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xi  PEDOMAN TRANSLITERASI Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543b/U/1987. Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal dari bahasa Arab dengan huruf hijai’yyah ditransliterasi kedalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin. 1. Konsonan Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat sebagai berikut: Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ب Ba B Be ت Ta T Te ث Tsa S es (dengan titi di atas) ج Jim J Je ح Ha H ha (dengan titik di bawah) خ kha’ Kh ka dan ba د Da D De ذ Dzal Z Zet ر Ra R Er ز Zai Z Zet س Sin S Es ش Syin Sy es dan ye ص Sad S es (dengan titik di bawah) ض Dad D de (dengan titik di bawah) ط Ta T te (dengan titi di bawah) ظ Za Z zet (dengan titik di bawah) ع ‘ain ‘ apostrof terbalik  غ Gain G Ge ف Fa F Ef ق Qaf Q Qi ك Kaf K Ka ل Lam L El م Mim N Em ن Nun N En 



xii  و Wau W We ه Ha H Ha ء Hamzah ‘ Apostrof ي Ya Y Ye Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘). 2. Vokal Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.  Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: Tanda Nama Huruf latin Nama  َا Fathah a A  ِا Kasrah i I  ُا Dammah u U Contoh:      كَيْف : kaifa       هَوْل : haula 3. Maddah Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: Harakat dan huruf Nama Huruf Nama / َيَ  ...ا...  Fathah dan alif atau ya a a dan garis di atas  ِئ Kasrah dan ya i i dan garis di atas و Dhammah dan wau u u dan garis di atas Contoh:  َمَات   : maata    َقِيْل  : qiila  ْرَمَئ  : ramaa   ُيَمُوْت  : yamuutu 



xiii  4. Ta Marbutah Translitersi untuk ta marbutah ada dua, yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhomah. ta marbutah harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya [t]. ta marbutah harakat sukun, transliterasinya [h]. ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan [ha]. Contoh:  َْرَوْضَةُ الأَ طْفل  : raudah al-atfal    ُالَْحِكْمَة  : al-hikmah  ُالْمَدِيْنَةُ الَفاَضِلة  : al-madiinah al-faadilah  5. Syaddah (Tasydid)  ّئ)(  dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. (ئ) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِئ), ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh: َرَبَّنا  : rabbanaa    َّالَْحَق   : al-haqq يْنا  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 7. Hamzah :  الَْلزِلْزَلةِ  al-syamsu (bukan asy-syamsu) :  الَْشَّمْسُ  :Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh .(alif lam ma’rifah)  لا najjainaa 6. Kata Sandang Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf :  نجََّ



xiv  Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:  َتأَمُْرَوْن  : ta’muruuna   ُالَْنَوْع  : al-nau’            



xv  ABSTRAK Nama  : Rina Angraini Nim  : 90300116096 Judul       : Efektivita dan Kontribusi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masrakat Pra Sejahtera Di Desa Saragian Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas dan kontribusi program keluarga harapan dalam mensejahterkan masyarakat pra sejahtera di desa Saragian. Adapun permaslahan dalam skripsi ini, sebagai berikut : 1) Bagaimana Pelaksanaan dan Hambatan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya mensejahterkan masyarakat, 2) Sejauh mana efektivitas program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat, 3) sebesar apa kontribusi program keluarga harapan (PKH) terhadap masyarakat.  Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi program keluarga harapan di kalangan masyarakat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif dan  naturalistic dengan sumber data dari penelitian ini adalah data primer berupa data wawancara langsung kebeberapa informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari luar data primer. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara langsung, dokumentasi, dan rekaman. Teknik pengolahan dan analisis data yakni menggunakan analisis yang digunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program keluarga harapan di Desa Saragian Kecamatan Alu  Kab. Polewali Mandar terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan yakni, penetapan sasaran, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta PKH, verivikasi komitmen, penangguhan dll. Adapun hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan  yakni kurang maksimalnya kinerja pendamping PKH serta jarak rumah masyrakat dengan Bank memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menjadi suatu hambatan tersendiri. Kemudian pada saat proses penerimaan yang banyak sehingga harus mengantri berjam-jam. Selanjutnya adanya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat. Efektivitas program keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian Kec. Alu program keluarga harapan diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah ditambah dengan kondisi pendidikan yang memadai. PKH dianggap efektif didalam masyarakat Desa Saragian Kec. Alu, bantuan yang dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-anak mereka memiliki jaminan biaya pendidikan sehingga di Desa Saragian tidak lagi banyak yang putus sekolah karena biaya. Kemudian kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) sumbangan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat di Desa Saragian terkhusus dari aspek pendidikan dan kesehatan.  



   BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Indonesia yang masih berkembang seperti sekarang ini, masih dalam proses pembangunan di berbagai bidang terkhusus di bidang ekonomi. Terjadinya krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah mengakibatkan penurunan di berbagai aspek seperti menurunnya kualitas hidup masyarakat, keterbelakangan pendidikan, penurunan gizi dan rendahnya tingkat kesehatan (Claudia Usman,2010 ). Kesejahteraan menjadi tujuan utama bagi seluruh bangsa yang ada di dunia. Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan tersebut merupakan masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang  memiliki sifat multidimensi yang didefinisikan sebagai keadaan seseorang atau kelompok yang tidak terpenuhi atau tidak tercukupi kebutuhan hidupnya apalagi berkaitan dengan kesehatan. Perlunya perlindungan sosial sehingga mampu mengurangi kemiskinan.  Kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh Indonesia akan tetapi suatu masalah yang di dihadapi oleh beberapa Negara-negara lainnya. Kemiskinan merupakan permasalah yang sangat serius dihadapi oleh Negara maju maupun Negara yang berkembang sehingga perlu penanganan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemiskinan dapat kita ukur dengan melihat tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara. Kemiskinan menjadi fenomena dan menjadi sebuah masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan 



2  suatu wilayah adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang besar serta bersifat menyebar terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh. Kemiskinan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat, diakibatkan tingginya jumlah penduduk. Berdasarkan hasil dari sensus penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.330.961 jiwa yang terdiri atas 667.858 jiwa penduduk laki-laki dan 663.103 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan sebesar 1,87 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,72. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 mencapai 79 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4,5 orang. Kepadatan Penduduk di 6 Kabupaten cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kabupaten Polewali Mandar dengan kepadatan sebesar 214 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 42 jiwa/km2. (BPS,2018)  Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ( diukur dari sisi pengeluaran ). Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan terdiri dari beberapa komponen yakni garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita dalam per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti 



3  padi, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak serta lain-lainnya.  Garis kemiskinan Non makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Metode yang digunakan untuk menghitung garis kemiskinan yakni terdiri dari beberapa komponen yaitu, garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan sebagai berikut : GK = GKM + GKNM Ket : Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Garis kemiskinan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan bahwa Provinsi tersebut memiliki pola yang sangat baik di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, jumlah dan presentasi penduduk miskin menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2014 sampai tahun 2018.       



4  Tabel 1.4  Jumlah Penduduk dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Daerah di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Sampai Tahun 2018. Tahun Jumlah Penduduk Miskin(jiwa) Presentasi Penduduk Miskin(%) Kota Desa Kota Desa 2014 29,87 124,82 9,99  12,67  2015 22,51 130,70 8,69  12,70  2016 25,07 121,83 8,43  12,00  2017 30,02 119,45 9,50  11,70  2018 31,45 121,38 9,80  11,66  Sumber: BPS, Susenas 2014 sampai tahun 2018 Jika dilihat dari daerah perkotaan dan pedesaan, maka jumlah dan presentase penduduk miskin di perkotaan selama tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami penurunan namun tahun 2017 sampai tahun 2018 cenderung naik, sementara di pedesaan cenderung mengalami penurunan tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2018 di pedesaan mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 di daerah perkotaan sebesar 31,45 ribu jiwa (9,80 persen) dan di daerah perdesaan sebesar 121,38 ribu jiwa (11,66 persen). Hal ini menunjukkan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih banyak bila dibandingkan daerah perkotaan atau mencapai 79,42 persen dari total penduduk miskin. Garis kemiskinan pada semua Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Peningkatan terbesar garis kemiskinan ada pada tahun 2018 jika dibandingkan pada tahun 2017 terjadi di kabupaten Polewali Mandar yaitu sebesar Rp. 14.449 per kapita dan 



5  perbulan. Peningkatan terendah ada pada periode yang sama terjadi di kabupaten Pasangkayu yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.126 per kapita perbulan.   Tabel 2.5 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 sampai tahun 2018 (Rp/Kapita/Bulan). Kabupaten 2014 2015 2016 2017 2018 Majene 278.045 290.568 320.726 335.248 349.522 Polewali Mandar 293.073 305.462 337.138 351.856 366.355 Mamasa 207.126 213.369 226.202 239.112 249.103 Mamuju 195.991 202.167 223.150 241.616 252.429 Pasangkayu 279.940 294.156 312.474 328.100 330.226 Mamuju Tengah - 203.120 215.769 226.559 236.669 Sumber: BPS, Susenas 2014 sampai tahun 2018 Jika dibandingkan antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dapat dilihat pada tahun 2014 sampai tahun 2018, angka kemiskinan yang tinggi setiap tahunnya berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian angka kemiskinan yang terendah pada tahun 2014 sampai tahun 2015 yaitu berada di Kabupaten Mamuju, tapi sejak tahun 2016, Angka kemiskinan terendah berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Selama periode 2014 sampai tahun 2018, angka kemiskinan menunjukkan perubahan yang berfluktuatif. angka kemiskinan pada tahun 2018 di Kabupaten Pasangkayu mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2014. Indeks kemiskinan pada tahun 2018 cenderung meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2014, kecuali Kabupaten Pasangkayu yang cenderung turun. serta Kabupaten 



6  Mamuju Tengah yang belum memiliki data atau belum dilakukan perhitungan angka kemiskinan pada tahun 2014. Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam suatu strategi kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan kemudian memperkecil kesenjangan multidimensional. Dalam arti yang luas, Perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun masyarakat, guna melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar, terutama kelompok miskin (Edi Suharto,2009).  Perspektif Islam tentang kemiskinan kemiskinan bukan hanya sebatas ketidakmampuan didalam memahami kebutuhan dasar tetapi kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang kultural dimana seseorang menjadi miskin dikarenakan perilaku buruk yang dimiliki seperti malas untuk bekerja dan berusaha. Kemiskinan kultural tersebut sangat membahayakan terhadap akhlak seseorang. Islam memandang jika angka kemiskinan semakin bertambah, maka hal tersebut dapat membuat seseorang lupa kepada Allah Swt serta rasa sosial yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt Qs. Al-Baqarah ayat 268 :  �َ  �ُِ�ّ	َُ
 ُ رَ%�َ$� َ�  ٱۡ#"ََ�َ�ۡ�ۗ َ ۡ�ً�� إِ�� وُۡ�َ�َ��ۚ �ََ�� َ�� َ�َ�َ�ۡ� وََ��َۡ�َ�� َ��  ٱ��  ُ'(َۡ�َ)َ �*َ�َ + �6�َِ$�ٓ أوَۡ أ12ۡ3َ4ََۡ�ۚ رَ%�َ$� وََ� 0َِۡ*ۡ/ َ��َۡ�َ$�ٓ إِۡ-ٗ 
?َ َ<َ  ۥ>َُ;ا19ۡ4َِ�ٓ إنِ 7ِ ۚ رَ%�$َ  ٱ@� �$َِ��ۡAَ ?�ِ�  َ� �$َ�ِۡ*َّ0ُ �ََو ِ'ِB �َCَ DََE�Fَ �َ � وَ  ۖۦ �ُIۡوَ  ٱ ��$Iَ ۡJ�ِKۡوَ  ٱ �َCَ ۚٓ 1َ�أL �$َٰNَOPۡQَ �َ1ََ  ٱرَۡ(َۡ$� ۡRُ1S  َ>َ ِمPۡUَOۡٱ  َ?VِJ�ِٰWَOۡٱ X   Terjemahnya :  syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia ( Kementerian Agama, 2010 ). 



7  Islam sangat memperhatikan ekonomi yang merupakan pondasi kehidupan dalam keluarga serta Islam mengarahkan kepada tercapainya kebaikan, serta kesejahteraan pada seluruh ciptaannya di muka bumi.  Dalam islam jelaskan bahwa adanya kewajiban pada setiap individu untuk melepaskan dirinya dari perangkap kemiskinan yaitu dengan bekerja dan berusaha. Selain daripada itu kewajiban seseorang terdapat pula kewajiban orang lain seperti keluarga dan kewajiban pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Peranan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang dapat melakukan berbagai cara untuk memberantas kemiskinan, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga membuat masyarakat sejahtera. Kebijakan pro masyarakat miskin yang diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan yakni upaya untuk mensejahterakan masyarakat (Ferry Prasetyia, 2012). Program pemerintah yang berpihak pada masyarakat miskin, diharapkan mampu meningkatkan Kesejahteraan bahkan mengentaskan permasalahan kemiskinan. Merespon permasalahan kemiskinan, Kementerian Sosial Republik Indonesia menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.   Landasan hukum Program Keluarga Harapan (PKH) yakni Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan sejak tahun 2013 di Kota Polewali Mandar, Sehingga hanya beberapa kecamatan yang dilibatkan. Terjadinya 



8  penambahan lokasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan pertimbangan tingkat kemiskinan dan kesiapan daerah tahun 2015 di Kota Polewali Mandar. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin sebagai imbalannya keluarga miskin tersebut diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusianya (SDM) yaitu dari segi pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) ini pertama kali diimplementasikan di berbagai Negara yakni Brazil, Amerika Latin dan lainnya. Kemudian, meskipun jumlah pasrtisipasi sekolah dasar tinggi masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan lagi pendidikannya. Keadaaan seperti ini membuat generasi penerus bangsa semakin rendah di sumber daya manusianya (SDM). Alasan-alasan yang muncul sehingga anak tersebut tidak melanjutkan pendidikannya seperti alasan rumah tangga yang miskin untuk melanjutkan sekolah sebab biaya yang sangat tinggi dan bekerja untuk mencari nafkah. Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari Undang-undang no.40 tahun 2004 tentang jaminan sosial nasional, UU no. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, UU no.39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, intruksi presiden no. 3 tahun 2010 tentang rencana tindak percepatan pencapaian sasaran program pro-rakyat dan peraturan presiden no. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Merujuk pada sistem Jaminan sosial nasional berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang dimaksudkan demi mempertahankan kehidupan 



9  dalam kebutuhan dasar terutama pendidikan dan kesehatan (Kementerian Sosial, 2016). Tujuan Program Keluarga Harapan yaitu meningkatkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin. Meningkatkan tarif pendidikan anak-anak rumah tangga miskin, meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari rumah tangga miskin (Kementerian Sosial, 2016). Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk jangka pendek yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sedangkan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk jangka yang panjang memutus rantai kemiskinan antara generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa akan datang dari anak keluarga miskin, serta memberikan kepastian kepada anak yang akan datang (Kementerian Sosial, 2016). Dana yang diberikan kepada RTSM secara tunai melalui Kantor Pos dimaksudkan agar penerima dapat mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yakni anak-anak harus bersekolah hingga SMP, anak balita harus mendapatkan imunisasi dan ibu hamil harus memeriksakan kandungan secara rutin. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan itu berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan. Jika kesehatan terjamin maka pendidikan seseorang akan berjalan dengan baik, dengan kualitas pendidikan yang layak dan bagus maka secara otomatis kualitas sumber daya manusia juga akan meningkat. Sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu ibu hamil, ibu menyusui, serta memiliki anak balita dan anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar 



10  dan Sekolah Menengah Pertama. Penerima bantuan yakni ibu atau yang mengurus anak di rumah tangganya. Kemudian, pada kartu kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) pun akan tercantum nama ibu atau wanita yang mengurus anak bukan kepala rumah tangga tersebut. Komponen-komponen pendidikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan Sekolah Dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Jenis lembaga pendidikan dasar yang dapat dimanfaatkan oleh anak-anak penerima bantuan Program Keluaraga harapan (PKH) terdiri dari beberapa Lembaga yakni: Lembaga pendidikan formal sekolah dasar serta sekolah Menengah Pertama dan Lembaga Pendidikan Non Formal (Kementerian Sosial, 2016). Tabel 3.10 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). No Nama Desa Peserta PKH Tahap I Peserta PKH Tahap II Jumlah 1 Kalumammang 80  110  190  2 Mombi 65  90  155  3 Pao Pao 85  114  199  4 Pupu Uring 76  100  176  5 Saragian 75  119  194 6 Sayoang 25 39  64  7 Alu 62  90  152  8 Petoosang 40  67  107  Jumlah 508  729 1.237  Dilihat dari berbagai fenomena maupun fakta yang terjadi di Polewali Mandar beberapa tahun mengenai kemiskinan serta program pemerintah yakni Program 



11  Keluarga Harapan maka penulis ingin melihat kondisi perkembangan Program Keluarga Harapan serta efektifitas dan kontribusi program tersebut kepada masyarkat. Maka peneliti akan meneliti tentang studi : “Efektivitas dan Kontribusi PKH Dalam Mensejahterakan Masyarakat Pra Sejahtera Di Desa Saragian” B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis membuat rumusan masalah yaitu:  1. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat ? 2. Sejauh mana efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat ? 3. Sebesar apa kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat ? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengatui bagaimana pelaksanaan dan hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mensejahterakan masyarakat. 2. mengatui sejauh mana efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat. 3. Untuk mengetahui sebesar apa kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat.     



12  D. Manfaat Penelitian Dengan harapan tujuan penelitian tersebut tercapai, maka selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut : 1. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang faktor kemiskinan dan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. 2. Sebagai bahan studi, perbandingan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademis dan penelitian dalam melakukan penelitian. 3. Sebagai masukan bagi pemerintah maupun pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.     



   BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kemiskinan Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di suatu Negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian diberbagai kalangan, baik para akademisi maupun para praktisi serta berbagai teori, konsep dan pendekatan pun terus menerus dikembangkan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, masalah kemiskinan juga menjadi suatu masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus (Syamsuddin, 2016). Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan hidupnya pada suatu wilayah. Kondisi keluarga yang ketidakmampuan ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan yang berupa pangan, sandang maupun papan. Pendapatan yang rendah akan berakibat pada tidak tercukupinya suatu kebutuhan dasar akan tetapi berdampak pada ketidakmampuan dalam memenuhi standar kehidupan sehari-hari seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan pada umumnya (Suryati Chriswardani, 2005). Kemiskinan merupakan fenomena sosial struktural yang berdampak krusial terhadap suatu keberhasilan pembangunan dan memiliki dampak yang sangt nyata dikalangan masyarakat, seperti rumah tangga sangat miskin baik dari kemampuan ekonomi, pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai pada suatu kebutuhan nutrisi dan gizi yang mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia (Mulyanto Sumardi, 2010 ) Berdasarkan Undang-undang No.24 tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi atas hak-hak 



14  dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, air bersih, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Sehingga tidak mudah untuk mendefinisikan kemiskinan, karena kemiskinan itu mengandung unsur ruang dan waktu. Konsep kemiskinan pada zaman perang akan berada dengan konsep kemiskinan pada zaman merdeka dan modern sekarang ini. Seseorang dikatakan miskin atau tidak miskin pada zaman penjajahan dahulu akan berbeda. Demikian juga dari sisi tempat, konsep kemiskinan di Negara maju tentulah berbeda dengan konsep kemiskinan di Negara berkembang dan terbelakang. Kemiskinan biasanya didefinisikan sebagai sejauh mana suatu individu berada di bawah tingkah standar hidup minimal yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitasnya. Salah satu ahli mendefinisikan kemiskinan merupakan “manifestasi dari keadaan dan keterbelakangan masyarakat, kemiskinan dan keterbelakangan akan berkurang”, kemiskinan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok (Indra Maipita, 2014). Para ahli memberikan defisini tentang kemiskinan dengan berbagai versi. Kemiskinan dapat berupa suatu gambaran kekurangan dari sisi materi, kurangnya kebutuhan sosial, kurangnya pendapatan, akses terhadap sumber-sumber tertentu, dan lainnya. Berbagai teori telah dikembangkan serta upaya untuk memahami aspek-aspek untuk menentukan terjadinya kemiskinan secara mendalam. Teori yang telah 



15  dikembangkan itu memberikan gambaran adanya perbedaan sudut pandang terkait masalah kemiskinan tersebut (Indra Maipita, 2014). Secara umum teori-teori yang mejelaskan mengapa kemiskinan terjadi, dapat dibedakan menjadi teori yang berbasis pada pendekatan ekonomi dan teori yang berbasis pada pendekatan sosial-antropologi, Khususnya tentang budaya yang terjadi dikalangan masyarakat. Teori yang berbasis kepada teori ekonomi antara lain melihat kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan kemilikan faktor produksi, kegagalan kepemilikan, serta kebijakan yang biasa, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta rendahnya pembentukan modal (Indra Maipita, 2014). Kemudian Pornomo mendefinisikan bahwa “kemiskinan mempunyai arti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik”. Pengertian lain disampaikan oleh Loekman Soestrisno mengemukakan pendapatnya tentang kemiskinan merupakan “suatu hal yang komplek dan karenanya tidak dapat dijelaskan dengan hanya melihat satu segi saja”. Sedangkan Seabrook menyatakan bahwa kemiskinan merupakan “suatu keadaan kekurangan yang absolut ( tiadanya kebutuhan pokok untuk bertahan hidup )”. Pendapat yang lain dilihat dari Bappenas dalam Wardan yang berpendapat bahwa kemiskinan merupakan “kondisi seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu kehidupan yang bermartabat.” Kemiskinan menurut Scoot diartikan “kemiskinan dari segi pendapatan dalam bentuk uang serta ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-materi yang diterima oleh seseorang.” Pendapat lain juga disampaikan oleh Mubyarto yang menjelaskan bahwa “kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, 



16  papan, kesehatan dan pendidikan”. Sumber lain yaitu World Bank mengatakan bahwa kemiskinan merupakan “kekurangan dari segi kesejahteraan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan bermartabat”. Jadi, kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhannya baik secara fisik ataupun non-fisik. 1. pembagian kemiskinan terbagi menjadi empat (4) yaitu: a. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut merupakan tingkat ketidakmampuan masyarakat atau individu dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, serta kesehatan untuk bisa hidup dan bekerja. Bank dunia juga mendefinisikan kemiskinan absolut yakni masyarakat yang hidup dibawah pendapatan USD $1 per hari.  b. Kemiskinan Relatif Pendapatan yang tidak menentu dimana pendapatannya berada pada posisi diatas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding dengan pendapatan masyarakat lainnya. c. Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah keadaan dimana masyarakat miskin disebabkan oleh pemerintah dalam pembangunan yang belum menjangkau semua masyarakat sehingga menimbulkan kesenjangan pendapatan. d. Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang dialami masyarakat miskin disebabkan faktor budaya, sifat malas, sifat boros dan masyarakat yang kurang kreatif dalam banyak hal sehingga menyebabkan kemiskinan.  



17  Kemudian dapat kita pahami bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat  yang berada pada situasi ketidakmampuan atau ketidakberdayaan mereka didalam suatu hal memenuhi kebutuhan dasarnya, yakni ketidakmampuan didalam :  1. Menjangkau akses sumber daya sosial-ekonomi. 2. Melakukan kegiatan suatu usaha produktif, 3. Menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif, Kemudian dari penjelasan kemiskinan tersebut, Islam juga mempunyai pandangan tentang kemiskinan merupakan jembatan menuju kekhafiran sesuai hadits riwayat Anas Bin Malik Radiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, sebagai berikut :  ًعَليَْهِ  وَسَلَّمَ  : كادَ  الفَقْرُ  أنْ  يَكُوْنَ  اكُفْر  ُ َّn عَنْ  بْنِأنَسَِ  مَالِكٍ  رَضِيَ  اللهُ  عَنْهُ  قَالَ :قَالَ  رَسُوْلُ  اللهِ  صَلَّى Artinya : “Dari Anas bin Mâlik Radhiyallahu anhu bahwa Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Hampir saja kefakiran (kemiskinan) itu menjadi kekafiran”. Menurut Islam, kekayaan merupakan nikmat serta anugrah dari Allah Swt yang perlu di syukuri. Sebaliknya dalam pandangan Islam tentang kemiskinan sebagai masalah bahkan musibah yang harus di atasi. Dalam pandangan Islam kemiskinan cenderung mengakibatkan seseorang menjadi kufur.  Kemudian, penulis membahas tentang kemiskinan dalam hal harta, Islam memandang baik fakir dan miskin memiliki kesamaan harus diberikan bantuan terlepas dari apapun definisinya secara bahasa. Fakir dalam perspektif Islam adalah suatu keadaan yang serba kekurangan dan tidak memiliki kemampuan untuk 



18  memperbaikinya. Sedangkan miskin adalah keadaan dimana seseorang sudah bekerja tetapi belum mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt di dalam Q.S.at-Taubah ayat 60  �*َ َ]Zَُٰ� ۞إِ � ِ̂ �ِۡ�ُ�JَUَاءِٓ وَ  ٱ�\� _ِٰ َ̀ َ̂ وَ  ٱ�َۡ* ِ�*ِٰaَOۡوَ  ٱ ��َ�َۡ��َ ِD�َ�O;َ*ُۡٱ�  bَِو cۡ�ُ%ُPُ�ُE َ̂ وَ  �EِJَّ�بِ ٱ �ِِJٰeَOۡٱ  /ِ�ِf�َ bَِو ِ g/ِ�ِf  ٱBۡ?ِ وَ  ٱ�� ِۗ DٗhَVِJَL ّ�َِ?  ٱ��� ُ وَ  ٱ�� cٌ�ِ��َ  ٱ��  cٞ�_ِkَl   Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ( Kementerian Agama, 2010 ) Islam sangat memperhatikan permasalahan tentang kemiskinan tersebut karena kefakiran akan menyebabkan lemahnya iman. Serta Rasulullah saw sangat memperhatikan permasalahan tersebut, kemudian beliau didalam pengelolaan keuangan negara menggunakan prinsip langsung menyalurkan dana yang dimiliki terhadap para mustahik sampai habis tanpa menyisakannya.  Setelah kebijakan yang dilakukan oleh nabi Muhammad saw kemudian kebijakan tersebut turut diikuti oleh Khulafar Rasyidin yang merupakan sebagai penerus perjuangan Rasulullah saw. Kebijakan tersebut mampu mensejahterakan umat karena pengelolaan dan pemberdayaan zakat tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat pada saat itu. Kesejahteraan umat menjadi prioritas utama untuk membangun suatu Negara serta masyarakat yang sejahtera seperti di masa tersebut. Mengukur tingkat kemiskinan dipertimbangkan berdasarkan atas norma-norma tertentu yang terdapat disuatu daerah. Pemilihan norma tersebut sangat penting 



19  terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua unsur, yaitu: pertama, pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan dasar lainnya. Kedua, jumlah kebutuhan lain yang sangat beraneka ragam, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat (Indra Maipita, 2014). Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan perkapita dan pengeluaran atau konsumsi rata-rata. Indikator kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:  1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti lahan, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai. 2. Tingkat pendidikan yang rendah. 3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur. 4. Berada dikawasan pedesaan atau kawasan yang jauh dari pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area). 5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.   



20            Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria untuk menentukan atau rumah tangga miskin seperti:  1. Luas bangunan peranggota rumah tangga /keluarga kurang dari 8 meter persegi. 2. Lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah. 3. Dinding rumah berupa bambu/papan dengan kualitas rendah. 4. Fasilitas MCK belum tersedia. 5. Sumber air minum bukan air minum bersih. 6. Sumber penerangan yang digunakan bukan listrik. 7. Jenis bahan bakar untuk memasak adalah kayu/arang. 8. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 (dua) kali. 9. Tidak mampu membeli daging /susu/ayam dalam seminggu.  10. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga. 11. Tidak memiliki kemampuan berobat kepuskesmas/poliklinik. 12. Lapangan pekerjaan berupa petani, nelayan, atau pekebun. 13. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD/tidak sekolah. 14. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp. 500.000. 15. Jumlah penghasilan penduduk yang menjadi batas garis kemiskinan   sebesar Rp 361.990,- per kapita per bulan ( BPS, 2019 ) B. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan adalah suatu keamanan dan keselamatan ( kesenangan hidup ) sedangkan kesejahteraam masyarakat merupakan suatu kondisi yang memprihatinkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 



21  masyarakat tersebut, kesejahteraan masyarakat harus dilakukan oleh pemerintah tersebut didalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia terkhusus Kabupaten Polewali mandar. Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan seseorang untuk melanjutkan pendidikannya dan pekerjaan yang memadai dapat menunjang suatu kualitas hidup sehingga hidupnya bebas dari kebodohan, kemiskinan. Kemudian Menurut Kolle bahwa indikator dari kesejahteraan sebagai berikut: 1. Dengan melihat kualitas hidup dari aspek materi seperti kualitas rumah, bahan pangan dan lain-lainnya. 2. Dengan melihat kualitas hidup dari aspek fisik seperti kesehatan tubuh, lingkungan, dan lain-lainnya. 3. Dengan melihat kualitas hidup dari aspek mental seperti fasilitas pendidikan, budaya, dan lain-lainnya. 4. Dengan melihat kualitas hidup dari aspek spiritual seperti moral, etika, dan lain-lainnya (Rosni,2012). Berdasarkan Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan pasal 1 ayat (1): “kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dari beberapa definisi diatas dapat kita pahami bahwa kesejahteraan adalah peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga kebutuhan dasar dapat terpenuhi dan 



22  membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan beberapa indikator-indikator kesejahteraan yang merupakan suatu ukuran pencapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera ataupun tidak. Dibawah ini beberapa indikator kesejahteraan masyarakat menurut beberapa instansi pemerintah antara lain sebagai berikut: a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Menurut BAPPENAS, Status kesejahteraan juga dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran dalam rumah tangga. Rumah tangga juga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran dari kebutuhan pokoknya setara dengan atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. b. Badan Pusat Statistik (BPS) Hal-hal yang dapat dilihat dalam menentukan rumah tangga miskin yakni : 1. Luas bangunan peranggota rumah tangga/ keluarga kurang dari 8 meter persegi. 2. Lantai rumah yaitu tanah atau papan dengan kualitas yang rendah. 3. Dinding rumah seperti bambu atau papan dengan kualitas rendah. 4. Fasilitas MCK belum tersedia. 5. Sumber air minumnya belum atau bukan air minum yang bersih. 6. Sumber penerang yang digunakan yaitu bukan listrik. 7. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak adalah kayu atau arang. 8. Makan dalam seharinya kurang dari 2 kali sehari. 9. Tidak dapat atau tidak mampu membeli daging, susu, ayam dalam waktu seminggunya. 



23  10.  Tidak memiliki kemampuan untuk membeli baju baru disetiap anggota rumah tangga. 11.  Tidak mempunyai kemampuan dalam berobat dipuskesmas atau poliklinik. 12.  Pekerjaan berupa petani, nelayan dan pekebun. 13. Pendidikan kepala rumah tangganya tidak tamat SD atau tidak sekolah. 14.  Tidak memiliki asset atau barang berharga minimal Rp. 500.000. Jika minimal 9 variabel diatas terpenuhi maka dapat dikategorikan rumah tangga miskin atau tidak sejahtera. C. Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah melakukan program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) atau yang dikenal dengan istilah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) bukan yakni lanjutan program pemerintah Subsidi Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung yang telah dirasakan oleh masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan untuk perlindungan sosial atau strategi didalam penanggulangan masalah kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan tentang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan pokok bagi lansia dan penyandang disabilitas berat. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara non-tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tersebut merupakan implementasi program penanggulangaan masalah kemiskinan di Indonesia meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dilaksanakan terhadap 



24  bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberian bantuan social. ( Kementerian Sosial, 2018 ) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program lintas kementerian dan lembaganya seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidiikan Nasional, Departemen Agama, Depatemen Komunikasi dan informasi dan Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, maka dibantu oleh tenaga ahli Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga harapan (PKH) merupakan program yang bertujuan untuk membangun sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus sebagai cara untuk memutus rantai kemiskinan yang ada di masyarakat seperti sekarang ini. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk membuka akses kepada keluarga miskin serta Penulis memberikan indikator keefektifan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti berikut: a. Pemahaman Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bagaimana pemerintah atau perangkat desa kurang atau tidak memahami dan mengerti akan tugas dan tanggungjawab mereka dalam pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan tugas fungsi mereka masing-masing.  b. Tepat Sasaran didalam Program Keluarga Harapan adalah kemampuan dari pemerintah desa dalam mengambil keputusan.  c. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) secara tepat waktu adalah tingkat kedisiplinan pemerintah/perangkat desa. 



25  d. Tercapainya tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) adalah berhasil atau tidaknya suatu usaha yang dilakukan dalam menggapai apa yang telah diharapkan atau direncanakan sebelumnya. e. Adanya perubahan yang nyata dari Progam Keluarga Harapan (PKH) adalah perubahan keadaan yang terjadi di desa, perubahan yang dimaksud adalah kondisi pelayanan public. ( Sutrisno, 2007 ) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemerintah untuk memberikan kontribusi atau sumbangsi kepada masyarakat. Kontribusi adalah sumbangsi yang diberikan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk para rumah tangga yang tergolong tidak mampu. Penulis memberikan indikator kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan seperti berikut : a. Bantuan Fisik b. Bantuan Non Fisik Sehingga didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan Millenium. Lima unsur-unsur tujuan Millenium yang akan membantu oleh Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu : Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, kesetaraan Gender, mengurangi angka kematian bayi dan balita, mengurangi angka kematian ibu melahirkan. (Direktur jaminan sosial, 2013). 1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam bentuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan secara tunai bersyarat diharap mampu memberikan bantuan terhadap keluarga miskin dan untuk mengurangi beban pengeluaran dalam keluarga. Program Keluarga Harapan 



26  (PKH) diharap mampu memberikan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan sehat. Dalam jangka waktu yang panjang Program Keluarga Harapan (PKH) mampu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan antara lain : a. Meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesejahteraan sosial dan kesehatan. b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin (KM) dan rentan. c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian didalam keluarga penerima serta memberikan manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta pendidikan. d. Mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat ( Kementerian Sosial RI, 2018 ). 2. Sasaran Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Wilayahnya Adapun sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir dan miskin yang memiliki komponen kesehatan, kesejahteraan sosial dan pendidikan. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan yang berada di wilayah : a. Pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. b. Daerah terpencildan tertinggal c. Perbatasan antar Negara. 



27  Adapun kriteria penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu sebagai berikut : a. Kriteria dalam kesehatan meliputi : 1. Ibu hamil dan menyusui 2. Anak berusia 0 hingga 6 tahun. b. Kriteria dalam pendidikan meliputi : 1. Anak sekolah dasar (SD) dan madrasah. 2. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat  3. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan 4. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi: 1. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan 2. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.   Tabel 4.27 Jumlah yang diterima bantuan PKH. No Sasaran Jumlah Ket. 1 Ibu Hamil Rp 600,000 3 Bulan 2 Balita Rp 600,000 3 Bulan 3 Sekolah Dasar Rp 225,000 3 Bulan 4 Sekolah Menengah Pertama Rp 350,000 3 Bulan 5 Sekolah Menengah Keatas Rp 500,000 3 Bulan 6 Lanjut Usia Rp 600,000 3 Bulan 7 Gaji Ibu Rp 550,000 1 Tahun 8 Sembako Rp 150,000 1 Bulan  



28  C. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Adapun beberapa mekanisme didalam penyaluran bantuan sosial Program Kelaurga Harapan (PKH) secara non-tunai yakni : a. Pembukaan Rekening Peneriman bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH) b. Sosialisasi dan edukasi c. Distribusi kartu keluarga sejahtera d. Proses penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) e. Penerimaan bantuan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). ( Kementerian Sosial RI, 2018 ). 1. Kewajiban penerima program keluarga harapan (PKH) a. Persyaratan kesehatan bagi peserta (PKH) 1. anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya maksimal 3 (tiga) kali. 2. anak yang usianya 0-11 bulan harus melakukan imunisasi yang lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya setiap bulan. 3. anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A sekkurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yakni bulan Februari dan Agustus. 4. Anak usia 12-59 bulan harus mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk 



29  memantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program pendidikan anak usia dini (PAUD) apabila dilokasi atau posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD. b. Golongan Persyaratan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Nifas  1. Ibu hamil selama dalam kondisi mengandung diharus untuk melakukan pemeriksaan atas kehamilannya di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yakni satu kali di usia kandungan 3 bulan I, satu kali diusia kandungan 3 bulan II, dua kali di 3 bulan terakhir, dan mendaptakan suplemen tablet. 2.  Ibu yang melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan. 3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan atau diperiksa kesehatannya kurangnya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV, dan VI setelah melahirkan. c. Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)  Penerima atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH) harus memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan dan hadir disatuan pendidikan atau rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung dengan syarat sebagai berikut: 1. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki anak pada usia 7 sampai 15 tahun wajib mendaftarkannya pada lembaga pendidikan dasar (SD,MI,SDLB atau SMP,MTS, SMLB) dan harus mengikuti kehadiran dikelas minimal 85% dari hari belajar yang efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Tetapi apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. 



30  2. Bagi anak yang menyandang disabilitas yang massih mampu mengikuti pendidikan yang regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi anak yang tidak mampu atau tidak dapat mengikuti pendidikan non regular yaitu SDLB atau SMLB. 3. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai anak berusia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka diwajibkan bagi anak terseut untuk didaftarkan atau terdaftar ke satuan pendidikan reguler maupun non reguler (SD/MI, atau SMP/MTs, atau Paket A atau Paket B). 4. Anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang putus sekolah atau menjadi pekerja dan atau bekerja dalam waktu yang cukup lama, makaanak ini harus atau musti mengkuti program remedial yaitu mempersiapkannya kembali ke dunia pendidikan. Program remedial ini merupakan pelayanan rumah singgah yang dilaksanakan kementrian sosial untuk anak  jalanan dan untuk pekerja anak. 5. Jika persyaratan tersebut kesehatan dan pendidikan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh peserta Program Keluarga Harapan (PKH), maka penerima Program Keluarga Harapan (PKH) akan menerima bantuan secara teratur.       



   BAB III METODE PENELITIAN A. Jenis dan Lokasi Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah (Emzir, 2017). Metode ilmiah adalah suatu proses yang sangat beruaturan yang memerlukan sejumlah langkah yang berurutan, Pengumpulan data, analisis data dan pertanyaan kesimpulan mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis (Emzir, 2017). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memiliki ciri-ciri antara lain: a) meneliti interaksi peristiwa dan proses, b) melibatkan peneliti secara penuh, c) melibatkan latar belakang alamiah, d) menggunakan sampel purposive, e) mengutamkan makna dibalik realitas, dan f) melibatkan variable-variabel yang kompleks. Jenis penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung atau tidak langsung dalam  setting yang diteliti, konsensual, dan menyeluruh. Penelitian bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus dan kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disumpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik. Penelitian Kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut (Muri Yusuf, 2019). 



32  Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistic; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menentukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis (Muri Yusuf, 2019). 2. Lokasi Penelitian Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. B. Pendekatan Penelitian Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Objek penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau natural setting. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak memanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat penelitian memasuki objek relative tidak berubah. Penelitian kualitatif juga biasa disebut dengan pendekatan penelitian naturalistik karena penelitian yang dilakukan berdasarkan pada objek alamiah yakni objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Istilah naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi normal dan menenkankan pada deskripsi secara alamia. Pengambilan data atau penjaringan, fenomena dilakukan dari keadaan yang sewajarnya (pengambilan data secara alami, atau natural). 



33  C. Jenis dan Sumber Data Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana dapat diperoleh .sumber data dalam penelitian ini mencakupi sumber data primer dan sekunder. 1. Data Primer Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerak atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variable yang diteliti. Data Primer oleh Meleoang mendefinisikan bahwa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah : a. Masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) b. Camat Alu c. Kepala Desa d. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Penentuan informan masyarakat penerima Program Keluarga harapan (PKH) di sini diambil berdasarkan kategori Desa terpadat, Desa menengah dan Desa terendah penduduknya. 2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto-foto, benda-benda lainnya dapat memperkaya data. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, dari sumbernya yaitu buku-buku liteatur, majalah, surat kabar, makalah penelitian, arsip atau dokumen dan sumber lain yang relevan untuk dijadikan 



34  pelengkap informasi dalam penelitian. Dilihat dari segi sumber daya, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip dokumen pribadi, dan dokumen resmi. D. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian tersebut menggunakan beberapa metode pengumpulan data seperti berikut : 1. Wawancara Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk menumpulkan data penelitian bahkan wawancara (interview) ini adalah suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Muri Yusuf, 2019). Dalam penelitian ini yang dijadikan terwawancara adalah orang yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulaweasi Barat. 2. Observasi Obsevasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, dan fenomena alam ( kejadian-kejadian alam yang ada di sekitarnya ), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Sedangkan tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian (Made Wirartha, 2010). Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung kepada pihak yang melakukan pendampingan, penerima Program Keluarga Harapan di 



35  Kecamatan Alu Kabupaten Polewali mandar Provinsi Sulawesi Barat dan juga melihat dari data yang ada di lapangan. 3. Dokumentasi Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu baik dalam bentuk teks tertulis, gambar maupun foto (Muri Yusuf, 2019).  Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan foto dan lain-lainnya. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga  memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Pada metode ini penulis akan mengambil dikumentasi di Kecamatan Alu Kabupaten Polewali mandar Provinsi Sulawesi Barat. E. Validasi Data Penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data tersebut, Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan yakni derajat kepecayaan, keterampilan, ketergantungan dan kepastian. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis untuk menguji objektivitas dan keabsahan data dalam penelitian ini adalalah triangulasi. Trangulasi oleh Moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diatur data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Trangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Selain triangulasi sumber, peneliti juga menggunakan triangulasi dengan metode, terdapat dua strategi yaitu : pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil 



36  penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Dengan cara membandingkan data hasil wawancara juga dokumentasi yang peneliti peroleh dari hasil penelitian. F. Metode Analisis Data Metode analisis data merupakan hal yang terpenting dalam suatu penelitian, pada analisis data ini dapat dilakukan setelah semua data terkumpul dalam penulisan ilmiah ini, penulis menggunakan analisis yang ditanggapi oleh responden secara lisan dan juga merupakan perilaku nyata, yang teliti dan dipelajari selama masa penelitian dengan demikian metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggali fakta sebagaimana adanya dengan teknik analisis pendalaman kajian. Menurut Fossey, bahwa analisis data kualitatif merupakan proses mereview dan memeriksa data, menyintesis dan menginterpretasikan data yang terkumpul sehingga bisa memberikan menggambarkan dan menerangkan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. (Muri Yusuf, 2019).          



37  BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 1. Keadaan Geografis  Kecamatan Alu adalah salah satu kecamatan dari enam belas Kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, ibukota Kecamatan Alu terletak di Kelurahan Petoosang. Kecamatan Alu memiliki satu Kelurahan dan tujuh Desa yakni Kelurahan Petoosang, Desa Saragian, Desa Mombi, Desa Kalumammang, Desa Sayoang, Desa Allu, Desa Puppuuring, Desa Pao-pao. Letak Kecamatan Alu terletak di bagian barat Kabupaten Polewali Mandar yang secara geografis terletak pada 030 25’37,2”Lintang Selatan dan 1180 59’34,1”Bujur Timur.  a. Sebelah Utara  : Kecamatan Tubbi Taramanu b. Sebelah Timur  : Kecamatan Tubbi Taramanu c. Sebelah Selatan  : Kecamatan Limboro d. Sebelah Barat  : Kabupaten Majene Kecamatan Alu tersebut memiliki luas 228,30 km² yang terdiri yakni Desa Saragian 27,00 km² (11,83 %), Mombi 7,25 km² (3,18 %), Petoosang 16,00 (7,01 %), Kalumammang 26,00 km² (11,39 %), Pao-pao 63,00 km² (27,60 %), Puppuuring 63,05 km² (27,62 %), Sayoang 9,00 km² (3,94 %) dan Allu 17,00 km² (7,45 %). Desa terluas di Kecamatan Alu adalah Desa Puppuuring (63,05 km2) sedangkan Desa dengan luas terkecil adalah Desa Mombi (16,00 km2).  Desa Saragian merupakan Suatu Desa atau daerah pegunungan yang berada pada ketinggian  ± 25M – 50M diatas permukaan laut yang terletak ± 4KM dari ibu kota Kecamatan, dengan jarak ±65km dari pusat ibu kota Kabupaten, ±285km dari 



38  pusat ibu kota Provinsi. Kawasan ini dapat ditempuh dengan waktu tempuh 2 jam dari ibu kota kabupaten dan 5 jam dari ibu kota Provinsi. Desa Saragian berbatasan langsung, sebagai berikut : a. Sebelah utara: Desa Alu b. Sebelah selatan: Desa Tanganbaru Kecamatan Limboro c. Sebelah barat: Desa Kalumammang d. Sebelah timur: Desa Mombi dan Kelurahan Petoosang. Luas wilayah Desa Saragian secara keseluruhan 22.83 ��� yang terdiri dari tanah kering, tanah pekarangan, tanah pekuburan, tanah perkebunan dan padang rumput. Masyarakat desa saragian sebagian besar penduduknya bergerak di bidang pertanian yaitu petani cokelat, eanu, jagung. Dan sebagian juga di bidang peternak yakni peternak kambing, dan sapi. Wilayah desa saragian di kelilingi oleh bukit-bukit, pegunungan, dan dialiri dua sungai yang mengalir ke Tinambung, sungai tersebut adalah sungai sungai Mombi dan sungai Mandaryang kurang dialiri karena aliran airnya difungsikan sebagai sarana air bersih dengan membangun bak penampung air dipinggir sungai dan dialirkan ke perkampungan. 2. Jumlah Penduduk Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 didominasi oleh penduduk kelompok usia muda, seperti tampak pada piramida penduduk. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah arah perkembangan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya 44.178 jiwa. Jumlah ini lebih besar dari kelompok penduduk yang lebih tua yaitu 5-9 tahun (41.749 jiwa). Jika pemerintah 



39  berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang lebih rendah maka seharusnya jumlah penduduk usia 0-4 tahun lebih rendah dibandingkan penduduk usia 5-9 tahun.  Berdasarkan hasil proyeksi, penduduk Kabupaten Polewali Mandar tahun 2017 mencapai sekitar 432.692 jiwa yang terdiri atas penduduk laki-laki sebanyak 212.264 jiwa dan perempuan 220.428 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22 persen. Dengan luas wilayah sekitar 2.022,30 2 2 km , berarti setiap km ditempati oleh penduduk sebanyak 214 jiwa.  Distribusi penduduk menurut kelompok umur tahun 2017 menunjukkan bahwa kelompok usia produktif (umur 15-64 tahun) sebesar 65,28 persen atau 282.466 jiwa; penduduk usia muda 0-14 tahun sebanyak 127.049 jiwa atau 29,36 persen dan sisanya penduduk usia > 65 tahun. Kecamatan Alu memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.160 jiwa terdiri dari 6. 280 jiwa penduduk laki-laki serta jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.880 jiwa. Berdasarkan penyebaran jumlah penduduk menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Alu, Desa Mombi memiliki angka kepadatan penduduk sebanyak 339 jiwa sedangkan Desa Puppuuring tersebut memiliki jumlah kepadatan jumlah penduduk sebanyak 23 jiwa. Tabel 5.41, Banyakya penduduk menurut Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan Saragian 902 938 1.820  Mombi 2.282 2.554 4.836  Petoosang 711 770 1.481 Kalumammang 1.054 1.199 2 253 



40  Pao-pao 276 327 603 Puppuuring 326 363 689 Sayoang 435 440 875 Alu 431 458 889 Jumlah  2018     Sumber : BPS, 2019 Dari data tersebut, Desa/Kelurahan yang memiliki Jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Mombi dengan jumlah pendudukan 4.836 jiwa yang terperinci yaitu Laki-laki 2.282 jiwa dan Perempuan 2.554 jiwa sedangkan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Pao-pao dengan jumlah penduduk 603 jiwa yang terperinci yaitu Laki-laki 276 jiwa dan Perempuan 327 jiwa 3. Kondisi Sosial Ekonomi Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan pada kurun waktu 3 tahun terakhir (2015- 2017) tidak mengalami perubahan. Semenjak Sensus Penduduk Tahun 2010 Jumlah Kecamatan masih sebanyak 16, jumlah desa/kelurahan sebanyak 167. Perubahan hanya terjadi pada tingkat dusun di tahun 2016, mengalami pemekaran dari 588 dusun menjadi 682 dusun. Sementara tahun 2017 tidak mengalami perubahan.  Jumlah PNS di lingkup otonomi daerah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2017 tercatat sebanyak 6.475 orang. Berdasarkan jenjang pendidikannya, sebagian besar adalah tamatan S1/DIV yaitu sebesar 54,63 persen (3.537 orang). 



41  Untuk lulusan S2 maupun S3 hanya sekitar 3,66 persen atau sekitar 237 orang. Sementara itu, masih terdapat 0,83 persen (54 orang) PNS lulusan SLTP kebawah.  DPRD Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 45 orang anggota. Sebagai wakil rakyat sepantasnyalah anggota DPRD memiliki pendidikan yang tinggi, karena pendidikan adalah salah satu ukuran kualitas SDM. Secara persentase 31,11 persen berpendidikan SLTA, 4,45 persen DIII, 42,22 per sen S1/DIV dan 22,22 per sen berpendidikan S2. Secara keseluruhan 64,44 persen anggota DPRD merupakan lulusan perguruan tinggi. Masyarakat di Kecamatan Alu pada dasarnya bermata pencarian sebagai petani, sumber daya alam yang dihasilkan seperti kopi, padi, kakao, cengkeh, dan rotan. Bertani adalah suatu pekerjaan pokok bagi sebagian masyarakat Kecamatan Alu, petani juga ada dua yakni petani pemilik dan petani penggarap serta sebagian masyarakat di Kecamatan Alu bergelut di berbagai bidan seperti Pedagang dan adapula di bagian pemerintahan (PNS). Adapun jenis mata pencarian masyarakat Kecamatan Alu berdasarkan penjajakan terdiri dari PNS, Pegawai/ Guru honor, Pengusaha, Pedagang, Petani, Tukang Bangunan, dan Peternak.  Desa saragian terdiri dari 6 dusun yaitu dusun sosso, dusun sosso lambe, dusun rooang, dusun malimbung timur, dusun malimbung barat, dan dusun baulu. Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan masih sangat rendah, masih ada yang belum mampu membaca dan menulis. Desa saragian merupakan Desa yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada atau dari hasil pertanian dan peternakan kambing dan sapi dan sebagian besar punya usaha sendiri. Sebagian masyarakat masih tergolong masyarakat miskin ditandai dengan kehidupan yang masih seadanya. 



42  4. Kondisi Pemerintahan Desa Saragian  Pembagian wilayah Desa Saragian terbagi sebagai berikut: a. Wilayah desa Desa saragian terbagi menjadi 6 dusun yaitu: 1. Dusun Sosso 2. Dusun Rooang 3. Dusun Malimbung Timur 4. Dusun Baulu 5. Dusun Sosso Lambe 6. Dusun Malimbung Barat Adapun sarana dan prasarana di Desa Saragian sebagai berikut : a. Kantor desa b. Masjid c. Poskesdes d. PAUD e. SMPN 2 Alu f. SDN 033 Malimbung g. SDN 003 Sosso h. SDN 043 bumbung i. SDN 045 Baulu 5. Kondisi Pendidikan Pendidikan merupakan jalan menuju masa depan yang baik. Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga pegajar yang mumpuni, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 



43  Keberhasilan program peningkatan kapabilias dasar dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). Secara umum tahun 2017 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun berkisar 20,14 persen, 7-12 tahun berkisar 98,26 persen. APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 87,87 persen dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 65,75 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Tahun 2017 APK SD mencapai 106,98 persen sedangkan pada tingkat SMP sebesar 83,91 persen dan tingkat SMA81,77 persen. Seperti halnya APS, Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok usia SD masih yang tertinggi diantara ketiga nilai APM yakni sebesar 94,92 persen sementara APM SMA hanya sebesar 56,27 persen. Jumlah sekolah pada tahun 2017 tingkat SD/MI tercatat sebanyak 416 sekolah dengan 57.383 siswa, SLTP 145 sekolah dengan 25.617 siswa, sedangkan SLTA 54 sekolah dengan 19.494 siswa. 6. Kondisi Kesehatan Pendidikan merupakan jalan P menuju masa depan yang baik. Peningkatan kualitas dan partisipasi sekolah tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga pegajar yang mumpuni, serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Keberhasilan program peningkatan kapabilias dasar dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS).  Secara umum tahun 2017 Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun berkisar 20,14 persen, 7-12 tahun berkisar 98,26 persen. APS kelompok umur 13-15 tahun sebesar 87,87 persen dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 65,75 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat 



44  partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.  Kemudian Tahun 2017 APK SD mencapai 106,98 persen sedangkan pada tingkat SMPsebesar 83,91 persen dan tingkat SMA81,77 persen. Seperti halnya APS, Angka Partisipasi Murni (APM) kelompok usia SD masih yang tertinggi diantara ketiga nilai APM yakni sebesar 94,92 persen sementara APM SMA hanya sebesar 56,27 persen. Jumlah sekolah pada tahun 2017 tingkat SD/MI tercatat sebanyak 416 sekolah dengan 57.383 siswa, SLTP 145 sekolah dengan 25.617 siswa, sedangkan SLTA 54 sekolah dengan 19.494 siswa. B. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Saragian  Program Keluarga Harapan adalah salah satu kebijakan oleh pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga harapan (PKH) tersebut memberikan bantuan tunai yang bersyarat kepada masyarakat kurang mampu. Hal tersebut diberikan kepada rumah tangga sangat miskin yang memiliki anggota keluarga yang termasuk didalam kategori sebagai berikut, ibu hamil, balita, anak usia SD/Sederajat serta anak usia SMP/sederajat.  Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah peluang besar dan peluang yang sangat baik dalam mengakses suatu pelayanan kesehatan dan suatu pelayanan pendidikan yang layak. Kondisi di daerah setelah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami perubahan yang nantinya akan beransur-ansur membaik.  Perubahan sosial yang terjadi dapat dirasakan oleh masyarakat karena mendapatkan bantuan dana dari pemerintah tetapi bantuan tersebut bukan berupa dana saja melainkan mendapatkan bimbingan keterampilan. Keterampilan tersebut 



45  diberikan kepada penerima manfaat sehingga dapat hidup mandiri dan tidak bergantungan dengan bantuan yang di berikan oleh pemerintah.  Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut, berdasarkan buku pedoman PKH  Ada beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan, yaitu : 1. Penetapan sasaran 2. Persiapan daerah 3. Pertemuan awal dan validasi 4. Penyaluran bantuan 5. Pembentukan kelompok peserta PKH  6. Verivikasi komitmen 7. Penangguhan dan pembatalan 8. Pemutaakhiran data  9. Dan terakhir pengaduan.  Program Keluarga Harapan terbagi atas dua komponen, yakni PKH kesehatan dan PKH pendidikan. Pihak pelaksana pelayanan pendidikan, baik sekolah atau madrasah atau penyelenggara Paket A, B dan C sangat diharapkan peran aktifnya dalam menarik kembali anak-anak RTSM, khusunya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja untuk kembali ke sekolah. Komponen kesehatan yaitu diverivikasi sebagai bukti terdaftar bagi peserta PKH komponen kesehatan dilakukan ke Puskesmas terdekat atau jaringannya.  Kemudian, proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) didalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Desa Saragian secara terperinci terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut : 



46  1. Target penetapan sasaran calon penerima PKH.   Penetapatan sasaran calon penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kalangan masyarakat harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Adapun syarat peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ditandatangani persetujuan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) serta yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Mekanisme penetapan penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dilihat dari data terpadu seperti yang dikatakan bapak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian bahwa:  ” Menerima data-data dari pusat terus dikelola oleh TNP2K (Tim Nasional Pencepatan Penanggulangan Kemiskinan), kemudian dilaksanakan di Kementrian Sosial yang disebut sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan ditetapakan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskina. Kemudian barulah di berikan kepada kami para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan validasi data atau melakukan survey ke data-data atau nama-nama calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yg kami terima dari Kementrian Sosial. Kemudian kami melakukan pendamping atau mengadakan kegiatan berupa seminar terlebih dahulu untuk menjelaksan mengenai Program Keluarga Harapan (PKH), syarat-syarat penerima bantuan PKH, dan lainnya.  Kepada masyarakat calon penerima bantuan  kemudian kami lakukan pendamping juga menyurvei langsung ke masyarakat calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) data-data yang kami terima kemudian kami melihat dari segi kondisi fisik seperti rumah, dan melihat kondisi yang terjadi dan juga mewawancarai langsung calon penerima bantuan dan juga menanyakan ke sekelilingnya (tetangga). Kemudian hasil dari validasi data yang dilakukan oleh pendamping dikirim kembali ke pusat untuk menentukan kelayakan dari peserta atau calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). (Aco, 2020). “Mekanisme pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni dilihat dari 3 komponen yang terdiri dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan yakni ibu hamil dan anak uisa 0-6tahun, komponen pendidikan yakni anak sekolah dasar (SD), sekolah 



47  menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) dan komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari lanjut uisa 60 tahun keatas dan penyandang disabilitas berat. (Aco, 2020). Kemudian pada kesempatan ini, penulis juga meminta pendapat oleh Bapak Kepala Desa Saragian yakni Bapak Ramli, S.Pd.I mengenai adanya bantuan serta penetapan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni sebagai berikut : Bapak Kepala Desa Mengatakan bahwa beliau sangat bersyukur dengan adanya program tersebut serta beliau mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah karena adanya bantuan ini angka putus sekolah di Desa Saragian sudah berkurang dan sangat membantu masyarakat di Desa Saragian dari segi kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Kemudian berkaitan dengan penetapan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) harus adanya kerja sama yang baik dari beberapa pihak untuk menyukseskan program tersebut sehingga tidak adanya salah sasaran, untuk itu kami Pemerintah Desa berkerja sama dengan Pendaping Program Keluarga Harapan (PKH) serta Pendamping melakukan survey langsung ke masyarakat yang pantas menerima bantuan sehingga semua masyarakat yang di ambil datanya dikirim kembali ke pusat tetapi terkadang ada yang layak menerima belum datang  namanya. 2. Penetapan lokasi calon penerima bantuan PKH.  Penetapan lokasi Kabupaten berdasarkan proposal daerah dan ketersediaan data awal. Penetapan lokasi pelaksanaan PKH dilakukan melalui surat keputusan direktur jendral perlindungan dan jaminan. Setelah penetapan sasaran selesai pelaksanaan PKH pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan. Pertemuan awal adalah kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta Program Keluarga Harapan. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan. Tujuan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka memperoleh peserta Program Keluarga Harapan yang valid dan 



48  memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan Program Keluarga harapan (PKH). (Pedoman Pelaksanaan PKH: 33). Setelah peneliti mewancarai Pendamping PKH, yakni dengan Bapak Aco, Ia menjelaskannya: “Untuk mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini, pertama pembentukan Tim koordinasi PKH, setalah itu melakukan sosilisasi kepada Tim Koordinasi kepada aparat pemerintah dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan dan masyarakat, tidak hanya selesai juga di sosilisasi akan tetapi juga menyediakan kantor sekretariat di tingkatan masing-masing Kecamatan yang ada. (Aco, 2020). 3. Persiapan pertemuan awal dan validasi calon PKH. Kemudian penetapan sasaran telah selesai dilakukan, UPPKH Pusat melakukan validasi calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Pertemuan awal merupakan suatu kegiatan sosialisasi tentang program kepada calon peserta. Sedangkan validasi adalah kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan PPLS dengan kondisi terkini calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang valid dan memenuhi kriteria sesuai syarat kepesertaan. Dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu pendamping PKH, yakni dengan Pak Aco di Desa Saragian Dikecamatan Alu, Ia menjelaskan sebagaimana berikut: “Intinya dalam proses persiapan awal ini mengumpulkan semua peserta PKH untuk memberi informasi mengenai kegiatan-kegiatan selama mendapatkan bantuan dari PKH. Peserta PKH itu wajib mengikuti peraturan yang telah disosialisasikan pendamping PKH sebelum kontrak penyaluran dana PKH itu diberikan kepada penerima manfaat (Aco, 2020). 4. Penyaluran bantuan dana kepada peserta PKH. Penyaluran bantuanberdasarkan komponen kepesertaan sehingga bantuan diberikan kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun. Sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada 



49  tahun berjalan, penyaluranya dilaksanakan dalam satu tahap. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan dilakukan melalui sistem rekening oleh lembaga bayar.  Bantuan bagi peserta Program Keluarga Harapan ini terdiri dari beberapa bantuan yakni bantuan tetap dan bantuan komponen pendidikan dan kesehatan. Bantuan tersebut diberikan berdasarkan jumlah anggota keluarga yang memenuhi kriteria Program Keluarga Harapan (PKH). Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aco berkaitan dengan mekanisme pencairan bantuan dana PKH ialah sebagai berikut: Pendamping PKH ketika hendak menyalurkan dana bantuan dari pemerintah ke tangan peserta, pendamping terlebih dahulu mengkoordinasikan dana tersebut dengan pihak Bank, lalu menginformasikan kepada penerima manfaat agar tidak terjadi antrian dan penumpukan, kemudian proses penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara berkelompok dan bertahap sehingga pembagian secara teratur, maka hal demikian untuk menghindari penumpukan antrian di Bank dan sebelum itu juga pendamping berkoordinasi dengan operator untuk memastikan rekening penerima manfaat sudah diaktivasi, selesai pengambilan bantuan dana tersebut, pendamping merekap data-data yang sudah menerima atau mengambil uang bantuan tersebut di Bank atau juga bisa dinamakan mengontrol penerima manfaat dalam pengambilan dana itu. (Aco, 2020).  Kemudian jumlah bantuan dana kepada Peserta Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut : Tabel 5.51 Indeks dan Komponen Bantuan BKH. No Skema Bantuan Indeks Bantuan Bantuan Tetap PKH Rp. 500.000,00 1. Bantuan Komponen PKH:  Ibu Hamil, Menyusui, Nifas, Balita, Anak Pra Sekolah Rp. 100.000,00 



50  2. Anak SD dan yang Sederajat Rp. 450.000,00 3. Anak SMP dan yang Sederajat Rp. 750.000,00 4. Anak SMA dan yang Sederajat Rp.1000.000,00 5. Bantuan Minimum per KSM Rp. 950.000,00 6. Bantuan Maksimum per KSM Rp.3.700.000,00 Sumber: (Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH, 2015: 4). 5. Pembentukan Kelompok Peserta PKH. Setelah penyaluran dana bantuan pertama dilakukan, UPPKH Kecamatan memfasilitasi pertemuan kelompok peserta Program Keluarga Harapan. Setiap 15-25 KSM disarankan memiliki ketua kelompok yang berfungsi sebagai contact person bagi UPPKH Kabupaten atau Kota dan Kecamatan untuk setiap kegiatannya, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayan keluarga (P2K2-FDS) dan lain sebagainya.  Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara sukarela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Ketua kelompok terpilih tidak diperkenankan memungut bayaran apapun dari peserta, tetapi dapat mengikuti kegiatan seperti mengikuti sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan lain sebagainya yang dilaksanakan. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Yakni menurut penuturan Ibu Rinin, bahwa untuk mempermudah pendampingan kepada penerima manfaat kami buatkan kelompok-kelompok yang rumahnya saling berdekatan agar mempermudah dan mempercepat ketika ada kumpul-kumpul, dalam satu kelompok ada pembentukan struktur kepengurusan, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 



51  bendahara. Biasanya satu kelompok terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang penerima manfaat. Pemilihan ketua kelompok dipilih dengan cara terbuka dan sukarelawan. (Aco, 2020). Kemudian untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di Desa Saragian Kecamatan Alu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa : Masalah yang mungkin biasa muncul dalam masyarakat adalah adanya kecemburuan sosial antara masyarakat penerima bantuan dan non penerima selama jadi pendamping PKH di Desa Saragian masyarakat-masyarakat di Desa Saragian baik itu peserta PKH atau bukan itu tidak terlalu banyak protes dan masyarakat masih kental akan kerjasama (gotong royong) sehingga mengurangi komflik yang terjadi mengenai proses penyaluran bantuan Program keluarga Harapan (PKH), kemudian pendaping Program keluarga Harapan (PKH) menyampaikan bahwa kami siap mendengarkan aduan dari masyarakat yang menerima bantuan maupun masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut untuk menjadi referensi kami sebagai pendaping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga bisa lebih baik lagi didalam menjalankan tugas yang diberikan kepada kami. Kemudian kami juga sebagai pendamping memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai tugas dan fusngsi kami sebagai pendaping Program Keluarga Harapan (PKH). 6. Verifikasi komitmen dengan peserta PKH. Verifikasi komitmen Peserta Keluarga Harapan (PKH) pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik di sekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringanya untuk komponen kesehatan. Khusus verifikasi anggota keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun. Mekanisme pembentukan kelompok dijelaskan lebih rinci pada Pedoman Operasional Kelembagaan Program Keluarga Harapan. Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Rini menjelaskan, bahwa: untuk verifikasi komitmen ini pendamping mengawal dibidang pendidikan dan kesehatan. Keluarga yang masih duduk dibangku sekolah kami pantau disekolahanya, setiap satu bulan sekali 



52  bukti siswa itu diberi buku absensi khusus dari PKH untuk diberikan kepada guru atau wali kelasnya agar siswa terpantau kedisiplinanya dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan dalam bidang kesehatan kita mengawal ibu hamil dan balita untuk mengikuti imunisasi atau memeriksakan kesehatanya sesuai data yang telah dikumpulkan di balai pelayanan kesehatan di Kelurahan atau di Puskesmas yang telah disediakan. Kunjungan peserta PKH ke layanan kesehatan itu dibuktikan dengan buku kunjungan yang ditandatangani oleh bidan setempat. (Aco, 2020). 7. Penangguhan dan pembatalan peserta PKH. Kemudian penangguhan dan pembatalan peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut : a. Bantuan tidak dibayarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen yang telah ditentukan untuk 1 kali siklus penyaluran bantuan (3 bulan berturut-turut) namun masih tercatat sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH). b. Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dikeluarkan bila peserta tidak memenuhi komitmen verifikasi yang telah ditentukan untuk  dua (2) kali siklus penyaluran bantuan (6 bulan berturut-turut) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.  c. Dalam tiga (3) kali siklus penyaluran bantuan berturut-turut (9 bulan) peserta tidak mengambil bantuan, maka dikeluarkan dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui investigasi dalam monitoring dan evaluasi kegiatan.  d. Keluarga sangat miskin terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), maka dikeluarkan dari kepesertaan.  



53  e. Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dikeluarkan kepesertaanya, tidak dapat diajukan kembali sebagai peserta dan. f. Penangguhan program bagi pemerintah Kabupaten atau Kota dapat terjadi apabila pemerintah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan tidak melaksanakan komitmenya yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan pada saat awal pelaksanaan. 8. Pemutakhiran data peserta PKH.  Pemutakhiran data merupakan suatu perubahan sebagian atau keseluruhan data awal yang tercatatkan. Berikut contoh perubahan informasi dari rumah tangga, yakni : a. Perubahan tempat tinggal. b. Kelahiran anggota keluarga. c. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar atau pindah sekolah dll) d. Masuknya anak-anak baru ke sekolah e. Ibu hamil f. Perbaikan nama atau dokumen g. Perubahan nama ibu atau perempuan penerima PKH (menikah atau cerai, meninggal, pindah atau bekerja diluar domisili). h. Perubahan fasilitas kesehatan yang telah di akses. i. Perubahan variable sinergitas Program. (PKH, 2016: 37). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan pemutakhiran data disetiap adanya perubahan data tersebut. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melakukan kerjasama dengan ketua kelompok Program Keluarga harapan (PKH) untuk memeriksa dan memberikan informasi terkait perubahan data tersebut. 



54  Dari hasil wawancara peneliti dengan Bapak Aco, berkaitan dengan pemutaakhiran data ialah, bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dengan BLT yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan data BLT terdapat pengajuan dari RT atau Kelurahan tersebut, jadi data yang asalnya 20 orang dan dalam satu keluarga terdiri dari kakek, nenek dan cucu tetapi yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH) hanya nenek saja. Jika, suatu saat neneknya meninggal, maka bisa digantikan dengan lansia yang satunya yaitu kakek, hal itu sudah merubah data asal, tapi ketika ada satu keluarga terdiri dari ibu, anak dan kakek akan tetapi Program Keluarga Harapan (PKH) hanya memberi bantuan kepada kakek, maka ketika kakeknya meninggal dunia, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterima oleh kakek tersebut tidak bisa digantingan dengan keluarganya yang masih hidup, karena Program Keluarga Harapan (PKH) tidak bisa digantikan dan tidak bisa usul. Hal tersebut sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh Kementrian Sosial, dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) selalu mengecek data tambahan atau kurangnya keluarga yang mendapatkan bantuan. Sebagai pendamping rutin, dalam mengecek data-data penerima manfaat dan bekerja sama dengan ketua kelompok semisal ada kematian, kelahiran anggota keluarga baru, pindah sekolah, pindah tempat tinggal dll. (Aco, 2020).  9. Pengaduan peserta PKH. Menurut pedoman umum PKH menyatakan sebagai berikut:  Dalam hal ini pengaduan dapat berasal dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pihak luar, seperti masyarakat umum dan LSM. Pendamping sebagai petugas terdepan memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang diadukan namun apabila permasalahan penanganan oleh pihak yang lebih tinggi maka pendamping berkewajiban untuk memfasilitasi dengan mengadukan permasalahan menggunakan from pengaduan (formulir C-2) yang selanjutnya akan ditangani oleh UPPKH Pusat. (PKH, 2016: 38). C. Hambatan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat. Faktor penghambat dalam suatu penerapan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni suatu yang lazin terjadi dimana-mana dan setiap program 



55  tersebut mempunyai masalah masing-masing, sehingga penanganya pun biasanya di kembalikan kepada masing-masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang telah muncul dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).  1. Faktor Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) Berikut uraian faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar. Sebagaimana koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Saragian Kecamatan Alu mengatakan bahwa: “Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Saragian. Diantaranya jarak rumah masyarakat dengan bank memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menjadi suatu hambatan tersendiri’’. (Koordinator PKH, 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menjadi penghambat dari penerimaan bantuan Program  Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu sehingga penyaluran bantuan bisa diterima melalui buku rekening penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) serta kurang maksimalnya pelayanan pendamping Program  Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Kepala Desa Saragian Kecamatan Alu yang mengatakan bahwa: “Faktor yang menghambat pelaksanaan PKH di Desa Saragian Kecamatan Alu yaitu jarak masyarakat ke bank dan transportasi yang kurang memadai sehingga menjadi hambatan serta perlunya usaha yang sangat maksimal dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).” (Kepala Desa, 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan dari peserta Program Keluarga Harapan (PKH), bahwa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah proses pencairan dana Program Keluarga Harapan 



56  (PKH) yang suka terlalu lama dan terlalu berdesak-desakan saat antri pengambilan uang Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagaimana salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH), mengatakan bahwa:  “Faktor yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya pada saat proses penerimaan yang memakan waktu cukup lama, kemudian penerima yang banyak sehingga harus mengantri berjam-jam”. (Masni, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lain yang menjadi penghambat  menurut peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu, adanya kecemburuan sosial dari mereka masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Banyak anggapan dari masyarakat bahwa ada beberapa peserta yang dipandang tidak layak menerima, karena dianggap tidak miskin. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu peserta Program Keluarga Harapan (PKH): “Faktor yang menghambat diantaranya suka ada cemburu sosial dari tetangga. Katanya kami orang mampu jadi tidak layak dapat”. (Hudari, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecemburuan sosial yang menjadi penghambat berikutnya yaitu, kesulitan membangun komunikasi dan koordinasi untuk dikordinasi oleh kelompok penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Hal tersebut dikarenakan tidaknya jaringan, sementara tempat tinggalnya berjauhan. Sebagaimana pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), mengatakan bahwa:   “Nah, ini yang menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), diantaranya yaitu adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat” (Aco, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi  penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu, yaitu sebagai berikut:  



57  a. Pertama, Perlunya usaha yang sangat maksimal yang harus dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mampu memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. b. Kedua, kondisi geografis penerima dengan letak bank atau proses pencairan bantuan penerima Program Keluaga harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar.  b. Ketiga, kecemburuan sosial sosial yang mengakibatkan keresahan di kalangan masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Sendana kabupaten Polewali Mandar. D. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Masyarakat. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan perlindungan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut berfokus kepada dua komponen yakni pendidikan dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut mencoba sehingga membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa mengatakan bahwa  Program Keluarga Harapan (PKH) sangat bermanfaat dan efektif bagi masyarakat apalagi pada masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Alu, menurut beliau dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) banyak warga yang merasa terbantu namun beliau berharap untuk kedepannya jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat bertambah dikarenakan masih banyak masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. (Ramli S.Pd.I, 2020).  



58  Berdasarkan hasil wawancara pada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyatakan bahwa :  “Jika peserta PKH sudah masuk dalam kategori sejahtera bantuannya distop kan ada dibilang graduasi mandiri dan graduasi alami graduasi mandiri ini peserta PKH yang merasa dirinya sudah sejahtera dan tidak layak lagi menerima bantuan PKH sehingga dia memundurkan diri jadi peserta, dan graduasi alami ini yang dimaksud pesertaPKH yang tidak ada lagi memiliki salah satu komponen sebagai penerima sehingga bantuannya distop kemudian adapun data yang diterima oleh pendamping misalnya nama-nama yang datang yang masuk dalam kategori sudah tidak layak menerima bantuan PKH pendamping tidak semerta-langsung memeberhentikan bantuan tapi pendamping terlebih dahulu melakukan validasi ke peserta yang nama-namanya ada dalam data. (Aco, 2020).  Kemudian penulis juga melakukan wawancara denagn ibu Masni selaku peserta Program Keluarga Harapan yang mengatakan bahwa : Beliau sangat terbantu dengan adanya Program keluarga Harapan (PKH) tersebut dikarenakan membantu perekonomian di dalam keluarga. Kemudian beliau berkata bahwa adanya bantuan ini beban pengeluaran untuk peralatan dan kepeluan anak sekolah lainnya sudah tidak memberatkan lagi sehingga anak-anak saya bisa sekolah dan saya mendorong anak saya untuk lebih rajin sekolah lagi karena adanya bantuan ini. (Masni, 2020). Begitupun dengan ibu Halima sebagai peserta Program Keluarga harapan (PKH) mengatakan bahwa : Saya merasa terbantu dengan usia tidak mudah lagi dan suami sudah meninggal dunia setelah mendapat bantuan ini anak-anak saya bisa melanjutkan sekolahnya. (Halima, 2020).  Dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah di tambah dengan kondisi pendidikan yang memadai. Program Keluarga Harapan (PKH) dianggap efektif di dalam lingkungan masyarakat Desa Saragian Kecamatan Alu, bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-



59  anak mereka memiliki jaminan untuk biaya sekolah sehingga anak-anak di Desa Saragian tidak banyak lagi yang putus sekolah dikarenakan biaya.   E. kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat  Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan sumbangan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.  Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. (Anne Ahira:2012) Kontribusi atau suatu sumbangan yang dijelaskan didalam skripsi tersebut yakni berupa sumbangan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah upaya pemerintah sehingga dapat mempengaruhi atau mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kriteria masyarakat yang kurang mampu. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharap untuk mendorong kualitas pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan. 



60  Ketentuan Penerima Bantuan Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH.  Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009. Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.  Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin dan BLT.  Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menurunkan angka kemiskinan. Program Keluarga harapan (PKH) diharapkan berkontribusi  secara signifikan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. 



61  Adapun kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat di Desa Saragian, sebagai berikut : 1. Aspek Pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang memiliki kriteria atau yang memenuhi syarat  kepesertaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengubah perilaku peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang kurang mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan, dan memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tujuan khusus yakni :  a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTM b. Meningkatkan tarap pendidikan anak-anak RTM c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan Berkaitan dengan pendidikan, peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan (SD/MI/SDLB/ Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha / Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.  Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta diwajibkan mendaftarkan anak tersebut ke satuan 



62  pendidikan yang menyelenggarakan program Wajib Belajar 9 tahun/pendidikan kesetaraan. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja anak atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti program remedial untuk mempersiapkannya kembali ke satuan pendidikan.  Dalam rangka pelaksanaan remedial tersebut satuan pendidikan harus menyediakan program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat. Besaran bantuan untuk setiap RTSM peserta PKH mengikuti skenario bantuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM, maka besar bantuan yang diterima setiap RTSM akan bervariasi. Contoh variasi besar bantuan, baik per tahun maupun per tribulan, berdasarkan komposisi anggota keluarga.  Kepesertaan RTSM dalam PKH diharapkan akan membawa perbaikan pendapatan rumah tangga dan kualitas anak-anak RTSM. Dengan tercapainya perbaikan tersebut, tidak selamanya peserta atau penerima bantuan PKH memperoleh bantuan. Untuk itu, dalam rancangan PKH disusun exit strategy yang dilakukan melalui resertifikasi. Resertifikasi adalah proses evaluasi status kepesertaan PKH untuk menentukan apakah peserta masih layak atau tidak sebagai penerima bantuan.  Resertifikasi dilakukan oleh UPPKH Pusat berkoordinasi dengan BPS, di mana pelaksana program akan mendatangi peserta PKH dengan melihat secara langsung kondisi mereka dan mengajukan pertanyaan seperti pada saat registrasi awal, yaitu antara lain informasi dasar kepesertaan (nama, alamat, umur dan jenis kelamin), kondisi ekonomi peserta (pekerjaan saat ini, tempat bekerja dan 



63  penghasilan yang diterima), status pendidikan anggota keluarga (orang tua dan anak-anak), kondisi tempat tinggal dan sebagainya. Data yang diperoleh dari hasil resertifikasi akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan keberlanjutan kepesertaan dalam PKH. Proses resertifikasi diharapkan dilakukan setiap tiga tahun, selama kepesertaan suatu RTSM dalam PKH. Persoalan berkenaan dengan PKH di Indonesia selama ini, antara lain adalah: Pertama, berdasarkan data terakhir, RTSM peserta PKH masih merupakan persentase yang kecil dari jumlah RTSM yang tersebar di Indonesia. Artinya negara belum mampu menjalankan fungsi perlindungan sosial secara optimal. Kedua, validitas data kelayakan peserta PKH.  Masyarakat sekitar masih mempersoalkan adanya peserta atau calon peserta PKH yang dinilai bukan RTSM, sementara pada saat yang bersamaan terdapat RTSM yang justru tidak masuk atau tidak terdata sebagai calon peserta PKH. Artinya selain RTSM yang sudah terdata, masih banyak yang belum terdata, apalagi jika data RTSM ditransformasikan menjadi data keluarga sangat miskin. Hal yang sama terjadi jika dilihat dari pendekatan kewilayahan. Masih banyak daerah yang belum terjangkau program PKH. Situasi ini mengindikasikan metode pendataan dan penentuan prioritas sasaran belum tepat. (Togiaratua Nainggolan,dkk, 2012) 2. Aspek Kesehatan Berkaitan dengan kesehatan, RTSM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH dan memiliki kartu PKH, diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Adapun peserta PKH yang dikenakan persyaratan kesehatan adalah RTSM yang memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD. Persyaratan dimaksud dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut: 



64  Tabel 7.66 Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH. Kategori Persyaratan Kesehatan Anak usia 0-6 tahun 1. Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali  2. Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.  3. Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus.  4. Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan atau mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/Early Childhood Education) 



65  apabila di lokasi/posyandu terdekat terdapat fasilitas PAUD. Ibu hamil dan ibu nifas 1. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe. 2. Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.  3. Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya setidaknya 3 (tiga) kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan 



   BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat dari beberapa rangkaian tahapan kegiatan yang dilakukan yakni, penetapan sasaran, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, pembentukan kelompok peserta PKH, verivikasi komitmen, penangguhan dan pembatalan, pemutaakhiran data, dan terakhir pengaduan. Kemudian adapun Hambatan di dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu. Pertama, Perlunya usaha yang sangat maksimal yang harus dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga mampu memaksimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Kedua, jarak rumah masyarakat dengan bank memiliki jarak yang cukup jauh sehingga menjadi suatu hambatan tersendiri. Pada saat proses penerimaan yang memakan waktu cukup lama, kemudian penerima yang banyak sehingga harus mengantri berjam-jam. Ketiga, yaitu adanya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. 2. Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian Kecamatan Alu. Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan kondisi ekonomi yang lemah di tambah dengan kondisi pendidikan yang memadai. Program Keluarga Harapan (PKH) 



67  dianggap efektif di dalam lingkungan masyarakat Desa Saragian Kecamatan Alu, bantuan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga anak-anak mereka memiliki jaminan untuk biaya sekolah sehingga anak-anak di Desa Saragian tidak banyak lagi yang putus sekolah dikarenakan biaya.   3. Kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) yakni sumbangan yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat serta kontribusi tersebut diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap masyarakat di Desa Saragian Kecamatan Alu terkhusus dari aspek pendidikan dan kesehatan.  B. Implikasi  Setelah mengemukakan kesimpulan diatas, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai didalam penelitian tersebut, sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan evaluasi pada kondisi di Desa Saragian dimana jarak antara Desa Saragian dengan Bank yang jauh sehingga banyak peserta PKH yang mengalami kesusahan dalam melakukan pencairan bantuan, kemudian antrian dibank yang banyak ini juga menjadi kendala dalam pencairan bantuan sehingga perlu dilakukan atau diadakan Bri Link di Desa Saragian agar mempermudah peserta dalam melakukan pencairan bantuan yang diterima. 2. Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada masyrakat pada umumnya agar tidak ada lagi kecemburuan sosial antara masyarakat yang menerima bantuan PKH dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH.  



68    DAFTAR PUSTAKA Al-Qur’an. Ayu Andira, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara   Kota Samarinda, Jurnal, Vol. 04, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2018. Burhan Bungin, Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi, ( Cet; 2; Jakarta, Prenadamedia Group, 2013 ). Badan Pusat Statistik, Indikator Kemiskinan, www.bps.go.id, diakses Pada 30 September 2019. Badan Pusat Statistik, Statistik Kemiskinan Sulawesi Barat 2018, Jurnal, CV. Prima Digi, Mamuju, 2019. Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Barat Dalam Rangka Sulawesi Barat Province in Figures 2018, Jurnal, CV. Prima Digi, Mamuju, 2019. Claudio Usman, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo), Jurnal, 2019. Direktur jaminan sosial, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan ( Jakarta, 2013 ). Emzir. Metodologi Penelitian Pendidikan. Cet. X; Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017. Hasrul Hanif, Mewujudkan  Program Keluarga Harapan (PKH) Yang Lebih Bermakna: Analisa Gender Terhadap Implementasi PKH Di Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur) Dan Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat), Jurnal, Jakarta, 2015. https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan diakses pada tanggal 26 Agustus 2019 pukul 20:15 Wit. Indra Maipita, Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, ( Cet; I, Yogyakarta;Upp Stim Ykpn, 2014 ). Kementerian Sosial RI, Petunjuk Teknis ( Jakarta, 2018 ). 



69  Kemenrerian Sosial RI, Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Nomor : 01/Ljs/02/2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, Jurnal, Jakarta, 2018. Kementerian Keuangan, Kajian Program Keluarga Harapan, Jurnal, Jakarta, 2015. Mulyanto Sumardi, Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok, (Cet;I :CV Rajawali,Jakarta). Muna Arif Chasanul, Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan Di Madinah Pada Masa Nabi Muhammad Saw, Jurnal, Vol. 9, Pekalongan, 2012. Rosni, Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan  Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi  Kabupaten Batubara, Jurnl, Fakultas Ilmu Sosial,  2012. Togiaratua Nainggolan,Dkk, Program Keluarga Harapan di Indonesia: Dampak pada Rumah Tangga Sangat Miskin di Tujuh Provinsi, Jurnal ( Vol. 05, Jakarta: (P3KS) Press, 2012). TNP2K, Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH) 2019, Jurnal, Jakarta, 2019. Urika Tri Astari, Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul, Jurnal, Yogyakarta, 2018. Syamsuddin,Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial, ( Cet;I, Makassar; Syahadah, 2016 ).  Suryati Chriswardani, Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional, Jurnal ( Jakarta, 2005.  Sutrisno, Menajemen Keuangan , (Cet:I, Yogyakarta; PT Ekonisia, 2007) Sangkot Nasution, Variabel Penelitian, Jurnal ( Vol. 05, Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA) 2017). Widarjono Agus, Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya, (Edisi keempat, Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2013). Yusuf Muri. Metode Penelitian. Cet. V; Jakarta: Prena Damedia Group, 2019.     



70    LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran : Dokumentasi Wawancara         Wawancara dengan Bapak Aco (pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Saragian) pada tanggal 10 Juli 2020 di Mombi.         Wawancara dengan Bapak Ramli S.Pd.I (Kepala Desa di Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di Malimbung.  



71         Wawancara dengan Ibu Salmawati (Peserta PKH di Dusun Sosso, Desa Saragian) pada tanggal 04 Juni 2020 di Sosso.  Wawancara dengan Ibu Naharia (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juni 2020 di Sosso. 



72   Wawancara dengan Ibu Sainab (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juni 2020 di Sosso.  Wawancara dengan Ibu Rosniati (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 juni 2020 di Sosso. 



73   Wawancara dengan Ibu Mina (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juli 2020 di Sosso.  Wawancara dengan Ibu Halima  (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juni 2020 di Ro’oang. 



74   Wawancara dengan Ibu Maani (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 juni 2020 di Ro’oang.  Wawancara dengan Ibu Fatmawati (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 juni 2020 di Ro’oang. 



75   Wawancara dengan Ibu Nurma (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juni 2020 di Ro’oang.  Wawancara dengan Ibu Salima (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 20 Juni 2020 di Ro’oang. 



76   Wawancara dengan Ibu Masni (pesrta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 10 Juli 2020 di Baulu.  Wawancara dengan Ibu Tura (peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di Baulu. 



77   Wawancara dengan Ibu Muliati (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di Baulu.  Wawancara dengan Ibu Rahmania (Peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 10 juli 2020 di Baulu. 



78   Wawancara Dengan Ibu Hauwwa (peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di Baulu.  Wawancara dengan Ibu Saripa (peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di malimbung.  



79  Wawancara dengan Ibu Hudari (peserta PKH di Desa Saragian) pada tanggal 15 Juli 2020 di Malimbung.     


