Situasional	
Pertanyaan	situasional	menilai	bagaimana	kandidat	akan	
menangani	 situasi	 hipotetis	 yang	 relevan	 dengan	
pekerjaan	 yang	 mereka	 lamar.	 Contoh	 pertanyaan	
situasional	 adalah,	 "Bagaimana	 Anda	 akan	 menangani	
konflik	 antara	 anggota	 tim	 dalam	 proyek	 penting?"	
Pertanyaan	 ini	 membantu	 mengukur	 keterampilan	
pemecahan	 masalah,	 keterampilan	 interpersonal,	 dan	
kemampuan	kandidat	untuk	berpikir	secara	strategis.	

d. Pertanyaan	Perilaku	
Pertanyaan	perilaku	berfokus	pada	pengalaman	masa	lalu	
kandidat	 dan	 bagaimana	 mereka	 bereaksi	 dalam	 situasi	
tertentu.	 Biasanya,	 pertanyaan	 ini	 diawali	 dengan	 frasa	
seperti	“Berikan	contoh…”	atau	“Ceritakan	tentang	saat…”	
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Contoh	 pertanyaan	 perilaku	 adalah,	 "Berikan	 contoh	
situasi	di	mana	Anda	harus	mengatasi	tenggat	waktu	yang	
ketat."	 Teknik	 ini	 bertujuan	 untuk	 memprediksi	 kinerja	
masa	 depan	 berdasarkan	 perilaku	 dan	 pengalaman	
sebelumnya.	

2. Teknik	Penilaian	
a. Penilaian	Berdasarkan	Kompetensi	Penilaian	berbasis	

kompetensi	 mengukur	 keterampilan	 dan	 kemampuan	
spesifik	 yang	 diperlukan	 untuk	 pekerjaan	 tersebut.	
Pewawancara	 akan	 mengevaluasi	 kandidat	 berdasarkan	
kompetensi	 yang	 telah	 ditentukan	 sebelumnya,	 seperti	
kepemimpinan,	 komunikasi,	 atau	 keterampilan	 teknis.	
Penilaian	 ini	 membantu	 dalam	 menentukan	 apakah	
kandidat	 memiliki	 keterampilan	 yang	 diperlukan	 untuk	
sukses	dalam	peran	tersebut.	

b. Penilaian	 Berdasarkan	 Karakter	 dan	 Sikap	
Selain	keterampilan	teknis,	penilaian	juga	harus	mencakup	
karakter	 dan	 sikap	 kandidat,	 seperti	 etika	 kerja,	
kemampuan	 beradaptasi,	 dan	 motivasi.	 Ini	 dapat	
dilakukan	 dengan	 mengajukan	 pertanyaan	 yang	
mengeksplorasi	 nilai-nilai	 pribadi	 dan	 sikap	 kandidat	
terhadap	 pekerjaan	 dan	 tim.	 Evaluasi	 ini	 penting	 untuk	
memastikan	 bahwa	 kandidat	 tidak	 hanya	 memenuhi	
syarat	 secara	 teknis	 tetapi	 juga	 sesuai	 dengan	 budaya	
perusahaan.	

c. Penilaian	 Berdasarkan	 Kemampuan	 Berpikir	 Kritis	
Kemampuan	 berpikir	 kritis	 adalah	 keterampilan	 penting	
yang	harus	dinilai	dalam	wawancara.	Pewawancara	dapat	
menggunakan	 studi	 kasus	 atau	masalah	 kompleks	 untuk	
menilai	 bagaimana	 kandidat	 menganalisis	 situasi,	
membuat	keputusan,	dan	memecahkan	masalah.	Penilaian	
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ini	 membantu	 mengidentifikasi	 kandidat	 yang	 dapat	
berpikir	secara	analitis	dan	strategis.	

3. Strategi	Mempersiapkan	Wawancara	
a. Persiapan	 Pewawancara	 Pewawancara	 harus	

mempersiapkan	diri	dengan	baik	sebelum	wawancara.	Ini	
termasuk	 memahami	 deskripsi	 pekerjaan,	 kriteria	
penilaian,	 dan	 profil	 kandidat.	 Pewawancara	 juga	 harus	
menyiapkan	 daftar	 pertanyaan	 yang	 relevan	 dan	
mempelajari	 resume	 kandidat	 untuk	 dapat	
mengeksplorasi	area	yang	perlu	penjelasan	lebih	lanjut.	

b. Persiapan	Kandidat	Meskipun	persiapan	kandidat	adalah	
tanggung	 jawab	 mereka	 sendiri,	 pewawancara	 dapat	
membantu	 dengan	 memberikan	 informasi	 yang	 jelas	
tentang	proses	wawancara	dan	apa	yang	diharapkan	dari	
kandidat.	 Menyediakan	 informasi	 tentang	 format	
wawancara,	 jenis	 pertanyaan	 yang	 akan	 diajukan,	 dan	
kriteria	penilaian	dapat	membantu	kandidat	merasa	lebih	
siap	dan	tenang.	

c. Mengelola	WaktuMengelola	 waktu	 dengan	 baik	 selama	
wawancara	sangat	penting	untuk	memastikan	semua	topik	
yang	 relevan	 dibahas.	 Pewawancara	 harus	 memastikan	
bahwa	ada	waktu	yang	cukup	untuk	setiap	kandidat,	tidak	
hanya	 untuk	 menjawab	 pertanyaan	 tetapi	 juga	 untuk	
berdiskusi	 dan	 menjelaskan	 jawaban	 mereka.	 Membuat	
agenda	 dan	mengikuti	 jadwal	 dapat	membantu	menjaga	
wawancara	tetap	terorganisir	dan	efisien.	

d. Menciptakan	 Lingkungan	 yang	 Nyaman	
Lingkungan	 wawancara	 yang	 nyaman	 dan	 profesional	
dapat	membantu	kandidat	merasa	lebih	rileks	dan	terbuka.	
Pewawancara	 harus	 memastikan	 bahwa	 suasana	
wawancara	mendukung	komunikasi	 yang	efektif,	 dengan	
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menghindari	 interupsi	dan	memberikan	perhatian	penuh	
kepada	kandidat.	

Dengan	menerapkan	teknik	dan	strategi	ini,	pewawancara	
dapat	 meningkatkan	 efektivitas	 wawancara,	 mendapatkan	
wawasan	 yang	 lebih	 baik	 tentang	 kandidat,	 dan	 membuat	
keputusan	perekrutan	yang	lebih	tepat.	

B. Psikotes	dalam	Proses	Rekrutmen	
Psikotes	 atau	 tes	 psikologi	 memainkan	 peran	 penting	

dalam	 proses	 rekrutmen	 dengan	 memberikan	 wawasan	
mendalam	 tentang	 kemampuan	 kognitif,	 karakter,	 dan	
kepribadian	 kandidat.	 Tes	 ini	 membantu	 perusahaan	 dalam	
membuat	 keputusan	 yang	 lebih	 terinformasi	 dan	 objektif	
mengenai	kandidat.	Berikut	 ini	adalah	beberapa	aspek	utama	
terkait	psikotes	dalam	proses	rekrutmen:	

1. Jenis-Jenis	Psikotes	
a. Tes	Kognitif		

Tes	 kognitif	 dirancang	 untuk	 mengukur	 kemampuan	
intelektual	dasar	kandidat,	 termasuk	kemampuan	verbal,	
numerik,	dan	spasial.	Tes	ini	sering	kali	mencakup:	
• Tes	 Kemampuan	 Verbal:	 Mengukur	 pemahaman	

membaca,	 penalaran	 verbal,	 dan	 kemampuan	 untuk	
memahami	 dan	menggunakan	 bahasa	 secara	 efektif.	
Contoh	 soal	 termasuk	 analogi	 kata	 dan	 pemahaman	
bacaan.	

• Tes	 Kemampuan	 Numerik:	 Menilai	 kemampuan	
kandidat	 dalam	 memproses	 dan	 menganalisis	 data	
numerik,	 seperti	 perhitungan	 matematika,	
interpretasi	graPik,	dan	pemecahan	masalah	berbasis	
angka.	
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• Tes	 Kemampuan	 Spasial:	 Mengukur	 kemampuan	
kandidat	dalam	memvisualisasikan	dan	memanipulasi	
objek	 dalam	 ruang.	 Tes	 ini	 sering	 digunakan	 untuk	
posisi	 yang	 memerlukan	 keterampilan	 desain	 atau	
teknik.	

b. Tes	Psikometri		
Tes	psikometri	fokus	pada	penilaian	aspek	psikologis	dan	
kepribadian	kandidat.	Tes	ini	meliputi:	
• Tes	 Kepribadian:	 Mengukur	 karakteristik	

kepribadian	kandidat,	 seperti	 ekstroversi,	 introversi,	
keterbukaan,	 dan	 stabilitas	 emosional.	 Contoh	 tes	
termasuk	 Inventori	 Kepribadian	 atau	 Model	 Lima	
Faktor	(Big	Five).	

• Tes	 Sikap:	 MengidentiPikasi	 sikap	 dan	 nilai-nilai	
kandidat	 terhadap	 pekerjaan,	 organisasi,	 dan	
lingkungan	 kerja.	 Tes	 ini	 sering	 digunakan	 untuk	
menentukan	 kesesuaian	 budaya	 dan	 motivasi	
kandidat.	

c. Tes	Proyektif	
Tes proyektif dirancang untuk mengeksplorasi aspek yang 
lebih mendalam dari kepribadian kandidat melalui tanggapan 
mereka terhadap stimulus ambiguitas. Tes ini mencakup:	
• Tes	 Gambar:	 Seperti	 Tes	 Tematik	 Apersepsi	 (TAT)	

yang	 meminta	 kandidat	 untuk	 membuat	 cerita	
berdasarkan	gambar	yang	disajikan.	

• Tes	Asosiasi	Kata:	Mengukur	reaksi	spontan	kandidat	
terhadap	 kata-kata	 stimulus	 untuk	 menilai	 pikiran	
bawah	sadar	dan	perasaan	mereka.	
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2. Proses	Pelaksanaan	Psikotes	
a. Persiapan	

Persiapan	 adalah	 langkah	 awal	 yang	 penting	 dalam	
pelaksanaan	psikotes.	Ini	melibatkan:	
• Pengaturan	Tempat:	Menyediakan	 lingkungan	yang	

tenang	dan	bebas	gangguan	untuk	melaksanakan	tes.	
Tempat	harus	nyaman	dan	terorganisir	dengan	baik.	

• Peralatan	 dan	 Administrasi:	 Menyediakan	 semua	
bahan	 dan	 alat	 yang	 diperlukan,	 seperti	 kertas	 tes,	
pensil,	 komputer,	 dan	 perangkat	 lunak	 yang	
diperlukan.	 Administrator	 harus	 terlatih	 untuk	
memastikan	tes	dilakukan	dengan	benar.	

b. Pelaksanaan	
Pelaksanaan	 tes	 harus	 dilakukan	 dengan	 prosedur	 yang	
konsisten	dan	adil.	Hal	ini	mencakup:	
• Instruksi	 yang	 Jelas:	 Memberikan	 instruksi	 yang	

jelas	dan	mudah	dipahami	kepada	kandidat	mengenai	
cara	mengerjakan	tes	dan	waktu	yang	diberikan.	

• Pengawasan:	 Mengawasi	 proses	 tes	 untuk	
memastikan	 bahwa	 kandidat	 mengikuti	 prosedur	
dengan	benar	dan	tidak	melakukan	kecurangan.	

c. Interpretasi	Hasil	
Interpretasi	 hasil	 tes	 adalah	 tahap	 krusial	 yang	
melibatkan:	
• Analisis	 Data:	 Menggunakan	 alat	 analisis	 statistik	

untuk	menginterpretasikan	hasil	tes,	seperti	skor	dan	
pola	jawaban.	

• Penilaian	 Kompetensi	 dan	 Karakter:	
Membandingkan	 hasil	 tes	 dengan	 kriteria	 pekerjaan	
untuk	menilai	kesesuaian	kandidat.	Misalnya,	apakah	
keterampilan	 kognitif	 kandidat	 memenuhi	
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persyaratan	posisi	atau	apakah	kepribadian	kandidat	
sesuai	dengan	budaya	perusahaan.	

3. Integrasi	Psikotes	dengan	Wawancara	
a. Menggabungkan	 Hasil	 Psikotes	 dan	 Wawancara	

Mengintegrasikan	 hasil	 psikotes	 dengan	 wawancara	
membantu	dalam	membuat	keputusan	yang	lebih	holistik.	
Proses	ini	melibatkan:	
• Menilai	Konsistensi:	Membandingkan	hasil	psikotes	

dengan	 informasi	 yang	 diperoleh	 dari	 wawancara	
untuk	memeriksa	konsistensi	dan	validitas.	

• Menyusun	ProYil	Kandidat:	Menggunakan	data	dari	
psikotes	 dan	 wawancara	 untuk	 membentuk	 proPil	
lengkap	 kandidat,	 mencakup	 keterampilan,	
kepribadian,	dan	kecocokan	budaya.	

b. Menyusun	ProYil	Kandidat	
Menyusun	profil	kandidat	yang	komprehensif	dengan:	

• Evaluasi	 Kekuatan	 dan	 Kelemahan:	 Mengidentifikasi	
kekuatan	 dan	 kelemahan	 kandidat	 berdasarkan	 hasil	
psikotes	dan	wawancara.	

• Menentukan	 Kesesuaian:	 Menilai	 apakah	 kandidat	
memiliki	 kemampuan	 dan	 karakteristik	 yang	 diperlukan	
untuk	 berhasil	 dalam	 posisi	 dan	 beradaptasi	 dengan	
budaya	organisasi.	

c. Menghindari	Bias	
Menghindari	 bias	 dalam	 penggunaan	 psikotes	 dan	

wawancara	dengan:	
• Menetapkan	 Standar	 Objektif:	 Menggunakan	 standar	

penilaian	 yang	 jelas	 dan	 objektif	 untuk	 mengurangi	
pengaruh	bias	pribadi.	
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• Mengawasi	Proses	Evaluasi:	Melibatkan	beberapa	penilai	
untuk	 memastikan	 keputusan	 perekrutan	 tidak	
dipengaruhi	oleh	pandangan	subjektif	atau	bias	individu.	

Dengan	menerapkan	psikotes	secara	efektif	dalam	proses	
rekrutmen,	 perusahaan	 dapat	 memperoleh	 informasi	
tambahan	 yang	 berharga	 mengenai	 kandidat	 dan	 membuat	
keputusan	 perekrutan	 yang	 lebih	 akurat	 dan	 adil.	 Psikotes,	
ketika	digabungkan	dengan	wawancara	dan	penilaian	lainnya,	
memberikan	 gambaran	 yang	 lebih	 lengkap	 dan	 mendalam	
tentang	kemampuan	dan	potensi	kandidat.	

C. Etika	dan	Kepatuhan	dalam	Wawancara	dan	Psikotes	
Etika	 dan	 kepatuhan	 merupakan	 aspek	 penting	 dalam	

proses	wawancara	 dan	 psikotes,	memastikan	 bahwa	 seluruh	
proses	 dilakukan	 secara	 adil,	 transparan,	 dan	 sesuai	 dengan	
hukum	yang	berlaku.	Aspek	ini	tidak	hanya	melindungi	hak-hak	
kandidat,	tetapi	juga	menjaga	integritas	dan	keandalan	proses	
rekrutmen.	Berikut	ini	adalah	beberapa	prinsip	utama	terkait	
etika	dan	kepatuhan	dalam	wawancara	dan	psikotes:	

1. Kode	Etik	Wawancara	dan	Psikotes	
a. Etika	Pewawancara	

• Kerahasiaan:	 Pewawancara	 harus	 menjaga	
kerahasiaan	 informasi	 yang	 diberikan	 oleh	 kandidat	
selama	 wawancara.	 Informasi	 pribadi,	 hasil	
wawancara,	dan	hasil	psikotes	harus	disimpan	dengan	
aman	 dan	 hanya	 diakses	 oleh	 pihak-pihak	 yang	
berwenang.	

• Objektivitas	 dan	 Keadilan:	 Pewawancara	 harus	
memastikan	 bahwa	 proses	 wawancara	 dilakukan	
secara	 objektif	 dan	 tidak	 bias.	 Ini	 termasuk	
menghindari	 diskriminasi	 berdasarkan	 ras,	 jenis	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	53	

kelamin,	 agama,	 usia,	 atau	 faktor	 pribadi	 lainnya.	
Kriteria	 penilaian	 harus	 jelas	 dan	 diterapkan	 secara	
konsisten	kepada	semua	kandidat.	

• Keterbukaan:	 Pewawancara	 harus	 memberikan	
informasi	yang	jelas	dan	transparan	kepada	kandidat	
mengenai	posisi,	tanggung	jawab,	dan	proses	seleksi.	
Ini	 membantu	 kandidat	 mempersiapkan	 diri	 dengan	
baik	 dan	 menghindari	 ketidakpastian	 yang	 dapat	
menyebabkan	stres.	

b. Etika	Psikotes 
• Keamanan	 dan	 Validitas:	 Tes	 psikometri	 harus	

dirancang	 dan	 dilaksanakan	 dengan	 standar	 yang	
tinggi	 untuk	memastikan	 hasil	 yang	 valid	 dan	 dapat	
diandalkan.	 Perusahaan	 harus	menggunakan	 tes	 yang	
telah	 diuji	 dan	 terbukti	 valid	 untuk	 tujuan	 yang	
dimaksudkan.	

• Perlindungan	 Data:	 Data	 yang	 dikumpulkan	 dari	
psikotes	 harus	 dilindungi	 dengan	 ketat.	 Hanya	
individu	yang	berwenang	yang	boleh	mengakses	hasil	
tes,	dan	data	pribadi	harus	dilindungi	 sesuai	dengan	
peraturan	 perlindungan	 data	 yang	 berlaku,	 seperti	
GDPR	atau	peraturan	lokal	lainnya.	

• Penyampaian	 Hasil:	 Hasil	 tes	 psikometrik	 harus	
disampaikan	 kepada	 kandidat	 dengan	 cara	 yang	
sensitif	 dan	 profesional.	 Kandidat	 berhak	 untuk	
memahami	 hasil	 tes	 dan	 bagaimana	 hasil	 tersebut	
digunakan	dalam	proses	seleksi.	

2. Kepatuhan	Hukum	dalam	Rekrutmen	
a. Regulasi	dan	Hukum	Tenaga	Kerja	

• Kepatuhan	 terhadap	 Undang-Undang:	 Proses	
wawancara	 dan	 psikotes	 harus	 mematuhi	 semua	
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peraturan	 dan	 undang-undang	 tenaga	 kerja	 yang	
berlaku.	 Ini	 termasuk	 peraturan	 tentang	 non-
diskriminasi,	 hak	 privasi,	 dan	 perlindungan	 data.	
Misalnya,	 di	 beberapa	 negara,	 ada	 undang-undang	
yang	melarang	penggunaan	informasi	tertentu	dalam	
proses	rekrutmen.	

• Hak	 Kandidat:	 Kandidat	 memiliki	 hak	 untuk	
mengetahui	 informasi	 tentang	 bagaimana	 data	
mereka	akan	digunakan	dan	hak	mereka	dalam	proses	
rekrutmen.	Ini	termasuk	hak	untuk	mengetahui	alasan	
penolakan	 jika	mereka	 tidak	diterima	setelah	proses	
seleksi.	

b. Kewajiban	Pemberi	Kerja 
• Akses	 dan	 Kesetaraan:	 Pemberi	 kerja	 harus	

memastikan	 bahwa	 proses	 wawancara	 dan	 psikotes	
memberikan	 kesempatan	 yang	 sama	 kepada	 semua	
kandidat.	Ini	termasuk	menyediakan	akomodasi	yang	
diperlukan	untuk	kandidat	dengan	kebutuhan	khusus	
dan	 memastikan	 bahwa	 proses	 seleksi	 tidak	
menguntungkan	 atau	 merugikan	 kandidat	
berdasarkan	 atribut	 yang	 tidak	 relevan	 dengan	
pekerjaan.	

• Pendidikan	 dan	 Pelatihan:	 Pewawancara	 dan	
administrator	tes	harus	mendapatkan	pelatihan	yang	
memadai	 tentang	 praktik	 terbaik	 dalam	 wawancara	
dan	 psikotes,	 serta	 tentang	 kepatuhan	 hukum	 dan	
etika.	Ini	membantu	mengurangi	risiko	kesalahan	dan	
bias	dalam	proses	seleksi.	
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3. Menangani	Kontroversi	dan	Keluhan	
a. Mengatasi	Masalah	Etis	

• Prosedur	 Pengaduan:	 Perusahaan	 harus	 memiliki	
prosedur	 pengaduan	 yang	 jelas	 dan	 efektif	 untuk	
menangani	masalah	etis	yang	mungkin	timbul	selama	
proses	wawancara	dan	psikotes.	Kandidat	harus	dapat	
mengajukan	 keluhan	 jika	 mereka	 merasa	 proses	
seleksi	tidak	adil	atau	melanggar	hak	mereka.	

• Penyelidikan	 dan	 Tindakan:	 Setiap	 keluhan	 harus	
diselidiki	secara	menyeluruh	dan	tindakan	yang	sesuai	
harus	 diambil	 untuk	 menyelesaikan	 masalah.	 Ini	
termasuk	 melakukan	 audit	 internal	 jika	 perlu	 dan	
menerapkan	 tindakan	 perbaikan	 untuk	 mencegah	
masalah	serupa	di	masa	depan.	

b. Menyusun	Kebijakan	Internal 
• Kebijakan	 dan	 Prosedur:	 Perusahaan	 harus	

menyusun	kebijakan	dan	prosedur	internal	yang	jelas	
mengenai	wawancara	dan	psikotes,	termasuk	pedoman	
etika	 dan	 kepatuhan.	 Kebijakan	 ini	 harus	
dikomunikasikan	 kepada	 semua	 pihak	 yang	 terlibat	
dalam	proses	rekrutmen	untuk	memastikan	pemahaman	
dan	kepatuhan	yang	konsisten.	

• Pembaruan	Berkala:	Kebijakan	dan	prosedur	harus	
diperbarui	 secara	 berkala	 untuk	 mencerminkan	
perubahan	 dalam	 hukum,	 praktik	 terbaik,	 dan	
perkembangan	 dalam	 psikologi	 kerja.	 Ini	membantu	
menjaga	relevansi	dan	efektivitas	proses	rekrutmen.	

Dengan	mematuhi	prinsip-prinsip	etika	dan	kepatuhan	dalam	
wawancara	 dan	 psikotes,	 perusahaan	 dapat	 memastikan	
bahwa	 proses	 rekrutmen	 dilakukan	 dengan	 adil,	 transparan,	
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dan	 profesional,	 sekaligus	 melindungi	 hak-hak	 kandidat	 dan	
meminimalkan	risiko	hukum.	
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BAB	V	
Kontrak	Kerja	Karyawan	
	

A. DeYinisi	dan	Tujuan	Kontrak	Kerja		
Kontrak	 kerja	 adalah	 perjanjian	 formal	 yang	 mengikat	

antara	 dua	 pihak,	 yakni	 karyawan	 dan	 perusahaan,	 yang	
mengatur	berbagai	aspek	terkait	hubungan	kerja.	Dokumen	ini	
mendefinisikan	hak	dan	 kewajiban	 kedua	 belah	 pihak	 secara	
jelas	 dan	 tegas,	 serta	 memberikan	 kepastian	 hukum	 bagi	
keduanya.	Kontrak	kerja	berfungsi	sebagai	dasar	hukum	untuk	
mengatur	 segala	 bentuk	 interaksi	 dalam	 konteks	 pekerjaan,	
termasuk	 tugas,	 tanggung	 jawab,	 kompensasi,	 dan	 ketentuan	
lainnya.	 Dengan	 adanya	 kontrak	 kerja,	 kedua	 belah	 pihak	
memiliki	acuan	yang	sah	untuk	menjalankan	dan	menegakkan	
perjanjian	yang	telah	disepakati.	

Secara	 umum,	 kontrak	 kerja	 dapat	 dibagi	 menjadi	
beberapa	 jenis,	 yang	masing-masing	memiliki	karakteristik	 dan	
tujuan	berbeda.	Jenis-jenis	kontrak	kerja	ini	meliputi:	
1. Kontrak	Kerja	Permanen	(Tetap):	Jenis	kontrak	ini	tidak	

memiliki	batas	waktu	tertentu	dan	berlanjut	hingga	salah	
satu	pihak	memutuskan	untuk	mengakhiri	hubungan	kerja	
sesuai	 ketentuan	 yang	 berlaku.	 Karyawan	 yang	 terikat	
dalam	 kontrak	 ini	 umumnya	mendapatkan	 berbagai	 hak	
dan	fasilitas	yang	lebih	stabil,	seperti	tunjangan	kesehatan,	
pensiun,	dan	cuti	tahunan.	

2. Kontrak	 Kerja	 Temporer	 (Sementara):	 Kontrak	 ini	
berlaku	 untuk	 jangka	 waktu	 tertentu	 dan	 biasanya	
digunakan	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 pekerjaan	 yang	
bersifat	 musiman	 atau	 proyek	 khusus.	 Setelah	 periode	
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yang	 disepakati	 berakhir,	 kontrak	 ini	 akan	 otomatis	
berakhir	 tanpa	 adanya	 kewajiban	 perpanjangan.	
Karyawan	 dalam	 jenis	 kontrak	 ini	 mungkin	 tidak	
mendapatkan	 semua	 tunjangan	 yang	 sama	 seperti	
karyawan	tetap.	

3. Kontrak	Kerja	Paruh	Waktu:	Kontrak	ini	berlaku	untuk	
karyawan	yang	bekerja	dengan	jam	kerja	yang	lebih	sedikit	
dibandingkan	 dengan	 karyawan	penuh	waktu.	Meskipun	
demikian,	kontrak	ini	masih	mengatur	hak	dan	kewajiban	
dasar,	namun	biasanya	dengan	kompensasi	dan	tunjangan	
yang	disesuaikan	dengan	jam	kerja	yang	lebih	sedikit.	

4. Kontrak	Kerja	Freelance	atau	Kontrak	Jasa:	Ini	adalah	
kontrak	 di	 mana	 seorang	 pekerja	 dipekerjakan	 untuk	
menyelesaikan	 tugas	 atau	 proyek	 tertentu	 dengan	 batas	
waktu	 yang	 ditentukan.	 Kontrak	 ini	 umumnya	 tidak	
mencakup	tunjangan	karyawan	tetap	dan	lebih	fokus	pada	
hasil	kerja	daripada	jam	kerja.	

Pentingnya	 kontrak	 kerja	 dalam	 hubungan	 kerja	 tidak	
dapat	 dipandang	 sebelah	 mata.	 Kontrak	 kerja	 memberikan	
kepastian	 hukum	 bagi	 kedua	 belah	 pihak	 dengan	 mengatur	
segala	 hal	 terkait	 pekerjaan	 secara	 jelas	 dan	 rinci.	 Hal	 ini	
mencakup	hak	dan	kewajiban	yang	harus	dipenuhi,	kompensasi	
yang	diterima,	dan	prosedur	untuk	penyelesaian	sengketa	yang	
mungkin	timbul.	Dengan	adanya	kontrak	kerja,	perusahaan	dan	
karyawan	 dapat	 menghindari	 potensi	 konflik	 dan	
ketidakpastian,	 serta	 memiliki	 landasan	 yang	 kuat	 untuk	
menangani	 permasalahan	 yang	 berkaitan	 dengan	 pekerjaan.	
Selain	 itu,	 kontrak	 kerja	 berfungsi	 sebagai	 alat	 perlindungan	
hukum	 yang	 penting,	 memastikan	 bahwa	 hak-hak	 karyawan	
terlindungi	 dan	 bahwa	 perusahaan	 dapat	 menjalankan	
operasionalnya	dengan	dasar	hukum	yang	jelas.	
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Perbedaan	 Kontrak	 Kerja	 dan	 Perjanjian	 Kerja	 dalam	
Konteks	Hukum	Ketenagakerjaan	

Dalam	 konteks	 hukum	 ketenagakerjaan,	 istilah	 "kontrak	
kerja"	 dan	 "perjanjian	 kerja"	 sering	 kali	 digunakan	 secara	
bergantian,	 namun	 keduanya	 memiliki	 perbedaan	 mendasar	
yang	 perlu	 dipahami	 untuk	memastikan	 kepatuhan	 terhadap	
peraturan	 yang	 berlaku	 dan	 untuk	 melindungi	 hak-hak	
karyawan	serta	perusahaan.	

Kontrak	Kerja	
Kontrak	 kerja	 adalah	 dokumen	 formal	 yang	 mengikat	

secara	hukum	dan	mencakup	perjanjian	antara	karyawan	dan	
pemberi	 kerja	 terkait	 hak,	 kewajiban,	 dan	 tanggung	 jawab	
dalam	 hubungan	 kerja.	 Kontrak	 kerja	 sering	 kali	 dianggap	
sebagai	 instrumen	 hukum	 yang	 lebih	 terperinci	 dan	 spesifik,	
yang	 dirancang	 untuk	 menjelaskan	 dengan	 jelas	 dan	 detail	
tentang	kondisi	kerja,	termasuk:	
• Durasi	Kontrak:	Apakah	kontrak	tersebut	bersifat	 tetap,	

sementara,	atau	paruh	waktu.	
• Deskripsi	Pekerjaan:	Rincian	tugas	dan	tanggung	jawab	

yang	harus	dilaksanakan	oleh	karyawan.	
• Gaji	 dan	 Tunjangan:	 Struktur	 kompensasi	 yang	

mencakup	 gaji	 pokok,	 bonus,	 tunjangan	 kesehatan,	 dan	
fasilitas	lainnya.	

• Ketentuan	 Pengakhiran:	 Prosedur	 dan	 syarat-syarat	
untuk	 mengakhiri	 kontrak,	 baik	 oleh	 karyawan	 maupun	
perusahaan.	

Kontrak	 kerja	 sering	 kali	 diatur	 oleh	 undang-undang	
ketenagakerjaan	yang	berlaku	di	suatu	negara	dan	memberikan	
perlindungan	hukum	bagi	kedua	belah	pihak.	Ketentuan	dalam	
kontrak	 kerja	 bersifat	 mengikat	 dan	 pelanggaran	 terhadap	
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ketentuan	tersebut	dapat	mengakibatkan	konsekuensi	hukum,	
seperti	denda	atau	tuntutan	hukum.	

Perjanjian	Kerja	
Perjanjian	kerja,	di	sisi	lain,	adalah	istilah	yang	lebih	umum	

dan	dapat	mencakup	berbagai	bentuk	kesepakatan	yang	tidak	
selalu	memerlukan	dokumen	formal	atau	detil	yang	mendalam	
seperti	 kontrak	 kerja.	 Perjanjian	 kerja	 dapat	 meliputi	
kesepakatan	lisan	atau	tulisan	yang	lebih	sederhana	mengenai	
syarat-syarat	 hubungan	 kerja.	 Beberapa	 karakteristik	 dari	
perjanjian	kerja	meliputi:	
• Fleksibilitas:	 Perjanjian	 kerja	 dapat	 dibuat	 secara	 lisan	

atau	 tertulis,	 dan	mungkin	 tidak	mencakup	 semua	detail	
seperti	yang	terdapat	dalam	kontrak	kerja.	

• Ruang	 Lingkup:	 Perjanjian	 kerja	 biasanya	 mencakup	
aspek-aspek	dasar	dari	hubungan	kerja,	tetapi	tidak	selalu	
menyediakan	 perlindungan	 hukum	 yang	 sama	 seperti	
kontrak	kerja	formal.	

• Kewajiban	 dan	 Hak:	 Perjanjian	 kerja	 mungkin	 lebih	
umum	 dalam	 menetapkan	 hak	 dan	 kewajiban,	 tanpa	
menyertakan	detail	 yang	mendalam	 tentang	 aspek-aspek	
tertentu	dari	hubungan	kerja.	

Perbedaan	Utama	
1. Detail	 dan	 Formalitas:	 Kontrak	 kerja	 umumnya	 lebih	

terperinci	 dan	 formal	 dibandingkan	 perjanjian	 kerja.	
Kontrak	 kerja	mencakup	 semua	 aspek	 terkait	 pekerjaan	
secara	 mendetail,	 sedangkan	 perjanjian	 kerja	 mungkin	
hanya	mencakup	poin-poin	dasar.	

2. Kepatuhan	 Hukum:	 Kontrak	 kerja	 sering	 kali	 diatur	
secara	 ketat	 oleh	 undang-undang	 ketenagakerjaan,	
memberikan	 perlindungan	 hukum	 yang	 lebih	 besar	 bagi	
karyawan	 dan	 perusahaan.	 Perjanjian	 kerja,	 khususnya	
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yang	 tidak	 tertulis,	 mungkin	 tidak	 memiliki	 kekuatan	
hukum	yang	sama	atau	perlindungan	yang	memadai.	

3. Keterikatan:	 Pelanggaran	 terhadap	 kontrak	 kerja	 dapat	
mengakibatkan	 konsekuensi	 hukum	 serius,	 termasuk	
denda	atau	 tuntutan	hukum.	Sebaliknya,	perjanjian	kerja	
yang	 tidak	 formal	mungkin	 lebih	 sulit	 untuk	 ditegakkan	
secara	 hukum	 dan	 mungkin	 tidak	 memberikan	
perlindungan	yang	sama.	

Secara	keseluruhan,	memahami	perbedaan	antara	kontrak	
kerja	 dan	 perjanjian	 kerja	 penting	 untuk	memastikan	 bahwa	
hak-hak	dan	kewajiban	dalam	hubungan	kerja	diatur	dengan	
jelas	 dan	 sesuai	 dengan	 ketentuan	 hukum	 yang	 berlaku.	
Kontrak	 kerja	 memberikan	 struktur	 yang	 lebih	 solid	 dan	
perlindungan	 hukum	 yang	 lebih	 kuat,	 sementara	 perjanjian	
kerja	mungkin	lebih	fleksibel	tetapi	kurang	terperinci.	

B. Komponen	Utama	dalam	Kontrak	Kerja	
Kontrak	kerja	adalah	dokumen	yang	mengatur	hubungan	

antara	 karyawan	 dan	 perusahaan.	 Komponen	 utama	 dalam	
kontrak	kerja	harus	mencakup	berbagai	elemen	penting	untuk	
memastikan	 hak	 dan	 kewajiban	 kedua	 belah	 pihak	 jelas	 dan	
terlindungi.	 Berikut	 adalah	 komponen	utama	yang	harus	 ada	
dalam	kontrak	kerja:	

1. Identitas	Pihak-Pihak	yang	Terlibat	
• Informasi	 Perusahaan:	 Nama	 lengkap	 perusahaan,	

alamat,	 dan	 informasi	 kontak.	 Jika	 perusahaan	
merupakan	 entitas	 hukum,	 detail	 mengenai	 status	
hukumnya	juga	harus	dicantumkan.	

• Informasi	 Karyawan:	 Nama	 lengkap	 karyawan,	
alamat,	 dan	 informasi	 kontak.	 Informasi	 ini	 penting	
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untuk	 memastikan	 kejelasan	 mengenai	 pihak	 yang	
terlibat	dalam	kontrak.	

2. Deskripsi	Pekerjaan	
• Jabatan	 dan	 Tugas:	 Rincian	 tentang	 posisi	 yang	

dipegang	 karyawan	 serta	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	
yang	 akan	 diemban.	 Deskripsi	 ini	 harus	 cukup	 detail	
untuk	 menghindari	 kebingungan	 mengenai	 apa	 yang	
diharapkan	dari	karyawan.	

• Tempat	Kerja:	Lokasi	di	mana	karyawan	akan	bekerja,	
serta	 kemungkinan	 adanya	 tugas	 di	 lokasi	 lain	 jika	
diperlukan.	

3. Durasi	Kontrak	
• Masa	Berlaku:	 Jangka	waktu	kontrak,	apakah	bersifat	

tetap	 (permanen),	 sementara	 (temporal),	 atau	
berdasarkan	proyek	tertentu.	

• Masa	 Percobaan:	 Ketentuan	 mengenai	 periode	
percobaan,	 jika	 ada,	 serta	 syarat-syarat	 yang	 harus	
dipenuhi	selama	periode	tersebut.	

• Perpanjangan	 Kontrak:	 Ketentuan	 tentang	
kemungkinan	perpanjangan	kontrak	jika	diperlukan.	

4. Gaji	dan	Tunjangan	
• Gaji	Pokok:	Besaran	gaji	yang	akan	diterima	karyawan,	

cara	dan	frekuensi	pembayaran	(misalnya	bulanan).	
• Tunjangan	dan	Bonus:	Informasi	mengenai	tunjangan	

tambahan	 yang	 mungkin	 diterima,	 seperti	 tunjangan	
kesehatan,	 tunjangan	 transportasi,	 bonus	 kinerja,	 atau	
bonus	tahunan.	

• Potongan	 dan	 Pajak:	 Ketentuan	 mengenai	 potongan	
dari	gaji,	termasuk	pajak	dan	kontribusi	jaminan	sosial.	
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5. Jam	Kerja	dan	Cuti	
• Jam	 Kerja:	 Rincian	 mengenai	 jam	 kerja	 yang	

diharapkan,	termasuk	hari	kerja	dan	jam	kerja	harian.	
• Cuti:	 Ketentuan	 mengenai	 hak	 cuti,	 seperti	 cuti	

tahunan,	cuti	sakit,	dan	cuti	melahirkan.	Juga	termasuk	
prosedur	untuk	mengajukan	cuti.	

6. Ketentuan	Pengakhiran	
• Pengakhiran	Kontrak:	Ketentuan	 tentang	bagaimana	

kontrak	 dapat	 diakhiri	 oleh	 kedua	 belah	 pihak,	
termasuk	 pemberitahuan	 yang	 diperlukan	 dan	 alasan	
yang	dapat	diterima	untuk	pemutusan	hubungan	kerja.	

• Pesangon	 dan	 Hak-Hak	 Setelah	 Pengakhiran:	
Ketentuan	 mengenai	 hak-hak	 yang	 akan	 diterima	
karyawan	 setelah	 kontrak	 berakhir,	 seperti	 pesangon,	
pembayaran	 sisa	 gaji,	 dan	 pengembalian	 barang	
perusahaan.	

7. Ketentuan	Kerahasiaan	dan	Non-Kompetisi	
• Kerahasiaan:	 Ketentuan	 mengenai	 kewajiban	

karyawan	 untuk	 menjaga	 kerahasiaan	 informasi	
perusahaan	 dan	 data	 penting	 lainnya	 selama	 dan	
setelah	masa	kerja.	

• Non-Kompetisi:	 Jika	 ada,	 ketentuan	 mengenai	
larangan	 bagi	 karyawan	 untuk	 bekerja	 di	 perusahaan	
pesaing	 atau	 memulai	 usaha	 yang	 bersaing	 setelah	
kontrak	berakhir.	

8. Penyelesaian	Sengketa	
• Prosedur	 Penyelesaian	 Sengketa:	 Ketentuan	

mengenai	 bagaimana	 sengketa	 yang	 timbul	 antara	
karyawan	dan	perusahaan	akan	diselesaikan,	termasuk	
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metode	 penyelesaian	 sengketa	 seperti	 mediasi	 atau	
arbitrase.	

• Hukum	 yang	 Berlaku:	 Hukum	 yang	 akan	 mengatur	
kontrak	 dan	 penyelesaian	 sengketa,	 biasanya	 hukum	
ketenagakerjaan	yang	berlaku	di	wilayah	hukum	tempat	
perusahaan	beroperasi.	

9. Klausul-Klausul	Tambahan	
• Perubahan	 Kontrak:	 Prosedur	 untuk	 melakukan	

perubahan	 pada	 kontrak	 kerja,	 termasuk	 persetujuan	
dari	 kedua	 belah	 pihak	 dan	 dokumentasi	 yang	
diperlukan.	

• Ketentuan	 Umum:	 Klausul-klausul	 umum	 yang	
mungkin	diperlukan,	seperti	ketentuan	mengenai	force	
majeure	 (keadaan	 luar	 biasa),	 peraturan	 perusahaan,	
dan	lain-lain.	

Setiap	 komponen	 ini	 memainkan	 peran	 penting	 dalam	
memastikan	bahwa	kontrak	kerja	mencakup	semua	aspek	yang	
diperlukan	 untuk	 hubungan	 kerja	 yang	 transparan	 dan	 adil.	
Penyusunan	 kontrak	 kerja	 yang	 jelas	 dan	 komprehensif	
membantu	 mengurangi	 risiko	 konflik	 dan	 memberikan	
kepastian	hukum	bagi	kedua	belah	pihak.	

C. Perubahan	dan	Pengakhiran	Kontrak	Kerja	
Perubahan	 dan	 pengakhiran	 kontrak	 kerja	 adalah	 aspek	

penting	 dalam	 manajemen	 hubungan	 kerja	 yang	 perlu	
dipahami	 secara	 mendalam.	 Keduanya	 memerlukan	
pemahaman	 yang	 jelas	 mengenai	 ketentuan	 hukum	 dan	
prosedur	yang	tepat	agar	 tidak	mengakibatkan	sengketa	atau	
masalah	 hukum.	 Berikut	 adalah	 penjelasan	 mengenai	
perubahan	dan	pengakhiran	kontrak	kerja:	
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Perubahan	Kontrak	Kerja	
1. Alasan	Perubahan	Kontrak:	

• Perubahan	 Tugas	 dan	 Tanggung	 Jawab:	 Dalam	
beberapa	kasus,	perubahan	dalam	struktur	organisasi	
atau	kebutuhan	bisnis	dapat	memerlukan	penyesuaian	
dalam	deskripsi	pekerjaan	karyawan.	

• Perubahan	 Kondisi	 Ekonomi	 atau	 Keuangan:	
Perubahan	 dalam	 kondisi	 ekonomi	 atau	 keuangan	
perusahaan	 dapat	mengakibatkan	 penyesuaian	 dalam	
kompensasi	atau	tunjangan.	

• Perubahan	 Peraturan	 atau	 Undang-Undang:	
Perubahan	 dalam	 undang-undang	 ketenagakerjaan	
yang	 berlaku	 dapat	 memaksa	 perusahaan	 untuk	
memperbarui	 kontrak	 kerja	 agar	 sesuai	 dengan	
peraturan	baru.	

2. Prosedur	Perubahan	Kontrak:	
• Persetujuan	 Bersama:	 Perubahan	 kontrak	 kerja	

umumnya	 memerlukan	 persetujuan	 dari	 kedua	 belah	
pihak,	 yaitu	 perusahaan	 dan	 karyawan.	 Setiap	
perubahan	harus	didokumentasikan	secara	tertulis	dan	
disetujui	oleh	kedua	belah	pihak.	

• Dokumentasi	 Perubahan:	 Semua	 perubahan	 harus	
dicatat	 dalam	 addendum	 atau	 amandemen	 yang	
merupakan	bagian	dari	kontrak	kerja	asli.	Dokumen	ini	
harus	memuat	rincian	perubahan	yang	disetujui	 serta	
tanggal	efektif	perubahan.	

• Komunikasi	 yang	 Jelas:	 Karyawan	 harus	 diberitahu	
secara	jelas	tentang	alasan	dan	dampak	dari	perubahan	
kontrak	 untuk	 menghindari	 kebingungan	 atau	
penolakan.	
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3. Konsekuensi	Perubahan:	
• Pembaruan	 Hak	 dan	 Kewajiban:	 Perubahan	 pada	

kontrak	kerja	dapat	mempengaruhi	hak	dan	kewajiban	
kedua	 belah	 pihak.	 Oleh	 karena	 itu,	 penting	 untuk	
memahami	 bagaimana	 perubahan	 tersebut	 akan	
mempengaruhi	status	dan	ketentuan	kerja.	

• Kepatuhan	Hukum:	Pastikan	bahwa	semua	perubahan	
sesuai	 dengan	 hukum	 ketenagakerjaan	 yang	 berlaku	
untuk	menghindari	masalah	hukum.	

Pengakhiran	Kontrak	Kerja	
1. Alasan	Pengakhiran	Kontrak:	

• Pengakhiran	oleh	Perusahaan:	Biasanya	disebabkan	
oleh	 alasan	 seperti	 penurunan	 kinerja,	 pelanggaran	
kebijakan	 perusahaan,	 atau	 kondisi	 ekonomi	 yang	
memaksa	perusahaan	untuk	mengurangi	tenaga	kerja.	

• Pengakhiran	 oleh	 Karyawan:	 Karyawan	 mungkin	
memilih	 untuk	 mengundurkan	 diri	 karena	 alasan	
pribadi,	 tawaran	 pekerjaan	 yang	 lebih	 baik,	 atau	
ketidakpuasan	terhadap	kondisi	kerja.	

• Pengakhiran	 Berdasarkan	 Kesepakatan	 Bersama:	
Kedua	 belah	 pihak	 dapat	 sepakat	 untuk	 mengakhiri	
kontrak	kerja	secara	mutual	jika	dianggap	terbaik	bagi	
kedua	belah	pihak.	

2. Prosedur	Pengakhiran	Kontrak:	
• Pemberitahuan	Pengakhiran:	Biasanya,	kontrak	kerja	

akan	 mencantumkan	 ketentuan	 mengenai	 masa	
pemberitahuan	 yang	 harus	 dipatuhi	 oleh	 pihak	 yang	
ingin	mengakhiri	kontrak.	Misalnya,	pihak	perusahaan	
atau	 karyawan	 harus	 memberikan	 pemberitahuan	
minimal	30	hari	sebelum	pengakhiran.	
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• Proses	 Administratif:	 Pengakhiran	 kontrak	 harus	
diikuti	 dengan	 proses	 administratif	 yang	 mencakup	
penyelesaian	hak-hak	karyawan	seperti	gaji	yang	belum	
dibayar,	tunjangan,	dan	hak	pesangon	jika	berlaku.	

• Dokumentasi	 Pengakhiran:	 Pengakhiran	 kontrak	
harus	didokumentasikan	secara	formal	untuk	mencatat	
tanggal	 pengakhiran	 dan	 alasan,	 serta	 untuk	
memastikan	bahwa	semua	kewajiban	telah	dipenuhi.	

3. Hak	dan	Kewajiban	Pasca-Pengakhiran:	
• Pesangon:	 Karyawan	 mungkin	 berhak	 menerima	

pesangon	 atau	 kompensasi	 akhir	 sesuai	 dengan	
ketentuan	 dalam	 kontrak	 dan	 undang-undang	
ketenagakerjaan	yang	berlaku.	

• Pengembalian	Barang	Perusahaan:	Karyawan	harus	
mengembalikan	 barang-barang	 perusahaan	 seperti	
peralatan,	dokumen,	atau	akses	ke	sistem	yang	mungkin	
masih	dimiliki.	

• Kewajiban	 Kerahasiaan:	 Ketentuan	 mengenai	
kerahasiaan	 informasi	 perusahaan	 biasanya	 tetap	
berlaku	bahkan	setelah	kontrak	berakhir.	

4. Penyelesaian	Sengketa:	
• Proses	 Penyelesaian	 Sengketa:	 Jika	 terjadi	

perselisihan	 terkait	 pengakhiran	 kontrak,	 baik	
karyawan	 maupun	 perusahaan	 dapat	 menggunakan	
mekanisme	 penyelesaian	 sengketa	 yang	 telah	
disepakati	 dalam	 kontrak,	 seperti	 mediasi	 atau	
arbitrase.	

• Hukum	 yang	 Berlaku:	 Sengketa	 terkait	 pengakhiran	
kontrak	 harus	 diselesaikan	 sesuai	 dengan	 hukum	
ketenagakerjaan	yang	berlaku	di	wilayah	hukum	tempat	
perusahaan	beroperasi.	
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Memahami	prosedur	perubahan	dan	pengakhiran	kontrak	
kerja	sangat	penting	untuk	menjaga	hubungan	kerja	yang	sehat	
dan	mematuhi	peraturan	hukum.	Dengan	mengikuti	prosedur	
yang	 tepat	 dan	 mendokumentasikan	 semua	 perubahan	 dan	
pengakhiran	 secara	 formal,	 baik	 perusahaan	 maupun	
karyawan	dapat	meminimalkan	risiko	konflik	dan	memastikan	
bahwa	hak	serta	kewajiban	terpenuhi	dengan	adil.	
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BAB	VI	
Pelatihan	dan		

Pengembangan	Karyawan	
	
	

A. Konsep	Dasar	Pelatihan	dan	Pengembangan	Karyawan		

	DeYinisi	dan	Tujuan	Pelatihan	
Pelatihan	adalah	proses	sistematis	yang	dirancang	untuk	

meningkatkan	 keterampilan,	 pengetahuan,	 dan	 kompetensi	
karyawan	agar	mereka	dapat	menjalankan	tugas	dan	tanggung	
jawab	 mereka	 dengan	 lebih	 efektif.	 Secara	 umum,	 pelatihan	
bertujuan	 untuk	mengembangkan	 kemampuan	 individu	 dalam	
rangka	 mencapai	 tujuan	 organisasi.	 Proses	 ini	 melibatkan	
berbagai	 metode	 dan	 teknik	 yang	 disesuaikan	 dengan	
kebutuhan	spesifik	karyawan	dan	organisasi,	seperti	seminar,	
workshop,	kursus,	dan	pelatihan	di	tempat	kerja.	

Tujuan	 utama	 pelatihan	 adalah	 untuk	 meningkatkan	
kinerja	 karyawan	 dengan	 menyediakan	 mereka	 dengan	
pengetahuan	 dan	 keterampilan	 yang	 diperlukan	 untuk	
menyelesaikan	 tugas-tugas	 mereka	 dengan	 lebih	 baik.	
Pelatihan	dapat	membantu	karyawan	memahami	prosedur	dan	
teknologi	 terbaru,	 memperbaiki	 teknik	 kerja,	 serta	
meningkatkan	 keterampilan	 interpersonal	 dan	 manajerial.	
Dengan	 meningkatkan	 keterampilan	 teknis	 dan	 non-teknis,	
pelatihan	 dapat	 berkontribusi	 pada	 peningkatan	produktivitas	
dan	efisiensi	kerja,	mengurangi	 kesalahan,	 serta	meningkatkan	
kualitas	output	kerja.	

Selain	 itu,	 pelatihan	 juga	 berperan	 penting	 dalam	
mempersiapkan	 karyawan	 untuk	 posisi	 atau	 tanggung	 jawab	
yang	lebih	tinggi	dalam	organisasi.	Melalui	pelatihan,	karyawan	
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dapat	 mengembangkan	 keterampilan	 yang	 diperlukan	 untuk	
promosi	 dan	 perkembangan	 karier.	 Program	 pelatihan	 yang	
efektif	 dapat	 meningkatkan	 motivasi	 dan	 kepuasan	 kerja,	
karena	karyawan	merasa	dihargai	dan	diberikan	kesempatan	
untuk	berkembang.	Hal	ini	dapat	mengarah	pada	retensi	yang	
lebih	tinggi	dan	mengurangi	tingkat	turnover	karyawan,	yang	
pada	akhirnya	menguntungkan	bagi	stabilitas	dan	kontinuitas	
organisasi.	
Secara	keseluruhan,	pelatihan	adalah	alat	strategis	yang	tidak	
hanya	berfokus	pada	peningkatan	keterampilan	 teknis,	 tetapi	
juga	 pada	 pengembangan	 kemampuan	 manajerial	 dan	
kepemimpinan.	 Dengan	 mendukung	 pertumbuhan	 dan	
pengembangan	 karyawan,	 pelatihan	membantu	 menciptakan	
tenaga	kerja	yang	lebih	terampil	dan	berkomitmen,	yang	pada	
gilirannya	 dapat	 berkontribusi	 pada	 pencapaian	 tujuan	
organisasi	dan	daya	saing	di	pasar.	

DeYinisi	dan	Tujuan	Pengembangan	Karyawan	
Pengembangan	 karyawan	 merujuk	 pada	 proses	

berkelanjutan	yang	bertujuan	untuk	meningkatkan	potensi	dan	
keterampilan	 individu	dalam	konteks	 jangka	panjang,	dengan	
fokus	 pada	 pertumbuhan	 pribadi	 dan	 profesional	 mereka.	
Berbeda	dengan	pelatihan	yang	seringkali	bersifat	spesifik	dan	
berorientasi	 pada	 tugas-tugas	 tertentu,	 pengembangan	
karyawan	 lebih	 bersifat	 strategis	 dan	 komprehensif.	
Pengembangan	ini	melibatkan	berbagai	aktivitas	yang	dirancang	
untuk	membekali	 karyawan	 dengan	 keterampilan	 yang	 akan	
mendukung	 kemajuan	 mereka	 dalam	 karier	 dan	
memungkinkan	mereka	untuk	beradaptasi	dengan	perubahan	
lingkungan	kerja	serta	teknologi	baru.	

Tujuan	 utama	 dari	 pengembangan	 karyawan	 adalah	
mempersiapkan	 individu	 untuk	 mengambil	 tanggung	 jawab	
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yang	 lebih	 besar	 dan	 posisi	 kepemimpinan	 di	 masa	 depan.	
Dengan	 memberikan	 akses	 kepada	 karyawan	 untuk	
pengembangan	diri	yang	berkelanjutan,	organisasi	membantu	
mereka	meningkatkan	keterampilan	manajerial,	 kepemimpinan,	
dan	 kemampuan	 analitis.	 Hal	 ini	 tidak	 hanya	 memperluas	
kompetensi	 karyawan	 tetapi	 juga	 mempersiapkan	 mereka	
untuk	 menghadapi	 tantangan	 yang	 lebih	 kompleks	 dan	
bervariasi	 dalam	 karier	 mereka.	 Pengembangan	 karyawan	
seringkali	mencakup	perencanaan	karier,	mentor,	coaching,	serta	
peluang	 belajar	 dan	 pertumbuhan	 yang	 lebih	 luas,	 seperti	
pelatihan	lintas	fungsi	dan	proyek-proyek	khusus.	

Selain	 itu,	 pengembangan	 karyawan	 berkontribusi	 pada	
penciptaan	budaya	organisasi	yang	mendukung	pembelajaran	
dan	 inovasi.	 Karyawan	 yang	merasa	 bahwa	mereka	memiliki	
peluang	untuk	berkembang	secara	profesional	cenderung	lebih	
terlibat,	berkomitmen,	dan	puas	dengan	pekerjaan	mereka.	Ini	
dapat	 mengarah	 pada	 peningkatan	 retensi	 karyawan	 dan	
mengurangi	tingkat	turnover.	Dengan	investasi	yang	tepat	dalam	
pengembangan	 karyawan,	 organisasi	 dapat	 membangun	 tim	
yang	 lebih	 kompeten	dan	 siap	untuk	menghadapi	 perubahan	
yang	cepat	dalam	industri,	serta	dapat	memanfaatkan	potensi	
penuh	karyawan	untuk	mencapai	tujuan	strategis	perusahaan.	

Secara	 keseluruhan,	 pengembangan	 karyawan	 adalah	
elemen	 kunci	 dalam	manajemen	 sumber	 daya	manusia	 yang	
menekankan	 pertumbuhan	 jangka	 panjang	 dan	 perencanaan	
karier.	 Tujuan	 pengembangan	 ini	 adalah	 untuk	menciptakan	
tenaga	kerja	yang	tidak	hanya	efektif	dalam	peran	mereka	saat	
ini	 tetapi	 juga	 siap	 untuk	 menghadapi	 dan	 memanfaatkan	
peluang	masa	depan.	Ini	membantu	membangun	fondasi	yang	
solid	 bagi	 kesuksesan	 individu	 dan	 organisasi,	 dengan	 fokus	
pada	 pencapaian	 tujuan	 bersama	 melalui	 investasi	 dalam	
kapasitas	manusia	yang	berkelanjutan.	
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B. Metode	dan	Teknik	Pelatihan	
Pelatihan	 karyawan	 memerlukan	 berbagai	 metode	 dan	

teknik	 untuk	 memastikan	 bahwa	 proses	 belajar	 efektif	 dan	
sesuai	 dengan	 kebutuhan	 individu	 serta	 tujuan	 organisasi.	
Metode	dan	teknik	pelatihan	yang	diterapkan	dapat	bervariasi,	
mulai	dari	pendekatan	tradisional	hingga	 inovatif,	 tergantung	
pada	 konteks	 dan	 tujuan	 pelatihan.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
metode	dan	teknik	pelatihan	yang	umum	digunakan:	

1. Metode	Pelatihan	Tradisional	
• Pelatihan	di	Tempat	Kerja	(On-the-Job	Training)	

Metode	 ini	 melibatkan	 pelatihan	 langsung	 di	 tempat	
kerja,	 di	 mana	 karyawan	 belajar	 sambil	 melakukan	
pekerjaan	 mereka.	 Ini	 termasuk	 pembelajaran	 dari	
mentor	atau	supervisor,	serta	praktik	langsung	dengan	
tugas-tugas	yang	relevan.	Keuntungan	dari	metode	ini	
adalah	 karyawan	 dapat	 langsung	 mengaplikasikan	
keterampilan	yang	dipelajari	dalam	konteks	pekerjaan	
mereka	 sehari-hari,	 sehingga	meningkatkan	 relevansi	
dan	efektivitas	pelatihan.	

• Kelas	Tatap	Muka	dan	Seminar	
Metode	 ini	 melibatkan	 sesi	 pelatihan	 yang	 dilakukan	
dalam	bentuk	 kelas	 atau	 seminar,	 di	mana	 instruktur	
memberikan	 materi	 kepada	 sekelompok	 peserta.	
Metode	 ini	 efektif	 untuk	 menyampaikan	 informasi	
teoretis	 dan	 konseptual	 secara	 langsung.	 Kelas	 tatap	
muka	 memungkinkan	 interaksi	 langsung	 antara	
instruktur	 dan	 peserta,	memungkinkan	 diskusi,	 tanya	
jawab,	dan	studi	kasus	yang	mendalam.	

• Workshop	
Workshop	 adalah	 sesi	 pelatihan	 interaktif	 yang	
dirancang	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 praktis	
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melalui	 kegiatan	 kelompok	 dan	 simulasi.	 Biasanya,	
workshop	 melibatkan	 latihan	 langsung,	 role-playing,	
dan	 diskusi	 kelompok	 yang	 memungkinkan	 peserta	
untuk	menerapkan	 keterampilan	 baru	 dalam	 konteks	
praktis.	 Ini	 efektif	 untuk	 mengembangkan	
keterampilan	interpersonal	dan	kepemimpinan.	

2. Metode	Pelatihan	Modern	
• E-Learning	

E-learning	atau	pelatihan	berbasis	online	memanfaatkan	
teknologi	 digital	 untuk	 menyampaikan	 materi	 pelatihan	
melalui	 platform	 online.	 Metode	 ini	 memungkinkan	
peserta	untuk	mengakses	materi	pelatihan	kapan	saja	
dan	di	mana	saja,	yang	memberikan	fleksibilitas	dalam	
belajar.	E-learning	sering	kali	mencakup	modul-modul	
interaktif,	 video,	 kuis,	 dan	 forum	 diskusi	 yang	 dapat	
disesuaikan	dengan	kebutuhan	individu.	

• Simulasi	dan	Pelatihan	Berbasis	Game	
Simulasi	dan	pelatihan	berbasis	game	menggunakan	teknik	
gamifikasi	untuk	menciptakan	pengalaman	belajar	yang	
imersif	 dan	 menyenangkan.	 Dengan	 mensimulasikan	
situasi	kerja	atau	tantangan	yang	relevan,	peserta	dapat	
berlatih	keterampilan	dalam	lingkungan	yang	aman	dan	
terkontrol.	 Teknik	 ini	 efektif	 untuk	 meningkatkan	
keterampilan	 problem-solving	 dan	 pengambilan	
keputusan.	

• Pelatihan	Virtual	(Virtual	Reality)	
Teknologi	 Virtual	 Reality	 (VR)	 digunakan	 untuk	
menciptakan	 lingkungan	pelatihan	 yang	 simulatif	 dan	
realistis.	 VR	 memungkinkan	 peserta	 untuk	 berlatih	
keterampilan	dalam	konteks	yang	mirip	dengan	situasi	
dunia	 nyata,	 yang	 meningkatkan	 keterlibatan	 dan	



74	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

pemahaman.	Ini	sangat	berguna	dalam	pelatihan	untuk	
keterampilan	teknis	yang	kompleks	dan	situasi	berisiko	
tinggi.	

3. Pengukuran	dan	Evaluasi	Efektivitas	Pelatihan	
• Survei	Umpan	Balik	

Mengumpulkan	 umpan	 balik	 dari	 peserta	 pelatihan	
melalui	 survei	 adalah	metode	 yang	 umum	 digunakan	
untuk	 mengevaluasi	 pengalaman	 dan	 efektivitas	
pelatihan.	 Survei	 ini	 dapat	 mencakup	 pertanyaan	
tentang	kepuasan,	pemahaman	materi,	dan	penerapan	
keterampilan	dalam	pekerjaan.	

• Penilaian	Kinerja	
Mengukur	perubahan	dalam	kinerja	karyawan	setelah	
pelatihan	dapat	memberikan	gambaran	tentang	sejauh	
mana	 pelatihan	 berdampak	 pada	 pekerjaan	 mereka.	
Penilaian	kinerja	dapat	mencakup	evaluasi	oleh	atasan,	
pengukuran	produktivitas,	dan	analisis	hasil	kerja.	

• Analisis	ROI	(Return	on	Investment)	
ROI	 dari	 pelatihan	 dapat	 dihitung	 dengan	
membandingkan	biaya	pelatihan	dengan	manfaat	yang	
diperoleh,	 seperti	 peningkatan	 produktivitas,	
pengurangan	 kesalahan,	 dan	 efisiensi	 operasional.	
Analisis	 ROI	membantu	 organisasi	menilai	 efektivitas	
dan	manfaat	finansial	dari	investasi	dalam	pelatihan.	

Dengan	 menggabungkan	 berbagai	 metode	 dan	 teknik	
pelatihan,	 organisasi	 dapat	 menciptakan	 program	 pelatihan	
yang	 komprehensif	 dan	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 karyawan	
serta	 tujuan	 strategis	 perusahaan.	 Pilihan	metode	 yang	 tepat	
akan	 meningkatkan	 efektivitas	 pelatihan	 dan	 memastikan	
bahwa	karyawan	memperoleh	keterampilan	yang	relevan	dan	
berguna.	
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C. Perencanaan	 dan	 Implementasi	 Program	
Pengembangan	Karyawan	

Adapun	 Perencanaan	 dan	 Implementasi	 Program	
Pengembangan	Karyawan	adalah	sebagai	berikut:	

1. Tahapan	Perencanaan	Program	Pengembangan	
• Identifikasi	 Kebutuhan	 Pengembangan	 Langkah	

pertama	 dalam	 perencanaan	 program	 pengembangan	
karyawan	 adalah	 melakukan	 analisis	 kebutuhan.	 Ini	
melibatkan	 identifikasi	 keterampilan	 dan	 kompetensi	
yang	 diperlukan	 untuk	 mencapai	 tujuan	 organisasi,	
serta	evaluasi	keterampilan	dan	potensi	karyawan	saat	
ini.	 Teknik	 yang	 umum	 digunakan	 termasuk	
wawancara,	survei,	penilaian	kinerja,	dan	feedback	dari	
manajer.	Hasil	dari	analisis	ini	akan	menentukan	area-
area	yang	memerlukan	perhatian	khusus	dan	prioritas	
pengembangan.	

• Penetapan	Tujuan	Pengembangan	 Setelah	 kebutuhan	
pengembangan	 diidentifikasi,	 langkah	 berikutnya	
adalah	 menetapkan	 tujuan	 pengembangan	 yang	
spesifik,	 terukur,	 dapat	dicapai,	 relevan,	dan	berbatas	
waktu	 (SMART).	 Tujuan	 ini	 harus	 selaras	 dengan	
strategi	 dan	 visi	 organisasi	 serta	 dirancang	 untuk	
membantu	karyawan	mencapai	kemajuan	dalam	karier	
mereka.	 Tujuan	 yang	 jelas	 akan	 memudahkan	 dalam	
merancang	program	yang	sesuai	dan	dalam	mengukur	
keberhasilan	program.	

• Perencanaan	 Anggaran	 dan	 Sumber	 Daya	
Merencanakan	 anggaran	 dan	 sumber	 daya	 yang	
diperlukan	 untuk	 program	 pengembangan	 sangat	
penting	untuk	memastikan	kelancaran	 implementasi.	 Ini	
termasuk	biaya	untuk	pelatihan,	materi,	instruktur,	dan	
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waktu	yang	dihabiskan	oleh	karyawan.	Selain	itu,	perlu	
dipertimbangkan	 juga	 alokasi	 sumber	 daya	 manusia,	
seperti	 tim	 pengelola	 program	 dan	 mentor,	 serta	
fasilitas	yang	diperlukan	untuk	menjalankan	program.	

• Desain	 Program	 Pengembangan	 Desain	 program	
pengembangan	 harus	mencakup	 struktur	 dan	 konten	
yang	relevan	dengan	tujuan	yang	telah	ditetapkan.	 Ini	
termasuk	 memilih	 metode	 pelatihan	 yang	 sesuai,	
merancang	materi	 pelatihan,	 dan	menentukan	 jadwal	
serta	durasi	program.	Program	harus	dirancang	untuk	
memenuhi	 berbagai	 gaya	 belajar	 dan	 preferensi	
peserta,	 serta	 menyertakan	 elemen	 interaktif	 untuk	
meningkatkan	keterlibatan.	

2. Implementasi	Program	Pengembangan	
• Seleksi	 Peserta	 Menentukan	 siapa	 yang	 akan	

mengikuti	 program	 pengembangan	 merupakan	
langkah	penting.	Pemilihan	peserta	harus	berdasarkan	
kriteria	yang	relevan,	seperti	potensi	karier,	kebutuhan	
pengembangan,	dan	kontribusi	mereka	terhadap	tujuan	
organisasi.	 Karyawan	 yang	 terpilih	 harus	 diberi	
penjelasan	 mengenai	 manfaat	 dan	 tujuan	 program	
untuk	memastikan	komitmen	dan	keterlibatan	mereka.	

• Pelaksanaan	 Program	 Implementasi	 program	
pengembangan	harus	dilakukan	sesuai	dengan	rencana	
yang	 telah	 dibuat.	 Ini	 termasuk	 menjalankan	 sesi	
pelatihan,	 workshop,	 dan	 kegiatan	 pengembangan	
lainnya	 sesuai	 dengan	 jadwal.	 Selama	 pelaksanaan,	
penting	untuk	memantau	proses	secara	berkala	untuk	
memastikan	bahwa	semua	elemen	berjalan	dengan	baik	
dan	untuk	menangani	masalah	yang	mungkin	muncul.	
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• Pengelolaan	 dan	 Koordinasi	 Pengelolaan	 dan	
koordinasi	program	melibatkan	pemantauan	kemajuan	
peserta,	menyediakan	dukungan	dan	bimbingan,	serta	
melakukan	penyesuaian	jika	diperlukan.	Tim	pengelola	
program	 harus	 siap	 untuk	 menangani	 umpan	 balik,	
mengatasi	 kendala,	 dan	 melakukan	 perubahan	 yang	
diperlukan	 untuk	memastikan	 keberhasilan	 program.	
Komunikasi	 yang	 efektif	 antara	 pengelola	 program,	
peserta,	 dan	 pemangku	 kepentingan	 sangat	 penting	
untuk	menjaga	kelancaran	pelaksanaan.	

3. Evaluasi	dan	Penyesuaian	Program	
• Evaluasi	 Efektivitas	 Program	 Setelah	 program	

pengembangan	 selesai,	 langkah	 berikutnya	 adalah	
mengevaluasi	efektivitasnya.	Evaluasi	dapat	dilakukan	
melalui	 berbagai	metode,	 seperti	 survei	 umpan	 balik,	
penilaian	 kinerja	 sebelum	 dan	 sesudah	 program,	 dan	
analisis	 hasil	 yang	 dicapai.	 Tujuan	 evaluasi	 adalah	
untuk	menentukan	 apakah	 program	mencapai	 tujuan	
yang	ditetapkan,	serta	mengidentifikasi	area	yang	dapat	
ditingkatkan.	

• Penyesuaian	 dan	 Perbaikan	 Berdasarkan	 hasil	
evaluasi,	 perlu	 dilakukan	 penyesuaian	 dan	 perbaikan	
pada	 program.	 Ini	 bisa	 mencakup	 revisi	 materi	
pelatihan,	 perubahan	 metode	 pelatihan,	 atau	
penyesuaian	 jadwal.	 Program	 pengembangan	 harus	
dianggap	 sebagai	 proses	 yang	 dinamis,	 dengan	
perubahan	 yang	 dilakukan	 untuk	 menyesuaikan	
dengan	kebutuhan	baru	dan	umpan	balik	dari	peserta.	

• Pelaporan	 dan	 Dokumentasi	 Menyusun	 laporan	
mengenai	 hasil	 program	 pengembangan	 dan	
mendokumentasikan	 seluruh	 proses	 sangat	 penting	
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untuk	transparansi	dan	akuntabilitas.	Laporan	ini	harus	
mencakup	 hasil	 evaluasi,	 keberhasilan	 program,	 dan	
rekomendasi	 untuk	 perbaikan	 di	 masa	 depan.	
Dokumentasi	 yang	 baik	 juga	 dapat	 menjadi	 referensi	
bagi	program	pengembangan	yang	akan	datang.	

Dengan	mengikuti	tahapan	perencanaan	dan	implementasi	
yang	terstruktur,	organisasi	dapat	memastikan	bahwa	program	
pengembangan	 karyawan	 berjalan	 efektif	 dan	 memberikan	
manfaat	 maksimal	 baik	 bagi	 karyawan	 maupun	 perusahaan.	
Program	 yang	 baik	 tidak	 hanya	 meningkatkan	 keterampilan	
dan	potensi	individu,	tetapi	juga	mendukung	pencapaian	tujuan	
strategis	organisasi.	
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BAB	VII		
Manajemen	Talenta	
	

A. Konsep	Dasar	Manajemen	Talenta	
Manajemen	talenta	merupakan	suatu	pendekatan	strategis	

yang	bertujuan	untuk	mengidentifikasi,	mengembangkan,	dan	
mempertahankan	 individu	 dengan	 potensi	 tinggi	 di	 dalam	
suatu	 organisasi.	 Definisi	 manajemen	 talenta	 sering	 kali	
mencakup	berbagai	kegiatan	dan	proses	yang	dirancang	untuk	
memastikan	bahwa	organisasi	memiliki	karyawan	yang	 tepat	
dengan	 keterampilan	 dan	 kemampuan	 yang	 sesuai	 untuk	
mencapai	tujuan	jangka	panjangnya.	Secara	umum,	manajemen	
talenta	berfokus	pada	penciptaan	nilai	melalui	pengelolaan	aset	
manusia	 yang	 berharga,	 mengingat	 bahwa	 karyawan	 yang	
berkualitas	tinggi	merupakan	salah	satu	aset	terpenting	dalam	
mencapai	keunggulan	kompetitif.	

Ruang	 lingkup	 manajemen	 talenta	 meliputi	 beberapa	
komponen	 utama,	 dimulai	 dari	 perencanaan	 talenta.	
Perencanaan	 talenta	 melibatkan	 identifikasi	 kebutuhan	
organisasi	akan	keterampilan	dan	kemampuan	di	masa	depan,	
serta	penilaian	terhadap	karyawan	saat	ini	untuk	menentukan	
kesenjangan	yang	ada.	Hal	ini	mencakup	proses-proses	seperti	
analisis	kebutuhan	keterampilan,	penentuan	 jalur	karir,	 serta	
pengembangan	rencana	suksesi	untuk	memastikan	bahwa	ada	
kandidat	 internal	 yang	 siap	 untuk	 mengisi	 posisi	 penting	 di	
masa	depan.	Dengan	kata	 lain,	perencanaan	talenta	berfungsi	
sebagai	 landasan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 organisasi	 siap	
menghadapi	perubahan	dan	tantangan	yang	akan	datang.	

Selanjutnya,	 pengembangan	 talenta	 menjadi	 komponen	
krusial	 dalam	 ruang	 lingkup	 manajemen	 talenta.	
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Pengembangan	 talenta	 mencakup	 berbagai	 aktivitas	 seperti	
pelatihan,	 pembelajaran,	 dan	 pengembangan	 kepemimpinan	
yang	 dirancang	 untuk	 meningkatkan	 keterampilan	 dan	
kapabilitas	 individu.	 Organisasi	 sering	 kali	 melaksanakan	
program	 pelatihan	 formal,	 mentoring,	 dan	 coaching	 untuk	
membantu	 karyawan	 mengembangkan	 potensi	 mereka	 secara	
maksimal.	 Pengembangan	 talenta	 juga	 melibatkan	
pembentukan	kompetensi	inti	yang	relevan	dengan	kebutuhan	
organisasi	dan	perubahan	dalam	lingkungan	bisnis.	

Terakhir,	manajemen	talenta	juga	mencakup	aspek	retensi,	
yaitu	 upaya	 untuk	 mempertahankan	 talenta	 terbaik	 dalam	
organisasi.	 Faktor-faktor	 yang	 mempengaruhi	 retensi	 meliputi	
kepuasan	 kerja,	 kompensasi,	 keseimbangan	 kerja-hidup,	 dan	
budaya	 organisasi.	 Strategi	 retensi	 melibatkan	 penerapan	
inisiatif	seperti	program	penghargaan,	pengakuan,	dan	manfaat	
tambahan	 untuk	 menjaga	 motivasi	 dan	 loyalitas	 karyawan.	
Evaluasi	 efektivitas	 strategi	 retensi	 juga	 merupakan	 bagian	
penting	 dalam	 manajemen	 talenta,	 dengan	 tujuan	 untuk	
mengidentifikasi	 area	 yang	 memerlukan	 perbaikan	 dan	
memastikan	 bahwa	 upaya-upaya	 retensi	 memberikan	 hasil	
yang	diinginkan.	

Secara	 keseluruhan,	 manajemen	 talenta	 adalah	 proses	
yang	 menyeluruh	 dan	 strategis,	 melibatkan	 perencanaan,	
pengembangan,	dan	retensi	talenta	untuk	memastikan	bahwa	
organisasi	dapat	memanfaatkan	aset	manusia	secara	maksimal	
dan	mencapai	tujuan	bisnisnya	dengan	efektif.	

Komponen	Utama	Manajemen	Talenta	
Manajemen	talenta	terdiri	dari	beberapa	komponen	utama	

yang	 berfungsi	 untuk	 mengelola	 dan	 memanfaatkan	 potensi	
manusia	 dalam	 organisasi	 secara	 efektif.	 Berikut	 adalah	
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penjelasan	mendetail	mengenai	 komponen-komponen	 utama	
dalam	manajemen	talenta:	

1. IdentiYikasi	Talenta	
Identifikasi	 talenta	 merupakan	 langkah	 awal	 dalam	

manajemen	 talenta,	 yang	 berfokus	 pada	 penemuan	 individu	
dengan	 potensi	 tinggi	 dan	 keterampilan	 khusus	 yang	
dibutuhkan	 oleh	 organisasi.	 Proses	 ini	 melibatkan	 berbagai	
metode,	seperti	evaluasi	kinerja,	penilaian	potensi,	dan	umpan	
balik	 dari	 atasan.	 Identifikasi	 talenta	 juga	 mencakup	
pengenalan	 terhadap	karyawan	yang	menunjukkan	kapasitas	
luar	biasa	untuk	pertumbuhan	dan	kontribusi	yang	signifikan.	
Selain	 itu,	 penggunaan	 alat	 seperti	 tes	 psikometri,	 penilaian	
360	 derajat,	 dan	 wawancara	 berbasis	 kompetensi	 dapat	
membantu	 dalam	 mengidentifikasi	 individu	 yang	 memiliki	
kemampuan	 dan	 sikap	 yang	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
organisasi.	

2. Pengembangan	Talenta	
Setelah	 talenta	 diidentifikasi,	 tahap	 berikutnya	 adalah	

pengembangan	 talenta.	 Pengembangan	 talenta	 meliputi	
serangkaian	 kegiatan	 yang	 dirancang	 untuk	 meningkatkan	
keterampilan,	 pengetahuan,	 dan	 kemampuan	 individu	 yang	
telah	 diidentifikasi.	 Program	 pengembangan	 talenta	 bisa	
mencakup	pelatihan	teknis,	pendidikan	formal,	serta	kegiatan	
pembelajaran	 berbasis	 pengalaman	 seperti	 proyek-proyek	
khusus	dan	rotasi	pekerjaan.	Selain	itu,	pengembangan	talenta	
juga	melibatkan	mentoring	 dan	 coaching	 untuk	memberikan	
bimbingan	 dan	 dukungan	 pribadi	 kepada	 karyawan.	
Pengembangan	 kepemimpinan,	 seperti	 program	
kepemimpinan	 dan	 manajemen,	 juga	 merupakan	 bagian	
penting	dari	pengembangan	talenta,	mempersiapkan	individu	
untuk	mengambil	peran	kepemimpinan	di	masa	depan.	
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3. Penilaian	dan	Evaluasi	
Penilaian	 dan	 evaluasi	 merupakan	 komponen	 penting	

dalam	 manajemen	 talenta	 yang	 berfungsi	 untuk	 mengukur	
efektivitas	 dari	 program-program	 pengembangan	 dan	
menentukan	 kemajuan	 individu.	 Proses	 ini	 melibatkan	
penggunaan	 berbagai	 metode	 penilaian,	 seperti	 penilaian	
kinerja,	 umpan	 balik	 dari	 rekan	 kerja,	 dan	 survei	 kepuasan	
karyawan.	 Evaluasi	 ini	 tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 kinerja	
individu,	tetapi	juga	pada	bagaimana	program	pengembangan	
talenta	 berkontribusi	 terhadap	pencapaian	 tujuan	 organisasi.	
Hasil	dari	penilaian	dan	evaluasi	dapat	memberikan	wawasan	
tentang	 area	 yang	 perlu	 diperbaiki	 dan	 membantu	 dalam	
menyesuaikan	 strategi	 pengembangan	 untuk	 memastikan	
bahwa	 talenta	 yang	 ada	 terus	 berkembang	 dan	memberikan	
kontribusi	yang	optimal.	

4. Perencanaan	Suksesi	
Perencanaan	 suksesi	 adalah	 proses	 strategis	 yang	

bertujuan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 organisasi	 memiliki	
kandidat	internal	yang	siap	untuk	mengisi	posisi	kunci	ketika	
diperlukan.	 Ini	melibatkan	 identifikasi	posisi-posisi	kritis	dan	
pengembangan	 rencana	 untuk	 melatih	 dan	 mempersiapkan	
karyawan	 untuk	 mengisi	 posisi	 tersebut	 di	 masa	 depan.	
Perencanaan	suksesi	mencakup	evaluasi	kebutuhan	organisasi,	
penetapan	jalur	karir,	dan	penyusunan	strategi	untuk	transfer	
pengetahuan	 dan	 keterampilan.	 Proses	 ini	 membantu	
mengurangi	 risiko	 kekosongan	 posisi	 yang	 penting	 dan	
memastikan	kontinuitas	kepemimpinan	dan	operasional.	

5. Retensi	Talenta	
Retensi	 talenta	 adalah	 upaya	 untuk	 mempertahankan	

karyawan	 dengan	 potensi	 tinggi	 agar	 tetap	 berada	 di	 dalam	
organisasi.	Komponen	 ini	melibatkan	berbagai	 strategi	untuk	
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meningkatkan	 kepuasan	 kerja,	 seperti	 menawarkan	
kompensasi	 yang	 kompetitif,	 manfaat	 tambahan,	 dan	
menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 positif.	 Program	
penghargaan	 dan	 pengakuan,	 serta	 kesempatan	 untuk	
pertumbuhan	profesional,	juga	berperan	penting	dalam	retensi	
talenta.	 Organisasi	 perlu	 secara	 teratur	 mengevaluasi	 faktor-
faktor	 yang	 mempengaruhi	 kepuasan	 dan	 motivasi	 karyawan	
untuk	 mengidentifikasi	 dan	 mengatasi	 masalah	 yang	 dapat	
menyebabkan	turnover	tinggi.	

Secara	 keseluruhan,	 komponen-komponen	 utama	 dalam	
manajemen	 talenta—identifikasi,	 pengembangan,	 penilaian,	
perencanaan	 suksesi,	 dan	 retensi—bekerja	 secara	 sinergis	
untuk	 memastikan	 bahwa	 organisasi	 dapat	 mengelola	 dan	
memanfaatkan	talenta	dengan	cara	yang	optimal,	mendukung	
tujuan	 jangka	 panjangnya,	 dan	 mencapai	 keunggulan	
kompetitif	di	pasar.	

B. Strategi	Pengembangan	Talenta	
Strategi	 pengembangan	 talenta	 merupakan	 rencana	

terstruktur	yang	dirancang	untuk	meningkatkan	keterampilan,	
pengetahuan,	dan	potensi	individu	di	dalam	organisasi.	Tujuan	
dari	 strategi	 ini	 adalah	 untuk	 memastikan	 bahwa	 karyawan	
yang	 memiliki	 potensi	 tinggi	 dapat	 berkembang	 secara	
maksimal	dan	siap	menghadapi	tantangan	masa	depan.	Berikut	
adalah	 beberapa	 aspek	 penting	 dari	 strategi	 pengembangan	
talenta:	

1. Perencanaan	Pengembangan	Karir	
Perencanaan	pengembangan	karir	adalah	proses	strategis	

yang	membantu	karyawan	merencanakan	jalur	karir	mereka	di	
dalam	organisasi.	Langkah-langkah	utama	dalam	perencanaan	
pengembangan	karir	meliputi:	
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• Penilaian	Kebutuhan	dan	Tujuan:	Menilai	keterampilan	
dan	aspirasi	karyawan	untuk	menentukan	jalur	karir	yang	
sesuai	 dengan	 kemampuan	 dan	 tujuan	 mereka.	 Ini	
melibatkan	 diskusi	 antara	 karyawan	 dan	manajer	 untuk	
memahami	 aspirasi	 karir	 dan	 merencanakan	 langkah-
langkah	yang	diperlukan	untuk	mencapai	tujuan	tersebut.	

• Pemetaan	 Jalur	 Karir:	 Mengidentifikasi	 jalur	 karir	
potensial	 dalam	 organisasi	 dan	 merancang	 rencana	
pengembangan	 yang	 jelas.	 Pemetaan	 jalur	 karir	 ini	
mencakup	 penetapan	 tujuan	 jangka	 pendek	 dan	 jangka	
panjang	 serta	 langkah-langkah	 konkret	 yang	 diperlukan	
untuk	 mencapainya,	 seperti	 pelatihan	 tambahan	 atau	
proyek-proyek	tertentu.	

• Pengembangan	 Kompetensi:	 Menyusun	 rencana	 untuk	
mengembangkan	 kompetensi	 yang	 diperlukan	 untuk	
posisi	 yang	 diinginkan.	 Ini	 bisa	 melibatkan	 pelatihan	
formal,	 pembelajaran	 mandiri,	 atau	 pengalaman	 praktis	
yang	relevan.	

2. Program	Pelatihan	dan	Pengembangan	
Program	 pelatihan	 dan	 pengembangan	 bertujuan	 untuk	

meningkatkan	keterampilan	dan	pengetahuan	karyawan	agar	
mereka	dapat	melakukan	pekerjaan	mereka	dengan	lebih	baik	
dan	mempersiapkan	mereka	untuk	peran	yang	 lebih	besar	di	
masa	 depan.	 Beberapa	 komponen	 utama	 dari	 program	 ini	
adalah:	
• Pelatihan	 Formal:	 Mengadakan	 kursus,	 seminar,	 atau	

workshop	 yang	 dirancang	 untuk	 mengembangkan	
keterampilan	 teknis	atau	 fungsional.	Pelatihan	 formal	 ini	
bisa	dilakukan	secara	 internal	atau	dengan	bekerja	sama	
dengan	lembaga	pelatihan	eksternal.	
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• Mentoring	 dan	 Coaching:	 Menyediakan	 bimbingan	
individu	melalui	mentoring	dan	coaching	untuk	membantu	
karyawan	mengembangkan	keterampilan	kepemimpinan,	
komunikasi,	 dan	 manajerial.	 Mentoring	 biasanya	
melibatkan	 bimbingan	 dari	 seorang	 mentor	
berpengalaman,	 sementara	 coaching	 dapat	 lebih	 fokus	
pada	 pengembangan	 keterampilan	 tertentu	 dan	
pencapaian	tujuan.	

• Pembelajaran	 Berbasis	 Pengalaman:	 Mendorong	
karyawan	 untuk	 terlibat	 dalam	 proyek-proyek	 khusus,	
rotasi	 pekerjaan,	 atau	 tanggung	 jawab	 tambahan	 untuk	
memperoleh	 pengalaman	praktis.	 Pembelajaran	 berbasis	
pengalaman	membantu	karyawan	menghadapi	tantangan	
baru	dan	mengembangkan	keterampilan	yang	tidak	selalu	
bisa	dipelajari	melalui	pelatihan	formal.	

3. Pengembangan	Kepemimpinan	
Pengembangan	kepemimpinan	merupakan	bagian	penting	

dari	 strategi	 pengembangan	 talenta,	 terutama	 untuk	
mempersiapkan	 individu	 yang	 memiliki	 potensi	 untuk	
mengambil	peran	kepemimpinan	di	masa	depan.	Aspek-aspek	
utama	dari	pengembangan	kepemimpinan	meliputi:	
• Program	 Kepemimpinan:	 Menyediakan	 program	

pelatihan	 khusus	 yang	 dirancang	 untuk	 mengembang-kan	
keterampilan	 kepemimpinan,	 seperti	 pengambilan	
keputusan,	 komunikasi	 efektif,	 dan	 manajemen	 tim.	
Program	 ini	 bisa	 mencakup	 simulasi,	 studi	 kasus,	 dan	
pelatihan	intensif.	

• Suksesi	 dan	 Identifikasi	 Pemimpin	 Masa	 Depan:	
Mengidentifikasi	 karyawan	 yang	memiliki	 potensi	 untuk	
menjadi	pemimpin	dan	menyusun	rencana	suksesi	untuk	
mempersiapkan	 mereka	 menghadapi	 posisi	
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kepemimpinan.	 Ini	 mencakup	 penilaian	 potensi	
kepemimpinan	 dan	 merancang	 jalur	 pengembangan	
khusus.	

• Umpan	Balik	dan	Evaluasi	Kinerja:	Memberikan	umpan	
balik	yang	konstruktif	dan	 rutin	kepada	 calon	pemimpin	
untuk	membantu	mereka	mengidentifikasi	area	yang	perlu	
diperbaiki	 dan	 mengembangkan	 keterampilan	
kepemimpinan	yang	diperlukan.	

4. Evaluasi	dan	Penyesuaian	
Evaluasi	dan	penyesuaian	merupakan	langkah	akhir	dalam	

strategi	 pengembangan	 talenta	 untuk	 memastikan	 bahwa	
program	 dan	 rencana	 pengembangan	 efektif	 dan	 relevan.	
Beberapa	aktivitas	dalam	evaluasi	dan	penyesuaian	meliputi:	
• Penilaian	 Keberhasilan	 Program:	 Mengukur	

keberhasilan	 program	 pelatihan	 dan	 pengembangan	
melalui	 indikator	kinerja,	umpan	balik	peserta,	dan	hasil	
bisnis.	 Ini	 membantu	 dalam	 menentukan	 apakah	 tujuan	
pengembangan	 tercapai	dan	apakah	ada	area	yang	perlu	
diperbaiki.	

• Penyesuaian	 Rencana:	 Berdasarkan	 hasil	 evaluasi,	
menyesuaikan	 rencana	 pengembangan	 untuk	memenuhi	
kebutuhan	 yang	 berubah	 atau	 untuk	 mengatasi	
kekurangan	 yang	 teridentifikasi.	 Ini	 bisa	 melibatkan	
perubahan	 dalam	 metode	 pelatihan,	 tambahan	 sumber	
daya,	atau	pembaruan	tujuan	pengembangan.	
Dengan	menerapkan	strategi	pengembangan	talenta	yang	

komprehensif,	organisasi	dapat	memastikan	bahwa	karyawan	
yang	memiliki	potensi	tinggi	dapat	berkembang	secara	optimal	
dan	 siap	 untuk	 berkontribusi	 secara	 maksimal,	 mendukung	
keberhasilan	dan	pertumbuhan	jangka	panjang	organisasi.	
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C. Manajemen	Retensi	Talenta	
Manajemen	 retensi	 talenta	 merupakan	 pendekatan	

strategis	 yang	 bertujuan	 untuk	 menjaga	 karyawan	 dengan	
potensi	 tinggi	 dan	 keterampilan	 kritis	 agar	 tetap	 berada	 di	
dalam	organisasi.	Tujuan	utama	dari	manajemen	retensi	adalah	
mengurangi	tingkat	turnover	dan	memastikan	bahwa	individu	
yang	berharga	tetap	berkontribusi	pada	kesuksesan	organisasi.	
Berikut	adalah	beberapa	komponen	dan	strategi	penting	dalam	
manajemen	retensi	talenta:	

1. Faktor-Faktor	yang	Mempengaruhi	Retensi	Talenta	
• Kepuasan	Kerja:	Kepuasan	kerja	merupakan	 faktor	

utama	 yang	 mempengaruhi	 keputusan	 karyawan	
untuk	 tetap	 atau	 meninggalkan	 organisasi.	 Faktor-
faktor	 yang	mempengaruhi	 kepuasan	 kerja	meliputi	
lingkungan	 kerja	 yang	 mendukung,	 hubungan	 yang	
baik	 dengan	 rekan	 kerja	 dan	 atasan,	 serta	
keseimbangan	 antara	 pekerjaan	 dan	 kehidupan	
pribadi.	 Menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 positif	
dan	 memenuhi	 harapan	 karyawan	 dapat	
meningkatkan	 kepuasan	 kerja	 dan,	 pada	 gilirannya,	
retensi.	

• Kompensasi	dan	Manfaat:	Kompensasi	yang	adil	dan	
manfaat	 tambahan	 seperti	 asuransi	 kesehatan,	
tunjangan	pensiun,	dan	cuti	yang	fleksibel	memainkan	
peran	penting	dalam	retensi	talenta.	Organisasi	perlu	
memastikan	 bahwa	 paket	 kompensasi	 mereka	
kompetitif	 dibandingkan	 dengan	 pasar	 dan	 sesuai	
dengan	kontribusi	karyawan.	

• Kesempatan	Pengembangan	Karir:	Karyawan	yang	
merasa	mereka	memiliki	peluang	untuk	berkembang	
dan	maju	dalam	karir	mereka	lebih	cenderung	untuk	
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tetap	 berada	 di	 organisasi.	 Menyediakan	 jalur	 karir	
yang	 jelas,	 peluang	 pelatihan	 dan	 pengembangan,	
serta	pengalaman	yang	menantang	dapat	membantu	
dalam	mempertahankan	talenta.	

• Pengakuan	 dan	 Apresiasi:	 Mengakui	 dan	
menghargai	 kontribusi	 karyawan	 dapat	
meningkatkan	 motivasi	 dan	 loyalitas.	 Program	
penghargaan,	pengakuan	atas	pencapaian,	dan	umpan	
balik	 positif	 secara	 rutin	 dapat	 meningkatkan	
kepuasan	dan	retensi	karyawan.	

2. Strategi	Retensi	Talenta	
• Program	 Penghargaan	 dan	 Pengakuan:	

Mengimplementasikan	 program	 yang	 memberikan	
penghargaan	 dan	 pengakuan	 kepada	 karyawan	 atas	
prestasi	 dan	 kontribusi	 mereka.	 Ini	 bisa	 termasuk	
penghargaan	 bulanan	 atau	 tahunan,	 bonus	 kinerja,	
atau	 pengakuan	 publik.	 Penghargaan	 yang	 relevan	
dan	 sesuai	 dengan	 preferensi	 karyawan	 dapat	
meningkatkan	motivasi	dan	loyalitas.	

• Keseimbangan	 Kerja-Hidup:	 Mendorong	
keseimbangan	 antara	 pekerjaan	 dan	 kehidupan	
pribadi	melalui	fleksibilitas	jam	kerja,	opsi	kerja	dari	
rumah,	 dan	 cuti	 yang	 memadai.	 Program	
keseimbangan	 kerja-hidup	 dapat	 membantu	
karyawan	 merasa	 lebih	 puas	 dengan	 pekerjaan	
mereka	dan	mengurangi	risiko	burnout.	

• Peluang	 Pengembangan	 dan	 Pembelajaran:	
Menawarkan	 berbagai	 program	 pelatihan	 dan	
pengembangan	 untuk	 membantu	 karyawan	
memperluas	 keterampilan	 mereka	 dan	 memajukan	
karir	 mereka.	 Ini	 bisa	 termasuk	 pelatihan	 formal,	
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mentoring,	 coaching,	 dan	 kesempatan	 untuk	
mengambil	proyek-proyek	yang	menantang.	

• Peningkatan	 Keterlibatan	 Karyawan:		
Menciptakan	budaya	keterlibatan	yang	kuat	di	mana	
karyawan	 merasa	 terlibat	 dalam	 pengambilan	
keputusan	 dan	 memiliki	 suara	 dalam	 proses-proses	
penting.	 Keterlibatan	 karyawan	 dapat	 mencakup	
partisipasi	 dalam	 tim,	 inisiatif	 perusahaan,	 dan	
kesempatan	untuk	memberikan	umpan	balik.	

3. Pengukuran	dan	Evaluasi	Efektivitas	Retensi	
• Analisis	 Data	 dan	 Survei:	 Mengumpulkan	 dan	

menganalisis	data	mengenai	tingkat	turnover,	alasan	
karyawan	meninggalkan	 organisasi,	 dan	hasil	 survei	
kepuasan	 karyawan.	 Data	 ini	 dapat	 memberikan	
wawasan	 tentang	 faktor-faktor	 yang	mempengaruhi	
retensi	dan	membantu	dalam	merancang	strategi	yang	
lebih	efektif.	

• Feedback	dari	Karyawan:	Mengadakan	diskusi	atau	
wawancara	 keluar	 dengan	 karyawan	 yang	
meninggalkan	 organisasi	 untuk	 memahami	 alasan	
mereka	 dan	 mengidentifikasi	 area	 yang	 perlu	
diperbaiki.	 Feedback	 ini	 dapat	 membantu	 dalam	
menyesuaikan	 strategi	 retensi	 dan	 menangani	
masalah	yang	mungkin	tidak	terlihat	sebelumnya.	

• Penyesuaian	 Strategi:	 Berdasarkan	 hasil	 evaluasi,	
melakukan	 penyesuaian	 pada	 strategi	 retensi	 untuk	
mengatasi	 kekurangan	 atau	 masalah	 yang	
teridentifikasi.	 Penyesuaian	 ini	 mungkin	melibatkan	
perubahan	 dalam	 program	 kompensasi,	 peningkatan	
peluang	pengembangan,	atau	peningkatan	aspek-aspek	
lain	dari	lingkungan	kerja.	
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Dengan	menerapkan	strategi	 retensi	 talenta	yang	efektif,	
organisasi	 dapat	 meningkatkan	 kepuasan	 dan	 loyalitas	
karyawan,	 mengurangi	 tingkat	 turnover,	 dan	 memastikan	
bahwa	 individu	 yang	 memiliki	 potensi	 tinggi	 tetap	
berkontribusi	pada	kesuksesan	jangka	panjang	organisasi.	
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BAB	VIII	
Retensi	Karyawan	
	

A. Pengertian	dan	Pentingnya	Retensi	Karyawan	
Retensi	 karyawan	 merujuk	 pada	 upaya	 yang	 dilakukan	

oleh	organisasi	untuk	mempertahankan	tenaga	kerja	yang	ada	
dan	mengurangi	 tingkat	perputaran	atau	 turnover	karyawan.	
Istilah	ini	mencakup	berbagai	strategi,	kebijakan,	dan	praktek	
yang	 dirancang	 untuk	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
memotivasi	 karyawan	 agar	 tetap	 bertahan	 dalam	 jangka	
panjang.	 Pada	 dasarnya,	 retensi	 karyawan	 berfokus	 pada	
mempertahankan	 karyawan	 yang	 berkinerja	 tinggi	 dan	
berpotensi	 untuk	 berkontribusi	 secara	 signifikan	 terhadap	
keberhasilan	organisasi.	

Karyawan	 yang	 puas	 dengan	 lingkungan	 kerja,	
kompensasi,	dan	kesempatan	pengembangan	karir	cenderung	
lebih	 berkomitmen	 untuk	 tetap	 berada	 di	 perusahaan.	
Sebaliknya,	 tingkat	 turnover	 yang	 tinggi	 sering	 kali	
menandakan	adanya	masalah	dalam	manajemen	sumber	daya	
manusia	 atau	 ketidakpuasan	 di	 dalam	 organisasi.	 Retensi	
karyawan	 bukan	 hanya	 tentang	mengurangi	 angka	 turnover,	
tetapi	 juga	 tentang	 membangun	 budaya	 perusahaan	 yang	
positif,	yang	dapat	meningkatkan	keterlibatan,	kepuasan,	dan	
produktivitas	karyawan.	

Beberapa	 istilah	 terkait	dalam	konteks	 retensi	karyawan	
termasuk	 "turnover"	 atau	 "perputaran	 karyawan",	 yang	
menggambarkan	 frekuensi	 pergerakan	 karyawan	 keluar	 dari	
perusahaan.	"Engagement"	atau	"keterlibatan"	merujuk	pada	
tingkat	 komitmen	 dan	 antusiasme	 karyawan	 terhadap	
pekerjaan	 dan	 organisasi	 mereka,	 yang	 sering	 kali	
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berhubungan	 langsung	 dengan	 tingkat	 retensi.	 Selain	 itu,	
"kepuasan	 kerja"	 merupakan	 faktor	 kunci	 yang	
menggambarkan	 bagaimana	 karyawan	 merasa	 tentang	
berbagai	 aspek	 dari	 pekerjaan	 mereka,	 termasuk	 tugas	
pekerjaan,	lingkungan	kerja,	dan	hubungan	dengan	rekan	kerja	
dan	atasan.	

Penting	untuk	membedakan	 antara	 "retensi	karyawan"	
dan	 "retensi	 talenta",	meskipun	keduanya	 sering	digunakan	
secara	bergantian.	Retensi	talenta	 lebih	spesifik	dan	berfokus	
pada	menjaga	individu	yang	memiliki	keterampilan	dan	potensi	
tinggi	 yang	 sangat	 berharga	 bagi	 organisasi.	 Sementara	 itu,	
retensi	 karyawan	 secara	 umum	 mencakup	 upaya	 untuk	
mempertahankan	 semua	 karyawan	 yang	 memenuhi	 standar	
kinerja	dan	kontribusi	yang	diinginkan	oleh	perusahaan.	

Strategi	retensi	karyawan	sering	kali	melibatkan	berbagai	
elemen,	 termasuk	 penawaran	 kompensasi	 yang	 kompetitif,	
peluang	pengembangan	profesional,	dan	pengakuan	yang	tepat	
atas	 pencapaian	 dan	 kontribusi	 karyawan.	 Selain	 itu,	 "work-
life	 balance"	 atau	 "keseimbangan	 kerja-hidup"	 menjadi	
faktor	penting	yang	mempengaruhi	keputusan	karyawan	untuk	
tetap	atau	meninggalkan	suatu	organisasi.	Dengan	memahami	
dan	menerapkan	 konsep-konsep	 ini,	 perusahaan	 dapat	 lebih	
efektif	 dalam	 merancang	 kebijakan	 dan	 praktek	 yang	
mendukung	retensi	karyawan	yang	berkelanjutan.	

Faktor-faktor	yang	Mempengaruhi	Retensi	Karyawan	
Tingkat	 retensi	 karyawan	 dipengaruhi	 oleh	 berbagai	

faktor	 yang	 saling	 terkait,	 yang	 mencakup	 aspek-aspek	
lingkungan	 kerja,	 kompensasi,	 serta	 kesempatan	
pengembangan	karir.	Memahami	dan	mengelola	 faktor-faktor	
ini	 secara	 efektif	 dapat	 membantu	 organisasi	 dalam	
mempertahankan	 karyawan	 yang	 berkinerja	 baik	 dan	
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mengurangi	 tingkat	 perputaran.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
faktor	utama	yang	mempengaruhi	retensi	karyawan:	
1. Kepuasan	Kerja	Kepuasan	kerja	adalah	salah	satu	faktor	

terpenting	 yang	 mempengaruhi	 keputusan	 karyawan	
untuk	 tetap	 bekerja	 di	 suatu	 organisasi.	 Kepuasan	 kerja	
mencakup	 perasaan	 karyawan	 terhadap	 berbagai	 aspek	
pekerjaan	mereka,	seperti	tanggung	jawab,	kondisi	kerja,	
dan	hubungan	dengan	rekan	kerja	serta	atasan.	Karyawan	
yang	 merasa	 puas	 dengan	 pekerjaan	 mereka	 cenderung	
lebih	termotivasi	dan	berkomitmen	untuk	tetap	bertahan.	
Kepuasan	 kerja	 sering	 kali	 dipengaruhi	 oleh	 rasa	
pencapaian,	 pengakuan	 atas	 kontribusi,	 dan	 keterlibatan	
dalam	proses	pengambilan	keputusan.	

2. Kompensasi	dan	Tunjangan	Kompensasi	 yang	 adil	 dan	
kompetitif	 merupakan	 faktor	 krusial	 dalam	 retensi	
karyawan.	 Karyawan	 yang	merasa	 bahwa	mereka	 diberi	
imbalan	 yang	 sesuai	 dengan	 keterampilan,	 pengalaman,	
dan	 kontribusi	 mereka	 cenderung	 lebih	 puas	 dan	
termotivasi.	Selain	gaji	pokok,	tunjangan	seperti	asuransi	
kesehatan,	 bonus,	 dan	manfaat	 lainnya	 juga	memainkan	
peran	penting	dalam	mempengaruhi	keputusan	karyawan	
untuk	 tetap	 di	 perusahaan.	 Ketidakpuasan	 terhadap	
kompensasi	 sering	 kali	menjadi	 salah	 satu	 alasan	 utama	
mengapa	karyawan	mencari	peluang	di	tempat	lain.	

3. Kesempatan	 Pengembangan	 Karir	 Kesempatan	 untuk	
berkembang	dan	maju	dalam	karir	adalah	 faktor	penting	
yang	 mempengaruhi	 retensi	 karyawan.	 Karyawan	 yang	
merasa	bahwa	mereka	memiliki	 jalan	untuk	berkembang,	
baik	melalui	pelatihan,	pendidikan,	atau	promosi,	cenderung	
lebih	 puas	 dan	 berkomitmen.	 Program	 pengembangan	
karir	 yang	 efektif	 membantu	 karyawan	 memperoleh	
keterampilan	baru,	memperluas	pengetahuan	mereka,	dan	
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mempersiapkan	mereka	untuk	peran	yang	 lebih	besar	di	
masa	 depan.	 Kurangnya	 kesempatan	 pengembangan	 karir	
dapat	 menyebabkan	 karyawan	 merasa	 terjebak	 dalam	
posisi	mereka	saat	ini,	yang	mungkin	mendorong	mereka	
untuk	mencari	peluang	lain.	

4. Keseimbangan	Kerja-Hidup	 Keseimbangan	 kerja-hidup	
yang	 baik	 juga	 berpengaruh	 signifikan	 terhadap	 retensi	
karyawan.	 Karyawan	 yang	 merasa	 bahwa	 pekerjaan	
mereka	 tidak	 mengganggu	 kehidupan	 pribadi	 mereka	
cenderung	 lebih	 puas	 dan	 kurang	 stres.	 Organisasi	 yang	
mendukung	 keseimbangan	 kerja-hidup	 dengan	
fleksibilitas	 jadwal	 kerja,	 cuti	 yang	 memadai,	 dan	
kebijakan	kerja	jarak	jauh	dapat	meningkatkan	kepuasan	
dan	 loyalitas	 karyawan.	 Keseimbangan	 yang	 baik	 antara	
pekerjaan	 dan	 kehidupan	 pribadi	 dapat	 meningkatkan	
kesejahteraan	karyawan	dan	mengurangi	risiko	burnout.	

5. Budaya	 dan	 Lingkungan	Kerja	 Budaya	 organisasi	 yang	
positif	dan	lingkungan	kerja	yang	menyenangkan	memainkan	
peran	 penting	 dalam	 retensi	 karyawan.	 Budaya	 yang	
inklusif,	 mendukung,	 dan	 berbasis	 pada	 nilai-nilai	 yang	
sama	dapat	memperkuat	keterikatan	karyawan	terhadap	
perusahaan.	 Lingkungan	 kerja	 yang	 baik,	 termasuk	
komunikasi	yang	terbuka,	dukungan	dari	manajemen,	dan	
hubungan	 yang	 baik	 antara	 rekan	 kerja,	 dapat	
menciptakan	 atmosfer	 yang	 menyenangkan	 dan	
memotivasi	karyawan	untuk	bertahan.	

6. Pengakuan	dan	Apresiasi	Pengakuan	dan	apresiasi	atas	
pencapaian	 dan	 kontribusi	 karyawan	 juga	 berkontribusi	
pada	retensi.	Karyawan	yang	merasa	dihargai	dan	diakui	
atas	 kerja	 keras	mereka	 lebih	 cenderung	merasa	 terikat	
dengan	 perusahaan.	 Penghargaan	 dapat	 berupa	 pujian	
verbal,	penghargaan	 formal,	 atau	bonus	dan	 insentif	 yang	
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relevan.	 Pengakuan	 yang	 konsisten	 dan	 adil	 membantu	
meningkatkan	kepuasan	kerja	dan	loyalitas.	

Dengan	memahami	dan	mengelola	faktor-faktor	ini	secara	
efektif,	 organisasi	 dapat	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
mendukung,	 memotivasi,	 dan	 mempertahankan	 karyawan	
berbakat.	Upaya	yang	dilakukan	untuk	meningkatkan	kepuasan	
kerja,	 menawarkan	 kompensasi	 yang	 adil,	 menyediakan	
kesempatan	 pengembangan	 karir,	mendukung	 keseimbangan	
kerja-hidup,	 membangun	 budaya	 positif,	 dan	 memberikan	
pengakuan	 yang	 pantas	 akan	 menghasilkan	 tingkat	 retensi	
yang	lebih	tinggi	dan	kontribusi	karyawan	yang	lebih	baik.	

B. Strategi	Retensi	Karyawan	
Strategi	retensi	karyawan	adalah	serangkaian	pendekatan	

dan	 tindakan	 yang	dirancang	untuk	menjaga	 karyawan	 tetap	
berada	 di	 dalam	 organisasi	 dan	 meminimalkan	 perputaran	
tenaga	 kerja.	 Implementasi	 strategi	 yang	 efektif	 membantu	
menciptakan	 lingkungan	kerja	 yang	mendukung,	memotivasi,	
dan	 memuaskan	 bagi	 karyawan.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
strategi	 utama	 yang	 dapat	 diterapkan	 untuk	 meningkatkan	
retensi	karyawan:	
1. Pengembangan	dan	Pelatihan	Karyawan	

o Program	 Pengembangan	 Karir:	 Menyediakan	
kesempatan	 bagi	 karyawan	 untuk	 mengikuti	
pelatihan,	kursus,	dan	sertiPikasi	yang	relevan	dengan	
pekerjaan	mereka.	Program	pengembangan	karir	 yang	
terstruktur	 membantu	 karyawan	 meningkatkan	
keterampilan	 dan	 mempersiapkan	 mereka	 untuk	
peran	yang	lebih	besar	di	masa	depan.	

o Mentoring	 dan	 Coaching:	 Menyediakan	 dukungan	
melalui	 program	 mentoring	 atau	 coaching	 yang	
memungkinkan	karyawan	menerima	bimbingan	dari	
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rekan	kerja	atau	pemimpin	yang	lebih	berpengalaman.	
Ini	dapat	membantu	karyawan	dalam	mencapai	tujuan	
karir	 mereka	 dan	 merasa	 lebih	 terhubung	 dengan	
organisasi.	

2. Kompensasi	dan	Tunjangan	yang	Kompetitif	
o Gaji	 dan	 Bonus:	 Menawarkan	 kompensasi	 yang	

kompetitif	dan	sesuai	dengan	standar	industri.	Bonus	
kinerja	 dan	 insentif	 Pinansial	 juga	 dapat	 digunakan	
untuk	 memotivasi	 karyawan	 dan	 menghargai	
kontribusi	mereka.	

o Tunjangan	 Kesehatan	 dan	 Kesejahteraan:	
Menyediakan	 paket	 tunjangan	 kesehatan	 yang	
komprehensif,	termasuk	asuransi	kesehatan,	gigi,	dan	
mata,	 serta	 manfaat	 tambahan	 seperti	 program	
kesejahteraan	dan	kesehatan	mental.	

3. Keseimbangan	Kerja-Hidup	
o Fleksibilitas	Kerja:	Menawarkan	 Pleksibilitas	 dalam	

jadwal	 kerja,	 seperti	 opsi	 kerja	 dari	 rumah,	 jadwal	
kerja	 yang	 Pleksibel,	 dan	 cuti	 yang	 memadai.	
Fleksibilitas	 ini	 membantu	 karyawan	
menyeimbangkan	 tanggung	 jawab	 pekerjaan	 dan	
kehidupan	pribadi	mereka.	

o Cuti	 dan	 Liburan:	Memberikan	 kebijakan	 cuti	 yang	
adil	dan	memadai,	 termasuk	cuti	 tahunan,	cuti	sakit,	
dan	 cuti	 keluarga,	 untuk	 mendukung	 kesejahteraan	
karyawan.	

4. Pengakuan	dan	Apresiasi	
o Penghargaan	 Formal	 dan	 Informal:	

Mengimplementasikan	 sistem	 penghargaan	 yang	
mencakup	 penghargaan	 formal	 seperti	 Employee	 of	
the	 Month	 atau	 bonus	 khusus,	 serta	 penghargaan	
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informal	seperti	pujian	 langsung	atau	catatan	terima	
kasih.	

o Kultur	 Penghargaan:	 Membangun	 budaya	 yang	
secara	aktif	mengakui	dan	merayakan	pencapaian	dan	
kontribusi	 karyawan,	 baik	 secara	 individu	 maupun	
dalam	tim.	

5. Lingkungan	Kerja	yang	Positif	
o Komunikasi	 Terbuka:	 Mendorong	 komunikasi	

terbuka	 dan	 transparan	 antara	 manajemen	 dan	
karyawan.	 Menyediakan	 saluran	 untuk	 umpan	 balik	
dan	 dialog	 dua	 arah	 dapat	 membantu	
mengidentiPikasi	dan	menyelesaikan	masalah	sebelum	
menjadi	besar.	

o Budaya	 Kerja	 yang	 Inklusif:	 Menciptakan	
lingkungan	 kerja	 yang	 inklusif	 dan	 mendukung	 di	
mana	semua	karyawan	merasa	diterima	dan	dihargai.	
Mengedepankan	 nilai-nilai	 perusahaan	 yang	 sejalan	
dengan	 nilai-nilai	 pribadi	 karyawan	 dapat	
meningkatkan	keterikatan	dan	loyalitas.	

6. Kesejahteraan	dan	Dukungan	Karyawan	
o Program	 Kesejahteraan:	 Menawarkan	 program	

kesejahteraan	 yang	 mencakup	 dukungan	 kesehatan	
mental,	 konseling,	 dan	 akses	 ke	 layanan	 kesehatan	
tambahan.	Program	ini	membantu	karyawan	menjaga	
kesejahteraan	Pisik	dan	mental	mereka.	

o Dukungan	 untuk	 Karyawan	 Baru:	 Menyediakan	
program	 orientasi	 dan	 integrasi	 yang	 membantu	
karyawan	baru	beradaptasi	dengan	cepat	dan	merasa	
diterima	dalam	tim	mereka.	

7. Peluang	Pengembangan	dan	Kenaikan	Pangkat	
o Rencana	 Karir	 dan	 Promosi:	 Menyusun	 rencana	

karir	 yang	 jelas	 dan	 jalur	 promosi	 untuk	 karyawan,	
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sehingga	mereka	dapat	melihat	potensi	pertumbuhan	
dan	kemajuan	dalam	organisasi.	

o Tantangan	dan	Tanggung	Jawab	Baru:	Memberikan	
karyawan	 kesempatan	 untuk	 terlibat	 dalam	 proyek	
baru	atau	tanggung	jawab	tambahan	yang	menantang	
dan	memotivasi	mereka	untuk	tetap	terlibat.	

8. Feedback	dan	Penilaian	Kinerja	
o Penilaian	 Kinerja	 Berkala:	 Melakukan	 penilaian	

kinerja	 secara	 berkala	 untuk	 memberikan	 umpan	
balik	 yang	 konstruktif	 dan	 membantu	 karyawan	
memahami	kekuatan	dan	area	yang	perlu	diperbaiki.	

o Diskusi	Karir	dan	Tujuan:	Mengadakan	diskusi	rutin	
tentang	tujuan	karir	karyawan	dan	bagaimana	organisasi	
dapat	mendukung	pencapaiannya.	

Implementasi	 strategi-strategi	 ini	 secara	konsisten	dapat	
membantu	 organisasi	 dalam	meningkatkan	 retensi	 karyawan,	
mengurangi	tingkat	turnover,	dan	menciptakan	lingkungan	kerja	
yang	positif	dan	produktif.	

C. Tantangan	dan	Solusi	dalam	Retensi	Karyawan	
Retensi	 karyawan	 merupakan	 aspek	 krusial	 dalam	

manajemen	 sumber	 daya	 manusia	 yang	 sering	 menghadapi	
berbagai	tantangan.	Memahami	tantangan	ini	dan	menerapkan	
solusi	yang	efektif	adalah	kunci	untuk	menjaga	karyawan	tetap	
berkomitmen	 dan	 mengurangi	 perputaran	 tenaga	 kerja.	
Berikut	 adalah	 beberapa	 tantangan	 umum	 dalam	 retensi	
karyawan	 serta	 solusi	 yang	 dapat	 diterapkan	 untuk	
mengatasinya:	

1. Tantangan:	Ketidakpuasan	Terhadap	Kompensasi	
Tantangan:	 Karyawan	 sering	 kali	 meninggalkan	

organisasi	 ketika	 mereka	 merasa	 bahwa	 kompensasi	 yang	
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mereka	 terima	 tidak	 sesuai	 dengan	 kontribusi	 dan	
keterampilan	yang	mereka	miliki.	Ketidakpuasan	terhadap	gaji,	
bonus,	 dan	 tunjangan	 dapat	 mendorong	 karyawan	 untuk	
mencari	peluang	yang	lebih	baik	di	tempat	lain.	

Solusi:	
• Penilaian	 dan	 Penyesuaian	 Kompensasi:	 Lakukan	

evaluasi	pasar	untuk	memastikan	bahwa	kompensasi	yang	
ditawarkan	 kompetitif	 dan	 sejalan	 dengan	 standar	
industri.	 Pertimbangkan	 penyesuaian	 gaji	 dan	 tunjangan	
untuk	mencerminkan	prestasi	karyawan	dan	inPlasi.	

• Kompensasi	 Non-Finansial:	 Selain	 gaji,	 tawarkan	
tunjangan	 non-Pinansial	 yang	 dapat	 meningkatkan	
kepuasan	 karyawan,	 seperti	 Pleksibilitas	 kerja,	 program	
kesejahteraan,	dan	kesempatan	pengembangan	pribadi.	

2. Tantangan:	 Kurangnya	 Kesempatan	 Pengembangan	
Karir	
Tantangan:	 Karyawan	 yang	 merasa	 terjebak	 tanpa	

kesempatan	 untuk	 berkembang	 atau	 mendapatkan	 promosi	
cenderung	merasa	 kurang	 termotivasi	 dan	mungkin	mencari	
peluang	di	luar	perusahaan.	

Solusi:	
• Program	 Pengembangan	 Karir:	 Implementasikan	

program	 pelatihan	 dan	 pengembangan	 yang	
memungkinkan	 karyawan	 untuk	 meningkatkan	
keterampilan	 mereka	 dan	 mempersiapkan	 diri	 untuk	
peran	yang	lebih	besar	di	masa	depan.	

• Rencana	Karir	dan	Promosi:	Buat	 jalur	karir	yang	 jelas	
dan	rencana	promosi	untuk	karyawan.	Diskusikan	tujuan	
karir	mereka	secara	berkala	dan	berikan	dukungan	untuk	
mencapai	tujuan	tersebut.	

	



100	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

3. Tantangan:	Keseimbangan	Kerja-Hidup	
Tantangan:	Beban	kerja	yang	berlebihan	dan	kurangnya	

fleksibilitas	 dapat	 menyebabkan	 stres	 dan	 burnout,	 yang	
akhirnya	 mengarah	 pada	 keputusan	 karyawan	 untuk	
meninggalkan	organisasi.	

Solusi:	
• Fleksibilitas	Kerja:	Tawarkan	opsi	kerja	Pleksibel,	seperti	

kerja	dari	rumah,	jadwal	kerja	yang	dapat	disesuaikan,	dan	
cuti	yang	memadai	untuk	mendukung	keseimbangan	kerja-
hidup	karyawan.	

• Manajemen	 Beban	 Kerja:	 Tinjau	 beban	 kerja	 secara	
berkala	 dan	 pastikan	 bahwa	 tidak	 ada	 karyawan	 yang	
terbebani	 dengan	 tugas	 yang	 berlebihan.	 Pertimbangkan	
pembagian	tugas	yang	lebih	adil	dan	penggunaan	teknologi	
untuk	mengurangi	beban	administratif.	

4. Tantangan:	Budaya	Kerja	yang	Tidak	Mendukung	
Tantangan:	 Budaya	 organisasi	 yang	 negatif	 atau	 tidak	

mendukung	dapat	membuat	karyawan	merasa	 tidak	dihargai	
dan	terasing,	yang	dapat	meningkatkan	tingkat	perputaran.	

Solusi:	
• Pengembangan	Budaya	Positif:	Bangun	dan	pertahankan	

budaya	 organisasi	 yang	 positif	 dengan	 mempromosikan	
komunikasi	 terbuka,	 kerja	 sama,	 dan	 penghargaan	
terhadap	kontribusi	karyawan.	

• Program	 Kesejahteraan	 dan	 Dukungan:	
Implementasikan	 program	 kesejahteraan	 yang	
mendukung	kesehatan	mental	dan	Pisik	karyawan.	Berikan	
dukungan	 bagi	 karyawan	 untuk	 mengatasi	 stres	 dan	
masalah	 pribadi	 yang	 mungkin	 mempengaruhi	 kinerja	
mereka.	
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5. Tantangan:	Kurangnya	Pengakuan	dan	Apresiasi	
Tantangan:	 Karyawan	 yang	 merasa	 bahwa	 pencapaian	

mereka	 tidak	 diakui	 atau	 dihargai	 mungkin	 merasa	 kurang	
termotivasi	dan	mencari	pengakuan	di	tempat	lain.	

Solusi:	
• Sistem	 Penghargaan	 dan	 Apresiasi:	 Implementasikan	

sistem	 penghargaan	 yang	 mencakup	 pengakuan	 formal	
dan	informal.	Berikan	pujian	secara	langsung	dan	gunakan	
program	 penghargaan	 untuk	 merayakan	 pencapaian	
karyawan.	

• Feedback	Berkala:	Berikan	umpan	balik	yang	konstruktif	
dan	 positif	 secara	 rutin.	 Pastikan	 karyawan	 merasa	
dihargai	atas	kontribusi	mereka	dan	menerima	pengakuan	
yang	pantas.	

6. Tantangan:	Persaingan	di	Pasar	Tenaga	Kerja	
Tantangan:	 Persaingan	yang	ketat	di	pasar	 tenaga	kerja	

dapat	membuat	 sulit	untuk	mempertahankan	karyawan	yang	
berkualitas,	terutama	jika	mereka	mendapatkan	tawaran	yang	
lebih	baik	dari	perusahaan	lain.	

	
Solusi:	

• Tawaran	 Nilai	 Tambah:	 Ciptakan	 tawaran	 nilai	 tambah	
yang	 membedakan	 perusahaan	 dari	 pesaing,	 seperti	
peluang	pengembangan	profesional,	lingkungan	kerja	yang	
mendukung,	dan	budaya	perusahaan	yang	inklusif.	

• Retensi	 Talenta	 Kunci:	 IdentiPikasi	 karyawan	 yang	
memiliki	 keterampilan	 dan	 kontribusi	 yang	 sangat	
berharga	 dan	 tawarkan	 paket	 kompensasi	 yang	menarik	
serta	peluang	khusus	untuk	memastikan	mereka	tetap	di	
perusahaan.	
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7. Tantangan:	Adaptasi	terhadap	Perubahan	
Tantangan:	 Perubahan	 dalam	 organisasi,	 seperti	

restrukturisasi,	 perubahan	 manajemen,	 atau	 perubahan	
strategi,	 dapat	 menyebabkan	 ketidakpastian	 dan	 kecemasan	 di	
kalangan	karyawan.	

Solusi:	
• Komunikasi	 yang	 Jelas	 dan	 Terbuka:	 Pastikan	

komunikasi	 yang	 jelas	 dan	 terbuka	 selama	 proses	
perubahan.	 Libatkan	 karyawan	 dalam	 proses	 perubahan	
dan	 beri	mereka	 kesempatan	 untuk	memberikan	 umpan	
balik.	

• Dukungan	 Selama	 Perubahan:	 Sediakan	 dukungan	
tambahan	 selama	 periode	 perubahan,	 seperti	 sesi	
pelatihan,	 konseling,	 dan	 program	 transisi	 untuk	
membantu	karyawan	beradaptasi	dengan	perubahan.	

Dengan	 mengidentifikasi	 dan	 mengatasi	 tantangan-
tantangan	 ini,	 organisasi	 dapat	 meningkatkan	 retensi	
karyawan,	 mengurangi	 perputaran,	 dan	 menciptakan	
lingkungan	 kerja	 yang	 lebih	 memuaskan	 dan	 produktif.	
Implementasi	solusi	yang	sesuai	dengan	kebutuhan	dan	budaya	
organisasi	 akan	 membantu	 membangun	 hubungan	 yang	 lebih	
kuat	antara	karyawan	dan	perusahaan.	
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BAB	IX	
Keterikatan	Kerja	
	

A. Pengertian	dan	Konsep	Keterikatan	Kerja	
Keterikatan	 kerja	 (employee	 engagement)	merujuk	pada	

tingkat	 komitmen,	 dedikasi,	 dan	 keterlibatan	 karyawan	
terhadap	 pekerjaan	 mereka	 dan	 organisasi	 tempat	 mereka	
bekerja.	Ini	mencakup	perasaan	karyawan	terhadap	pekerjaan	
mereka,	 kebanggaan	 terhadap	 organisasi,	 dan	 tingkat	motivasi	
mereka	untuk	berkontribusi	secara	maksimal.	Keterikatan	kerja	
bukan	 sekadar	 tentang	 kepuasan	 kerja,	 tetapi	 lebih	 ke	 arah	
komitmen	 yang	 mendalam	 dan	 koneksi	 emosional	 antara	
karyawan	dan	tujuan	organisasi	mereka.	

Pentingnya	 keterikatan	 kerja	 dalam	 konteks	 organisasi	
sangat	 besar.	 Pertama,	 keterikatan	 kerja	 berhubungan	 erat	
dengan	produktivitas.	Karyawan	yang	terlibat	cenderung	lebih	
bersemangat	untuk	mencapai	tujuan	organisasi	dan	melakukan	
lebih	dari	yang	diharapkan.	Mereka	merasa	memiliki	tanggung	
jawab	 terhadap	 kesuksesan	 perusahaan	 dan	 secara	 aktif	
mencari	cara	untuk	berkontribusi	secara	positif.	

Kedua,	 keterikatan	 kerja	 juga	 berdampak	 pada	 retensi	
karyawan.	 Karyawan	 yang	 merasa	 terikat	 dengan	 pekerjaan	
mereka	 cenderung	 lebih	 lama	 bertahan	 dalam	 organisasi.	
Mereka	 kurang	 cenderung	mencari	 pekerjaan	 di	 tempat	 lain	
karena	 merasa	 puas	 dengan	 lingkungan	 kerja	 dan	
perkembangan	karir	mereka	di	perusahaan	saat	ini.	

Selain	itu,	keterikatan	kerja	membawa	manfaat	dalam	hal	
inovasi	 dan	 kreativitas.	 Karyawan	 yang	 merasa	 terhubung	
secara	 emosional	 dengan	 perusahaan	 lebih	 mungkin	 untuk	
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berbagi	ide-ide	baru,	berpartisipasi	dalam	inisiatif	inovasi,	dan	
berkontribusi	pada	peningkatan	proses	kerja.	

Di	 sisi	 manajemen,	 tingkat	 keterikatan	 kerja	 juga	 dapat	
menjadi	 indikator	 kesehatan	 organisasi.	 Manajer	 dapat	
menggunakan	 data	 keterikatan	 kerja	 untuk	 memahami	
kekuatan	 dan	 kelemahan	 dalam	 budaya	 kerja	 dan	 sistem	
manajemen	 yang	 ada,	 serta	 untuk	 merancang	 strategi	 yang	
lebih	 efektif	 dalam	 mengelola	 dan	 mengembangkan	 potensi	
karyawan.	
Dalam	 kesimpulan,	 keterikatan	 kerja	 bukan	 hanya	 mengenai	
kebahagiaan	individual	karyawan,	tetapi	juga	merupakan	faktor	
kritis	 dalam	mencapai	 tujuan	 organisasi	 secara	 keseluruhan.	
Melalui	 investasi	 dalam	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
mendukung	dan	mempromosikan	keterikatan	kerja,	organisasi	
dapat	 mengoptimalkan	 kinerja,	 meningkatkan	 kepuasan	
karyawan,	dan	mempertahankan	talenta	berharga	dalam	jangka	
panjang.	

Tingkat	keterikatan	kerja	dipengaruhi	oleh	berbagai	faktor	
yang	 kompleks,	 termasuk	 faktor	 internal	 dan	 eksternal	 yang	
memainkan	peran	penting	dalam	bagaimana	karyawan	merasa	
terhubung	 dengan	 pekerjaan	 dan	 organisasi	mereka.	 Berikut	
adalah	beberapa	 faktor	yang	signifikan	dalam	mempengaruhi	
keterikatan	kerja:	
1. Komunikasi	Organisasi	 yang	Efektif:	 Komunikasi	 yang	

jelas,	 terbuka,	 dan	 konsisten	 dari	 manajemen	 kepada	
karyawan	 dapat	 meningkatkan	 rasa	 kepemilikan	 dan	
pemahaman	 tentang	 tujuan	 organisasi.	 Karyawan	 yang	
merasa	didengar	dan	 terlibat	dalam	proses	pengambilan	
keputusan	 cenderung	 lebih	 terlibat	 secara	 emosional	
dengan	perusahaan.	

2. Kepemimpinan	yang	Memotivasi:	 Gaya	 kepemimpinan	
yang	 mendukung,	 memotivasi,	 dan	 memberdayakan	
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karyawan	 dapat	 meningkatkan	 keterikatan	 kerja.	
Kepemimpinan	yang	mampu	memberikan	arah	yang	jelas,	
memberikan	umpan	balik	yang	konstruktif,	dan	mendukung	
pengembangan	 karir	 individu	 dapat	 membantu	
membangun	 hubungan	 yang	 kuat	 antara	 karyawan	 dan	
organisasi.	

3. Budaya	 Organisasi	 yang	 Mendorong	 Keterlibatan:	
Budaya	 kerja	 yang	 mendukung	 kolaborasi,	 penghargaan	
atas	 prestasi,	 dan	 pengakuan	 terhadap	 kontribusi	
karyawan	 dapat	 memperkuat	 keterikatan	 kerja.	 Ketika	
nilai-nilai	 organisasi	 sejalan	 dengan	 nilai-nilai	 pribadi	
karyawan,	 mereka	 cenderung	 merasa	 lebih	 terhubung	
dengan	misi	dan	visi	perusahaan.	

4. Pengembangan	 Karir	 dan	 Peluang	 Pertumbuhan:	
Karyawan	 yang	 memiliki	 akses	 dan	 kesempatan	 untuk	
pengembangan	 keterampilan	 dan	 karir	 yang	 jelas	 dalam	
organisasi	 cenderung	 lebih	 terikat.	 Program	 pelatihan,	
mentoring,	 dan	 jalan	 karir	 yang	 jelas	 dapat	 membantu	
menumbuhkan	 rasa	 keterikatan	 dengan	 memberikan	
tujuan	yang	jelas	dan	peluang	untuk	pertumbuhan	pribadi.	

5. Pengakuan	dan	Penghargaan:	Pengakuan	atas	prestasi,	
kontribusi,	 dan	 komitmen	 karyawan	 merupakan	 faktor	
penting	 dalam	 membangun	 keterikatan	 kerja.	
Penghargaan	 tidak	 hanya	 berupa	 penghargaan	 finansial,	
tetapi	 juga	 pengakuan	 atas	 kontribusi	 dalam	 bentuk	
apresiasi	 publik	 atau	 kesempatan	 untuk	 tanggung	 jawab	
lebih	besar.	

6. Keseimbangan	 Kehidupan	 Kerja	 dan	 Kehidupan	
Pribadi:	 Organisasi	 yang	 memperhatikan	 keseimbangan	
antara	kehidupan	kerja	dan	kehidupan	pribadi	karyawan	
dapat	 membantu	 mempertahankan	 keterikatan	 kerja.	
Program	 fleksibilitas	 kerja,	 cuti	 yang	 seimbang,	 dan	
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dukungan	 untuk	 kesejahteraan	 karyawan	 dapat	
meningkatkan	 rasa	 keterikatan	 dengan	 memperhatikan	
kebutuhan	individu.	

7. Keamanan	 dan	 Keadilan	 Kerja:	 Keadilan	 dalam	
perlakuan,	keamanan	pekerjaan,	dan	kejelasan	mengenai	
ekspektasi	kerja	dapat	memberikan	dasar	yang	kokoh	bagi	
keterikatan	 kerja.	 Karyawan	 yang	 merasa	 adil	
diperlakukan	 dan	 memiliki	 keyakinan	 bahwa	 kontribusi	
mereka	 dihargai	 akan	 cenderung	 lebih	 terlibat	 secara	
emosional	dengan	organisasi.	

Memahami	 faktor-faktor	 ini	 dapat	 membantu	 organisasi	
dalam	 merancang	 strategi	 untuk	 meningkatkan	 keterikatan	
kerja	karyawan,	yang	pada	gilirannya	akan	berdampak	positif	
pada	kinerja	organisasi	secara	keseluruhan.	

B. Strategi	Meningkatkan	Keterikatan	Kerja	
Untuk	 memperkuat	 keterikatan	 kerja	 dalam	 sebuah	

organisasi,	 strategi	 yang	 tepat	 perlu	 dirancang	 dan	
diimplementasikan	 dengan	 baik.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
strategi	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 meningkatkan	
keterikatan	kerja	karyawan:	
1. Keterlibatan	 Pemimpin	 dan	Manajemen:	 Pemimpin	 dan	

manajer	 memiliki	 peran	 penting	 dalam	 menciptakan	
lingkungan	 kerja	 yang	 mendukung	 dan	 membangun	
keterikatan	 kerja.	 Mereka	 harus	 terlibat	 secara	 aktif	
dengan	 karyawan,	 mendengarkan	 masukan	 mereka,	
memberikan	 umpan	 balik	 yang	 konstruktif,	 dan	
memberikan	arah	yang	 jelas	mengenai	 tujuan	organisasi.	
Melalui	keterlibatan	yang	baik,	karyawan	merasa	dihargai	
dan	 memiliki	 peran	 yang	 penting	 dalam	 mencapai	 visi	
bersama.	
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2. Pengembangan	 Karir	 dan	 Peluang	 Pertumbuhan:	
Program	pengembangan	karir	 yang	 terstruktur	dan	 jelas	
dapat	 membantu	 meningkatkan	 keterikatan	 kerja.	
Organisasi	 perlu	 menyediakan	 peluang	 untuk	 karyawan	
mengembangkan	 keterampilan	 mereka,	 baik	 melalui	
pelatihan,	 sertifikasi,	 atau	 program	 pengembangan	
lainnya.	Penyediaan	jalan	karir	yang	jelas	dan	kesempatan	
untuk	 promosi	 juga	 penting	 untuk	 mempertahankan	
motivasi	dan	keterlibatan	karyawan	dalam	jangka	panjang.	

3. Pengakuan	 atas	 Prestasi	 dan	 Kontribusi:	 Pengakuan	
adalah	 salah	 satu	 cara	 efektif	 untuk	 meningkatkan	
keterikatan	 kerja.	 Organisasi	 dapat	 memberikan	
penghargaan	 dan	 apresiasi	 kepada	 karyawan	 yang	
berkinerja	 baik,	 baik	 itu	 melalui	 penghargaan	 formal,	
pengakuan	publik,	atau	bentuk	penghargaan	 lainnya.	Hal	
ini	tidak	hanya	meningkatkan	motivasi	individu	tetapi	juga	
memperkuat	ikatan	emosional	mereka	dengan	organisasi.	

4. Budaya	 Kerja	 yang	 Mendorong	 Kolaborasi	 dan	
Penghargaan:	 Menciptakan	 budaya	 kerja	 yang	
mendukung	kolaborasi,	tim	kerja	yang	solid,	dan	nilai-nilai	
organisasi	 yang	 jelas	 dapat	 meningkatkan	 keterikatan	
kerja.	Ketika	karyawan	merasa	diterima	dan	didukung	oleh	
tim	mereka,	mereka	cenderung	merasa	lebih	terikat	pada	
organisasi.	 Penekanan	 pada	 transparansi,	 kejujuran,	 dan	
penghargaan	atas	kerja	keras	juga	membantu	memperkuat	
keterikatan	kerja.	

5. Keseimbangan	 Kehidupan	 Kerja	 dan	 Kehidupan	
Pribadi:	 Organisasi	 perlu	 memperhatikan	 keseimbangan	
kehidupan	 kerja	 dan	 kehidupan	 pribadi	 karyawan.	
Program	 fleksibilitas	 kerja,	 cuti	 yang	 seimbang,	 dan	
dukungan	 untuk	 kesejahteraan	 karyawan	 dapat	
membantu	 meningkatkan	 keterikatan	 kerja	 dengan	
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memperhatikan	 kebutuhan	 individu.	 Karyawan	 yang	
merasa	dihargai	dengan	waktu	dan	kehidupan	pribadinya	
cenderung	lebih	setia	terhadap	organisasi.	

6. Komunikasi	yang	Terbuka	dan	Jelas:	Komunikasi	yang	
efektif	 dari	 manajemen	 kepada	 karyawan	 mengenai	
strategi	 organisasi,	 perkembangan	 bisnis,	 dan	 harapan	
yang	 jelas	 membantu	 membangun	 keterikatan	 kerja.	
Keterbukaan	 dalam	 berbagi	 informasi	 penting	 dan	
memberikan	 kesempatan	 kepada	 karyawan	 untuk	
memberikan	 umpan	 balik	 mereka	 dapat	 meningkatkan	
rasa	 kepemilikan	 dan	 keterlibatan	 mereka	 dalam	
mencapai	tujuan	bersama.	

Implementasi	 strategi-strategi	 ini	 secara	 konsisten	 dan	
berkelanjutan	 dapat	 membantu	 organisasi	 meningkatkan	
keterikatan	 kerja	 karyawan,	 yang	 pada	 akhirnya	 akan	
berdampak	 positif	 pada	 produktivitas,	 retensi,	 dan	
kesejahteraan	organisasi	secara	keseluruhan.	
Peran	manajemen	dalam	memfasilitasi	keterlibatan	karyawan	
sangat	 penting	 dalam	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
mendukung,	 memotivasi,	 dan	 membangun	 keterikatan	 yang	
kuat	antara	karyawan	dan	organisasi.	Berikut	adalah	beberapa	
peran	 kunci	 manajemen	 dalam	 memfasilitasi	 keterlibatan	
karyawan:	
1. Membangun	 Budaya	 Keterlibatan:	 Manajemen	

bertanggung	jawab	untuk	membentuk	budaya	kerja	yang	
mendorong	 keterlibatan	 karyawan.	 Ini	 melibatkan	
menetapkan	 nilai-nilai	 organisasi	 yang	 mendukung	
kolaborasi,	 komunikasi	 terbuka,	 penghargaan	 atas	
prestasi,	 dan	 pengakuan	 terhadap	 kontribusi	 individu.	
Dengan	 menciptakan	 lingkungan	 di	 mana	 karyawan	
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merasa	 diterima	 dan	 dihargai,	 manajemen	 dapat	
membangun	dasar	yang	kuat	untuk	keterikatan	kerja.	

2. Kepemimpinan	 yang	 Mendukung:	 Manajemen	 perlu	
memainkan	 peran	 kepemimpinan	 yang	 efektif	 dalam	
mendukung	 keterlibatan	 karyawan.	 Ini	 mencakup	
memberikan	 arah	 yang	 jelas,	menyediakan	 sumber	 daya	
yang	 diperlukan,	 dan	 menghilangkan	 hambatan	 yang	
menghalangi	 karyawan	 untuk	 berkontribusi	 secara	
maksimal.	 Kepemimpinan	 yang	 mendukung	 dan	
memotivasi	 dapat	 menginspirasi	 karyawan	 untuk	
berpartisipasi	aktif	dalam	mencapai	tujuan	organisasi.	

3. Komunikasi	 yang	 Efektif:	 Salah	 satu	 tugas	 utama	
manajemen	adalah	memastikan	komunikasi	yang	terbuka,	
jelas,	dan	efektif	di	antara	semua	tingkatan	organisasi.	Ini	
mencakup	berbagi	visi,	tujuan,	dan	strategi	organisasi	secara	
transparan	 kepada	 karyawan.	 Komunikasi	 yang	 baik	
membantu	 membangun	 pengertian	 bersama	 tentang	
peran	 masing-masing	 dalam	 mencapai	 kesuksesan	
organisasi,	 serta	 memberikan	 kesempatan	 kepada	
karyawan	untuk	memberikan	umpan	balik	dan	masukan	
mereka.	

4. Menyediakan	 Pelatihan	 dan	 Pengembangan:	
Manajemen	 harus	 mengidentifikasi	 kebutuhan	
pengembangan	karyawan	dan	menyediakan	pelatihan	yang	
relevan	 serta	 kesempatan	 untuk	 pengembangan	 karir.	
Dengan	 memperluas	 keterampilan	 dan	 pengetahuan	
karyawan,	 manajemen	 membantu	 membangun	 rasa	
percaya	 diri	 dan	 keterlibatan	 dalam	 pekerjaan	 mereka.	
Program	 pengembangan	 yang	 baik	 juga	 dapat	
meningkatkan	retensi	karyawan	dengan	memberikan	jalan	
karir	yang	jelas.	
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5. Memberikan	 Umpan	 Balik	 dan	 Pengakuan:	
Memberikan	umpan	balik	yang	konstruktif	dan	pengakuan	
atas	 prestasi	 adalah	 cara	 efektif	 untuk	 memfasilitasi	
keterlibatan	 karyawan.	 Manajemen	 perlu	 memberikan	
penghargaan	 dan	 apresiasi	 kepada	 karyawan	 yang	
berkinerja	 baik,	 serta	 memberikan	 dukungan	 untuk	
mereka	 yang	memerlukan	 bantuan	 dalam	meningkatkan	
kinerja	mereka.	Hal	ini	tidak	hanya	memotivasi	karyawan	
tetapi	 juga	 memperkuat	 hubungan	 mereka	 dengan	
organisasi.	

6. Mendorong	Inisiatif	dan	Kolaborasi:	Manajemen	dapat	
memfasilitasi	 keterlibatan	 karyawan	 dengan	mendorong	
inisiatif	 dan	 kolaborasi	 di	 antara	 tim	 kerja.	Memberikan	
kesempatan	 bagi	 karyawan	 untuk	 berkontribusi	 dalam	
proyek-proyek	 strategis	 atau	 tim	 lintas-fungsional	 dapat	
meningkatkan	rasa	kepemilikan	mereka	terhadap	hasil	kerja	
bersama.	Kolaborasi	yang	efektif	 juga	dapat	memperluas	
jaringan	 sosial	 dalam	 organisasi,	memperkuat	 hubungan	
tim,	dan	membangun	keterikatan	yang	lebih	dalam.	

Melalui	 peran	 aktif	 dan	 strategis	 ini,	 manajemen	 dapat	
tidak	 hanya	 memfasilitasi	 keterlibatan	 karyawan	 tetapi	 juga	
menciptakan	kondisi	yang	mendukung	keterikatan	kerja	yang	
kuat	 dan	 berkelanjutan.	 Hal	 ini	 tidak	 hanya	 bermanfaat	 bagi	
karyawan	 secara	 individual	 tetapi	 juga	 memberikan	
keuntungan	kompetitif	bagi	organisasi	dalam	jangka	panjang.	

C. Pengukuran	dan	Evaluasi	Keterikatan	Kerja	
Pengukuran	 dan	 evaluasi	 keterikatan	 kerja	 (employee	

engagement)	 adalah	 langkah	 kritis	 dalam	 memahami	 sejauh	
mana	 karyawan	 terlibat	 dan	 terhubung	 secara	 emosional	
dengan	 pekerjaan	 dan	 organisasi	 mereka.	 Berikut	 ini	 adalah	
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beberapa	 aspek	 yang	 perlu	 dipertimbangkan	 dalam	
pengukuran	dan	evaluasi	keterikatan	kerja:	
1. Definisi	Indikator	Keterikatan	Kerja:	Langkah	pertama	

dalam	 pengukuran	 keterikatan	 kerja	 adalah	 menentukan	
indikator	yang	relevan	dan	representatif.	 Indikator	 ini	 bisa	
mencakup	 tingkat	 kepuasan	 kerja,	 komitmen	
organisasional,	 motivasi	 untuk	 memberikan	 kontribusi	
lebih,	 identifikasi	dengan	nilai-nilai	perusahaan,	dan	niat	
untuk	tetap	bekerja	dalam	jangka	panjang.	

2. Metode	Pengumpulan	Data:	Ada	beberapa	metode	yang	
dapat	 digunakan	 untuk	 mengumpulkan	 data	 tentang	
keterikatan	kerja,	termasuk	survei	karyawan,	wawancara,	
kelompok	fokus,	dan	observasi	langsung.	Survei	karyawan	
sering	 kali	 menjadi	 pendekatan	 yang	 paling	 umum	
digunakan	karena	dapat	memberikan	data	kuantitatif	yang	
dapat	diukur	dan	dianalisis.	

3. Desain	 Survei	 yang	 Efektif:	 Desain	 survei	 yang	 efektif	
mencakup	 pertanyaan	 yang	 jelas	 dan	 terfokus	 yang	
mencerminkan	 aspek-aspek	 keterikatan	 kerja	 yang	 ingin	
dievaluasi.	 Survei	 dapat	 mencakup	 pertanyaan	 tentang	
persepsi	 terhadap	 kepemimpinan,	 tingkat	 keterlibatan	
dalam	tugas-tugas	kerja,	kepuasan	terhadap	kondisi	kerja,	
dan	persepsi	terhadap	keadilan	organisasional.	

4. Analisis	 Data	 dan	 Interpretasi	 Hasil:	 Setelah	 data	
dikumpulkan,	langkah	selanjutnya	adalah	menganalisis	hasil	
survei	 untuk	 mengidentifikasi	 pola	 dan	 tren	 dalam	
keterikatan	 kerja.	 Analisis	 dapat	 melibatkan	 teknik	
statistik	 seperti	 regresi	 untuk	 mengidentifikasi	 faktor-
faktor	yang	paling	kuat	mempengaruhi	keterikatan	kerja.	
Interpretasi	hasil	harus	mengarah	pada	pemahaman	yang	
lebih	 dalam	 tentang	 faktor-faktor	 yang	mendukung	 atau	
menghambat	keterikatan	kerja	di	organisasi.	
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5. Aksi	 Perbaikan	 dan	 Implementasi	 Program:	
Berdasarkan	 temuan	 dari	 evaluasi	 keterikatan	 kerja,	
langkah	 terakhir	 adalah	 mengambil	 tindakan	 perbaikan	
yang	sesuai.	Ini	bisa	berupa	pengembangan	program	atau	
kebijakan	baru	yang	bertujuan	meningkatkan	keterikatan	
kerja,	 pelatihan	 untuk	 manajer	 dalam	 memfasilitasi	
keterlibatan	 karyawan,	 atau	 perubahan	 dalam	 budaya	
kerja	yang	mendukung	keterikatan	yang	lebih	kuat.	

6. Monitoring	 dan	 Evaluasi	 Berkelanjutan:	 Evaluasi	
keterikatan	kerja	seharusnya	tidak	hanya	dilakukan	sekali	
saja	 tetapi	 juga	 menjadi	 bagian	 dari	 proses	 yang	
berkelanjutan	 dalam	 manajemen	 sumber	 daya	 manusia.	
Organisasi	perlu	mengimplementasikan	sistem	monitoring	
yang	 memungkinkan	 mereka	 untuk	 melacak	 perubahan	
dalam	tingkat	keterikatan	kerja	dari	waktu	ke	waktu	dan	
mengukur	efektivitas	tindakan	perbaikan	yang	diambil.	

Dengan	 mengikuti	 langkah-langkah	 ini,	 organisasi	 dapat	
mengembangkan	 pemahaman	 yang	 lebih	 dalam	 tentang	
keterikatan	kerja	 karyawan	mereka	dan	mengambil	 langkah-
langkah	 yang	 diperlukan	 untuk	 memperkuat	 keterikatan	
tersebut.	 Hal	 ini	 tidak	 hanya	 meningkatkan	 kepuasan	 dan	
kesejahteraan	karyawan	tetapi	 juga	dapat	berkontribusi	pada	
keberhasilan	jangka	panjang	organisasi	dalam	mencapai	tujuan	
bisnisnya.	
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BAB	X	
	Kepuasan	Kerja	

	

A. Pengertian	dan	Konsep	Kepuasan	Kerja	
Kepuasan	 kerja	 merupakan	 kondisi	 psikologis	 yang	

muncul	 ketika	 individu	 merasa	 puas	 dan	 bahagia	 terhadap	
pekerjaannya.	 Secara	 konseptual,	 kepuasan	 kerja	 mencakup	
evaluasi	 subjektif	 terhadap	 berbagai	 aspek	 pekerjaan,	
termasuk	lingkungan	kerja,	kompensasi,	kebijakan	organisasi,	
peluang	 pengembangan	 karir,	 dan	 interaksi	 sosial	 di	 tempat	
kerja.	 Dalam	 konteks	 ini,	 kepuasan	 kerja	 tidak	 hanya	
mencerminkan	 seberapa	 baik	 individu	 merasa	 terkait	
pekerjaannya,	 tetapi	 juga	 sejauh	 mana	 ekspektasi	 individu	
terpenuhi	oleh	realitas	pekerjaannya.	

Faktor-faktor	 yang	mempengaruhi	 kepuasan	 kerja	 dapat	
bervariasi	 antarindividu	 dan	 organisasi.	 Beberapa	 faktor	
umum	yang	diketahui	memengaruhi	kepuasan	kerja	meliputi:	
• Kompensasi	dan	imbalan:	Gaji	dan	manfaat	lainnya	yang	

diterima	oleh	karyawan	sering	kali	menjadi	faktor	penting	
dalam	kepuasan	kerja	mereka.	

• Lingkungan	kerja:	Kualitas	lingkungan	Pisik	tempat	kerja,	
serta	 kebijakan	 dan	 budaya	 organisasi,	 dapat	 signiPikan	
dalam	menentukan	kepuasan	kerja.	

• Keseimbangan	kerja	dan	kehidupan	pribadi:	Karyawan	
yang	 merasa	 mereka	 memiliki	 keseimbangan	 yang	 baik	
antara	pekerjaan	dan	kehidupan	pribadi	cenderung	 lebih	
puas	dengan	pekerjaan	mereka.	

• Pengembangan	karir:	Kesempatan	untuk	pengembangan	
pribadi	dan	profesional,	termasuk	pelatihan	dan	kemajuan	
dalam	karir,	juga	dapat	mempengaruhi	kepuasan	kerja.	
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Hubungan	 antara	 kepuasan	 kerja	 dan	 produktivitas	
individu	atau	kinerja	organisasi	telah	menjadi	subjek	penelitian	
yang	 intens.	 Beberapa	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	
karyawan	 yang	 merasa	 puas	 dengan	 pekerjaan	 mereka	
cenderung	lebih	produktif,	memiliki	absensi	yang	lebih	rendah,	
dan	 tingkat	 turnover	 yang	 lebih	 rendah.	 Ini	 menunjukkan	
bahwa	kepuasan	kerja	bukan	hanya	masalah	individual,	tetapi	
juga	 memiliki	 implikasi	 langsung	 terhadap	 kesehatan	
organisasi	secara	keseluruhan.	

Dalam	praktiknya,	manajemen	organisasi	sering	berusaha	
untuk	 meningkatkan	 kepuasan	 kerja	 karyawan	 melalui	
berbagai	inisiatif.	Ini	bisa	termasuk	penerapan	kebijakan	yang	
mendukung	 keseimbangan	 kerja	 dan	 kehidupan,	 program	
pengembangan	 karyawan,	 serta	 memastikan	 bahwa	
kompensasi	 dan	 imbalan	 yang	 ditawarkan	 sejalan	 dengan	
kontribusi	 dan	 kebutuhan	 individu.	 Dengan	 memahami	
kompleksitas	 kepuasan	 kerja,	 organisasi	 dapat	 lebih	 baik	
mempertahankan	 dan	 meningkatkan	 kinerja	 serta	 kepuasan	
karyawan	dalam	jangka	panjang.	

Hubungan	antara	kepuasan	kerja	dengan	produktivitas	 dan	
kinerja	individu	adalah	subjek	penting	dalam	studi	manajemen	
dan	psikologi	 industri.	Kepuasan	kerja	yang	 tinggi	sering	kali	
dikaitkan	 dengan	 peningkatan	 produktivitas	 dan	 kinerja	
individu	 di	 tempat	 kerja.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 cara	
bagaimana	kepuasan	kerja	dapat	memengaruhi	produktivitas	
dan	kinerja:	
1. Motivasi	 dan	 Komitmen:	 Karyawan	 yang	 merasa	 puas	

dengan	pekerjaan	mereka	cenderung	lebih	termotivasi	dan	
berkomitmen	terhadap	organisasi	mereka.	Motivasi	yang	
tinggi	dapat	mengarah	pada	tingkat	upaya	yang	lebih	besar	
dan	kesediaan	untuk	melakukan	pekerjaan	dengan	baik.	
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2. Kreativitas	 dan	 Inovasi:	 Kepuasan	 kerja	 yang	 tinggi	
dapat	 mempengaruhi	 kreativitas	 dan	 inovasi.	 Karyawan	
yang	merasa	puas	sering	kali	lebih	terbuka	terhadap	ide-
ide	 baru	 dan	 berpikir	 kreatif	 dalam	 menyelesaikan	
masalah	atau	menciptakan	solusi	baru.	

3. Kehadiran	 dan	 Keterlibatan:	 Karyawan	 yang	 merasa	
puas	 dengan	 pekerjaan	 mereka	 cenderung	 memiliki	
tingkat	kehadiran	yang	lebih	baik	dan	lebih	terlibat	dalam	
tugas-tugas	mereka.	Mereka	mungkin	 kurang	 cenderung	
absen	atau	mengalami	kehadiran	yang	tidak	konsisten.	

4. Kualitas	Kerja:	Kepuasan	kerja	dapat	berkontribusi	pada	
peningkatan	kualitas	pekerjaan	yang	dilakukan.	Karyawan	
yang	merasa	puas	 cenderung	 lebih	berfokus	pada	detail,	
melakukan	pekerjaan	dengan	lebih	hati-hati,	dan	mencapai	
standar	kualitas	yang	lebih	tinggi.	

5. Retensi	 Karyawan:	 Tingkat	 kepuasan	 kerja	 yang	 tinggi	
sering	kali	berhubungan	dengan	tingkat	retensi	karyawan	
yang	 lebih	baik.	Organisasi	 yang	dapat	mempertahankan	
karyawan	yang	berkinerja	tinggi	akan	mengalami	stabilitas	
dan	kontinuitas	yang	lebih	baik	dalam	operasional	mereka.	

Dengan	demikian,	manajemen	organisasi	memiliki	insentif	
kuat	untuk	memperhatikan	dan	meningkatkan	kepuasan	kerja	
karyawan.	 Investasi	 dalam	 strategi	 yang	 mempromosikan	
kepuasan	kerja	dapat	membawa	manfaat	jangka	panjang	yang	
signifikan	 tidak	 hanya	 dalam	 hal	 produktivitas	 dan	 kinerja	
individu,	tetapi	juga	dalam	menciptakan	lingkungan	kerja	yang	
lebih	sehat,	harmonis,	dan	produktif	secara	keseluruhan.	

B. Metode	Pengukuran	Kepuasan	Kerja	
Ada	 beberapa	 pendekatan	 yang	 umum	 digunakan	 untuk	

mengukur	kepuasan	kerja	karyawan.	Berikut	adalah	beberapa	
di	antaranya:	
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1. Skala	 Likert:	 Ini	 adalah	 pendekatan	 yang	 paling	 umum	
digunakan	 untuk	 mengukur	 kepuasan	 kerja.	 Karyawan	
diminta	untuk	menilai	sejumlah	pernyataan	yang	relevan	
dengan	kepuasan	kerja	mereka	menggunakan	skala	yang	
bergradasi,	 misalnya	 dari	 "Sangat	 Tidak	 Puas"	 hingga	
"Sangat	 Puas".	 Data	 dari	 skala	 Likert	 dapat	 dijumlahkan	
untuk	 menghasilkan	 skor	 kepuasan	 kerja	 yang	
menggambarkan	tingkat	kepuasan	keseluruhan.	

2. Indeks	Kepuasan	Kerja:	Indeks	ini	sering	kali	merupakan	
agregat	 dari	 sejumlah	 variabel	 yang	 relevan	 dengan	
kepuasan	kerja,	seperti	kepuasan	terhadap	gaji,	kepuasan	
terhadap	 lingkungan	 kerja,	 kepuasan	 terhadap	
kesempatan	pengembangan	karir,	dan	sebagainya.	Setiap	
variabel	 diberi	 bobot	 tertentu	 berdasarkan	 tingkat	
kepentingannya,	 dan	 hasilnya	 digunakan	 untuk	
menghitung	indeks	keseluruhan.	

3. Metode	 Wawancara:	 Wawancara	 mendalam	 dengan	
karyawan	 dapat	 digunakan	 untuk	 mendapatkan	
pemahaman	 yang	 lebih	 mendalam	 tentang	 kepuasan	
mereka	 terhadap	 pekerjaan	 dan	 lingkungan	 kerja.	
Pendekatan	 ini	 memungkinkan	 peneliti	 atau	 manajer	
untuk	mengeksplorasi	aspek-aspek	spesifik	yang	mungkin	
tidak	tertangkap	dalam	kuesioner	atau	survei	skala	besar.	

4. Survei	 Online	 atau	 Kertas:	 Survei	 yang	 dibuat	 khusus	
untuk	 mengukur	 kepuasan	 kerja	 dapat	 didistribusikan	
secara	online	atau	melalui	kertas	kepada	karyawan.	Survei	
ini	biasanya	terdiri	dari	serangkaian	pertanyaan	tertutup	
dan	terbuka	yang	dirancang	untuk	menilai	berbagai	aspek	
kepuasan	kerja.	

5. Pendekatan	Qualitative:	Pendekatan	ini	mencakup	studi	
kasus,	 focus	group	discussion,	 atau	observasi	partisipatif	
untuk	 mendapatkan	 pemahaman	 yang	 lebih	 mendalam	
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tentang	 pengalaman	 individu	 terhadap	 kepuasan	 kerja	
mereka.	 Ini	 berguna	 untuk	 menangkap	 nuansa	 dan	
konteks	 yang	 mungkin	 tidak	 terlihat	 dalam	 survei	
kuantitatif.	

Pemilihan	pendekatan	yang	tepat	tergantung	pada	tujuan	
penelitian	 atau	 evaluasi,	 sumber	 daya	 yang	 tersedia,	 dan	
konteks	 organisasional.	 Kombinasi	 beberapa	 pendekatan	
sering	 kali	 memberikan	 gambaran	 yang	 lebih	 komprehensif	
tentang	kepuasan	kerja	di	dalam	suatu	organisasi.	

Dalam	penelitian	kepuasan	kerja,	terdapat	beberapa	skala	
dan	 instrumen	 yang	 umum	 digunakan	 untuk	 mengukur	
berbagai	 aspek	 kepuasan	 kerja.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 di	
antaranya:	
1. Minnesota	Satisfaction	Questionnaire	(MSQ):	

o Salah	satu	instrumen	paling	terkenal	untuk	mengukur	
kepuasan	kerja.	

o Terdiri	 dari	 berbagai	 versi	 yang	 masing-masing	
mengukur	 aspek-aspek	 spesiPik	 seperti	 kepuasan	
terhadap	 pekerjaan,	 kepuasan	 terhadap	 rekan	 kerja,	
kepuasan	terhadap	pengawasan,	dan	lain-lain.	

2. Job	Descriptive	Index	(JDI):	
o Mengukur	 kepuasan	 kerja	 berdasarkan	 lima	 dimensi	

utama:	pekerjaan	 itu	sendiri,	pengawasan,	 rekan	 kerja,	
gaji,	dan	kesempatan	promosi.	

o Dirancang	 untuk	mengidentiPikasi	 aspek-aspek	 yang	
paling	penting	bagi	kepuasan	kerja	karyawan.	

3. Job	in	General	(JIG)	Scale:	
o Skala	 ini	 mengukur	 kepuasan	 umum	 terhadap	

pekerjaan	secara	keseluruhan.	
o Tidak	 membatasi	 diri	 pada	 aspek-aspek	 spesiPik	

pekerjaan	tertentu,	melainkan	memberikan	gambaran	
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umum	 tentang	 kepuasan	 terhadap	 pekerjaan	 secara	
keseluruhan.	

4. Scales	of	Psychological	Well-Being	(SPWB):	
o Terdiri	dari	sub-skala	kepuasan	kerja	yang	mengukur	

aspek	kepuasan	pribadi	seperti	kebermaknaan	kerja,	
rasa	keterlibatan,	dan	kompetensi	yang	dirasakan.	

o Lebih	 fokus	 pada	 pengalaman	 subjektif	 individu	
terhadap	pekerjaan	mereka.	

5. Faces	Scale:	
o Metode	 alternatif	 yang	 menggambarkan	 ekspresi	

wajah	dari	"sangat	tidak	puas"	hingga	"sangat	puas".	
o Mudah	 digunakan	 untuk	 penelitian	 yang	 melibatkan	

responden	 yang	 memiliki	 keterbatasan	 literasi	 atau	
jika	ingin	pengukuran	yang	lebih	intuitif.	

6. Single-Item	Rating:	
o Pendekatan	 yang	 sederhana	 dengan	 hanya	

menggunakan	 satu	 pertanyaan	 untuk	 menilai	
kepuasan	 kerja,	 misalnya,	 "Secara	 keseluruhan,	
seberapa	puas	Anda	dengan	pekerjaan	Anda?"	

7. Survei	Kepuasan	Kerja	Organisasi	(SKKO):	
o Instrumen	yang	dikembangkan	khusus	untuk	konteks	

organisasional	 di	 Indonesia,	 mengukur	 aspek-aspek	
kepuasan	kerja	seperti	kompensasi,	lingkungan	kerja,	
kesempatan	pengembangan,	dan	sebagainya.	

Pemilihan	skala	atau	instrumen	yang	tepat	tergantung	pada	
tujuan	 penelitian,	 konteks	 organisasional,	 dan	 target	 populasi	
yang	 diteliti.	 Kombinasi	 beberapa	 instrumen	 atau	 adaptasi	
terhadap	 instrumen	 yang	 ada	 sering	 kali	 diperlukan	 untuk	
mengukur	kepuasan	kerja	secara	komprehensif	dan	akurat.	

Dalam	konteks	pengumpulan	dan	analisis	data	kepuasan	
kerja,	 ada	 beberapa	 teknik	 yang	 umum	 digunakan	 untuk	
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mendapatkan	 informasi	 yang	 relevan	 dan	 menganalisis	
hasilnya	 secara	 efektif.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 teknik	 yang	
sering	digunakan:	

Teknik	Pengumpulan	Data	
1. Survei:	 Survei	 adalah	 metode	 utama	 untuk	

mengumpulkan	 data	 kepuasan	 kerja.	 Survei	 dapat	
dilakukan	 secara	 online,	 melalui	 kertas,	 atau	 bahkan	
melalui	 wawancara.	 Survei	 dapat	 mencakup	 pertanyaan	
tertutup	 (misalnya,	 skala	 Likert)	 dan	 terbuka	 untuk	
menggali	 pengalaman	 dan	 pendapat	 karyawan	 tentang	
berbagai	aspek	pekerjaan.	

2. Wawancara:	 Wawancara	 mendalam	 dapat	 dilakukan	
untuk	 mendapatkan	 pemahaman	 yang	 lebih	 mendalam	
tentang	 pengalaman	 kepuasan	 kerja	 karyawan.	
Wawancara	biasanya	lebih	fleksibel	daripada	survei	dalam	
menggali	nuansa	dan	konteks	individu.	

3. Observasi:	 Observasi	 langsung	 terhadap	 interaksi	 dan	
aktivitas	di	tempat	kerja	juga	dapat	memberikan	wawasan	
tentang	 kepuasan	 kerja,	 terutama	 dalam	 konteks	
lingkungan	kerja	dan	budaya	organisasional.	

4. Dokumentasi	 Internal:	 Penggunaan	 dokumen	 internal	
seperti	laporan	kinerja,	catatan	absensi,	atau	feedback	dari	
program	 pengembangan	 karyawan	 juga	 dapat	
memberikan	data	yang	relevan	tentang	kepuasan	kerja.	

Teknik	Analisis	Data	
1. Analisis	Deskriptif:	Analisis	 deskriptif	 digunakan	untuk	

meringkas	dan	menggambarkan	data	 yang	dikumpulkan,	
seperti	mean,	median,	atau	distribusi	 frekuensi	dari	skor	
kepuasan	kerja.	

2. Analisis	 Komparatif:	 Menggunakan	 teknik	 ini	 untuk	
membandingkan	skor	kepuasan	kerja	antara	kelompok	atau	



120	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

departemen	 berbeda	 dalam	 organisasi.	 Ini	 membantu	
mengidentifikasi	perbedaan	signifikan	yang	dapat	menjadi	
fokus	perbaikan.	

3. Analisis	Regresi:	Analisis	regresi	dapat	digunakan	untuk	
mengeksplorasi	 hubungan	 antara	 variabel-variabel	
tertentu	 (misalnya,	 kompensasi,	 pengembangan	 karir)	 dan	
kepuasan	 kerja,	 serta	 untuk	 mengidentifikasi	 prediktor	
utama	kepuasan	kerja.	

4. Analisis	Kualitatif:	Untuk	data	kualitatif	dari	wawancara	
atau	 pertanyaan	 terbuka	 dalam	 survei,	 analisis	 kualitatif	
seperti	 analisis	 tematik	 atau	 content	 analysis	 digunakan	
untuk	 mengidentifikasi	 pola,	 tema,	 atau	 isu	 utama	 yang	
muncul.	

5. Analisis	 Survei	 Hierarkis:	 Teknik	 ini	 digunakan	 untuk	
menganalisis	 data	 survei	 yang	 kompleks,	 di	 mana	 ada	
struktur	 hierarkis	 dalam	 data,	 misalnya	 data	 dari	
responden	di	berbagai	tingkatan	organisasi.	

Langkah-Langkah	Tambahan	
• Validitas	dan	Reliabilitas:	Penting	untuk	memastikan	bahwa	

instrumen	pengukuran	memiliki	validitas	(mengukur	apa	
yang	 dimaksudkan)	 dan	 reliabilitas	 (konsistensi	 dalam	
pengukuran).	

• Interpretasi	 Hasil:	 Hasil	 dari	 analisis	 data	 harus	
diinterpretasikan	 dengan	 hati-hati	 untuk	 memahami	
implikasi	 praktisnya	 bagi	 manajemen	 organisasi	 dan	
kebijakan	SDM.	

• Pelaporan:	Hasil	analisis	harus	dirangkum	dalam	laporan	
yang	jelas	dan	komprehensif,	sering	kali	dilengkapi	dengan	
rekomendasi	 untuk	 tindakan	 perbaikan	 atau	
pengembangan	lebih	lanjut.	
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Dengan	menggunakan	kombinasi	 teknik	pengumpulan	 data	
yang	sesuai	dengan	tujuan	penelitian	dan	teknik	analisis	data	
yang	 tepat,	 organisasi	 dapat	 memperoleh	 pemahaman	 yang	
mendalam	 tentang	 kepuasan	 kerja	 karyawan	 mereka	 dan	
mengambil	 langkah-langkah	 yang	 sesuai	 untuk	
meningkatkannya.	

C. Strategi	Meningkatkan	Kepuasan	Kerja	
Strategi	 untuk	 meningkatkan	 kepuasan	 kerja	 karyawan	

merupakan	 langkah	 penting	 bagi	 manajemen	 untuk	
memastikan	karyawan	tetap	produktif,	terlibat,	dan	bahagia	di	
tempat	 kerja.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 strategi	 yang	 dapat	
dipertimbangkan:	
1. Peningkatan	 Kompensasi	 dan	 Imbalan:	 Menawarkan	

kompensasi	yang	kompetitif	dan	 imbalan	 lainnya	 seperti	
bonus,	 tunjangan	kesehatan,	 atau	program	pensiun	 yang	
menarik	 dapat	 meningkatkan	 kepuasan	 karyawan	
terhadap	kompensasi	mereka.	

2. Peningkatan	 Lingkungan	 Kerja:	 Menciptakan	
lingkungan	 kerja	 yang	 nyaman,	 aman,	 dan	 mendukung	
dapat	 berkontribusi	 pada	 kepuasan	 kerja.	 Ini	 termasuk	
aspek	 fisik	 seperti	 fasilitas	 yang	 baik,	 serta	 budaya	
organisasi	yang	inklusif	dan	mendukung.	

3. Fasilitas	 Pengembangan	 Karir:	 Memberikan	
kesempatan	 bagi	 karyawan	 untuk	 pengembangan	 karir	
dan	 pelatihan	 dapat	 meningkatkan	 kepuasan	 mereka.	
Program	 pengembangan	 pribadi	 dan	 profesional,	 serta	
jenjang	karir	yang	jelas,	dapat	meningkatkan	motivasi	dan	
keterlibatan	karyawan.	

4. Meningkatkan	 Keterlibatan	 Karyawan:	 Melibatkan	
karyawan	 dalam	 proses	 pengambilan	 keputusan,	
memberikan	mereka	tanggung	jawab	yang	sesuai	dengan	
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kemampuan,	 dan	mendengarkan	masukan	mereka	dapat	
meningkatkan	rasa	memiliki	dan	kepuasan	kerja.	

5. Pengakuan	 dan	 Penghargaan:	 Mengakui	 prestasi	
karyawan	dan	memberikan	 penghargaan	 atas	 kontribusi	
mereka	dapat	meningkatkan	motivasi	dan	kepuasan	kerja.	
Ini	bisa	berupa	penghargaan	formal,	apresiasi	verbal,	atau	
insentif	non-finansial	lainnya.	

6. Peningkatan	Keseimbangan	Kerja	dan	Hidup	Pribadi:	
Menawarkan	 fleksibilitas	 dalam	 jadwal	 kerja,	 kebijakan	
kerja	 dari	 rumah,	 atau	 cuti	 yang	 lebih	 baik	 dapat	
membantu	karyawan	mencapai	keseimbangan	yang	sehat	
antara	kehidupan	pribadi	dan	profesional.	

7. Kultivasi	 Budaya	 Organisasi	 Positif:	 Membangun	
budaya	organisasi	yang	transparan,	adil,	dan	berorientasi	
pada	 kolaborasi	 dapat	menciptakan	 lingkungan	 di	mana	
karyawan	merasa	dihargai	dan	didukung.	

8. Pengelolaan	Kinerja	yang	Efektif:	Menetapkan	harapan	
yang	 jelas,	memberikan	 umpan	 balik	 secara	 teratur,	 dan	
mengakomodasi	 pengembangan	 karir	 individu	 dalam	
proses	pengelolaan	kinerja	dapat	meningkatkan	kepuasan	
kerja.	
9. Perbaikan	Komunikasi	 Internal:	Memastikan	 aliran	

komunikasi	 yang	 efektif	 antara	 manajemen	 dan	
karyawan,	 serta	 di	 antara	 rekan	 kerja,	 dapat	
meningkatkan	rasa	terlibat	dan	kepuasan	kerja.	

10. Survei	dan	Umpan	Balik	Teratur:	Melakukan	survei	
kepuasan	kerja	secara	teratur	dan	mengambil	tindakan	
berdasarkan	 hasilnya	 adalah	 strategi	 yang	 penting	
untuk	 memperbaiki	 dan	 mempertahankan	 tingkat	
kepuasan	kerja	yang	tinggi.	
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Implementasi	 strategi-strategi	 ini	 dengan	 konsisten	 dan	
berkelanjutan	 dapat	 membantu	 organisasi	 menciptakan	
lingkungan	kerja	yang	positif	dan	produktif,	serta	memperkuat	
hubungan	antara	manajemen	dan	karyawan.	
 	



124	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

BAB	XI	
Manajemen	Kinerja	

	
	

A. Pengertian	dan	Konsep	Dasar	Manajemen	Kinerja	
Manajemen	 kinerja	 merupakan	 pendekatan	 sistematis	 yang	

digunakan	 oleh	 organisasi	 untuk	 meningkatkan	 kinerja	
individu	dan	tim	kerja	dalam	mencapai	tujuan	strategis	mereka.	
Definisi	 ini	 menyoroti	 perannya	 yang	 sangat	 penting	 dalam	
membentuk	budaya	kerja	yang	produktif	dan	berorientasi	pada	
pencapaian.	 Secara	 umum,	 manajemen	 kinerja	 tidak	 hanya	
mencakup	evaluasi	dan	penilaian	kinerja	karyawan,	tetapi	juga	
mencakup	 pengelolaan	 harapan,	 motivasi,	 dan	 pengembangan	
individu	untuk	mendukung	visi	dan	misi	organisasi.	

Ruang	 lingkup	 manajemen	 kinerja	 mencakup	 berbagai	
aspek	yang	saling	terkait.	Pertama,	penetapan	sasaran	adalah	
langkah	 awal	 yang	 krusial.	 Organisasi	 perlu	 merumuskan	
tujuan	yang	jelas	dan	terukur	yang	akan	dicapai	oleh	individu	
atau	 tim.	 Sasaran	 ini	 harus	 relevan	 dengan	 strategi	 bisnis	
keseluruhan	dan	dapat	diukur	untuk	memungkinkan	evaluasi	
kinerja	yang	obyektif.	

Langkah	 kedua	 adalah	 pengukuran	 kinerja,	 yang	
melibatkan	 pengumpulan	 data	 dan	 informasi	 terkait	
pencapaian	 sasaran	 oleh	 individu	 atau	 tim.	 Pengukuran	 ini	
tidak	hanya	mencakup	hasil	akhir,	tetapi	juga	proses	kerja	yang	
ditempuh	 untuk	mencapai	 hasil	 tersebut.	 Dalam	 konteks	 ini,	
metrik	 kinerja	 yang	 tepat	 harus	 dipilih	 untuk	 memastikan	
bahwa	evaluasi	kinerja	dapat	dilakukan	secara	konsisten	dan	
adil.	
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Evaluasi	 kinerja	 merupakan	 langkah	 ketiga	 yang	
melibatkan	 analisis	 terhadap	 pencapaian	 individu	 atau	 tim	
terhadap	sasaran	yang	telah	ditetapkan.	Proses	ini	tidak	hanya	
berfokus	 pada	 kualitas	 hasil	 kerja,	 tetapi	 juga	
mempertimbangkan	kemampuan	 individu	untuk	berkembang	
dan	beradaptasi	dalam	lingkungan	kerja	yang	dinamis.	

Terakhir,	pengembangan	adalah	tahap	di	mana	organisasi	
berupaya	untuk	meningkatkan	kinerja	melalui	pengembangan	
keterampilan	dan	kompetensi	individu	atau	tim.	Hal	ini	dapat	
melibatkan	 pelatihan,	 mentoring,	 atau	 pengalihan	 tanggung	
jawab	 untuk	 memaksimalkan	 potensi	 karyawan	 dalam	
mencapai	tujuan	organisasi.	

Secara	 keseluruhan,	 manajemen	 kinerja	 tidak	 hanya	
tentang	evaluasi	hasil	kerja,	tetapi	juga	mencakup	upaya	untuk	
membangun	 budaya	 kerja	 yang	 mendukung	 pertumbuhan	
individu	dan	pencapaian	tujuan	organisasi	secara	keseluruhan.	
Pendekatan	 yang	 efektif	 dalam	 manajemen	 kinerja	 dapat	
membedakan	 organisasi	 yang	 sukses	 dari	 yang	 lain	 dengan	
menciptakan	lingkungan	di	mana	karyawan	merasa	didukung,	
dihargai,	dan	termotivasi	untuk	memberikan	kontribusi	terbaik	
mereka.	

Manajemen	kinerja	memiliki	hubungan	yang	erat	dengan	
pencapaian	 tujuan	 organisasi	 karena	 merupakan	 alat	 utama	
yang	 digunakan	 untuk	 mengarahkan,	 mengukur,	 dan	
meningkatkan	 kontribusi	 individu	 dan	 tim	 terhadap	 tujuan	
strategis	 yang	 telah	 ditetapkan	 oleh	 organisasi.	 Berikut	 ini	
beberapa	 cara	 hubungan	 antara	 manajemen	 kinerja	 dan	
pencapaian	tujuan	organisasi	dapat	dijelaskan:	
1. Penetapan	 Sasaran	 yang	 Tepat:	 Manajemen	 kinerja	

memungkinkan	 organisasi	 untuk	 merumuskan	 sasaran	
yang	 jelas	 dan	 terukur	 bagi	 setiap	 individu	 atau	 tim.	
Sasaran	ini	harus	sejalan	dengan	visi	dan	misi	organisasi	
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serta	 strategi	 bisnis	 yang	 telah	 ditetapkan.	 Dengan	
penetapan	sasaran	yang	tepat,	setiap	anggota	tim	memiliki	
panduan	 yang	 jelas	 tentang	 apa	 yang	 diharapkan	 dari	
mereka	dalam	mencapai	tujuan	organisasi.	

2. Pengukuran	 Kinerja	 yang	 Objektif:	 Melalui	 proses	
manajemen	 kinerja,	 organisasi	 dapat	 mengukur	
pencapaian	individu	atau	tim	secara	objektif.	Penggunaan	
metrik	 kinerja	 yang	 relevan	dan	 terukur	memungkinkan	
evaluasi	 yang	 akurat	 terhadap	 sejauh	 mana	 karyawan	
telah	 berkontribusi	 terhadap	 pencapaian	 sasaran	
organisasi.	 Ini	 membantu	 dalam	 mengidentifikasi	
kekuatan,	 kelemahan,	 dan	 area	 perbaikan	 yang	mungkin	
diperlukan	untuk	mencapai	tujuan	secara	efektif.	

3. Umpan	 Balik	 dan	 Perbaikan	 Berkelanjutan:	
Manajemen	kinerja	memfasilitasi	proses	umpan	balik	yang	
teratur	 antara	 pimpinan	 dan	 karyawan.	 Umpan	 balik	 ini	
tidak	hanya	membantu	dalam	mengevaluasi	kinerja	masa	
lalu,	tetapi	juga	memberikan	kesempatan	untuk	menyusun	
rencana	 perbaikan	 dan	 pengembangan	 ke	 depannya.	
Dengan	 demikian,	 organisasi	 dapat	 beradaptasi	 dengan	
perubahan	lingkungan	eksternal	dan	memperbaiki	strategi	
internal	untuk	mencapai	tujuan	yang	ditetapkan.	

4. Meningkatkan	Motivasi	 dan	Keterlibatan:	Manajemen	
kinerja	 yang	 efektif	 dapat	 meningkatkan	 motivasi	
karyawan	 dengan	 memberikan	 pengakuan	 atas	
pencapaian	 yang	 baik	 dan	memberikan	 dukungan	 untuk	
pengembangan	 karir	 mereka.	 Karyawan	 yang	 merasa	
dihargai	 dan	 didukung	 cenderung	 lebih	 terlibat	 dan	
termotivasi	untuk	memberikan	kontribusi	terbaik	mereka	
untuk	mencapai	tujuan	organisasi.	

5. Pengembangan	Budaya	Kerja	yang	Produktif:	Dengan	
fokus	 pada	 manajemen	 kinerja,	 organisasi	 dapat	
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membangun	budaya	kerja	yang	produktif	dan	berorientasi	
pada	 pencapaian	 tujuan.	 Budaya	 ini	 menciptakan	
lingkungan	 di	 mana	 semua	 anggota	 tim	 merasa	
bertanggung	jawab	atas	pencapaian	bersama	dan	bekerja	
secara	 kolaboratif	 untuk	 meningkatkan	 kinerja	 dan	
mencapai	tujuan	organisasi	secara	efektif.	

Secara	 keseluruhan,	 manajemen	 kinerja	 bukan	 hanya	
tentang	 mengukur	 kinerja	 individu,	 tetapi	 juga	 tentang	
memastikan	bahwa	setiap	kontribusi	karyawan	berkontribusi	
secara	 langsung	 terhadap	 pencapaian	 tujuan	organisasi	secara	
keseluruhan.	 Dengan	 menerapkan	 praktik	 manajemen	 kinerja	
yang	 baik,	 organisasi	 dapat	 mengoptimalkan	 potensi	
manusianya	 dan	 mencapai	 keunggulan	 kompetitif	 dalam	
mencapai	tujuan	strategisnya.	

B. Proses	Manajemen	Kinerja	
Proses	 manajemen	 kinerja	 meliputi	 beberapa	 tahapan	

kunci	yang	berperan	penting	dalam	mengelola	kinerja	individu	
atau	 tim	 dalam	 mencapai	 tujuan	 organisasi.	 Berikut	 adalah	
tahapan-tahapan	utama	dalam	proses	manajemen	kinerja:	
1. Penetapan	Sasaran	(Goal	Setting):	Tahap	pertama	dalam	

proses	manajemen	kinerja	adalah	penetapan	sasaran	yang	
jelas	dan	terukur.	Sasaran	ini	harus	spesifik,	dapat	diukur,	
dapat	 dicapai,	 relevan,	 dan	 berbatas	 waktu	 (SMART).	
Sasaran	 ini	 dapat	 berupa	 pencapaian	 individu,	 tim,	 atau	
departemen	yang	berkontribusi	langsung	terhadap	tujuan	
strategis	 organisasi.	 Penetapan	 sasaran	 yang	 baik	
membantu	dalam	mengarahkan	upaya	dan	energi	ke	arah	
yang	 benar	 serta	 memberikan	 fokus	 yang	 jelas	 kepada	
setiap	anggota	tim.	

2. Pengukuran	 Kinerja	 (Performance	 Measurement):	
Setelah	 sasaran	 ditetapkan,	 langkah	 selanjutnya	 adalah	
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mengukur	kinerja	individu	atau	tim	terhadap	sasaran	yang	
telah	 ditetapkan.	 Pengukuran	 kinerja	 melibatkan	
pengumpulan	 data	 dan	 informasi	 terkait	 dengan	
pencapaian	 hasil	 kerja,	 baik	 dalam	 hal	 kualitas	 maupun	
kuantitas.	 Metrik	 kinerja	 yang	 digunakan	 harus	 relevan	
dengan	 sasaran	 yang	 ditetapkan	 dan	 harus	 dapat	
memberikan	gambaran	yang	akurat	tentang	seberapa	jauh	
pencapaian	telah	tercapai.	

3. Evaluasi	 Kinerja	 (Performance	 Appraisal):	 Evaluasi	
kinerja	 merupakan	 proses	 untuk	 mengevaluasi	
pencapaian	individu	atau	tim	terhadap	sasaran	yang	telah	
ditetapkan.	 Evaluasi	 ini	 tidak	 hanya	 berfokus	 pada	 hasil	
akhir,	 tetapi	 juga	 melibatkan	 penilaian	 terhadap	 proses	
kerja,	 kemajuan	 yang	 dicapai,	 serta	 penggunaan	
kompetensi	 dan	 keterampilan	 yang	 relevan.	 Evaluasi	
dilakukan	 secara	 objektif	 dan	 adil	 untuk	 memberikan	
umpan	 balik	 yang	 konstruktif	 kepada	 karyawan	 tentang	
pencapaian	mereka.	

4. Pengembangan	 (Development	 Planning):	 Tahap	
terakhir	 dalam	 proses	 manajemen	 kinerja	 adalah	
pengembangan,	 di	 mana	 organisasi	 merencanakan	
langkah-langkah	untuk	meningkatkan	kinerja	karyawan	ke	
depannya.	 Ini	 meliputi	 identifikasi	 kebutuhan	
pengembangan	 individu,	 seperti	 pelatihan,	 pembinaan,	
atau	 pengembangan	 keterampilan	 baru	 yang	 diperlukan	
untuk	 mencapai	 sasaran	 di	 masa	 depan.	 Pengembangan	
juga	 mencakup	 penyusunan	 rencana	 karir	 yang	
mendukung	pertumbuhan	dan	kemajuan	karyawan	dalam	
organisasi.	

Secara	 keseluruhan,	 proses	 manajemen	 kinerja	 ini	
merupakan	 siklus	 berkelanjutan	 yang	 membantu	 organisasi	
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dalam	mengelola,	mengukur,	dan	meningkatkan	kinerja	karyawan	
untuk	mencapai	tujuan	strategis	mereka.	Dengan	menerapkan	
proses	 ini	secara	efektif,	organisasi	dapat	memastikan	bahwa	
setiap	 anggota	 tim	 berkontribusi	 secara	 maksimal	 terhadap	
kesuksesan	organisasi	secara	keseluruhan.	

Memberikan	umpan	balik	yang	efektif	dalam	manajemen	
kinerja	 merupakan	 keterampilan	 penting	 bagi	 manajer	 dan	
pemimpin	dalam	memotivasi	karyawan,	mengarahkan	kinerja	
yang	 baik,	 dan	 mendukung	 pengembangan	 individu.	 Berikut	
adalah	 beberapa	 teknik	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	
memberikan	 umpan	 balik	 yang	 efektif	 dalam	 konteks	
manajemen	kinerja:	
1. Jadwal	dan	Konteks	yang	Tepat:	Pastikan	umpan	balik	

diberikan	 secara	 teratur	dan	dalam	konteks	yang	 sesuai.	
Hal	ini	dapat	dilakukan	dalam	pertemuan	satu	lawan	satu	
atau	 dalam	 sesi	 evaluasi	 kinerja	 yang	 terjadwal.	 Pilihlah	
waktu	 yang	 tepat	 di	 mana	 karyawan	 dapat	 fokus	
sepenuhnya	dan	lingkungan	mendukung	untuk	berdiskusi	
secara	terbuka.	

2. Gunakan	Pendekatan	Positif	dan	Konstruktif:	Fokuslah	
pada	aspek	positif	 kinerja	 karyawan	dan	berikan	umpan	
balik	 yang	 konstruktif.	 Tekankan	 pada	 apa	 yang	 telah	
berhasil	dan	bagaimana	hal	itu	dapat	ditingkatkan.	Hindari	
kritik	 yang	 bersifat	 pribadi	 atau	 membuat	 karyawan	
merasa	disalahkan.	

3. Spesifik	dan	Objektif:	Berikan	umpan	balik	yang	spesifik	
dan	 berdasarkan	 fakta	 atau	 data	 konkret.	 Sebutkan	
contoh-contoh	konkret	dari	perilaku	atau	hasil	kerja	yang	
mendukung	 umpan	 balik	 yang	 diberikan.	 Hal	 ini	
membantu	karyawan	untuk	memahami	dengan	 jelas	apa	
yang	perlu	diperbaiki	atau	dipertahankan.	
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4. Berikan	 Contoh	 dan	 Skenario:	 Untuk	 memperjelas	
umpan	balik,	berikan	contoh	konkret	atau	skenario	yang	
relevan.	 Misalnya,	 tunjukkan	 situasi	 tertentu	 di	 mana	
karyawan	telah	menunjukkan	kinerja	yang	baik	atau	dapat	
meningkatkan	cara	mereka	menangani	tugas	tertentu.	

5. Dengarkan	dengan	Empati:	 Berikan	kesempatan	untuk	
karyawan	 untuk	 bereaksi	 terhadap	 umpan	 balik	 yang	
diberikan.	Dengarkan	dengan	penuh	perhatian	dan	empati	
terhadap	 perspektif	 mereka.	 Ini	 dapat	 memperkuat	
hubungan	 kerja	 dan	 meningkatkan	 kepercayaan	 antara	
manajer	dan	karyawan.	

6. Buat	 Rencana	 Tindak	 Lanjut	 Bersama:	 Setelah	
memberikan	umpan	balik,	diskusikan	bersama	karyawan	
tentang	 langkah-langkah	 yang	 dapat	 diambil	 untuk	
meningkatkan	 kinerja	 mereka.	 Buatlah	 rencana	 tindak	
lanjut	 yang	 jelas,	 termasuk	 target	 waktu	 dan	 dukungan	
yang	 diperlukan	 untuk	 mencapai	 perubahan	 yang	
diinginkan.	

7. Berikan	Pujian	 dan	Pengakuan:	 Jangan	 lupakan	 untuk	
memberikan	pujian	dan	pengakuan	atas	pencapaian	atau	
kinerja	 yang	 baik.	 Ini	 dapat	 meningkatkan	 motivasi	
karyawan	 dan	 menguatkan	 perilaku	 yang	 diinginkan	
dalam	organisasi.	

Dengan	 menggunakan	 teknik-teknik	 ini,	 manajer	 dapat	
membangun	budaya	umpan	balik	yang	positif	dan	konstruktif	
di	dalam	organisasi.	Hal	ini	tidak	hanya	meningkatkan	kinerja	
individu,	tetapi	juga	mendukung	pencapaian	tujuan	organisasi	
secara	keseluruhan.	
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C. Tantangan	 dan	 Strategi	 Implementasi	 Manajemen	
Kinerja	
	Implementasi	 manajemen	 kinerja	 dapat	 menghadapi	

sejumlah	 tantangan	 yang	 perlu	 diatasi	 agar	 berhasil.	 Berikut	
adalah	 beberapa	 tantangan	 umum	 serta	 strategi	 untuk	
mengatasinya:	

Tantangan	dalam	Implementasi	Manajemen	Kinerja:	
1. Resistensi	 terhadap	 Perubahan:	 Karyawan	 mungkin	

resisten	 terhadap	perubahan	dalam	 sistem	evaluasi	 atau	
penilaian	kinerja	yang	telah	ada.	Mereka	bisa	merasa	tidak	
nyaman	 dengan	 transparansi	 yang	 lebih	 besar	 atau	
pergeseran	dalam	fokus	penilaian.	

2. Kesulitan	 dalam	 Penetapan	 Sasaran:	 Menetapkan	
sasaran	 yang	 tepat	 dan	 terukur	 sering	 kali	 menjadi	
tantangan.	 Sasaran	 yang	 tidak	 jelas	 atau	 tidak	 realistis	
dapat	mengurangi	efektivitas	manajemen	kinerja.	

3. Pengukuran	Kinerja	yang	Subjektif:	Pengukuran	kinerja	
yang	 tidak	 objektif	 atau	 berdasarkan	 persepsi	 subjektif	
bisa	 mengurangi	 kepercayaan	 pada	 sistem	 manajemen	
kinerja.	

4. Kesulitan	 Memberikan	 Umpan	 Balik:	 Memberikan	
umpan	 balik	 yang	 konstruktif	 dan	 efektif	 memerlukan	
keterampilan	 komunikasi	 yang	 baik	 dari	 manajer.	 Tidak	
semua	manajer	dilengkapi	dengan	keterampilan	ini.	

5. Keterbatasan	 Sumber	Daya:	 Implementasi	 yang	 efektif	
memerlukan	waktu,	tenaga,	dan	sumber	daya	yang	cukup.	
Keterbatasan	 ini	 bisa	 menghambat	 kemajuan	 dalam	
mengimplementasikan	perubahan	yang	diperlukan.	

Strategi	untuk	Mengatasi	Tantangan:	
1. Komunikasi	 dan	 Keterlibatan:	 Berkomunikasi	 secara	

terbuka	 dan	 melibatkan	 karyawan	 dalam	 proses	
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perubahan.	 Jelaskan	 alasan	 di	 balik	 perubahan	 dan	
manfaat	 yang	diharapkan	untuk	mendapatkan	dukungan	
lebih	luas.	

2. Pelatihan	dan	Pengembangan:	Berikan	pelatihan	kepada	
manajer	dan	karyawan	tentang	bagaimana	menggunakan	
sistem	 manajemen	 kinerja	 yang	 baru.	 Dukungan	 dalam	
pengembangan	 keterampilan	 ini	 dapat	 membantu	
mengurangi	resistensi	dan	meningkatkan	penerimaan.	

3. Pendekatan	Berbasis	Data:	Pastikan	bahwa	pengukuran	
kinerja	 didasarkan	 pada	 data	 yang	 objektif	 dan	 relevan.	
Gunakan	 metrik	 yang	 sesuai	 dengan	 tujuan	 strategis	
organisasi	 untuk	 meningkatkan	 transparansi	 dan	
kepercayaan.	

4. Penggunaan	 Teknologi:	 Manfaatkan	 teknologi	 untuk	
memfasilitasi	 proses	 manajemen	 kinerja,	 seperti	 sistem	
pengelolaan	kinerja	karyawan	(performance	management	
system)	 yang	 dapat	 menyediakan	 data	 secara	 real-time	
dan	alat	untuk	memberikan	umpan	balik	secara	efektif.	

5. Pemantauan	 dan	 Evaluasi	 Berkelanjutan:	 Lakukan	
pemantauan	 terus-menerus	 terhadap	 implementasi	
manajemen	kinerja	untuk	mengidentifikasi	hambatan	atau	
tantangan	 yang	 muncul.	 Evaluasi	 ini	 dapat	 membantu	
dalam	 menyesuaikan	 strategi	 dan	 rencana	 tindak	 lanjut	
yang	diperlukan.	

Dengan	mengenali	tantangan	yang	mungkin	dihadapi	dan	
menerapkan	 strategi	 yang	 tepat	 untuk	 mengatasi	 mereka,	
organisasi	dapat	meningkatkan	efektivitas	manajemen	kinerja	
mereka	dan	mencapai	tujuan	strategis	dengan	lebih	baik.	

Memastikan	 keberhasilan	 implementasi	 manajemen	
kinerja	 memerlukan	 pendekatan	 yang	 terstruktur	 dan	
strategis.	 Berikut	 beberapa	 strategi	 yang	 dapat	 membantu	
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dalam	 memastikan	 keberhasilan	 implementasi	 manajemen	
kinerja:	
1. Komunikasi	 yang	 Efektif:	 Komunikasi	 adalah	 kunci	

utama	 dalam	 memastikan	 keberhasilan	 implementasi	
manajemen	kinerja.	Pastikan	tujuan,	proses,	dan	manfaat	
dari	manajemen	kinerja	dikomunikasikan	secara	jelas	dan	
terbuka	 kepada	 seluruh	 karyawan.	 Dengan	 memahami	
mengapa	 perubahan	 ini	 penting	 dan	 bagaimana	 mereka	
dapat	berkontribusi,	karyawan	akan	 lebih	menerima	dan	
mendukung	implementasi.	

2. Partisipasi	 Karyawan:	 Libatkan	 karyawan	 secara	 aktif	
dalam	proses	perencanaan	dan	implementasi	manajemen	
kinerja.	 Berikan	mereka	 kesempatan	 untuk	memberikan	
masukan	dan	memberikan	kontribusi	dalam	menetapkan	
sasaran,	merancang	sistem	evaluasi,	dan	mengembangkan	
proses	 penilaian	 kinerja.	 Partisipasi	 ini	 tidak	 hanya	
meningkatkan	 penerimaan	 terhadap	 perubahan,	 tetapi	
juga	meningkatkan	keterlibatan	dan	motivasi	karyawan.	

3. Penetapan	 Sasaran	 yang	 Jelas	 dan	 Terukur:	 Sasaran	
yang	 spesifik,	 dapat	 diukur,	 dan	 realistis	 adalah	 kunci	
untuk	 keberhasilan	 manajemen	 kinerja.	 Pastikan	 bahwa	
setiap	 karyawan	 memiliki	 pemahaman	 yang	 jelas	 tentang	
apa	yang	diharapkan	dari	mereka	dan	bagaimana	mereka	
akan	 dinilai.	 Ini	 menciptakan	 kerangka	 kerja	 yang	 jelas	
untuk	 mengevaluasi	 kinerja	 dan	 merencanakan	
pengembangan	lebih	lanjut.	

4. Pelatihan	 dan	 Pengembangan:	 Berikan	 pelatihan	 yang	
diperlukan	 kepada	 manajer	 dan	 karyawan	 tentang	
bagaimana	menggunakan	sistem	manajemen	kinerja	yang	
baru	atau	yang	diperbarui.	Pastikan	bahwa	semua	orang	
memahami	proses	 evaluasi	 kinerja,	 penggunaan	alat	dan	
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metrik	kinerja,	serta	keterampilan	komunikasi	yang	efektif	
dalam	memberikan	umpan	balik.	

5. Pemantauan	dan	Umpan	Balik	Berkelanjutan:	Lakukan	
pemantauan	 terus-menerus	 terhadap	 implementasi	
manajemen	kinerja.	Berikan	umpan	balik	kepada	manajer	
dan	karyawan	tentang	bagaimana	proses	ini	berjalan	dan	
identifikasi	 area-area	 di	 mana	 perbaikan	 diperlukan.	 Ini	
memungkinkan	 untuk	 menyesuaikan	 strategi	 dan	
memberikan	dukungan	tambahan	yang	diperlukan.	

6. Revisi	dan	Penyesuaian	Berkelanjutan:	Manajemen	kinerja	
adalah	proses	yang	dinamis,	oleh	karena	itu	penting	untuk	
siap	 melakukan	 revisi	 dan	 penyesuaian	 secara	 teratur.	
Tinjau	 kembali	 sistem	 evaluasi	 kinerja	 secara	 berkala	
untuk	memastikan	relevansinya	dengan	tujuan	organisasi	
dan	perubahan	dalam	lingkungan	bisnis.	

7. Pengakuan	dan	Reward:	Pengakuan	atas	pencapaian	dan	
kinerja	 yang	 baik	 adalah	 kunci	 untuk	 mempertahankan	
motivasi	dan	keterlibatan	karyawan.	Berikan	penghargaan	
atau	 insentif	 yang	 sesuai	 sebagai	 bentuk	 apresiasi	
terhadap	 upaya	 mereka	 dalam	 mencapai	 sasaran	 dan	
tujuan	organisasi.	

Dengan	menerapkan	strategi	ini	secara	efektif,	organisasi	
dapat	 meningkatkan	 efektivitas	 manajemen	 kinerja	 mereka,	
memotivasi	 karyawan,	 dan	 mencapai	 hasil	 yang	 lebih	 baik	
sesuai	dengan	tujuan	strategis	mereka.	
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BAB	XII	
Remunerasi	Manajemen	
	
	

A. Pengertian	dan	Tujuan	Remunerasi	Manajemen	
	Remunerasi	 dalam	 konteks	 manajemen	 merupakan	

proses	 atau	 sistem	 yang	 dirancang	 untuk	 memberikan	
kompensasi	 kepada	 para	 manajer	 dan	 pimpinan	 perusahaan	
sesuai	dengan	kontribusi,	tanggung	jawab,	dan	kinerja	mereka.	
Konsep	ini	sangat	penting	dalam	menjaga	keseimbangan	antara	
memotivasi	kinerja	individu	dengan	memastikan	keadilan	dan	
transparansi	dalam	penentuan	kompensasi.	

Penerapan	remunerasi	manajemen	tidak	hanya	mencakup	
penggajian	 tetapi	 juga	 mencakup	 berbagai	 bentuk	 insentif,	
bonus,	 dan	 komponen	 non-keuangan	 lainnya	 yang	 bertujuan	
untuk	mendorong	manajer	untuk	mencapai	tujuan	perusahaan	
secara	efektif.	Seiring	dengan	itu,	remunerasi	manajemen	juga	
mencerminkan	 strategi	 perusahaan	 dalam	 mempertahankan	
dan	menarik	 bakat-bakat	 terbaik	 dalam	 struktur	manajemen	
mereka.	

Salah	satu	aspek	kunci	dari	konsep	remunerasi	manajemen	
adalah	pengakuan	terhadap	tingkat	tanggung	jawab	dan	risiko	
yang	ditanggung	oleh	manajer.	 Biasanya,	manajer	 senior	 dan	
eksekutif	 akan	 menerima	 kompensasi	 yang	 lebih	 tinggi	
dibandingkan	dengan	tingkatan	manajemen	yang	lebih	rendah,	
sebagai	 refleksi	 dari	 tanggung	 jawab	 mereka	 terhadap	
pengambilan	keputusan	strategis	perusahaan.	

Selain	 itu,	 remunerasi	 manajemen	 juga	 harus	
mempertimbangkan	 aspek-aspek	 non-keuangan,	 seperti	
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pengembangan	 karir,	 kesempatan	 untuk	 berkontribusi	 pada	
strategi	perusahaan,	dan	nilai-nilai	budaya	organisasi.	Hal	 ini	
penting	 untuk	 membangun	 loyalitas	 dan	 keterlibatan	 yang	
tinggi	dari	manajer	terhadap	visi	dan	misi	perusahaan.	

Dalam	praktiknya,	proses	perancangan	sistem	remunerasi	
manajemen	 sering	 kali	 melibatkan	 analisis	 komprehensif	
terhadap	 pasar	 tenaga	 kerja,	 kinerja	 historis,	 dan	 proyeksi	
masa	 depan	 perusahaan.	 Pendekatan	 yang	 holistik	 ini	
membantu	 perusahaan	 untuk	 mengoptimalkan	 pengeluaran	
mereka	 terhadap	 kompensasi	manajerial	 sambil	memastikan	
bahwa	 sistem	 tersebut	 memotivasi	 serta	 mempertahankan	
bakat-bakat	kunci.	

Secara	keseluruhan,	remunerasi	manajemen	bukan	hanya	
tentang	memberikan	imbalan	finansial	kepada	para	pemimpin	
perusahaan,	 tetapi	 juga	 merupakan	 instrumen	 strategis	 yang	
mendukung	pertumbuhan	dan	keberlanjutan	perusahaan	dalam	
jangka	 panjang.	 Dengan	 merancang	 sistem	 remunerasi	 yang	
tepat,	 perusahaan	 dapat	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
memungkinkan	para	manajer	untuk	mencapai	potensi	mereka	
penuh	dalam	mendukung	tujuan	organisasi.	

Tujuan	 utama	 dari	 penerapan	 remunerasi	 dalam	
manajemen	 perusahaan	 adalah	 menciptakan	 sistem	
kompensasi	yang	adil,	transparan,	dan	dapat	memotivasi	para	
manajer	untuk	mencapai	 tujuan	strategis	perusahaan	dengan	
efektif.	 Berikut	 ini	 beberapa	 tujuan	 utama	 dari	 remunerasi	
dalam	konteks	manajemen	perusahaan:	
1. Mendorong	 Kinerja	 Optimal:	 Remunerasi	 dirancang	

untuk	mendorong	kinerja	optimal	dari	para	manajer	dan	
eksekutif	 perusahaan.	 Dengan	 menawarkan	 insentif	
berbasis	kinerja	seperti	bonus	dan	opsi	saham,	sistem	ini	
memotivasi	 manajer	 untuk	 bekerja	 keras	 dan	 mencapai	
target	yang	telah	ditetapkan.	
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2. Menarik	 dan	 Mempertahankan	 Bakat:	 Sistem	
remunerasi	yang	kompetitif	membantu	perusahaan	untuk	
menarik	dan	mempertahankan	bakat-bakat	terbaik	dalam	
industri.	 Manajer	 yang	 memiliki	 kualifikasi	 dan	
pengalaman	 yang	 sangat	 baik	 cenderung	 tertarik	 pada	
perusahaan	 yang	 menawarkan	 paket	 kompensasi	 yang	
kompetitif	dan	adil.	

3. Menyelaraskan	 Tujuan	 Individu	 dengan	 Tujuan	
Perusahaan:	 Melalui	 remunerasi,	 perusahaan	 dapat	
menyelaraskan	 tujuan	 individu	 para	 manajer	 dengan	
tujuan	strategis	perusahaan	secara	keseluruhan.	Ini	dapat	
mencakup	penggunaan	bonus	berbasis	kinerja	yang	terkait	
langsung	dengan	pencapaian	tujuan	bisnis	jangka	pendek	
dan	jangka	panjang.	

4. Memotivasi	Pemimpin	dan	Mendorong	Inovasi:	Sistem	
remunerasi	 yang	 tepat	 juga	 dapat	 memotivasi	 para	
pemimpin	 untuk	 berinovasi	 dan	 mengambil	 risiko	 yang	
terkontrol	demi	mencapai	pertumbuhan	dan	keunggulan	
kompetitif.	 Insentif	 yang	 ditawarkan	 dapat	 merangsang	
pemikiran	 kreatif	 dan	 strategis	 yang	 diperlukan	 untuk	
menghadapi	tantangan	pasar	yang	kompleks.	

5. Mengurangi	 Risiko	 Kegagalan	 Manajemen:	 Dengan	
merancang	 remunerasi	 yang	 sesuai,	 perusahaan	 dapat	
mengurangi	 risiko	 kegagalan	manajemen	 dan	 keputusan	
strategis	yang	tidak	efektif.	Kompensasi	yang	berorientasi	
pada	 kinerja	 memberikan	 insentif	 bagi	 manajer	 untuk	
membuat	 keputusan	 yang	 berdasarkan	 analisis	 yang	
cermat	dan	pertimbangan	yang	matang.	

6. Membangun	 Budaya	 Organisasi	 yang	 Sehat:	 Sistem	
remunerasi	 yang	 adil	 dan	 transparan	 dapat	 membantu	
membangun	 budaya	 organisasi	 yang	 sehat.	 Ini	
menciptakan	lingkungan	di	mana	manajer	merasa	dihargai	
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dan	 didorong	 untuk	 berkontribusi	 secara	 maksimal	
terhadap	 keberhasilan	 perusahaan,	 sambil	
mempromosikan	 nilai-nilai	 seperti	 integritas,	 kerjasama,	
dan	inovasi.	

Dengan	 demikian,	 remunerasi	 dalam	 manajemen	
perusahaan	 bukan	 hanya	 tentang	 memberikan	 imbalan	
finansial	 kepada	 para	 pemimpin,	 tetapi	 juga	merupakan	 alat	
strategis	yang	mendukung	pencapaian	 tujuan	 jangka	panjang	
perusahaan	 serta	membangun	 budaya	 kerja	 yang	 positif	 dan	
produktif.	

Perbedaan	 antara	 remunerasi	 manajemen	 (atau	
kompensasi	 manajerial)	 dengan	 remunerasi	 karyawan	 non-
manajerial	 dapat	 dilihat	 dari	 beberapa	 aspek	 utama	 yang	
membedakan	 kedua	 sistem	 ini.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
perbedaan	kunci:	
1. Tingkat	Tanggung	Jawab	dan	Kewenangan:	

o Remunerasi	 Manajemen:	 Para	 manajer	 dan	
eksekutif	 biasanya	memiliki	 tingkat	 tanggung	 jawab	
yang	 lebih	 besar	 dalam	 mengambil	 keputusan	
strategis	 dan	 operasional	 perusahaan.	 Kompensasi	
mereka	 cenderung	 mencerminkan	 tanggung	 jawab	
yang	 tinggi	 dalam	 menjaga	 kesehatan	 dan	
pertumbuhan	perusahaan.	

o Remunerasi	Karyawan	Non-Manajerial:	Karyawan	
non-manajerial	 umumnya	 memiliki	 tanggung	 jawab	
yang	lebih	terbatas	dan	biasanya	tidak	terlibat	dalam	
pengambilan	 keputusan	 strategis	 perusahaan.	
Kompensasi	 mereka	 lebih	 bersifat	 rutin	 dan	
tergantung	 pada	 faktor-faktor	 seperti	 pengalaman,	
keterampilan,	 dan	 tingkat	 jabatan	 dalam	 hierarki	
organisasi.	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	139	

2. Bentuk	Kompensasi:	
o Remunerasi	 Manajemen:	 Selain	 gaji	 tetap,	

kompensasi	 manajemen	 sering	 kali	 mencakup	
berbagai	 bentuk	 insentif	 berbasis	 kinerja	 seperti	
bonus	 berdasarkan	 pencapaian	 target	 atau	 kinerja,	
opsi	saham,	dan	paket	kompensasi	eksekutif	 lainnya.	
Ini	bertujuan	untuk	mendorong	kinerja	yang	optimal	
dan	 untuk	mempertahankan	 pemimpin	 kunci	 dalam	
perusahaan.	

o Remunerasi	 Karyawan	 Non-Manajerial:	
Kompensasi	karyawan	non-manajerial	biasanya	lebih	
terfokus	pada	gaji	tetap	dan	mungkin	termasuk	bonus	
tahunan	 berdasarkan	 kinerja	 individu	 atau	 tim.	
Insentif-ini	sering	lebih	terbatas	dan	cenderung	tidak	
termasuk	komponen	ekuitas	seperti	opsi	saham.	

3. Orientasi	pada	Jangka	Waktu:	
o Remunerasi	 Manajemen:	 Kompensasi	 manajemen	

sering	kali	memiliki	orientasi	jangka	panjang,	di	mana	
insentif	 seperti	 opsi	 saham	 atau	 paket	 kompensasi	
eksekutif	lainnya	mungkin	terkait	dengan	pencapaian	
tujuan	 jangka	 panjang	 perusahaan	 atau	 performa	
saham	perusahaan.	

o Remunerasi	 Karyawan	 Non-Manajerial:	
Kompensasi	karyawan	non-manajerial	cenderung	lebih	
bersifat	 jangka	 pendek	 dan	 terkait	 dengan	 kinerja	
tahunan	 atau	 siklus	 evaluasi	 kinerja	 yang	 lebih	
singkat.	

4. Pengakuan	atas	Kontribusi	Strategis:	
o Remunerasi	 Manajemen:	 Kompensasi	 manajemen	

sering	 kali	 dirancang	 untuk	 mengakui	 kontribusi	
strategis	 para	 pemimpin	 dalam	 mencapai	 tujuan	
jangka	 panjang	 dan	 membangun	 nilai	 perusahaan.	 Ini	
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termasuk	 pengakuan	 terhadap	 kemampuan	
manajerial	 dalam	 mengelola	 risiko,	 inovasi,	 dan	
perubahan	strategis.	

o Remunerasi	 Karyawan	Non-Manajerial:	 Meskipun	
karyawan	 non-manajerial	 juga	 dapat	 berkontribusi	
pada	 kesuksesan	 perusahaan,	 kompensasi	 mereka	
lebih	fokus	pada	pencapaian	tugas-tugas	operasional	
harian	dan	pencapaian	target	kinerja	individu.	

Dengan	 memahami	 perbedaan	 ini,	 perusahaan	 dapat	
merancang	 sistem	 remunerasi	 yang	 sesuai	 untuk	 berbagai	
tingkatan	dalam	organisasi	mereka,	memastikan	bahwa	setiap	
kompensasi	 yang	 diberikan	 mencerminkan	 kontribusi	 dan	
tanggung	 jawab	 yang	 diemban	 oleh	 masing-masing	 tingkat	
manajemen	dan	karyawan	non-manajerial.	

B. Strategi	 dan	 Metode	 dalam	 Sistem	 Remunerasi	
Manajemen	
Merancang	 sistem	 remunerasi	 yang	 efektif	 untuk	

manajemen	melibatkan	beberapa	strategi	dasar	yang	bertujuan	
untuk	 memastikan	 bahwa	 kompensasi	 yang	 diberikan	 tidak	
hanya	 adil	 tetapi	 juga	 mendorong	 kinerja	 optimal	 dari	 para	
pemimpin	 perusahaan.	 Berikut	 ini	 adalah	 beberapa	 strategi	
dasar	dalam	merancang	sistem	remunerasi	untuk	manajemen:	
1. Klarifikasi	 Tujuan	 Strategis:	 Langkah	 pertama	 dalam	

merancang	sistem	remunerasi	adalah	memastikan	bahwa	
tujuan	kompensasi	sesuai	dengan	strategi	jangka	panjang	
perusahaan.	Ini	melibatkan	pemahaman	yang	jelas	tentang	
apa	yang	ingin	dicapai	perusahaan,	misalnya	pertumbuhan,	
inovasi,	 ekspansi	 pasar,	 atau	 keunggulan	 operasional.	
Kompensasi	 harus	 dirancang	 untuk	 mendukung	
pencapaian	tujuan	ini.	
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2. Identifikasi	 KPI	 (Key	 Performance	 Indicators):	
Menetapkan	 KPI	 yang	 jelas	 dan	 terukur	 untuk	
mengevaluasi	 kinerja	manajemen	 sangat	penting.	KPI	 ini	
harus	relevan	dengan	strategi	perusahaan	dan	mencakup	
aspek	 seperti	 pertumbuhan	 pendapatan,	 profitabilitas,	
efisiensi	 operasional,	 kepuasan	 pelanggan,	 dan	 inovasi.	
Sistem	remunerasi	harus	memasukkan	bonus	atau	insentif	
berdasarkan	pencapaian	KPI	ini.	

3. Penetapan	 Struktur	 Kompensasi:	 Merancang	 struktur	
kompensasi	 yang	 kompetitif	 dan	 adil	 adalah	 kunci	dalam	
menarik	dan	mempertahankan	pemimpin	 yang	 berkualitas	
tinggi.	 Struktur	 kompensasi	 ini	 bisa	 termasuk	 gaji	 tetap	
yang	kompetitif,	bonus	berdasarkan	kinerja	tahunan	atau	
jangka	 panjang,	 opsi	 saham,	 tunjangan,	 dan	 manfaat	
lainnya.	 Komponen-komponen	 ini	 harus	 sejalan	 dengan	
praktik	 terbaik	 di	 industri	 dan	 mempertimbangkan	
kompensasi	 yang	 diberikan	 oleh	 pesaing	 untuk	 peran	
serupa.	

4. Fleksibilitas	 dan	 Adaptabilitas:	 Sistem	 remunerasi	
harus	 cukup	 fleksibel	 untuk	 dapat	 menyesuaikan	 diri	
dengan	perubahan	lingkungan	bisnis,	baik	secara	internal	
maupun	 eksternal.	 Ini	 termasuk	 kemampuan	 untuk	
menyesuaikan	KPI,	penyesuaian	bonus	berdasarkan	hasil	
tahunan	 atau	 siklus	 bisnis,	 serta	 kemungkinan	 revisi	
struktur	 kompensasi	 jika	 diperlukan	 untuk	 menjaga	
relevansi	dan	keadilan.	

5. Transparansi	dan	Komunikasi:	Penting	untuk	menjaga	
transparansi	 dalam	 sistem	 remunerasi	 dan	 memastikan	
bahwa	para	manajer	memahami	dengan	 jelas	bagaimana	
kompensasi	 mereka	 ditentukan.	 Komunikasi	 yang	 jelas	
tentang	 kriteria	 penilaian	 kinerja,	 target	 yang	 harus	
dicapai,	 dan	 dampak	 pencapaian	 terhadap	 kompensasi	
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sangat	 diperlukan	 untuk	 memotivasi	 dan	
mempertahankan	keterlibatan	manajemen.	

6. Evaluasi	 dan	 Perbaikan	 Berkelanjutan:	 Merancang	
sistem	 remunerasi	 adalah	 proses	 yang	 dinamis.	
Perusahaan	 harus	 melakukan	 evaluasi	 secara	 teratur	
terhadap	 efektivitas	 sistem	 ini,	 termasuk	mendengarkan	
umpan	 balik	 dari	 manajemen	 dan	melakukan	 perbaikan	
atau	penyesuaian	sesuai	kebutuhan.	Ini	dapat	melibatkan	
analisis	komparatif	terhadap	praktik	industri	terbaru	atau	
tren	kompensasi.	
Dengan	mengikuti	 strategi-strategi	dasar	 ini,	perusahaan	

dapat	 merancang	 sistem	 remunerasi	 manajemen	 yang	 tidak	
hanya	 mendukung	 pencapaian	 tujuan	 bisnis	 jangka	 panjang,	
tetapi	juga	memotivasi	para	pemimpin	untuk	berkinerja	tinggi	
dan	 berkontribusi	 secara	 maksimal	 terhadap	 kesuksesan	
organisasi.	

Penentuan	 kompensasi	 yang	 sesuai	 dengan	 tingkat	
manajemen	 harus	 mempertimbangkan	 berbagai	 faktor,	
termasuk	 tanggung	 jawab,	 pengalaman,	 keterampilan,	 serta	
kontribusi	 strategis	 yang	 dibawa	 oleh	 para	 pemimpin	
perusahaan.	Berikut	 ini	adalah	beberapa	metode	umum	yang	
digunakan	 untuk	 menentukan	 kompensasi	 manajemen	 yang	
sesuai:	
1. Analisis	Peran	dan	Tanggung	Jawab:	

o Pendekatan	 pertama	 adalah	 dengan	 melakukan	
analisis	 mendalam	 terhadap	 peran	 dan	 tanggung	
jawab	yang	diemban	oleh	masing-masing	manajer.	Ini	
mencakup	 evaluasi	 terhadap	 level	 hierarki,	 ruang	
lingkup	 kontrol,	 dan	 keputusan	 strategis	 yang	 harus	
mereka	 ambil.	 Semakin	 besar	 tanggung	 jawab	 dan	
pengaruh	 mereka	 terhadap	 kesuksesan	 perusahaan,	
semakin	tinggi	tingkat	kompensasi	yang	sesuai.	
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2. Pembandingan	Pasar	(Benchmarking):	
o Salah	 satu	 metode	 yang	 umum	 digunakan	 adalah	

benchmarking	 kompensasi	 dengan	 perusahaan	
sejenis	 di	 industri	 yang	 sama.	 Ini	 melibatkan	
penelitian	 terhadap	 paket	 kompensasi	 yang	
ditawarkan	 kepada	 manajer	 di	 perusahaan-
perusahaan	pesaing	atau	di	pasar	kerja	yang	relevan.	
Informasi	 ini	 membantu	 menentukan	 apakah	
kompensasi	 yang	 ditawarkan	 oleh	 perusahaan	
bersaing	dalam	rentang	yang	wajar	dan	kompetitif.	

3. Evaluasi	Kinerja	dan	KPI:	
o Penilaian	 kinerja	 berbasis	 KPI	 adalah	 metode	 yang	

efektif	untuk	menentukan	kompensasi	manajemen.	KPI	
yang	 telah	 ditetapkan	 sebelumnya	 dapat	 digunakan	
sebagai	dasar	untuk	menilai	pencapaian	individu	atau	
tim	manajemen	 terhadap	 tujuan	 perusahaan.	 Bonus	
atau	 insentif	berbasis	kinerja	dapat	diberikan	sesuai	
dengan	hasil	evaluasi	ini.	

4. Pengakuan	atas	Kontribusi	Strategis	dan	Inovasi:	
o Sistem	kompensasi	manajemen	juga	dapat	mencakup	

pengakuan	atas	kontribusi	strategis	dan	inovasi	yang	
dibawa	 oleh	 para	 pemimpin.	 Ini	 dapat	 tercermin	
dalam	bentuk	 insentif	 tambahan	seperti	opsi	 saham,	
bonus	 berbasis	 proyek	 inovatif,	 atau	 penghargaan	
khusus	 untuk	 pencapaian	 yang	 luar	 biasa	 dalam	
mengarahkan	perusahaan	menuju	pertumbuhan	dan	
keunggulan	kompetitif.	

5. Struktur	Kompensasi	Berbasis	Ekuitas	dan	Tunjangan:	
o Selain	 gaji	 tetap	 dan	 bonus,	 manajemen	 sering	 kali	

diberikan	struktur	kompensasi	yang	 lebih	kompleks,	
termasuk	 opsi	 saham,	 tunjangan	 untuk	 keamanan,	
pensiun,	dan	manfaat	 lainnya.	Struktur	 ini	dirancang	
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untuk	memberikan	kombinasi	yang	seimbang	antara	
imbalan	 Pinansial	 dan	 non-keuangan	 yang	 relevan	
dengan	kebutuhan	dan	prioritas	manajemen.	

6. Evaluasi	Internal	dan	Eksternal	secara	Rutin:	
o Terakhir,	 penting	 untuk	 melakukan	 evaluasi	

kompensasi	secara	rutin,	baik	dari	perspektif	internal	
maupun	 eksternal.	 Evaluasi	 internal	 melibatkan	
peninjauan	terhadap	keadilan	internal	kompensasi	di	
antara	manajer	dalam	organisasi,	sementara	evaluasi	
eksternal	 memungkinkan	 perusahaan	 untuk	 tetap	
kompetitif	di	pasar	tenaga	kerja.	

Dengan	 menggabungkan	 pendekatan-pendekatan	 ini,	
perusahaan	 dapat	 memastikan	 bahwa	 kompensasi	 yang	
ditawarkan	 kepada	 manajemen	 sesuai	 dengan	 nilai	 yang	
mereka	bawa	ke	meja,	serta	mendorong	kinerja	dan	kesuksesan	
jangka	panjang	perusahaan.	

Penetapan	 remunerasi	 manajemen	 dipengaruhi	 oleh	
beberapa	 faktor	 kunci	 yang	 perlu	 dipertimbangkan	 dengan	
cermat	untuk	memastikan	keadilan,	motivasi,	dan	pencapaian	
tujuan	organisasi.	Berikut	adalah	beberapa	faktor	utama	yang	
mempengaruhi	 keputusan	 dalam	 penetapan	 remunerasi	
manajemen:	
1. Tanggung	 Jawab	 dan	 Peran	 Manajerial:	 Tingkat	

tanggung	jawab	dan	peran	manajerial	yang	diemban	oleh	
individu	berpengaruh	besar	 terhadap	keputusan	 tentang	
kompensasi	mereka.	Manajer	yang	bertanggung	jawab	atas	
pengambilan	keputusan	strategis	penting,	memimpin	tim	
besar,	 atau	 mengelola	 risiko	 perusahaan	 biasanya	 akan	
mendapatkan	kompensasi	yang	lebih	tinggi.	

2. Kinerja	 Individu	 dan	 Kinerja	 Tim:	 Evaluasi	 kinerja	
individu	 dan	 kinerja	 tim	 secara	 keseluruhan	merupakan	
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faktor	 kunci	 dalam	 menentukan	 besaran	 bonus	 atau	
insentif	 berbasis	 kinerja.	 Pencapaian	 terhadap	 KPI	 dan	
tujuan	strategis	perusahaan	akan	mempengaruhi	seberapa	
besar	 tambahan	 kompensasi	 yang	 diberikan	 kepada	
manajer.	

3. Performa	 Perusahaan	 dan	 Kondisi	 Ekonomi:	 Kondisi	
keuangan	 dan	 performa	 keseluruhan	 perusahaan	
memainkan	peran	penting	dalam	penetapan	kompensasi	
manajemen.	 Kondisi	 ekonomi	 makro	 dan	 mikro,	
perkembangan	 industri,	 serta	 hasil	 keuangan	 perusahaan	
secara	 langsung	 mempengaruhi	 kemampuan	 perusahaan	
untuk	menawarkan	paket	kompensasi	yang	kompetitif	dan	
berkelanjutan.	

4. Praktik	Industri	dan	Benchmarking:	Perusahaan	sering	
melakukan	benchmarking	terhadap	praktik	kompensasi	di	
industri	 mereka	 atau	 pasar	 tenaga	 kerja	 yang	 relevan.	
Informasi	 ini	membantu	 perusahaan	memastikan	 bahwa	
mereka	menawarkan	kompensasi	yang	sebanding	dengan	
perusahaan	pesaing	dalam	hal	kualitas	dan	jumlah.	

5. Kebutuhan	Retensi	dan	Pengembangan	Bakat:	Strategi	
retensi	 dan	 pengembangan	 bakat	 juga	 mempengaruhi	
keputusan	 tentang	 kompensasi	 manajemen.	 Perusahaan	
cenderung	 menawarkan	 kompensasi	 yang	 kompetitif	
kepada	manajer	yang	krusial	untuk	mempertahankan	dan	
mengembangkan	 bakat	 kunci	 yang	 diperlukan	 untuk	
pertumbuhan	jangka	panjang.	

6. Aspek	 Hukum	 dan	 Kepatuhan:	 Peraturan	 perburuhan,	
hukum	 ketenagakerjaan,	 dan	 praktik	 kepatuhan	
perusahaan	 juga	 mempengaruhi	 struktur	 dan	 proses	
penetapan	 kompensasi.	 Perusahaan	 harus	 memastikan	
bahwa	praktik	kompensasi	mereka	sesuai	dengan	regulasi	
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yang	 berlaku	 untuk	 menghindari	 masalah	 hukum	 atau	
perburuhan.	

7. Strategi	 Kompensasi	 dan	 Budaya	 Organisasi:	 Strategi	
kompensasi	 harus	 selaras	 dengan	 budaya	 dan	 nilai-nilai	
organisasi.	 Ini	 mencakup	 memastikan	 bahwa	 sistem	
kompensasi	tidak	hanya	adil	tetapi	juga	mendukung	misi,	
visi,	 dan	 tujuan	 jangka	 panjang	 perusahaan	 serta	
mempromosikan	 kepuasan	 dan	 keterlibatan	 manajer	
terhadap	perusahaan.	

Dengan	 mempertimbangkan	 faktor-faktor	 ini	 secara	
holistik,	perusahaan	dapat	merancang	dan	menerapkan	sistem	
remunerasi	 manajemen	 yang	 mendukung	 pertumbuhan	
organisasi,	 memotivasi	 para	 pemimpin,	 dan	 menciptakan	
lingkungan	kerja	yang	produktif	dan	berkelanjutan.		

C. Tantangan	 dan	 Permasalahan	 dalam	 Implementasi	
Remunerasi	Manajemen	
Implementasi	 remunerasi	 manajemen	 dapat	 dihadapi	

dengan	 berbagai	 tantangan	 dan	 permasalahan	 yang	 perlu	
diperhatikan	 dengan	 cermat.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
tantangan	 utama	 yang	 sering	 dihadapi	 dalam	 proses	
implementasi	remunerasi	manajemen:	
1. Penetapan	 Kriteria	 Kinerja	 yang	 Objektif:	 Salah	 satu	

tantangan	utama	adalah	menetapkan	kriteria	kinerja	yang	
objektif	dan	dapat	diukur	untuk	menilai	pencapaian	para	
manajer.	Kriteria	ini	harus	relevan	dengan	tujuan	strategis	
perusahaan	 dan	 memungkinkan	 untuk	 evaluasi	 yang	 adil	
dan	transparan.	

2. Pengukuran	 Kinerja	 yang	 Akurat:	 Mendapatkan	 data	
yang	 akurat	 dan	 terpercaya	 untuk	 mengukur	 kinerja	
manajemen	 merupakan	 tantangan	 tersendiri.	 Sistem	
pengukuran	 kinerja	 harus	 mampu	 menggambarkan	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	147	

kontribusi	nyata	dari	manajer	terhadap	pencapaian	tujuan	
perusahaan,	tanpa	bias	atau	manipulasi.	

3. Keterbatasan	 Sumber	 Daya	 Finansial:	 Implementasi	
remunerasi	 manajemen	 sering	 kali	 terkendala	 oleh	
keterbatasan	 sumber	 daya	 finansial	 perusahaan.	
Perusahaan	harus	menemukan	keseimbangan	yang	 tepat	
antara	 menawarkan	 kompensasi	 yang	 cukup	 menarik	
untuk	 mempertahankan	 bakat	 terbaik,	 sambil	 tetap	
mempertahankan	keberlanjutan	keuangan.	

4. Perbedaan	 Kebutuhan	 dan	 Harapan	 Individu:	 Setiap	
manajer	mungkin	memiliki	preferensi	atau	harapan	yang	
berbeda	 terkait	 dengan	 struktur	 dan	 jenis	 kompensasi	
yang	mereka	 anggap	memadai.	Mengelola	 perbedaan	 ini	
dan	memastikan	 keadilan	 dalam	penawaran	 kompensasi	
dapat	menjadi	tantangan,	terutama	dalam	organisasi	yang	
beragam	secara	geografis	atau	budaya.	

5. Tantangan	 Komunikasi	 dan	 Keterlibatan:	 Proses	
implementasi	 remunerasi	 manajemen	 harus	 didukung	
oleh	komunikasi	yang	jelas	dan	efektif	kepada	seluruh	tim	
manajemen.	 Hal	 ini	 penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	
semua	 pihak	 memahami	 tujuan,	 kriteria	 evaluasi,	 dan	
dampak	dari	sistem	remunerasi	yang	baru.	

6. Pengelolaan	 Perubahan	 dan	 Respon	 Organisasi:	
Implementasi	 remunerasi	 manajemen	 sering	 memicu	
perubahan	 dalam	 perilaku	 dan	 dinamika	 organisasi.	
Pengelolaan	perubahan	ini	membutuhkan	pemimpin	yang	
kuat	 dan	 strategi	 komunikasi	 yang	 efektif	 untuk	
meminimalkan	 resistensi	 dan	 memaksimalkan	
penerimaan	terhadap	perubahan.	

7. Pemantauan	 dan	 Evaluasi	 Berkelanjutan:	 Tantangan	
terakhir	 adalah	 memastikan	 bahwa	 sistem	 remunerasi	
terus	 dipantau	 dan	 dievaluasi	 secara	 berkala	 untuk	
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menyesuaikan	 dengan	 perubahan	 dalam	 kondisi	 pasar,	
strategi	 perusahaan,	 atau	 kebijakan	 internal.	 Ini	
memungkinkan	 perusahaan	 untuk	 membuat	 perbaikan	
atau	 penyesuaian	 yang	 diperlukan	 agar	 sistem	 tetap	
relevan	dan	efektif.	

Dengan	memahami	 tantangan-tantangan	 ini,	 perusahaan	
dapat	 mempersiapkan	 strategi	 implementasi	 remunerasi	
manajemen	 yang	 lebih	 efektif	 dan	 berhasil,	 meminimalkan	
risiko	dan	meningkatkan	manfaat	dari	sistem	kompensasi	yang	
dirancang	dengan	baik.	
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BAB	XIII	
Sistem	Promosi	Jabatan	

	
	

A. Konsep	Dasar	Sistem	Promosi	Jabatan	
Sistem	promosi	jabatan	merupakan	sebuah	proses	formal	

yang	digunakan	oleh	organisasi	untuk	menentukan	karyawan	
yang	 layak	 untuk	 dinaikkan	 jabatannya	 ke	 posisi	 yang	 lebih	
tinggi	dalam	struktur	hierarki	organisasi.	Definisi	ini	mencakup	
serangkaian	 aturan,	 prosedur,	 dan	 kriteria	 yang	 digunakan	
untuk	 mengevaluasi	 kinerja	 dan	 potensi	 karyawan	 dalam	
konteks	mendukung	tujuan	strategis	perusahaan.	

Tujuan	utama	dari	 sistem	promosi	 jabatan	 adalah	 untuk	
menciptakan	 mekanisme	 yang	 adil	 dan	 transparan	 dalam	
mengidentifikasi,	 mengembangkan,	 dan	 mempromosi-kan	
individu	 yang	 memiliki	 kemampuan,	 kompetensi,	 serta	
motivasi	 untuk	mengisi	 posisi-posisi	manajerial	 atau	 lainnya	
yang	 lebih	 tinggi.	 Dengan	 demikian,	 sistem	 ini	 tidak	 hanya	
berfungsi	 sebagai	 insentif	 bagi	 karyawan	 yang	 berprestasi	
tinggi	 untuk	 terus	 memberikan	 kontribusi	 maksimal,	 tetapi	
juga	 sebagai	 alat	 untuk	 membangun	 dan	 mempertahankan	
tenaga	kerja	yang	kompeten	dan	berkomitmen.	

Proses	promosi	jabatan	sering	kali	berpusat	pada	evaluasi	
objektif	 terhadap	 pencapaian	 kinerja	 individu,	 baik	 dari	 segi	
kualitas	 maupun	 kuantitas,	 serta	 potensi	 mereka	 untuk	
berkembang	 di	 masa	 depan.	 Kriteria	 yang	 digunakan	 dapat	
mencakup	 aspek-aspek	 seperti	 penilaian	 atas	 kompetensi	
teknis,	 kepemimpinan,	 keterampilan	 interpersonal,	 dan	
penyesuaian	 dengan	 nilai-nilai	 perusahaan.	 Selain	 itu,	 sistem	
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ini	juga	bisa	melibatkan	penilaian	atas	pencapaian	pendidikan	
dan	 pelatihan	 yang	 relevan	 serta	 pengalaman	 kerja	 yang	
dimiliki	oleh	karyawan.	

Secara	keseluruhan,	sistem	promosi	jabatan	bukan	hanya	
tentang	memberikan	penghargaan	atas	kinerja	masa	lalu,	tetapi	
juga	 merupakan	 strategi	 penting	 dalam	 pengelolaan	 sumber	
daya	 manusia	 yang	 bertujuan	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	
jangka	panjang	organisasi	dalam	mencapai	visi,	misi,	dan	tujuan	
bisnisnya.	 Dengan	 adanya	 proses	 yang	 terstruktur	 dan	
transparan	ini,	perusahaan	dapat	memastikan	bahwa	promosi	
jabatan	 dilakukan	 secara	 adil,	 yang	 pada	 gilirannya	 dapat	
meningkatkan	 motivasi,	 retensi	 karyawan,	 dan	 efektivitas	
organisasi	secara	keseluruhan.	

Prinsip-prinsip	 yang	 mendasari	 sistem	 promosi	 jabatan	
memberikan	landasan	etis	dan	operasional	yang	penting	dalam	
menjalankan	 proses	 tersebut	 secara	 efektif	 dan	 adil.	 Berikut	
beberapa	prinsip	utama	yang	biasanya	menjadi	pedoman	dalam	
pengembangan	dan	implementasi	sistem	promosi	jabatan:	
1. Keterbukaan	dan	Transparansi:	Prinsip	ini	menekankan	

pentingnya	menyediakan	informasi	yang	jelas	dan	terbuka	
mengenai	 kriteria,	 prosedur,	 dan	 keputusan	 promosi	
jabatan	 kepada	 seluruh	 karyawan.	 Dengan	 demikian,	
setiap	 karyawan	 dapat	 memahami	 apa	 yang	 diharapkan	
dari	 mereka	 untuk	 mencapai	 promosi	 dan	 memastikan	
bahwa	proses	tersebut	adil.	

2. Keadilan	 dan	 Kesetaraan	 Peluang:	 Prinsip	 ini	
menegaskan	 bahwa	 setiap	 karyawan	 harus	 memiliki	
kesempatan	 yang	 sama	 untuk	 dipertimbangkan	 dalam	
proses	 promosi	 jabatan,	 tanpa	 adanya	 diskriminasi	
berdasarkan	ras,	 jenis	kelamin,	agama,	atau	 faktor-faktor	
lain	 yang	 tidak	 relevan.	 Keadilan	 juga	 berarti	 bahwa	
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keputusan	 promosi	 harus	 didasarkan	 pada	 kinerja	 dan	
potensi	yang	objektif.	

3. Objektivitas	 dan	 Kredibilitas:	 Prinsip	 ini	 menekankan	
pentingnya	menggunakan	kriteria	yang	 jelas	dan	 terukur	
dalam	 menilai	 kinerja	 dan	 potensi	 karyawan.	 Penilaian	
harus	 didasarkan	 pada	 bukti-bukti	 konkret	 tentang	
pencapaian	 dan	 kompetensi,	 bukan	 pada	 asumsi	 atau	
preferensi	subjektif.	

4. Konsistensi	 dan	 Keteraturan:	 Prinsip	 ini	
menggarisbawahi	 perlunya	 menjaga	 konsistensi	 dalam	
penerapan	 kebijakan	 promosi	 jabatan	 di	 seluruh	
organisasi.	Hal	ini	termasuk	konsistensi	dalam	penerapan	
kriteria	 penilaian,	 prosedur	 seleksi,	 dan	 keputusan	
promosi	 untuk	 memastikan	 bahwa	 setiap	 keputusan	
didasarkan	 pada	 prinsip	 yang	 sama	 di	 seluruh	 unit	
organisasi.	

5. Fleksibilitas	 dan	 Responsivitas:	 Prinsip	 ini	 mengakui	
bahwa	 kebutuhan	 organisasi	 dan	 kondisi	 pasar	 dapat	
berubah	 dari	 waktu	 ke	 waktu.	 Oleh	 karena	 itu,	 sistem	
promosi	 jabatan	 harus	 dapat	 menyesuaikan	 diri	 dengan	
perubahan	 ini	 dan	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	 untuk	
mengembangkan	 karyawan	 yang	 memiliki	 potensi	 untuk	
mengisi	peran	yang	lebih	tinggi	atau	baru.	

6. Pengembangan	 Karir	 dan	 Pemberdayaan	 Karyawan:	
Prinsip	 ini	 menekankan	 pentingnya	 sistem	 promosi	
jabatan	 sebagai	 alat	 untuk	 mengembangkan	 karir	
karyawan	 dan	 memotivasi	 mereka	 untuk	 mencapai	
prestasi	 yang	 lebih	 tinggi.	 Dengan	 memberikan	
kesempatan	 untuk	 promosi	 berdasarkan	 prestasi	 dan	
potensi,	 perusahaan	 tidak	 hanya	memperkuat	 komitmen	
karyawan	tetapi	juga	membangun	kapasitas	internal	yang	
kuat.	
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Dengan	 mengikuti	 prinsip-prinsip	 ini,	 sebuah	 organisasi	
dapat	membangun	 sistem	 promosi	 jabatan	 yang	 tidak	 hanya	
efektif	 dalam	 meningkatkan	 kinerja	 organisasi,	 tetapi	 juga	
berkontribusi	 positif	 terhadap	 kepuasan	 dan	 loyalitas	
karyawan.	

Promosi	 jabatan	 dan	 rotasi	 jabatan	 adalah	 dua	 konsep	
yang	 berbeda	 dalam	 manajemen	 sumber	 daya	 manusia,	
meskipun	 keduanya	 memiliki	 tujuan	 untuk	 mengembangkan	
karyawan	dan	memenuhi	kebutuhan	organisasi.	Berikut	adalah	
perbedaan	utama	antara	promosi	jabatan	dan	rotasi	jabatan:	
1. Tujuan	Utama:	

o Promosi	Jabatan:	Tujuan	utama	dari	promosi	jabatan	
adalah	 untuk	 meningkatkan	 tanggung	 jawab	 dan	
otoritas	 seseorang	 dalam	 organisasi	 dengan	 naik	 ke	
posisi	yang	lebih	tinggi	dalam	hierarki.	Ini	sering	kali	
dilakukan	 sebagai	 pengakuan	 terhadap	 kinerja	 yang	
baik,	 potensi	 untuk	 berkembang	 lebih	 lanjut,	 atau	
kebutuhan	organisasi	untuk	mengisi	posisi	manajerial	
atau	kepemimpinan	yang	kosong.	

o Rotasi	 Jabatan:	 Tujuan	 utama	 dari	 rotasi	 jabatan	
adalah	 untuk	 mengembangkan	 karyawan	 dengan	
memberikan	 mereka	 pengalaman	 dan	 pengetahuan	
yang	 lebih	 luas	 dalam	 berbagai	 fungsi	 atau	
departemen	 dalam	 organisasi.	 Rotasi	 jabatan	
bertujuan	 untuk	 memperluas	 perspektif	 karyawan,	
meningkatkan	Pleksibilitas	mereka,	dan	mengisi	celah	
kompetensi	organisasi.	

2. Sifat	Perubahan:	
o Promosi	 Jabatan:	 Promosi	 jabatan	 melibatkan	

perubahan	 status	 karyawan	 dari	 posisi	 yang	 lebih	
rendah	atau	sejajar	ke	posisi	yang	lebih	tinggi	dalam	
hierarki	organisasi.	Ini	biasanya	melibatkan	kenaikan	
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gaji,	 tanggung	 jawab,	 dan	 kewenangan	 yang	 lebih	
besar.	

o Rotasi	 Jabatan:	 Rotasi	 jabatan	 melibatkan	
perpindahan	karyawan	dari	satu	posisi	atau	fungsi	ke	
posisi	 atau	 fungsi	 lain	 dalam	 organisasi.	 Ini	 tidak	
selalu	 melibatkan	 kenaikan	 status	 atau	 gaji,	 tetapi	
lebih	 fokus	 pada	 pengembangan	 keterampilan	 dan	
pengalaman.	

3. Waktu	dan	Durasi:	
o Promosi	Jabatan:	Promosi	jabatan	umumnya	bersifat	

jangka	 panjang	 dan	 berkesinambungan.	 Karyawan	
yang	 dipromosikan	 biasanya	 diharapkan	 untuk	
menetap	 dalam	 posisi	 baru	 mereka	 untuk	 jangka	
waktu	 yang	 signiPikan,	 menunjukkan	 komitmen	
jangka	panjang	terhadap	organisasi.	

o Rotasi	 Jabatan:	 Rotasi	 jabatan	 bersifat	 lebih	
sementara	 dan	mungkin	 berlangsung	 untuk	 periode	
tertentu,	 seperti	 beberapa	 bulan	 hingga	 beberapa	
tahun,	 tergantung	 pada	 tujuan	 pengembangan	 dan	
kebutuhan	organisasi.	

4. Fokus	Pengembangan:	
o Promosi	 Jabatan:	Promosi	 jabatan	 lebih	 fokus	pada	

pengembangan	 keterampilan	 manajerial,	
kepemimpinan,	dan	kemampuan	untuk	mengelola	tim	
atau	fungsi	organisasi	yang	lebih	besar.	

o Rotasi	 Jabatan:	 Rotasi	 jabatan	 lebih	 fokus	 pada	
pengembangan	 keterampilan	 teknis,	 pemahaman	
operasional,	 dan	 pengetahuan	 mendalam	 tentang	
berbagai	aspek	bisnis	atau	fungsi	dalam	organisasi.	

Dengan	memahami	perbedaan	antara	promosi	jabatan	dan	
rotasi	 jabatan,	 organisasi	 dapat	 merencanakan	 dan	
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mengimplementasikan	strategi	pengembangan	karyawan	yang	
sesuai	dengan	kebutuhan	dan	tujuan	jangka	panjang	mereka	

B. Faktor-faktor	yang	Mempengaruhi	Keputusan	Promosi	
Jabatan	
Dalam	penilaian	kandidat	untuk	promosi	jabatan,	terdapat	

berbagai	 kriteria	 dan	 standar	 yang	 digunakan	 untuk	
memastikan	 bahwa	 keputusan	 promosi	 didasarkan	 pada	
evaluasi	yang	objektif	dan	komprehensif	terhadap	kemampuan,	
potensi,	 dan	 komitmen	 karyawan.	 Berikut	 adalah	 beberapa	
kriteria	umum	yang	sering	digunakan	dalam	proses	penilaian	
kandidat	untuk	promosi	jabatan:	
1. Kinerja	Kerja	Saat	Ini:	

Evaluasi	kinerja	kerja	saat	 ini	menjadi	salah	satu	kriteria	
utama	 dalam	 penentuan	 promosi.	 Kinerja	 ini	 bisa	diukur	
berdasarkan	pencapaian	target,	kontribusi	 terhadap	proyek	
atau	 inisiatif	 tertentu,	dan	kemampuan	dalam	memenuhi	
atau	melampaui	harapan	kerja.	

2. Kemampuan	Teknis	dan	Profesional:	
Kandidat	 dievaluasi	 berdasarkan	 kemampuan	 teknis	 dan	
profesional	 yang	mereka	miliki	 terkait	 dengan	pekerjaan	
atau	fungsi	spesiPik	yang	mereka	lamar.	Ini	bisa	mencakup	
keahlian	 dalam	 penggunaan	 teknologi,	 pengetahuan	
mendalam	 dalam	 bidang	 tertentu,	 atau	 sertiPikasi	 yang	
relevan.	

3. Kemampuan	Kepemimpinan:	
Kemampuan	 untuk	 memimpin,	 mengelola,	 dan	
menginspirasi	 tim	atau	unit	kerja	menjadi	 faktor	penting	
dalam	 penilaian	 untuk	 posisi	 manajerial	 atau	
kepemimpinan.	 Evaluasi	 bisa	 mencakup	 keterampilan	
dalam	 delegasi	 tugas,	 pengambilan	 keputusan	 strategis,	
dan	kemampuan	untuk	memotivasi	orang	lain.	
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4. Potensi	Pengembangan:	

Kandidat	dievaluasi	terkait	dengan	potensi	mereka	untuk	
berkembang	 di	 masa	 depan.	 Ini	 mencakup	 evaluasi	
terhadap	 kemampuan	 mereka	 untuk	 belajar	 dan	
beradaptasi	 dengan	 perubahan,	 serta	 kesediaan	 untuk	
mengembangkan	 keterampilan	 baru	 yang	 diperlukan	
untuk	mengisi	posisi	yang	lebih	tinggi.	

5. Kemampuan	Interpersonal	dan	Komunikasi:	
Keterampilan	 interpersonal	 yang	 baik,	 termasuk	
kemampuan	untuk	berkolaborasi,	bekerja	dalam	tim,	dan	
membangun	 hubungan	 yang	 efektif	 dengan	 orang	 lain,	
sering	 kali	 menjadi	 kriteria	 penting.	 Kemampuan	
komunikasi	yang	baik	juga	dinilai	karena	pentingnya	dalam	
berinteraksi	dengan	berbagai	stakeholder.	

6. Konsistensi	dan	Kehadiran:	
Konsistensi	 kinerja	 dan	 kehadiran	 yang	 baik	 di	 tempat	
kerja	adalah	faktor	penting	dalam	menunjukkan	komitmen	
terhadap	 pekerjaan	 dan	 organisasi.	 Kandidat	 yang	 dapat	
diandalkan	 dan	 konsisten	 sering	 kali	 dinilai	 lebih	 tinggi	
dalam	proses	promosi.	

7. Kesesuaian	dengan	Nilai	Perusahaan:	
Kesesuaian	nilai-nilai	perusahaan	dengan	nilai	pribadi	dan	
perilaku	 kandidat	 juga	 dapat	 menjadi	 pertimbangan.	
Organisasi	 sering	 mencari	 karyawan	 yang	 tidak	 hanya	
memiliki	keterampilan	dan	kompetensi	yang	sesuai,	tetapi	
juga	yang	dapat	mendukung	dan	mempromosikan	budaya	
dan	nilai-nilai	perusahaan.	

Penilaian	 kandidat	 untuk	 promosi	 jabatan	 sering	 kali	
melibatkan	 kombinasi	 dari	 beberapa	 kriteria	 di	 atas,	 dengan	
penekanan	 pada	 kriteria	 yang	 paling	 relevan	 dengan	 posisi	
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yang	 tersedia	 dan	 kebutuhan	 organisasi.	 Penting	 untuk	
memiliki	 sistem	evaluasi	 yang	 terstruktur	dan	objektif	 untuk	
memastikan	bahwa	keputusan	promosi	dibuat	secara	adil	dan	
berdasarkan	pada	data	yang	valid	dan	relevan.	

Peran	 evaluasi	 kinerja	 dan	 pengembangan	 karyawan	
sangat	penting	dalam	proses	promosi	jabatan.	Evaluasi	kinerja	
dan	 pengembangan	 tidak	 hanya	membantu	 organisasi	 dalam	
mengidentifikasi	 kandidat	 yang	 layak	 untuk	 promosi,	 tetapi	
juga	 berkontribusi	 pada	 pengembangan	 karyawan	 secara	
keseluruhan.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 peran	 utama	 dari	
evaluasi	 kinerja	 dan	 pengembangan	 dalam	 proses	 promosi	
jabatan:	
1. Penilaian	Objektif	Kinerja	Karyawan:	

Evaluasi	 kinerja	 memberikan	 landasan	 objektif	 untuk	
menilai	 pencapaian	 dan	 kontribusi	 karyawan	 terhadap	
tujuan	 organisasi.	 Ini	mencakup	 pencapaian	 target,	 hasil	
proyek,	 inisiatif	 yang	 diambil,	 dan	 dampak	 kerja	mereka	
terhadap	unit	atau	departemen.	

2. IdentiYikasi	Potensi	dan	Kekuatan	Karyawan:	
Evaluasi	 kinerja	 membantu	 dalam	 mengidentiPikasi	
potensi	 dan	 kekuatan	 karyawan	 yang	 dapat	
mengindikasikan	kemampuan	mereka	untuk	naik	ke	posisi	
yang	 lebih	 tinggi.	 Ini	 termasuk	 penilaian	 terhadap	
keterampilan	 teknis,	 kepemimpinan,	 komunikasi,	 dan	
kemampuan	lain	yang	relevan	dengan	peran	yang	dituju.	

3. Pengembangan	Keterampilan	dan	Kompetensi:	
Proses	 evaluasi	 kinerja	 juga	 berperan	 dalam	
mengidentiPikasi	 area	 pengembangan	 bagi	 karyawan.	
Dengan	 mengetahui	 kelemahan	 dan	 peluang	
pengembangan,	 organisasi	 dapat	 menyusun	 rencana	
pengembangan	 yang	 sesuai	 untuk	 meningkatkan	
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keterampilan	 dan	 kompetensi	 yang	 dibutuhkan	 untuk	
posisi	yang	lebih	tinggi.	

4. Perencanaan	Suksesi	Organisasi:	
Evaluasi	 kinerja	 karyawan	 secara	 rutin	 membantu	
organisasi	 dalam	 perencanaan	 suksesi,	 yaitu	
mempersiapkan	 karyawan	 yang	 memiliki	 potensi	 untuk	
mengisi	 posisi	 manajerial	 atau	 kepemimpinan	 yang	
kosong.	 Dengan	 mengidentiPikasi	 calon-calon	 potensial	
untuk	 promosi,	 organisasi	 dapat	meminimal-kan	 gangguan	
operasional	 dan	 memastikan	 kelangsungan	 pemimpin	
yang	efektif.	

5. Dasar	untuk	Keputusan	Promosi:	
Evaluasi	 kinerja	 memberikan	 dasar	 yang	 kuat	 untuk	
keputusan	 promosi	 jabatan.	 Dengan	 menggunakan	 data	
dan	 informasi	 yang	 diperoleh	 dari	 evaluasi,	 organisasi	
dapat	membuat	 keputusan	 yang	 terinformasi	 dan	 objektif	
mengenai	kandidat	yang	paling	layak	untuk	promosi.	

6. Pengakuan	atas	Kinerja	yang	Berkualitas:	
Proses	evaluasi	kinerja	juga	memberikan	pengakuan	yang	
adil	 terhadap	 karyawan	 yang	 telah	menunjukkan	 kinerja	
yang	 luar	 biasa.	 Promosi	 jabatan	 tidak	 hanya	 menjadi	
insentif	 untuk	 karyawan	 yang	 bekerja	 keras,	 tetapi	 juga	
merupakan	 penghargaan	 atas	 pencapaian	mereka	 dalam	
mencapai	tujuan	organisasi.	
Dengan	 memanfaatkan	 evaluasi	 kinerja	 dan	

pengembangan	 secara	 efektif,	 organisasi	 dapat	 memastikan	
bahwa	promosi	 jabatan	dilakukan	dengan	 cara	yang	adil	dan	
transparan,	 sambil	 mendukung	 pengembangan	 karir	 dan	
pertumbuhan	profesional	karyawan	secara	keseluruhan.	
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C. Proses	Implementasi	Sistem	Promosi	Jabatan	
	Proses	 implementasi	 sistem	 promosi	 jabatan	 adalah	

langkah-langkah	 yang	 harus	 dilakukan	 oleh	 organisasi	 untuk	
menjalankan	 sistem	 tersebut	 secara	 efektif.	 Berikut	 adalah	
beberapa	tahapan	utama	dalam	implementasi	sistem	promosi	
jabatan:	
1. Perencanaan	Strategis:	

Langkah	 pertama	 dalam	 implementasi	 sistem	 promosi	
jabatan	 adalah	 melakukan	 perencanaan	 strategis.	
Organisasi	 perlu	mengidentiPikasi	 tujuan	 jangka	 panjang	
dari	 sistem	 ini,	 seperti	 pengembangan	 suksesi,	
peningkatan	 motivasi	 karyawan,	 atau	 pemenuhan	
kebutuhan	 organisasi	 untuk	 posisi	 manajerial.	
Perencanaan	strategis	 juga	mencakup	penentuan	kriteria	
evaluasi,	 prosedur	 seleksi,	 dan	 kebijakan	 promosi	 yang	
sesuai	dengan	nilai-nilai	perusahaan.	

2. Pengembangan	Kebijakan	dan	Prosedur:	
Setelah	perencanaan	strategis,	 langkah	berikutnya	adalah	
mengembangkan	kebijakan	dan	prosedur	yang	jelas	untuk	
sistem	 promosi	 jabatan.	 Kebijakan	 ini	 harus	 mencakup	
kriteria	 penilaian	 kandidat,	 proses	 pengajuan	 promosi,	
prosedur	 seleksi,	 dan	 tanggung	 jawab	 masing-masing	
pihak	 dalam	 proses	 promosi.	 Kejelasan	 kebijakan	 dan	
prosedur	ini	penting	untuk	memastikan	transparansi	dan	
keadilan	dalam	setiap	keputusan	promosi.	

3. Komunikasi	dan	Sosialisasi:	
Implementasi	 yang	 sukses	 juga	memerlukan	 komunikasi	
yang	 efektif	 kepada	 semua	 pihak	 terkait,	 termasuk	
manajemen	 senior,	 HR,	 dan	 karyawan.	 Organisasi	 perlu	
menjelaskan	 tujuan	 dan	 manfaat	 dari	 sistem	 promosi	
jabatan,	 serta	 menjelaskan	 proses	 dan	 harapan	 kepada	
karyawan.	 Sosialisasi	 ini	 membantu	 mengurangi	
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ketidakpastian	 dan	 meningkatkan	 dukungan	 terhadap	
perubahan.	

4. Pelatihan	dan	Pengembangan:	
Pelatihan	 merupakan	 bagian	 integral	 dari	 implementasi	
sistem	 promosi	 jabatan.	 Karyawan	 dan	 manajer	 perlu	
dilatih	untuk	memahami	kebijakan,	prosedur,	dan	kriteria	
penilaian	yang	digunakan	dalam	proses	promosi.	Pelatihan	
juga	 dapat	 meliputi	 pengembangan	 keterampilan	
kepemimpinan,	evaluasi	kinerja	yang	objektif,	dan	teknik	
wawancara	yang	efektif	untuk	manajer	HR	dan	unit	bisnis.	

5. Penerapan	dan	Evaluasi	Berkelanjutan:	
Setelah	 implementasi	 awal,	 organisasi	 perlu	 memantau	
dan	mengevaluasi	sistem	promosi	jabatan	secara	berkala.	
Evaluasi	 ini	 melibatkan	 peninjauan	 terhadap	 efektivitas	
kebijakan	 dan	 prosedur	 yang	 ada,	 serta	 reaksi	 dari	
karyawan	 dan	manajer	 terhadap	 sistem	 ini.	 Penyesuaian	
mungkin	 diperlukan	 berdasarkan	 umpan	 balik	 dan	 hasil	
evaluasi	 untuk	 meningkatkan	 kesesuaian	 dengan	 tujuan	
organisasi	dan	kebutuhan	karyawan.	

6. Penghargaan	dan	Pengakuan:	
Salah	 satu	 aspek	 penting	 dari	 implementasi	 sistem	
promosi	 jabatan	 adalah	 memberikan	 penghargaan	 dan	
pengakuan	kepada	karyawan	yang	dipromosikan.	Ini	tidak	
hanya	 meningkatkan	 motivasi	 dan	 kepuasan	 karyawan	
yang	 dipromosikan,	 tetapi	 juga	 memperkuat	 budaya	
penghargaan	dalam	organisasi	secara	keseluruhan.	

Dengan	mengikuti	 tahapan-tahapan	 ini,	 organisasi	 dapat	
mengimplementasikan	sistem	promosi	jabatan	dengan	efektif,	
memastikan	 bahwa	 proses	 tersebut	 berkontribusi	 positif	
terhadap	pengembangan	karyawan,	keberlanjutan	organisasi,	
dan	pencapaian	tujuan	strategis	jangka	panjang.	
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Evaluasi	 dan	 penyesuaian	 sistem	 promosi	 jabatan	
merupakan	 langkah	 penting	 untuk	memastikan	 keadilan	 dan	
meningkatkan	 efektivitasnya	 dalam	 memenuhi	 tujuan	
organisasi.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 langkah	 yang	 dapat	
dilakukan	 dalam	 proses	 evaluasi	 dan	 penyesuaian	 sistem	
promosi	jabatan:	
1. Analisis	Kinerja	Sistem	Promosi	Jabatan:	

Langkah	pertama	adalah	melakukan	analisis	menyeluruh	
terhadap	 kinerja	 sistem	 promosi	 jabatan	 yang	 telah	
diimplementasikan.	Evaluasi	ini	mencakup	meninjau	data	
historis	 tentang	 promosi	 yang	 telah	 dilakukan,	 tingkat	
keberhasilan	 kandidat	 yang	 dipromosikan,	 serta	 umpan	
balik	dari	karyawan	dan	manajer	terkait	proses	tersebut.	

2. Evaluasi	terhadap	Kriteria	dan	Standar	Penilaian:	
Evaluasi	 kriteria	 dan	 standar	 penilaian	 yang	 digunakan	
dalam	sistem	promosi	jabatan	penting	untuk	memastikan	
bahwa	 mereka	 tetap	 relevan	 dan	 dapat	 diukur	 secara	
objektif.	 Perlu	 dipertimbangkan	 apakah	 kriteria	 tersebut	
sesuai	 dengan	 tuntutan	 pekerjaan	 dan	 kemampuan	 yang	
dibutuhkan	 untuk	 posisi	 yang	 lebih	 tinggi,	 serta	 apakah	
mereka	mempromosikan	keadilan	dan	kesetaraan	peluang.	

3. Pengumpulan	Umpan	Balik	dari	Stakeholder:	
Mengumpulkan	 umpan	 balik	 dari	 berbagai	 pihak	 terkait	
seperti	 karyawan	 yang	 telah	 mengikuti	 proses	 promosi,	
manajer	 HR,	 dan	 manajer	 departemen	 adalah	 langkah	
kritis	dalam	mengevaluasi	sistem	promosi	jabatan.	Umpan	
balik	ini	dapat	membantu	mengidentiPikasi	area-area	yang	
perlu	diperbaiki	atau	ditingkatkan	dalam	sistem	tersebut.	

4. Menggunakan	Metrik	dan	Indikator	Kinerja:	
Menetapkan	metrik	dan	indikator	kinerja	yang	jelas	dapat	
membantu	dalam	mengevaluasi	efektivitas	sistem	promosi	
jabatan.	 Contohnya	 termasuk	 tingkat	 retensi	 karyawan	
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yang	 dipromosikan,	 kinerja	 tim	 atau	 unit	 kerja	 setelah	
promosi,	 dan	 peningkatan	 dalam	 kepuasan	 dan	motivasi	
karyawan.	

5. Penyesuaian	Kebijakan	dan	Prosedur:	
Berdasarkan	 hasil	 evaluasi,	 melakukan	 penyesuaian	
kebijakan	 dan	 prosedur	 sistem	 promosi	 jabatan	 jika	
diperlukan.	Ini	mungkin	meliputi	perubahan	pada	kriteria	
penilaian,	 proses	 seleksi,	 atau	 tindakan	 korektif	 untuk	
meningkatkan	 transparansi	 dan	 keadilan	 dalam	 proses	
promosi.	

6. Pelatihan	dan	Pengembangan	Lanjutan:	
Melakukan	 pelatihan	 dan	 pengembangan	 lanjutan	 untuk	
manajer	 HR	 dan	 unit	 bisnis	 dalam	menggunakan	 sistem	
promosi	jabatan	dengan	efektif	dan	objektif.	Ini	termasuk	
pelatihan	 dalam	 teknik	 wawancara	 yang	 lebih	 baik,	
evaluasi	kinerja	yang	lebih	objektif,	dan	penggunaan	data	
untuk	mendukung	keputusan	promosi.	

7. Monitoring	dan	Evaluasi	Berkelanjutan:	
Menetapkan	sistem	monitoring	dan	evaluasi	berkelanjutan	
untuk	 memastikan	 bahwa	 perubahan	 yang	 diterapkan	
efektif	 dalam	 meningkatkan	 keadilan	 dan	 efektivitas	
sistem	 promosi	 jabatan.	 Evaluasi	 ini	 harus	 dilakukan	
secara	 berkala	 dengan	 melibatkan	 semua	 pihak	 terkait	
untuk	 memastikan	 kepatuhan	 dan	 perbaikan	
berkelanjutan.	

Dengan	melakukan	evaluasi	rutin	dan	penyesuaian	sesuai	
dengan	kebutuhan,	organisasi	dapat	memastikan	bahwa	sistem	
promosi	 jabatan	 tidak	 hanya	 adil	 tetapi	 juga	 efektif	 dalam	
mengembangkan	 dan	 mempertahankan	 karyawan	 yang	
berpotensi	 untuk	 memenuhi	 kebutuhan	 organisasi	 jangka	
panjang.	
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BAB	XIV	
Evaluasi	Penilaian	Karyawan	

	
	

A. Metode	Evaluasi	Karyawan	
Berbagai	 metode	 evaluasi	 karyawan	 yang	 umum	

digunakan	 memberikan	 pendekatan	 yang	 berbeda	 dalam	
mengukur	kinerja	dan	kompetensi	karyawan.	Metode-metode	
ini	 dapat	 mempengaruhi	 cara	 organisasi	 mengelola	 talenta	
mereka	 dan	memberikan	 umpan	 balik	 untuk	 pengembangan	
lebih	 lanjut.	 Berikut	 adalah	 penjelasan	 yang	 lebih	mendalam	
mengenai	 tiga	 metode	 evaluasi	 karyawan	 yang	 disebutkan:	
skala	 rating,	 360-derajat	 feedback,	 dan	 metode	 penilaian	
perilaku.	

1. Metode	Skala	Rating	
Metode	 skala	 rating	 adalah	 salah	 satu	 metode	 evaluasi	

karyawan	 yang	 paling	 umum	 digunakan.	 Dalam	 metode	 ini,	
karyawan	 dinilai	 berdasarkan	 pada	 sejumlah	 kriteria	 yang	
telah	 ditetapkan	 sebelumnya,	 seperti	 kualitas	 kerja,	
produktivitas,	inisiatif,	dan	kemampuan	interpersonal.	Evaluasi	
dilakukan	dengan	memberikan	skor	atau	rating	numerik	pada	
skala	tertentu	untuk	setiap	kriteria.	Contohnya,	skala	1	hingga	
5	 atau	 1	 hingga	 10,	 di	 mana	 angka	 yang	 lebih	 tinggi	
menunjukkan	penilaian	yang	lebih	baik.	

Kelebihan	 dari	 metode	 skala	 rating	 termasuk	 kejelasan	
dalam	 proses	 penilaian,	 kemudahan	 dalam	 mengumpulkan	
data	 numerik,	 dan	memungkinkan	 perbandingan	 yang	 relatif	
mudah	 antara	 karyawan.	 Namun,	 kritik	 terhadap	metode	 ini	
termasuk	 kurangnya	 kedalaman	 dalam	 memberikan	 umpan	
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balik	 yang	 konstruktif	 dan	 kurangnya	 fleksibilitas	 dalam	
menangkap	berbagai	aspek	kinerja	yang	kompleks.	

2. 360-Derajat	Feedback	
Metode	 360-derajat	 feedback	 melibatkan	 pengumpulan	

umpan	 balik	 dari	 berbagai	 sumber	 yang	 berinteraksi	 dengan	
karyawan,	 termasuk	 atasan	 langsung,	 rekan	 kerja	 sejawat,	
bawahan	 (jika	 relevan),	 dan	 bahkan	 klien	 atau	 pelanggan.	
Pendekatan	ini	memberikan	perspektif	yang	lebih	luas	tentang	
kinerja	 karyawan,	 karena	 mengintegrasikan	 pandangan	 dari	
berbagai	sudut	pandang.	

Kelebihan	 utama	 dari	 360-derajat	 feedback	 adalah	
memberikan	gambaran	yang	 lebih	holistik	dan	komprehensif	
tentang	kinerja	dan	kompetensi	karyawan.	Hal	 ini	 juga	dapat	
meningkatkan	kesadaran	diri	karyawan	tentang	kekuatan	dan	
area	pengembangan	mereka.	Namun,	tantangan	utama	meliputi	
kompleksitas	 dalam	 mengelola	 dan	 menganalisis	 data	 dari	
berbagai	 sumber,	 serta	 potensi	 untuk	 adanya	 bias	 atau	
interpretasi	yang	berbeda	antara	penilai.	

3. Metode	Penilaian	Perilaku	
Metode	 penilaian	 perilaku	 menekankan	 evaluasi	 atas	

perilaku	 dan	 kompetensi	 perilaku	 karyawan,	 seperti	
kemampuan	 komunikasi,	 kerjasama	 tim,	 kepemimpinan,	 dan	
etika	kerja.	Penilaian	ini	sering	kali	dilakukan	melalui	observasi	
langsung,	 wawancara,	 atau	 penilaian	 berbasis	 situasi.	
Tujuannya	 adalah	 untuk	 mengukur	 bagaimana	 karyawan	
menunjukkan	 kompetensi-kompetensi	 ini	 dalam	 situasi	 kerja	
sehari-hari.	

Kelebihan	 dari	 metode	 ini	 adalah	 fokus	 pada	 aspek	
perilaku	 yang	 penting	 untuk	 keberhasilan	 organisasi,	 serta	
memberikan	 dasar	 yang	 kuat	 untuk	 pengembangan	
kepemimpinan	 dan	 pengelolaan	 kinerja.	 Namun,	 tantangan	
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utamanya	 adalah	 subjektivitas	 dalam	menafsirkan	 perilaku	 dan	
kurangnya	 konsistensi	 dalam	 evaluasi	 di	 antara	 penilai	 yang	
berbeda.	

Secara	keseluruhan,	pemilihan	metode	evaluasi	karyawan	
haruslah	mempertimbangkan	konteks	organisasi,	tujuan	evaluasi,	
dan	 kebutuhan	 pengembangan	 karyawan.	 Kombinasi	 atau	
modifikasi	 dari	 berbagai	 metode	 ini	 dapat	 memberikan	
pendekatan	 yang	 paling	 efektif	 untuk	 mengelola	 dan	
meningkatkan	kinerja	serta	pengembangan	karyawan.	

B. Kriteria	Penilaian	Karyawan	
Pemilihan	 kriteria	 yang	 relevan	 dan	 dapat	 diukur	 untuk	

mengevaluasi	 kinerja	 karyawan	 sangat	 penting	 untuk	
memastikan	 bahwa	 evaluasi	 tersebut	 adil,	 objektif,	 dan	
mendukung	tujuan	organisasi.	Berikut	adalah	beberapa	kriteria	
umum	 yang	 sering	 dipertimbangkan	 dalam	 proses	 evaluasi	
kinerja	karyawan:	
1. Kualitas	 Kerja:	 Merupakan	 ukuran	 seberapa	 baik	

karyawan	 menyelesaikan	 tugas-tugas	 mereka	 sesuai	
dengan	 standar	 yang	 ditetapkan.	 Kualitas	 kerja	 dapat	
diukur	 berdasarkan	 akurasi,	 ketepatan	 waktu,	 dan	
keunggulan	hasil	kerja.	

2. Produktivitas:	 Mengukur	 seberapa	 efisien	 karyawan	
dalam	 menghasilkan	 output	 atau	 pencapaian	 yang	
diharapkan	 dalam	 periode	 waktu	 tertentu.	 Produktivitas	
dapat	 dilihat	 dari	 jumlah	 pekerjaan	 yang	 diselesaikan,	
target	yang	tercapai,	atau	output	yang	dihasilkan.	

3. Inisiatif:	 Menilai	 sejauh	 mana	 karyawan	 menunjukkan	
kemauan	 dan	 kemampuan	 untuk	 mengambil	 langkah	
proaktif	dalam	meningkatkan	kinerja	atau	menciptakan	solusi	
baru	untuk	tantangan	yang	dihadapi.	
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4. Kemampuan	Beradaptasi:	Kemampuan	karyawan	untuk	
menyesuaikan	 diri	 dengan	 perubahan	 dalam	 lingkungan	
kerja,	tugas-tugas	baru,	atau	teknologi	baru.	Ini	mencakup	
fleksibilitas,	 kreativitas	 dalam	mengatasi	 hambatan,	 dan	
adaptasi	terhadap	perubahan	kebijakan	atau	prosedur.	

5. Kemampuan	 Komunikasi:	 Evaluasi	 terhadap	
kemampuan	 karyawan	 dalam	 berkomunikasi	 secara	
efektif	 dengan	 rekan	 kerja,	 atasan,	 dan	 pihak	 lain	 yang	
terlibat	 dalam	 pekerjaan.	 Ini	 mencakup	 kemampuan	
menyampaikan	 informasi	 dengan	 jelas,	 mendengarkan	
dengan	baik,	dan	berkomunikasi	secara	kolaboratif.	

6. Kerjasama	Tim:	Menilai	 sejauh	mana	karyawan	mampu	
bekerja	 secara	 efektif	 dalam	 tim,	 berkontribusi	 pada	
tujuan	 bersama,	 dan	 membangun	 hubungan	 yang	 baik	
dengan	anggota	tim	lainnya.	

7. Kepemimpinan:	Jika	relevan,	kriteria	ini	dapat	digunakan	
untuk	 mengevaluasi	 kemampuan	 karyawan	 dalam	
memimpin	 tim,	menginspirasi	 orang	 lain,	 dan	mengelola	
konflik	dengan	bijaksana.	

8. Pengembangan	 Pribadi:	 Evaluasi	 terhadap	 upaya	
karyawan	 dalam	 meningkatkan	 keterampilan	 dan	
pengetahuan	 mereka	 melalui	 pelatihan,	 pembelajaran	
mandiri,	atau	partisipasi	dalam	pengembangan	karir.	

9. Kepatuhan	terhadap	Kebijakan	dan	Prosedur:	Evaluasi	
terhadap	 sejauh	 mana	 karyawan	 mematuhi	 kebijakan,	
prosedur,	dan	norma	organisasi	yang	ditetapkan.	

Setiap	 organisasi	 dapat	 memiliki	 kriteria	 evaluasi	 yang	
berbeda	 tergantung	 pada	 nilai-nilai,	 tujuan,	 dan	 konteks	
spesifik	mereka.	Penting	untuk	memilih	kriteria	yang	relevan	
dengan	 peran	 dan	 tanggung	 jawab	 karyawan	 serta	 dapat	
diukur	 secara	 objektif	 untuk	 memastikan	 bahwa	 evaluasi	
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kinerja	 memberikan	 informasi	 yang	 berharga	 untuk	
pengembangan	 individu	 dan	 pengelolaan	 sumber	 daya	
manusia	secara	efektif.	

Kriteria	penilaian	yang	dipilih	untuk	mengevaluasi	kinerja	
karyawan	memiliki	dampak	signifikan	 terhadap	motivasi	dan	
kinerja	mereka.	Berikut	adalah	beberapa	cara	kriteria	penilaian	
mempengaruhi	kedua	aspek	ini:	
1. Keterkaitan	Kriteria	dengan	Tujuan	Organisasi:	

o Motivasi:	 Kriteria	 yang	 terkait	 langsung	 dengan	
tujuan	dan	nilai-nilai	organisasi	dapat	meningkat-kan	
motivasi	 karyawan.	 Ketika	 karyawan	melihat	 bahwa	
penilaian	mereka	relevan	dengan	tujuan	perusahaan,	
mereka	 cenderung	 lebih	 termotivasi	 untuk	
berkontribusi	secara	positif.	

o Kinerja:	 Kriteria	 yang	 jelas	 dan	 terhubung	 dengan	
tujuan	 strategis	 organisasi	 membantu	 karyawan	
memahami	prioritas	mereka,	sehingga	meningkatkan	
fokus	dan	efektivitas	kinerja	mereka.	

2. Keterukuran	dan	Objektivitas	Kriteria:	
o Motivasi:	 Kriteria	 yang	 jelas,	 terukur,	 dan	 objektif	

dapat	meningkatkan	 rasa	 keadilan	 dan	 transparansi	
dalam	 penilaian.	 Karyawan	 lebih	 mungkin	 merasa	
dihargai	 dan	 termotivasi	 ketika	mereka	 tahu	 bahwa	
penilaian	didasarkan	pada	standar	yang	adil.	

o Kinerja:	Kriteria	yang	objektif	memudahkan	evaluasi	
yang	 konsisten	 dan	 adil,	 mengurangi	 kemungkinan	
bias	dan	meningkatkan	akurasi	penilaian	kinerja.	

3. Keterlibatan	Karyawan	dalam	Penetapan	Kriteria:	
o Motivasi:	 Melibatkan	 karyawan	 dalam	 menentukan	

kriteria	penilaian	dapat	meningkatkan	rasa	memiliki	
dan	komitmen	mereka	terhadap	tujuan	organisasi.	Ini	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	167	

juga	meningkatkan	keterlibatan	mereka	dalam	proses	
evaluasi.	

o Kinerja:	 Karyawan	 yang	 merasa	 terlibat	 dalam	
penyusunan	kriteria	cenderung	lebih	memahami	dan	
menerima	 standar	 yang	 ditetapkan,	 sehingga	
meningkatkan	 komitmen	 mereka	 terhadap	 kinerja	
yang	lebih	baik.	

4. Kriteria	yang	Mendorong	Pengembangan	dan	
Pembelajaran:	
o Motivasi:	 Kriteria	 yang	 mencakup	 aspek	

pengembangan	 diri	 dan	 pembelajaran	 dapat	
meningkatkan	motivasi	intrinsik	karyawan.	Karyawan	
cenderung	 lebih	 termotivasi	 jika	 mereka	 melihat	
evaluasi	 sebagai	 peluang	 untuk	 berkembang,	 bukan	
hanya	sebagai	penilaian	formal.	

o Kinerja:	 Kriteria	 yang	 mendukung	 pengembangan	
keterampilan	 dan	 pengetahuan	 baru	 membantu	
karyawan	meningkatkan	kapasitas	mereka,	yang	pada	
gilirannya	meningkatkan	kinerja	jangka	panjang.	

5. Keseimbangan	antara	Kriteria	Kinerja	dan	Perilaku:	
o Motivasi:	 Kriteria	 yang	 seimbang	 antara	 hasil	 kerja	

dan	 perilaku	 kerja	 dapat	 meningkatkan	 motivasi.	
Karyawan	 tidak	 hanya	 didorong	 untuk	 mencapai	
target,	 tetapi	 juga	untuk	menunjukkan	perilaku	yang	
sesuai	dengan	nilai-nilai	organisasi.	

o Kinerja:	 Keseimbangan	 ini	 memastikan	 bahwa	
karyawan	 tidak	 hanya	 fokus	 pada	 pencapaian	
kuantitatif	tetapi	juga	pada	kualitas	dan	cara	mereka	
bekerja,	 yang	 dapat	 meningkatkan	 kualitas	
keseluruhan	hasil	kerja.	
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6. Keterkaitan	 Kriteria	 dengan	 Umpan	 Balik	 dan	
Penghargaan:	
o Motivasi:	 Kriteria	 yang	 jelas	 dan	 terhubung	 dengan	

sistem	umpan	balik	yang	konstruktif	dan	penghargaan	
yang	 adil	 dapat	 meningkatkan	 motivasi.	 Karyawan	
merasa	lebih	dihargai	dan	termotivasi	ketika	mereka	
menerima	umpan	balik	positif	dan	penghargaan	yang	
sesuai	dengan	pencapaian	mereka.	

o Kinerja:	 Sistem	 penghargaan	 yang	 didasarkan	 pada	
kriteria	 penilaian	 yang	 adil	 dan	 transparan	 dapat	
meningkatkan	kinerja	karyawan,	karena	mereka	tahu	
bahwa	 usaha	 mereka	 dihargai	 dan	 diakui	 dengan	
tepat.	

Dengan	 mempertimbangkan	 aspek-aspek	 ini,	 organisasi	
dapat	 merancang	 kriteria	 penilaian	 yang	 tidak	 hanya	
meningkatkan	kinerja	tetapi	juga	memotivasi	karyawan	untuk	
tumbuh	dan	berkembang	dalam	lingkungan	kerja	yang	positif	
dan	produktif.		

C. Implementasi	dan	Pengelolaan	Evaluasi	Karyawan	
	Implementasi	 dan	 pengelolaan	 evaluasi	 karyawan	

merupakan	 proses	 krusial	 dalam	 manajemen	 sumber	 daya	
manusia	 yang	 bertujuan	 untuk	 memastikan	 bahwa	 evaluasi	
dilakukan	dengan	efektif	dan	memberikan	manfaat	maksimal	
bagi	karyawan	dan	organisasi.	Berikut	adalah	beberapa	aspek	
yang	 perlu	 dipertimbangkan	 dalam	 implementasi	 dan	
pengelolaan	evaluasi	karyawan:	
1. Perencanaan	Evaluasi	Karyawan:	

o Penetapan	Tujuan:	Langkah	awal	dalam	implementasi	
evaluasi	karyawan	adalah	menetapkan	 tujuan	 jelas	dari	
proses	 tersebut.	 Tujuan	 dapat	 meliputi	 peningkatan	
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kinerja,	 identiPikasi	 kebutuhan	 pengembangan,	 atau	
penilaian	untuk	keputusan	promosi	atau	penggajian.	

o Penetapan	 Kriteria:	 Menentukan	 kriteria	 evaluasi	
yang	 relevan	 dan	 objektif	 untuk	 setiap	 posisi	 atau	
fungsi	dalam	organisasi.	Kriteria	ini	harus	mencakup	
aspek	 kinerja	 yang	 diharapkan	 dan	 perilaku	 yang	
diinginkan	sesuai	dengan	nilai-nilai	perusahaan.	

2. Pelaksanaan	Evaluasi	Karyawan:	
o Pengumpulan	 Data:	 Mengumpulkan	 informasi	

terkait	 kinerja	 karyawan	 melalui	 berbagai	 metode,	
seperti	 wawancara,	 observasi,	 atau	 evaluasi	 berbasis	
data.	 Penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	 data	 yang	
dikumpulkan	 akurat,	 relevan,	 dan	 dapat	
dipertanggung-jawabkan.	

o Jadwal	Evaluasi:	Menetapkan	jadwal	yang	jelas	untuk	
evaluasi	karyawan,	baik	itu	berupa	evaluasi	tahunan,	
semesteran,	atau	sesuai	dengan	kebutuhan	dan	siklus	
bisnis	organisasi.	

3. Umpan	Balik	(Feedback)	dan	Pelaporan:	
o Pemberian	Umpan	Balik:	Memberikan	umpan	balik	

yang	konstruktif	kepada	karyawan	berdasarkan	hasil	
evaluasi.	 Umpan	 balik	 ini	 harus	 jelas,	 spesiPik,	 dan	
mengarah	 pada	 pengembangan	 karyawan	 serta	
perbaikan	kinerja	di	masa	depan.	

o Pelaporan	 Hasil:	 Menyampaikan	 hasil	 evaluasi	
kepada	karyawan	dan	manajemen	yang	relevan	secara	
transparan	 dan	 tepat	 waktu.	 Pelaporan	 ini	 dapat	
digunakan	sebagai	dasar	untuk	pengambilan	keputusan	
terkait	 pengembangan	 karyawan,	 kompensasi,	 atau	
kebijakan	sumber	daya	manusia	lainnya.	
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4. Pengelolaan	Sistem	Evaluasi:	
o Evaluasi	 dan	 Penyesuaian:	 Melakukan	 evaluasi	

terhadap	 proses	 evaluasi	 karyawan	 secara	 berkala	
untuk	memastikan	 keberlanjutan	 dan	 efektivitasnya.	
Proses	 ini	 dapat	 melibatkan	 penyesuaian	 kriteria	
evaluasi,	 metode	 pengumpulan	 data,	 atau	 perbaikan	
dalam	pemberian	umpan	balik.	

o Pelatihan	dan	Pengembangan:	Memastikan	 bahwa	
manajer	dan	evaluator	 terlibat	dalam	pelatihan	yang	
sesuai	 untuk	 mengelola	 evaluasi	 karyawan	 dengan	
baik.	 Pelatihan	 ini	 dapat	 mencakup	 keterampilan	
memberikan	 umpan	 balik,	 teknik	 evaluasi	 yang	
objektif,	dan	pengelolaan	konPlik.	

5. Keadilan	dan	Objektivitas:	
o Keadilan	 Prosedural:	 Memastikan	 bahwa	 proses	

evaluasi	 karyawan	adil	 dan	 transparan	untuk	 semua	
pihak	 yang	 terlibat.	 Hal	 ini	 mencakup	 penanganan	
keluhan	 atau	 bandingan	 dengan	 adil	 serta	
menghindari	bias	dalam	penilaian.	

o Objektivitas	 Penilaian:	 Meminimalkan	 subjektivitas	
dalam	 penilaian	 dengan	menggunakan	 kriteria	 yang	
terukur	dan	standar	evaluasi	yang	 jelas.	Memastikan	
bahwa	evaluasi	didasarkan	pada	bukti-bukti	yang	ada	
dan	kinerja	yang	terukur.	

Dengan	memperhatikan	 semua	 aspek	 di	 atas,	 organisasi	
dapat	 mengelola	 evaluasi	 karyawan	 secara	 efektif	 untuk	
memaksimalkan	 potensi	 karyawan,	 meningkatkan	 kinerja	
organisasi,	 dan	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	
mendukung	 pertumbuhan	 profesional	 dan	 pengembangan	
pribadi.	

Memberikan	 umpan	 balik	 yang	 konstruktif	 kepada	
karyawan	berdasarkan	hasil	evaluasi	merupakan	kunci	untuk	
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mengembangkan	 kinerja	 mereka,	 membangun	 motivasi,	 dan	
mendukung	 pertumbuhan	 profesional.	 Berikut	 adalah	
beberapa	 strategi	 yang	 dapat	membantu	 dalam	memberikan	
umpan	balik	yang	efektif	dan	konstruktif:	
1. Jadwalkan	 Pertemuan	 Umpan	 Balik:	 Tetapkan	 waktu	

yang	 tepat	 dan	 jelas	 untuk	 memberikan	 umpan	 balik	
kepada	karyawan	setelah	proses	evaluasi	selesai.	Pastikan	
bahwa	 suasana	 pertemuan	 tenang	 dan	 pribadi	 untuk	
menciptakan	 lingkungan	 yang	mendukung	 untuk	 diskusi	
yang	terbuka.	

2. Fokus	 pada	 Fakta	 dan	 Data:	 Gunakan	 data	 dan	 bukti	
konkret	dari	hasil	evaluasi	untuk	mendukung	umpan	balik	
Anda.	 Misalnya,	 tunjukkan	 kepada	 karyawan	 bagaimana	
kinerja	 mereka	 dalam	 mencapai	 target	 atau	
mengembangkan	keterampilan	tertentu.	

3. Sesuaikan	dengan	Kriteria	Evaluasi:	Hubungkan	umpan	
balik	 langsung	 dengan	 kriteria	 evaluasi	 yang	 telah	
ditetapkan	sebelumnya.	Jelaskan	dengan	jelas	mengapa	dan	
bagaimana	karyawan	dinilai	berdasarkan	setiap	kriteria,	baik	
yang	positif	maupun	yang	perlu	ditingkatkan.	

4. Positif	 dan	 Negatif:	 Sampaikan	 umpan	 balik	 dengan	
keseimbangan	 antara	 aspek	 positif	 dan	 area	
pengembangan.	Berikan	pujian	untuk	prestasi	yang	telah	
dicapai	 dan	 tunjukkan	 area	 di	 mana	 karyawan	 dapat	
memperbaiki	kinerja	mereka.	

5. Gunakan	Bahasa	yang	Jelas	dan	Tegas:	Gunakan	bahasa	
yang	 jelas,	 langsung,	 dan	 konstruktif	 dalam	memberikan	
umpan	 balik.	 Hindari	 penggunaan	 bahasa	 yang	 ambigu	
atau	 mengandung	 interpretasi	 ganda	 yang	 dapat	
membingungkan	karyawan.	

6. Berikan	 Contoh	 Spesifik:	 Sertakan	 contoh-contoh	
konkret	 dari	 perilaku	 atau	 hasil	 kerja	 karyawan	 untuk	
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mendukung	 umpan	 balik	 Anda.	 Contoh	 ini	 membantu	
karyawan	memahami	 lebih	baik	di	mana	mereka	berada	
dalam	evaluasi	dan	apa	yang	dapat	mereka	lakukan	untuk	
memperbaiki	kinerja	mereka.	

7. Ajukan	 Pertanyaan	 dan	 Dengarkan:	 Berikan	
kesempatan	 kepada	 karyawan	 untuk	 bertanya	 atau	
memberikan	 tanggapannya	 terkait	 umpan	 balik	 yang	
diberikan.	 Dengarkan	 dengan	 seksama	 dan	 tunjukkan	
minat	 dalam	 memahami	 pandangan	 atau	 perspektif	
mereka.	

8. Diskusikan	 Rencana	 Pengembangan:	 Setelah	
memberikan	umpan	balik,	diskusikan	bersama	karyawan	
mengenai	 rencana	 pengembangan	 atau	 tindakan	
perbaikan	 yang	 dapat	 diambil.	 Bantu	 karyawan	
merumuskan	 tujuan	 yang	 spesifik	 dan	 realistis	 untuk	
meningkatkan	kinerja	mereka	di	masa	mendatang.	

9. Berikan	 Dukungan	 dan	 Dorongan:	 Jelaskan	 bahwa	
umpan	 balik	 diberikan	 dengan	 tujuan	 untuk	 membantu	
karyawan	 tumbuh	 dan	 berkembang	 secara	 profesional.	
Berikan	 dukungan	 serta	 dorongan	 untuk	 mengambil	
langkah-langkah	 yang	 diperlukan	 dalam	 meningkatkan	
kinerja	mereka.	

10. Ikuti	 dengan	 Umpan	 Balik	 Lanjutan:	 Jadwalkan	
pertemuan	 berikutnya	 untuk	 meninjau	 kemajuan	
karyawan	dalam	mencapai	tujuan	pengembangan	mereka.	
Lakukan	 umpan	 balik	 secara	 teratur	 untuk	 memastikan	
karyawan	tetap	mendapat	bimbingan	dan	dukungan	yang	
diperlukan.	

Dengan	 menerapkan	 strategi-strategi	 ini,	 Anda	 dapat	
memberikan	umpan	balik	yang	efektif	dan	konstruktif	kepada	
karyawan,	 yang	 tidak	 hanya	 meningkatkan	 kinerja	 mereka	
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tetapi	 juga	 memperkuat	 hubungan	 kerja	 serta	 kepuasan	
mereka	dalam	organisasi.	
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BAB	XV	
Pembinaan	Karyawan	
	

A. Pendekatan	dan	Strategi	Pembinaan	Karyawan	
Pendekatan	 dalam	 pembinaan	 karyawan	 mencakup	

berbagai	metode	 dan	 filosofi	 yang	 digunakan	 oleh	 organisasi	
untuk	 mengembangkan	 potensi	 serta	 meningkatkan	 kinerja	
dan	 kepuasan	 karyawan.	 Dalam	 konteks	 ini,	 beberapa	
pendekatan	utama	dapat	diidentifikasi,	masing-masing	dengan	
tujuan	dan	pendekatan	yang	berbeda	untuk	memastikan	bahwa	
karyawan	 tidak	hanya	berfungsi	dengan	baik	di	 tempat	kerja	
tetapi	juga	terus	berkembang	secara	pribadi	dan	profesional.	

Pertama,	pendekatan	berbasis	kompetensi	menjadi	fokus	
utama	 bagi	 banyak	 organisasi	 modern.	 Pendekatan	 ini	
menekankan	identifikasi	dan	pengembangan	keterampilan	dan	
pengetahuan	 spesifik	 yang	 diperlukan	 untuk	 sukses	 dalam	
peran	 tertentu.	 Ini	 melibatkan	 evaluasi	 terstruktur	 terhadap	
karyawan	 untuk	mengidentifikasi	 kekuatan	mereka	 dan	 area	
pengembangan	 potensial,	 dan	 kemudian	 menawarkan	
pelatihan	 atau	 pengalaman	 untuk	 memperkuat	 kompetensi	
yang	diperlukan.	

Selanjutnya,	pendekatan	berbasis	pengembangan	pribadi	
menempatkan	penekanan	pada	pertumbuhan	karyawan	secara	
menyeluruh,	 bukan	 hanya	 dalam	 konteks	 profesional	 tetapi	
juga	 dalam	 hal	 kecerdasan	 emosional,	 kepemimpinan,	 dan	
keseimbangan	 kehidupan	 kerja-pribadi.	 Organisasi	 yang	
menganut	 pendekatan	 ini	 seringkali	 menawarkan	 peluang	
pengembangan	diri,	seperti	pelatihan	keterampilan	manajerial,	
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mentoring,	 atau	 program	 kesejahteraan	 karyawan	 untuk	
mendukung	pertumbuhan	holistik.	

Selain	itu,	ada	pendekatan	berbasis	penghargaan,	di	mana	
pengakuan	dan	insentif	digunakan	untuk	mendorong	motivasi	
karyawan	 dan	 meningkatkan	 kinerja.	 Ini	 bisa	 mencakup	
program	 penghargaan	 berbasis	 kinerja,	 bonus	 berdasarkan	
hasil	 kerja,	 atau	 promosi	 berdasarkan	 pencapaian	 tertentu.	
Pendekatan	ini	bertujuan	untuk	memberikan	insentif	yang	jelas	
bagi	 karyawan	 untuk	 mencapai	 tujuan	 organisasi	 sambil	
merasa	dihargai	dan	diakui	atas	kontribusinya.	

Di	 samping	 itu,	 pendekatan	 berbasis	 pembelajaran	
organisasional	menekankan	pentingnya	pembelajaran	kontinu	
dan	adaptasi	organisasi	terhadap	perubahan	lingkungan.	Dalam	
pendekatan	 ini,	 organisasi	 mempromosi-kan	 budaya	
pembelajaran	di	mana	karyawan	didorong	untuk	belajar	dari	
kegagalan,	 berbagi	 pengetahuan,	 dan	mengembangkan	 solusi	
inovatif	 untuk	 tantangan	 yang	 kompleks.	 Ini	 melibatkan	
investasi	dalam	pelatihan	kontinu,	penggunaan	teknologi	untuk	
pembelajaran	 online	 atau	 berbasis	 platform,	 dan	
pengembangan	komunitas	belajar	di	tempat	kerja.	

Pendekatan-pendekatan	 ini	 tidak	 selalu	 eksklusif	 satu	
sama	 lain,	 dan	 banyak	 organisasi	 mungkin	 mengadopsi	
kombinasi	 dari	 beberapa	 pendekatan	 ini	 sesuai	 dengan	
kebutuhan	 dan	 nilai-nilai	 organisasional	 mereka.	 Dengan	
memilih	dan	menerapkan	pendekatan	yang	sesuai,	organisasi	
dapat	 memastikan	 bahwa	 mereka	 tidak	 hanya	
mengembangkan	 karyawan	 yang	 produktif	 tetapi	 juga	
menciptakan	lingkungan	kerja	yang	mendukung	pertumbuhan	
dan	kepuasan	secara	holistik	bagi	seluruh	anggota	tim.	

Penerapan	 strategi	 efektif	 untuk	 memotivasi	 dan	
mengembangkan	 karyawan	 merupakan	 kunci	 keberhasilan	
dalam	 menciptakan	 lingkungan	 kerja	 yang	 produktif	 dan	
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berkelanjutan.	 Berikut	 adalah	 beberapa	 strategi	 yang	 dapat	
diterapkan:	
1. Komunikasi	 Terbuka	 dan	 Transparan:	 Komunikasi	

yang	 jelas	dan	 terbuka	antara	manajemen	dan	karyawan	
sangat	 penting	 untuk	 membangun	 kepercayaan	 dan	
keterlibatan.	 Karyawan	 perlu	 diberi	 informasi	 tentang	
tujuan	organisasi,	strategi,	dan	ekspektasi	secara	teratur.	
Diskusi	mengenai	kinerja	individu,	kesempatan	karir,	dan	
umpan	balik	konstruktif	juga	harus	didorong.	

2. Pengakuan	 dan	 Apresiasi:	 Mengakui	 kontribusi	
karyawan	secara	teratur	dapat	meningkatkan	motivasi	dan	
meningkatkan	 moral.	 Penghargaan	 bisa	 berupa	 pujian	
langsung,	 pengakuan	 publik,	 atau	 insentif	 seperti	 bonus	
atau	 promosi.	 Penting	 untuk	 memastikan	 bahwa	
pengakuan	 diberikan	 dengan	 jelas	 dan	 konsisten,	
berdasarkan	pencapaian	dan	kontribusi	yang	signifikan.	

3. Pengembangan	 Keterampilan	 dan	 Peluang	 Karir:	
Menyediakan	pelatihan	dan	pengembangan	keterampilan	
yang	 relevan	 membantu	 karyawan	 merasa	 dihargai	 dan	
memungkinkan	mereka	untuk	tumbuh	dalam	peran	mereka.	
Program	 pengembangan	 seperti	 mentoring,	 pelatihan	
keterampilan	 teknis	 atau	 manajerial,	 dan	 kursus	
pendidikan	lanjutan	dapat	meningkatkan	kompetensi	dan	
kualifikasi	karyawan.	

4. Fleksibilitas	 Kerja	 dan	 Keseimbangan	 Kehidupan:	
Mendorong	 keseimbangan	 antara	 kehidupan	 kerja	 dan	
pribadi	 dapat	 meningkatkan	 kepuasan	 karyawan	 dan	
produktivitas.	Strategi	 ini	bisa	mencakup	kebijakan	kerja	
fleksibel,	 cuti	yang	 fleksibel,	atau	program	kesejahteraan	
yang	mendukung	kesehatan	mental	dan	fisik	karyawan.	

5. Partisipasi	 dan	 Keterlibatan:	 Melibatkan	 karyawan	
dalam	 pengambilan	 keputusan	 yang	 mempengaruhi	
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mereka	 dapat	 memberikan	 rasa	 kepemilikan	 dan	
meningkatkan	motivasi.	Misalnya,	melalui	kelompok	kerja	
atau	 forum	diskusi	untuk	 ide-ide	 inovatif	atau	perbaikan	
proses.	

6. Budaya	 Kerja	 yang	 Positif:	 Membangun	 budaya	 kerja	
yang	mendukung,	inklusif,	dan	kolaboratif	sangat	penting.	
Ini	 menciptakan	 lingkungan	 di	 mana	 karyawan	 merasa	
didukung,	 dihargai,	 dan	 dapat	 berkembang	 secara	
profesional.	

7. Penyediaan	 Umpan	 Balik	 yang	 Konstruktif:	
Memberikan	 umpan	 balik	 yang	 jelas	 dan	 terstruktur	
tentang	kinerja	karyawan	membantu	mereka	memahami	
harapan	dan	peluang	untuk	perbaikan.	Umpan	balik	harus	
menjadi	proses	yang	berkelanjutan,	tidak	hanya	saat	evaluasi	
kinerja	 tahunan	 tetapi	 juga	 dalam	 bentuk	 coaching	 atau	
mentoring	sehari-hari.	

Dengan	 menerapkan	 strategi	 ini	 secara	 konsisten	 dan	
berkelanjutan,	 organisasi	 dapat	 menciptakan	 lingkungan	 di	
mana	karyawan	merasa	term	

B. Teknik	Pengembangan	Keterampilan	Karyawan	
	Meningkatkan	 keterampilan	 teknis	 dan	 interpersonal	

karyawan	 merupakan	 investasi	 penting	 bagi	 pertumbuhan	 dan	
keberhasilan	 jangka	 panjang	 organisasi.	 Berikut	 adalah	
beberapa	metode	yang	dapat	digunakan	untuk	mencapai	tujuan	
ini:	

Meningkatkan	Keterampilan	Teknis:	
1. Pelatihan	dan	Pengembangan	Keterampilan	Spesifik:	

Menyelenggarakan	 pelatihan	 terstruktur	 yang	 berfokus	
pada	 keterampilan	 teknis	 yang	 diperlukan	 dalam	 peran	
karyawan.	 Misalnya,	 pelatihan	 dalam	 penggunaan	
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perangkat	lunak	khusus,	pemrograman,	desain	grafis,	atau	
keterampilan	 teknis	 lainnya	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
departemen	atau	industri.	

2. Pendidikan	 Lanjutan	 dan	 Sertifikasi:	 Mendukung	
karyawan	 untuk	 mengejar	 pendidikan	 lanjutan	 atau	
mendapatkan	 sertifikasi	 yang	 relevan	 dengan	 pekerjaan	
mereka.	Ini	dapat	meliputi	kursus	online,	seminar	industri,	
atau	 program	 sertifikasi	 resmi	 yang	 meningkatkan	
keahlian	dan	legitimasi	profesional.	

3. Mentoring	 dan	 Coaching:	 Menyediakan	 program	
mentoring	di	mana	karyawan	yang	 lebih	berpengalaman	
atau	 ahli	 dalam	 bidang	 tertentu	memberikan	 bimbingan	
dan	 arahan	 kepada	 yang	 lebih	 junior.	 Ini	 tidak	 hanya	
meningkatkan	 keterampilan	 teknis,	 tetapi	 juga	
memfasilitasi	pertukaran	pengetahuan	dan	pengalaman.	

4. Proyek	 Kolaboratif	 dan	 Penugasan	 Khusus:	
Memberikan	 kesempatan	 untuk	 bekerja	 pada	 proyek-
proyek	 khusus	 atau	 tim	 lintas	 departemen	 yang	
memungkinkan	karyawan	untuk	belajar	keterampilan	baru	
dan	mengaplikasikan	pengetahuan	mereka	dalam	konteks	
yang	berbeda.	

5. E-learning	 dan	 Platform	 Pembelajaran	 Digital:	
Menggunakan	 platform	 pembelajaran	 online	 untuk	
menyediakan	akses	ke	kursus-kursus	yang	dapat	diakses	
kapan	 saja	 dan	 dari	 mana	 saja.	 Ini	 memungkinkan	
karyawan	untuk	belajar	secara	mandiri	dan	menyesuaikan	
pembelajaran	dengan	jadwal	mereka	sendiri.	

Meningkatkan	Keterampilan	Interpersonal:	
1. Pelatihan	 Keterampilan	 Komunikasi:	 Menyediakan	

pelatihan	 dalam	 komunikasi	 efektif,	 baik	 lisan	 maupun	



Manajemen	Sumber	Daya	Manusia	|	179	

tertulis,	 termasuk	 presentasi,	 negosiasi,	 dan	 komunikasi	
antarpribadi	yang	efektif.	

2. Pengembangan	 Keterampilan	 Kepemimpinan:	
Mengidentifikasi	 calon	 pemimpin	 dan	 memberikan	
pelatihan	 untuk	 mengembangkan	 keterampilan	
kepemimpinan,	 manajemen	 tim,	 dan	 pengambilan	
keputusan.	

3. Pelatihan	Kerjasama	Tim	dan	Kolaborasi:	Mendorong	
partisipasi	 dalam	 pelatihan	 yang	 memperkuat	
keterampilan	 kerjasama,	 resolusi	 konflik,	 dan	 kolaborasi	
tim	yang	efektif.	

4. Workshop	 Empati	 dan	 Sensitivitas	 Kultural:	
Mengadakan	 workshop	 yang	 meningkatkan	 pemahaman	
tentang	keberagaman,	inklusivitas,	dan	sensitivitas	budaya	
untuk	memperkuat	hubungan	antar-karyawan.	

5. Pengembangan	 Emotional	 Intelligence	 (EQ):	
Mengintegrasikan	 pelatihan	 untuk	 meningkatkan	
pemahaman	dan	pengelolaan	emosi,	baik	untuk	karyawan	
maupun	untuk	memfasilitasi	interaksi	interpersonal	yang	
lebih	baik.	

Dengan	mengadopsi	berbagai	metode	ini	secara	terencana	
dan	 berkelanjutan,	 organisasi	 dapat	 membantu	 karyawan	
mengembangkan	 keterampilan	 teknis	 yang	 diperlukan	 untuk	
tugas	 mereka	 dan	meningkatkan	 keterampilan	 interpersonal	
yang	 penting	 untuk	 keberhasilan	 tim	 dan	 budaya	 kerja	 yang	
positif.	

Evaluasi	 efektivitas	 pelatihan	 dalam	 pengembangan	
karyawan	 sangat	penting	untuk	memastikan	bahwa	 investasi	
yang	 dilakukan	 oleh	 organisasi	 menghasilkan	 hasil	 yang	
diharapkan	dan	memberikan	nilai	tambah	yang	nyata.	Berikut	
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adalah	 beberapa	 langkah	 dan	 metode	 untuk	 melakukan	
evaluasi	tersebut:	
1. Penetapan	 Tujuan	 yang	 Jelas:	 Sebelum	 pelatihan	

dimulai,	 penting	 untuk	menetapkan	 tujuan	 yang	 spesiPik	
dan	 terukur.	 Misalnya,	 peningkatan	 keterampilan	 teknis	
atau	 interpersonal,	 peningkatan	 produktivitas,	 atau	
peningkatan	retensi	karyawan.	

2. Pengukuran	 Sebelum	 dan	 Sesudah	 Pelatihan:	 Untuk	
mengevaluasi	 dampak	 pelatihan,	 perlu	 dilakukan	
pengukuran	 kompetensi	 atau	 pengetahuan	 karyawan	
sebelum	dan	setelah	pelatihan.	Ini	dapat	dilakukan	melalui	
tes,	survei,	atau	penilaian	dari	atasan	langsung	atau	rekan	
kerja.	

3. Feedback	 dari	 Peserta	 Pelatihan:	 Mengumpulkan	
pendapat	dan	pengalaman	langsung	dari	peserta	pelatihan	
tentang	 kualitas	 dan	 relevansi	 materi,	 kebergunaan,	 dan	
pengalaman	 pembelajaran	 mereka.	 Ini	 dapat	 dilakukan	
melalui	 survei	 atau	 sesi	 focus	 group	 setelah	 pelatihan	
selesai.	

4. Pengukuran	 Perubahan	 Perilaku:	 Evaluasi	 dapat	
mencakup	 pengamatan	 langsung	 atau	 penilaian	 atas	
perubahan	perilaku	karyawan	setelah	pelatihan.	Misalnya,	
peningkatan	 penggunaan	 keterampilan	 baru	 dalam	
pekerjaan	sehari-hari	atau	perubahan	dalam	cara	mereka	
berinteraksi	dengan	rekan	kerja.	

5. Pengukuran	 Dampak	 Bisnis:	 MengidentiPikasi	 dan	
mengukur	 dampak	 langsung	 pelatihan	 terhadap	 kinerja	
organisasi	 secara	 keseluruhan.	 Ini	 bisa	 berupa	
peningkatan	produktivitas,	 penurunan	 tingkat	kesalahan,	
atau	peningkatan	kepuasan	klien.	

6. Evaluasi	Jangka	Panjang:	Mengukur	efek	pelatihan	dalam	
jangka	panjang,	bukan	hanya	dampak	singkatnya.	Ini	bisa	
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termasuk	 pengukuran	 retensi	 karyawan,	 keberlanjutan	
penggunaan	keterampilan	baru,	atau	dampak	pada	budaya	
kerja	secara	keseluruhan.	

7. Analisis	 Biaya-Manfaat:	 Mengevaluasi	 biaya	 pelatihan	
dibandingkan	 dengan	 manfaat	 yang	 diperoleh	 dari	
investasi	 tersebut.	 Ini	membantu	dalam	menilai	 ePisiensi	
dan	 keberlanjutan	 program	 pelatihan	 dalam	 jangka	
panjang.	

8. Umpan	 Balik	 dari	 Atasan	 dan	 Stakeholder:	
Mendapatkan	 umpan	 balik	 dari	 atasan	 atau	 manajer	
karyawan	 tentang	 perubahan	 yang	 mereka	 lihat	 dalam	
kinerja	dan	perilaku	karyawan	setelah	pelatihan.	Pendapat	
dari	 pihak-pihak	 ini	 dapat	 memberikan	 wawasan	
tambahan	tentang	dampak	pelatihan.	

Dengan	mengintegrasikan	pendekatan	yang	holistik	untuk	
mengevaluasi	 efektivitas	 pelatihan,	 organisasi	 dapat	
memastikan	 bahwa	 investasi	 mereka	 dalam	 pengembangan	
karyawan	tidak	hanya	bermanfaat	secara	 individu	tetapi	 juga	
secara	keseluruhan	untuk	mencapai	tujuan	strategis	organisasi.	

C. Pentingnya	 Pemantauan	 dan	 Umpan	 Balik	 dalam	
Pembinaan	Karyawan	
Pemantauan	 dan	 umpan	 balik	 memiliki	 peran	 krusial	

dalam	 pembinaan	 karyawan,	 karena	 mereka	 memungkinkan	
organisasi	 untuk	 mengidentifikasi,	 mengukur,	 dan	
meningkatkan	 kinerja	 serta	 pengembangan	 individu.	 Berikut	
adalah	 beberapa	 aspek	 penting	 mengenai	 pemantauan	 dan	
umpan	balik	dalam	konteks	pembinaan	karyawan:	
1. Mengukur	 Kinerja	 dan	 Kemajuan:	 Pemantauan	

karyawan	 secara	 teratur	 membantu	 organisasi	 untuk	
mengukur	 kinerja	 individu	 terhadap	 tujuan	 dan	 standar	
yang	 telah	 ditetapkan.	 Ini	 melibatkan	 peninjauan	 rutin	
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terhadap	pencapaian	target,	tugas-tugas	yang	ditugaskan,	
dan	proyek-proyek	spesiPik.	

2. IdentiYikasi	 Kebutuhan	 Pengembangan:	 Melalui	
pemantauan	 yang	 sistematis,	 manajer	 dapat	
mengidentiPikasi	kekuatan	dan	kelemahan	karyawan	serta	
area-area	di	mana	pengembangan	lebih	lanjut	diperlukan.	
Informasi	 ini	 penting	 untuk	 merencanakan	 pelatihan,	
pengembangan	 keterampilan,	 atau	 penyediaan	 sumber	
daya	tambahan	yang	diperlukan.	

3. Memberikan	 Umpan	 Balik	 Konstruktif:	 Umpan	 balik	
yang	 jelas	 dan	 konstruktif	 membantu	 karyawan	
memahami	 harapan,	 memperbaiki	 kinerja,	 dan	
mengembangkan	 kemampuan	 mereka.	 Proses	 ini	 tidak	
hanya	mencakup	penilaian	kualitatif	tentang	kinerja,	tetapi	
juga	rekomendasi	untuk	perbaikan	dan	penguatan	positif	
atas	prestasi	yang	baik.	

4. Mendorong	Pertumbuhan	dan	Motivasi:	Karyawan	yang	
mendapatkan	 umpan	 balik	 yang	 tepat	 waktu	 dan	
mendalam	cenderung	merasa	dihargai	dan	termotivasi	untuk	
melakukan	yang	terbaik.	Ini	membantu	dalam	membangun	
budaya	 kerja	 yang	 responsif	 terhadap	 prestasi	 dan	
pemberdayaan	karyawan.	

5. Mengelola	 Kinerja	 dan	 Pengembangan	 Karir:	
Pemantauan	 yang	 efektif	 memungkinkan	 manajer	 untuk	
mengelola	kinerja	secara	lebih	baik,	termasuk	identiPikasi	
talenta	 potensial	 dan	 pengembangan	 jalur	 karir	 yang	
sesuai.	 Ini	 penting	 untuk	 mempertahankan	 dan	
memotivasi	karyawan	yang	berprestasi	tinggi.	

6. Evaluasi	 Program	 Pembinaan	 dan	 Pelatihan:	 Melalui	
pemantauan	 dan	 umpan	 balik,	 organisasi	 dapat	
mengevaluasi	 keberhasilan	 program	 pembinaan	 dan	
pelatihan	 yang	 telah	 dilaksanakan.	 Data	 yang	 diperoleh	
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dapat	digunakan	untuk	meningkatkan	desain	program	di	
masa	 depan	 dan	 menyesuaikan	 pendekatan	 pembinaan	
yang	lebih	efektif.	

7. Membangun	 Hubungan	 Kerja	 yang	 Kuat:	 Pemantauan	
yang	 sistematis	 dan	 umpan	 balik	 yang	 terbuka	
membangun	 hubungan	 kerja	 yang	 kuat	 antara	 karyawan	
dan	 manajemen.	 Ini	 menciptakan	 lingkungan	 di	 mana	
karyawan	 merasa	 didukung,	 dipandu,	 dan	 diberdayakan	
untuk	mencapai	potensi	maksimal	mereka.	

Dengan	menjadikan	pemantauan	dan	umpan	balik	sebagai	
bagian	 integral	 dari	 proses	 pembinaan	 karyawan,	 organisasi	
tidak	 hanya	 dapat	meningkatkan	 kinerja	 individu	 tetapi	 juga	
memperkuat	 kapasitas	 mereka	 untuk	 beradaptasi	 dengan	
perubahan	 dan	 tuntutan	 yang	 terus	 berkembang	 dalam	
lingkungan	kerja	modern.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



184	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

	

BAB	XVI	
Pemberhentian	Karyawan	

	
	

A. Proses	Pemberhentian	Karyawan	
Prosedur	 dan	 langkah-langkah	 dalam	 melakukan	

pemberhentian	karyawan	sangat	penting	untuk	dipahami	dan	
diikuti	dengan	seksama	oleh	setiap	organisasi.	Proses	ini	tidak	
hanya	mempengaruhi	individu	yang	diberhentikan,	tetapi	juga	
mencerminkan	integritas	perusahaan	dalam	mengelola	sumber	
daya	manusianya	secara	profesional	dan	etis.	

Langkah	pertama	dalam	proses	pemberhentian	karyawan	
adalah	identifikasi	alasan	yang	sah	dan	legal	untuk	melakukan	
pemutusan	hubungan	kerja.	Alasan-alasan	 ini	bisa	bervariasi,	
mulai	 dari	 kinerja	 yang	 tidak	 memadai,	 pelanggaran	 serius	
terhadap	 kebijakan	 perusahaan,	 hingga	 restrukturisasi	
organisasi	 atau	 pemutusan	 kontrak	 proyek	 tertentu.	 Penting	
untuk	 memastikan	 bahwa	 alasan	 tersebut	 sesuai	 dengan	
kebijakan	internal	perusahaan	dan	tidak	bertentangan	dengan	
hukum	yang	berlaku	di	wilayah	yurisdiksi	tempat	perusahaan	
beroperasi.	

Setelah	alasan	telah	ditentukan,	langkah	selanjutnya	adalah	
mempersiapkan	 dokumen-dokumen	 yang	 diperlukan.	 Ini	
termasuk	surat	pemberitahuan	pemberhentian	yang	jelas	dan	
terperinci	 kepada	 karyawan	 yang	 bersangkutan.	 Surat	 ini	
sebaiknya	 mencakup	 tanggal	 efektif	 pemberhentian,	 alasan-
alasan	yang	telah	dijelaskan,	serta	informasi	tentang	tunjangan	
atau	 kompensasi	 yang	 mungkin	 diberikan	 sesuai	 dengan	
kebijakan	perusahaan	atau	hukum	yang	berlaku.	
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Selain	 surat	 pemberitahuan,	 departemen	 HR	 atau	
personalia	 harus	 mempersiapkan	 dokumentasi	 lain	 seperti	
surat	 peringatan	 sebelumnya	 (jika	 ada),	 laporan	 evaluasi	
kinerja,	dan	semua	dokumen	terkait	lainnya	yang	mendukung	
keputusan	 pemberhentian.	 Semua	 prosedur	 ini	 harus	
mematuhi	 kebijakan	 internal	 perusahaan	 dan	 peraturan	
ketenagakerjaan	 yang	 berlaku,	 termasuk	memastikan	 bahwa	
tidak	 ada	 diskriminasi	 atau	 penyalahgunaan	 kekuasaan	 yang	
terjadi	dalam	proses	pemberhentian.	

Setelah	dokumen-dokumen	disiapkan,	langkah	berikutnya	
adalah	menyusun	rencana	komunikasi.	Pemberitahuan	kepada	
karyawan	yang	bersangkutan	harus	dilakukan	 secara	pribadi	
dan	di	tempat	yang	sesuai,	dengan	pendampingan	dari	seorang	
perwakilan	 HR	 atau	 manajemen	 yang	 ditunjuk.	 Komunikasi	
yang	 dijalankan	 dengan	 baik	 dapat	 membantu	 mengurangi	
dampak	emosional	yang	mungkin	dirasakan	oleh	karyawan	dan	
menghindari	potensi	konflik	atau	pertanyaan	lebih	lanjut	yang	
tidak	terjawab.	

Terakhir,	 setelah	 proses	 pemberhentian	 selesai,	 penting	
untuk	meninjau	kembali	dan	mengevaluasi	keseluruhan	proses	
tersebut.	 Evaluasi	 ini	 bertujuan	 untuk	 memastikan	 bahwa	
semua	prosedur	dan	kebijakan	perusahaan	telah	diikuti	dengan	
benar,	dan	untuk	mengidentifikasi	area	di	mana	proses	dapat	
ditingkatkan	atau	diperbaiki	di	masa	mendatang.	

Secara	 keseluruhan,	 prosedur	 pemberhentian	 karyawan	
adalah	bagian	integral	dari	manajemen	sumber	daya	manusia	
yang	 efektif	 dan	 bertanggung	 jawab.	 Dengan	 mematuhi	
prosedur	 yang	 tepat,	 perusahaan	 dapat	 memastikan	 bahwa	
setiap	 keputusan	 pemberhentian	 diambil	 dengan	
pertimbangan	 matang	 dan	 dalam	 konteks	 yang	 etis	 serta	
hukum.	



186	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

Dalam	 melakukan	 pemberhentian	 karyawan,	 terdapat	
beberapa	 dokumen	 penting	 yang	 perlu	 dipersiapkan	 dan	
langkah	 administratif	 yang	 harus	 diikuti	 untuk	 memastikan	
proses	 berjalan	 sesuai	 dengan	 kebijakan	 perusahaan	 dan	
peraturan	 ketenagakerjaan	 yang	 berlaku.	 Berikut	 adalah	
dokumen-dokumen	 dan	 langkah-langkah	 administratif	 yang	
umumnya	terlibat	dalam	proses	pemberhentian	karyawan:	

Dokumen-dokumen	yang	Diperlukan:	
1. Surat	Pemberitahuan	Pemberhentian:	

Dokumen	 utama	 yang	 harus	 dipersiapkan	 adalah	 surat	
pemberitahuan	pemberhentian	yang	 jelas	dan	 terperinci.	
Surat	 ini	 harus	mencantumkan	 informasi	 seperti	 tanggal	
efektif	pemberhentian,	 alasan-alasan	yang	menjadi	dasar	
pemberhentian,	 dan	 hal-hal	 terkait	 kompensasi	 atau	
tunjangan	yang	mungkin	diberikan.	

2. Dokumen	Kontrak	atau	Perjanjian	Kerja:	
dokumen	 kontrak	 atau	 perjanjian	 kerja	 yang	
ditandatangani	 oleh	 karyawan	 bersangkutan.	 Pastikan	
bahwa	tindakan	pemberhentian	sesuai	dengan	ketentuan	
yang	 tercantum	 dalam	 kontrak,	 termasuk	 batasan	
pemberitahuan	dan	persyaratan	lainnya.	

3. Dokumen-dokumen	Pendukung:	
Dokumen	 lain	 yang	 mendukung	 alasan	 pemberhentian,	
seperti	laporan	evaluasi	kinerja,	catatan	disiplin,	atau	surat	
peringatan	sebelumnya	(jika	ada).	Dokumen-dokumen	ini	
membantu	 menjelaskan	 kronologi	 peristiwa	 dan	
mendukung	keputusan	pemberhentian.	

4. Dokumen	Administratif	Tambahan:	
Terkait	dengan	administrasi,	persiapkan	formulir	formulir	
administratif	seperti	formulir	penyelesaian	akhir,	formulir	
pengaturan	 cuti,	 dan	 formulir	 administratif	 lain	 yang	
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mungkin	diperlukan	sesuai	dengan	kebijakan	perusahaan	
dan	hukum	yang	berlaku.	

Langkah	Administratif	yang	Harus	Dilakukan:	
1. Konsultasi	dengan	Departemen	HR	atau	Legal:	

Sebelum	 memulai	 proses	 pemberhentian,	 konsultasikan	
dengan	 departemen	 HR	 atau	 legal	 perusahaan	 untuk	
memastikan	 bahwa	 proses	 ini	 sesuai	 dengan	 kebijakan	
internal	perusahaan	dan	peraturan	ketenagakerjaan	yang	
berlaku.	

2. Persiapan	Surat	Pemberitahuan:	
Persiapkan	 surat	 pemberitahuan	 pemberhentian	 dengan	
seksama.	 Pastikan	 surat	 ini	 mencantumkan	 semua	
informasi	 yang	 diperlukan	 dan	 ditinjau	 oleh	 pihak	 yang	
berwenang	 sebelum	disampaikan	kepada	karyawan	yang	
bersangkutan.	

3. Pengaturan	Pertemuan	Pemberitahuan:	
Atur	 pertemuan	 pemberitahuan	 pemberhentian	 secara	
pribadi	 dengan	 karyawan.	 Pastikan	 bahwa	 pertemuan	
dilakukan	 di	 lingkungan	 yang	 sesuai	 dan	 dengan	
pendampingan	dari	perwakilan	HR	atau	manajemen	yang	
ditunjuk.	

4. Penanganan	Pengembalian	Aset	Perusahaan:	
Pastikan	bahwa	seluruh	aset	perusahaan	yang	dimiliki	oleh	
karyawan	 dikembalikan,	 seperti	 laptop,	 telepon,	 kartu	
akses,	dan	barang-barang	lainnya.	Adakan	prosedur	untuk	
pengembalian	 aset	 ini	 secara	 tertib	dan	dokumentasikan	
dengan	baik.	

5. Pengaturan	Pembayaran	Akhir	dan	Kompensasi:	
Hitung	 dan	 persiapkan	 pembayaran	 akhir	 sesuai	 dengan	
kebijakan	 perusahaan	 dan	 peraturan	 yang	 berlaku.	 Ini	
termasuk	 gaji	 yang	 belum	 dibayarkan,	 cuti	 yang	 belum	
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digunakan,	 atau	 bentuk	 kompensasi	 lainnya	 yang	 harus	
disediakan	kepada	karyawan	yang	diberhentikan.	

6. Pemberitahuan	kepada	Pihak	Terkait:	
Berikan	pemberitahuan	kepada	pihak-pihak	terkait	seperti	
tim	karyawan	yang	bekerja	 sama	dengan	karyawan	yang	
diberhentikan	 dan	 departemen	 lain	 yang	 terlibat	 dalam	
proses	pemberhentian.	

7. Evaluasi	dan	Pelaporan:	
Setelah	 proses	 pemberhentian	 selesai,	 lakukan	 evaluasi	
terhadap	prosedur	yang	 telah	dilakukan.	Pastikan	bahwa	
semua	 dokumen	 terkait	 disimpan	 dengan	 baik	 untuk	
keperluan	 audit	 dan	 bahwa	 proses	 ini	 dilakukan	 dengan	
transparansi	dan	keadilan.	

Dengan	 mematuhi	 langkah-langkah	 administratif	 dan	
mempersiapkan	dokumen-dokumen	dengan	baik,	perusahaan	
dapat	 menjalankan	 proses	 pemberhentian	 karyawan	 dengan	
profesional,	etis,	dan	sesuai	dengan	peraturan	yang	berlaku.	

B. Alasan	Pemberhentian	Karyawan	
Pemberhentian	 karyawan	 merupakan	 keputusan	 serius	

yang	harus	didasarkan	pada	alasan	yang	sah	dan	legal.	Berikut	
adalah	beberapa	alasan	umum	yang	dapat	menjadi	dasar	sah	
untuk	melakukan	pemberhentian	karyawan:	
1. Kinerja	yang	Tidak	Memadai:	

Salah	 satu	 alasan	 paling	 umum	 untuk	 pemberhentian	
adalah	 kinerja	 karyawan	 yang	 tidak	 memenuhi	 standar	
yang	telah	ditetapkan	oleh	perusahaan.	Ini	bisa	mencakup	
ketidakmampuan	 untuk	 mencapai	 target	 kinerja,	
seringnya	kesalahan	dalam	pekerjaan,	atau	 tidak	mampu	
mengembangkan	keterampilan	yang	diperlukan.	
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2. Pelanggaran	Kode	Etik	atau	Kebijakan	Perusahaan:	
Pelanggaran	 serius	 terhadap	 kode	 etik	 perusahaan	 atau	
kebijakan	 internal	 seperti	 pelecehan,	 pencurian,	 atau	
pelanggaran	serius	lainnya	dapat	menjadi	alasan	langsung	
untuk	 pemberhentian.	 Kebijakan	 ini	 dirancang	 untuk	
menjaga	 etika	 dan	 norma	 yang	 diharapkan	 dari	 setiap	
karyawan.	

3. Absensi	atau	Kehadiran	yang	Tidak	Memadai:	
Kehadiran	yang	buruk	atau	absensi	yang	tidak	terkendali	
dapat	 mempengaruhi	 produktivitas	 dan	 operasi	 harian	
perusahaan.	Jika	karyawan	tidak	dapat	hadir	secara	teratur	
tanpa	 alasan	 yang	 sah,	 ini	 dapat	 menjadi	 alasan	 untuk	
pemberhentian.	

4. Pemutusan	Kontrak	atau	Restrukturisasi	Organisasi:	
Kadang-kadang,	 perusahaan	 mengalami	 restrukturisasi	
organisasi	 atau	 menghentikan	 proyek	 tertentu	 yang	
mengakibatkan	 kebutuhan	 untuk	 mengurangi	 jumlah	
karyawan.	Dalam	kasus	seperti	 ini,	pemberhentian	dapat	
dilakukan	 sebagai	 bagian	 dari	 penyesuaian	 strategis	
perusahaan.	

5. Ketidakcocokan	Budaya	atau	Nilai	Perusahaan:	
Jika	karyawan	tidak	cocok	dengan	budaya	atau	nilai-nilai	
perusahaan,	 ini	 dapat	 menjadi	 alasan	 untuk	
pemberhentian.	 Budaya	 perusahaan	 mencakup	 cara	
perusahaan	beroperasi	 dan	nilai-nilai	 yang	dianut	 dalam	
lingkungan	kerja.	

6. Keselamatan	atau	Kesehatan:	
Jika	karyawan	tidak	mematuhi	kebijakan	keselamatan	dan	
kesehatan	yang	ditetapkan	perusahaan,	ini	dapat	menjadi	
alasan	 serius	 untuk	 pemberhentian.	 Keselamatan	
karyawan	 dan	 lingkungan	 kerja	 adalah	 prioritas	 utama	
bagi	setiap	perusahaan.	



190	|	Dr.	Nuraeni,	SE.,	MM.,	CPHRM.	dkk	

7. Pemutusan	Berdasarkan	Peraturan	Hukum:	
Pemutusan	 berdasarkan	 hukum	 dapat	 terjadi	 jika	
karyawan	melanggar	 hukum	 yang	 berlaku,	 seperti	 kasus	
penipuan	 atau	 kejahatan	 lainnya	 yang	 mempengaruhi	
integritas	perusahaan.	

Setiap	alasan	pemberhentian	harus	didasarkan	pada	bukti	
yang	 jelas	 dan	 sesuai	 dengan	 kebijakan	 perusahaan	 serta	
peraturan	 ketenagakerjaan	 yang	 berlaku	 di	 wilayah	 hukum	
tempat	perusahaan	beroperasi.	Penting	untuk	memperlakukan	
proses	pemberhentian	dengan	sensitivitas	 dan	 profesionalisme,	
memastikan	 bahwa	 keputusan	 yang	 diambil	 adalah	 yang	
terbaik	 untuk	 kepentingan	 perusahaan	 dan	 karyawan	 yang	
terlibat.	

Pentingnya	transparansi	dan	keadilan	dalam	memberikan	
alasan	 kepada	 karyawan	 yang	 bersangkutan	 dalam	 proses	
pemberhentian	 tidak	 hanya	 mencerminkan	 integritas	
perusahaan,	 tetapi	 juga	 memengaruhi	 reputasi	 dan	 budaya	
perusahaan	 secara	 keseluruhan.	 Berikut	 beberapa	 alasan	
mengapa	 transparansi	 dan	 keadilan	 sangat	 penting	 dalam	
konteks	ini:	
1. Menghormati	Karyawan:	

Transparansi	 dalam	 memberikan	 alasan	 pemberhentian	
kepada	 karyawan	 menghormati	 martabat	 dan	 hak	 asasi	
karyawan	 sebagai	 individu	 yang	 berkontribusi	 dalam	
perusahaan.	 Karyawan	 memiliki	 hak	 untuk	 memahami	
alasan	di	balik	keputusan	yang	signiPikan	ini.	

2. Mendukung	Keadilan	Proses:	
Keadilan	adalah	nilai	inti	dalam	manajemen	sumber	daya	
manusia	 yang	 baik.	 Memberikan	 alasan	 yang	 jelas	 dan	
terbuka	kepada	karyawan	memastikan	bahwa	keputusan	
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yang	 diambil	 berdasarkan	 fakta	 dan	 bukti	 yang	 obyektif,	
bukan	atas	dasar	spekulasi	atau	diskriminasi.	

3. Menghindari	Ketidakpastian	dan	Spekulasi:	
Ketidaktransparan	 dalam	 memberikan	 alasan	
pemberhentian	 dapat	 menciptakan	 ketidakpastian	 di	
antara	 karyawan	 lainnya	 dan	 tim	 kerja.	 Hal	 ini	 dapat	
mengganggu	produktivitas	dan	menciptakan	lingkungan	kerja	
yang	tidak	stabil.	

4. Mempertahankan	Reputasi	Perusahaan:	
Transparansi	 membantu	 perusahaan	 untuk	 menjaga	
reputasi	 yang	 baik	 di	 mata	 karyawan,	 pelanggan,	 dan	
masyarakat	luas.	Karyawan	yang	merasa	diperlakukan	secara	
adil	dan	transparan	lebih	mungkin	memberikan	dukungan	
terhadap	kebijakan	dan	nilai-nilai	perusahaan.	

5. Mendukung	Proses	Hukum	dan	Kepatuhan:	
Dalam	 beberapa	 yurisdiksi,	 transparansi	 dalam	
memberikan	alasan	pemberhentian	dapat	menjadi	 faktor	
penting	dalam	memastikan	kepatuhan	terhadap	peraturan	
ketenagakerjaan	dan	mengurangi	risiko	potensial	tuntutan	
hukum.	

6. Memfasilitasi	Pembelajaran	Organisasi:	
Dengan	 memberikan	 umpan	 balik	 yang	 jelas	 kepada	
karyawan	 tentang	 alasan	 di	 balik	 pemberhentian,	
perusahaan	 dapat	 memanfaatkan	 kesempatan	 untuk	
belajar	 dan	 memperbaiki	 proses	 rekrutmen,	 evaluasi	
kinerja,	atau	pengelolaan	karyawan	secara	keseluruhan.	

Untuk	mengimplementasikan	prinsip-prinsip	transparansi	 dan	
keadilan	ini,	penting	bagi	perusahaan	untuk	memiliki	kebijakan	
dan	 prosedur	 yang	 jelas	 terkait	 dengan	 pemberhentian	
karyawan.	Ini	meliputi	komunikasi	yang	terbuka,	penggunaan	
kriteria	 yang	 konsisten	 dalam	 pengambilan	 keputusan,	 dan	
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pendekatan	yang	sensitif	dalam	memberikan	informasi	kepada	
karyawan	 yang	 terlibat.	 Dengan	 demikian,	 perusahaan	 dapat	
membangun	 lingkungan	 kerja	 yang	 berlandaskan	 integritas,	
saling	percaya,	dan	menghargai	nilai-nilai	kemanusiaan.	

C. Aspek	Hukum	dan	Etika	
Aspek	 hukum	 dan	 etika	 dalam	 konteks	 pemberhentian	

karyawan	adalah	dua	hal	yang	sangat	penting	untuk	dipahami	
dan	 diterapkan	 oleh	 setiap	 perusahaan.	 Memahami	 dan	
menghormati	 kedua	 aspek	 ini	 tidak	 hanya	 membantu	
memastikan	 bahwa	 proses	 pemberhentian	 dilakukan	 dengan	
benar	dan	 sesuai	dengan	peraturan	yang	berlaku,	 tetapi	 juga	
menjaga	 integritas	 dan	 reputasi	 perusahaan.	 Berikut	 adalah	
poin-poin	utama	terkait	dengan	aspek	hukum	dan	etika	dalam	
pemberhentian	karyawan:	

Aspek	Hukum:	
1. Kepatuhan	 Terhadap	 Peraturan	 Ketenagakerjaan:	

Setiap	 negara	memiliki	 peraturan	 yang	mengatur	 proses	
pemberhentian	 karyawan,	 termasuk	 mengenai	 alasan	
yang	 sah	 untuk	 pemberhentian,	 prosedur	 yang	 harus	
diikuti,	 dan	 hak-hak	 karyawan.	 Penting	 bagi	 perusahaan	
untuk	 memahami	 dan	 mematuhi	 peraturan	 ini	 untuk	
menghindari	 sanksi	 hukum	 dan	 tuntutan	 gugatan	 dari	
karyawan	yang	diberhentikan.	

2. Kontrak	Kerja	dan	Persyaratan	Pemberhentian:	
Jika	pemberhentian	berdasarkan	pada	kontrak	kerja	atau	
perjanjian,	perusahaan	harus	memastikan	bahwa	tindakan	
mereka	sesuai	dengan	persyaratan	yang	tercantum	dalam	
kontrak.	Ini	meliputi	ketentuan	mengenai	pemberitahuan,	
kompensasi,	dan	prosedur	penyelesaian	lainnya.	
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3. Perlindungan	terhadap	Diskriminasi:	
Diskriminasi	 dalam	 pemberhentian,	 berdasarkan	 ras,	
agama,	 jenis	 kelamin,	 usia,	 atau	 faktor	 lain	 yang	 tidak	
relevan	 dengan	 kinerja	 karyawan,	 adalah	 melanggar	
hukum	 di	 banyak	 yurisdiksi.	 Perusahaan	 harus	
memastikan	bahwa	keputusan	pemberhentian	didasarkan	
pada	kriteria	yang	obyektif	dan	terkait	dengan	pekerjaan.	

4. Hak	Karyawan:	
Karyawan	memiliki	hak-hak	tertentu	yang	dilindungi	oleh	
hukum,	 termasuk	 hak	 untuk	 diberitahukan	 secara	 jelas	
mengenai	 alasan	 pemberhentian,	 hak	 untuk	
mempertanyakan	 keputusan	 tersebut,	 dan	 hak	 untuk	
mengajukan	keluhan	atau	gugatan	 jika	merasa	perlakuan	
tidak	adil.	

Aspek	Etika:	
1. Transparansi	dan	Keadilan:	

Seperti	 yang	 dibahas	 sebelumnya,	 penting	 untuk	
memberikan	 alasan	 pemberhentian	 secara	 jelas	 dan	
terbuka	kepada	karyawan	yang	bersangkutan.	Etika	dalam	
pemberhentian	 mengharuskan	 perusahaan	 untuk	
bertindak	 secara	 transparan	 dan	 adil,	 menghindari	
keputusan	yang	berdasarkan	pada	preferensi	pribadi	atau	
diskriminasi.	

2. Perlakuan	Menghormati:	
Etika	perusahaan	mengharuskan	bahwa	setiap	karyawan	
diperlakukan	 dengan	 menghormati	 selama	 proses	
pemberhentian.	 Ini	 termasuk	 memberikan	 dukungan	
emosional	jika	diperlukan,	menjaga	privasi	karyawan,	dan	
memberikan	 kesempatan	 untuk	 menjelaskan	 atau	
mempertanyakan	alasan	pemberhentian.	
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3. Komunikasi	yang	Sensitif:	
Komunikasi	 selama	 proses	 pemberhentian	 harus	
dilakukan	 dengan	 sensitivitas	 terhadap	 situasi	 individu	
karyawan.	 Ini	 dapat	 membantu	 mengurangi	 dampak	
emosional	 dan	 memastikan	 bahwa	 proses	 berlangsung	
dengan	lancar	tanpa	menimbulkan	ketegangan	yang	tidak	
perlu.	

4. Evaluasi	dan	Pembelajaran	Organisasi:	
Etika	 juga	 melibatkan	 evaluasi	 terhadap	 proses	
pemberhentian	untuk	memastikan	bahwa	semua	langkah	
yang	 diambil	 sesuai	 dengan	 nilai-nilai	 perusahaan	 dan	
untuk	 memperbaiki	 prosedur	 di	 masa	 depan	 jika	
diperlukan.	Proses	 ini	dapat	membantu	organisasi	untuk	
terus	belajar	dan	berkembang.	

Dengan	memperhatikan	baik	aspek	hukum	maupun	etika	
dalam	 pemberhentian	 karyawan,	 perusahaan	 dapat	
menjalankan	 proses	 ini	 dengan	 integritas	 dan	 menghormati	
hak	 serta	martabat	 karyawan.	 Ini	 tidak	 hanya	 penting	 untuk	
kepatuhan	hukum,	 tetapi	 juga	untuk	membangun	 lingkungan	
kerja	yang	profesional,	adil,	dan	berdasarkan	nilai-nilai	moral	
yang	tinggi.	
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