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ABSTRAK 

NAMA  : Firdha Ardiyani Bahari 

NIM   : 90100116089 

JURUSAN  : Ekonomi Islam 

JUDUL  : Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Berbasis Konsep Al-Falah Dalam Mensejahterakan 

Masyarakat 

 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa 

ucapan tulisan perilaku orang diamati. Penelitian kualitatif mempelajari sesuatu 

perspektif alamiahnya, menafsirkannya, melihat fenomena cara dipahami manusia.  

Hasil penelitian ini Penelitian ini betujuan untuk bantuan pangan non tunai 

melalui E-warong di kecamatan somba opu kabupaten gowa. Bantuan pangan non 

tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yamg di berikan kepada KPM setiap 

bulannya sebesar Rp. 150.000,- melalui mekanisme akun elektronik yang 

digunakan hanya untuk membeli pangan di E-warong /pedagang bahan pangan 

yang bekerja sama dengan bank himbara. Pelaksana program ini adalah mentri 

sosial RI.  

Implikasi dalam penelitian ini, tujuan kebijakan ini belum tercapai secara 

maksimal. Karena masih sering terjadi keterlambatan penyaluran dana dari 

pemerintah pusat ke rekening para KPM. Meskipun permasalahan ini bukan suatu 

hal yang sangat menghambat tetapi tetap saja harus diperhatikan agar program ini 

tercapai secara maksimal. Masih perlu adanya sebuah evaluasi yang dilakukan agar 

program ini berjalan dengan baik.  

 

KATA KUNCI:  Program Bantuan Pangan Non-

Tunai,Evaluasi,Kesejahteraan.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, Masalah yang 

dihadapi negara berkembang ialah kesejahteraan warga negaranya. Padahal, 

didirikannya suatu bangsa ialah rangka mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya.1 

Kesejahteraan Kemakmuran istilah ekonomi, orang dikatakan makmur bila 

memiliki penghasilan kekayaan melimpah. Sedangkan menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, kemakmuran mengacu keadaan aman, tenteram, sejahtera. 

Keamanan berarti ada bahaya ada gangguan. Hidup aman berarti hidup bebas rasa 

takut khawatir. Sentosa diartikan negara bebas segala kesulitan bencana. Jadi, hidup 

damai ialah hidup suasana aman, damai, ada kekacauan. Kemakmuran berarti 

kehidupan mandiri kekurangan. demikian, semua kebutuhan hidup terpenuhi. 

ketiga kata termasuk pengertian sejahtera, suatu kehidupan dikatakan sejahtera jika 

memenuhi sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu: (a) ada rasa takut khawatir 

(artinya keselamatan), (b) ada kesulitan (artinya keselamatan) kedamaian. ), (c) 

swasembada (yang berarti kemakmuran).2  

Dalam Firman Allah swt Q.S Hud ayat 61 yang berbunyi : 

 
1Al-Mizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Al-

Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Vol.1 No.1 (2016), h.63. 
2Diah Mukminatul Hasimi, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Manajemen 

Islam, Vol.1, No.1 (2020), h.61. 
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نَ الْْرَْضِ ۞ وَالِٰى ثمَُوْدَ  نْ الِٰهٍ غَيْرُهٗ هُۗوَ انَْشَاكَُمْ مِِّ َ مَا لكَُمْ مِِّ اخََاهُمْ صٰلِحًا ۘ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبدُوُا اللّٰه

جِيْبٌ  ا الَِيْهِ اِۗنَّ رَبِّيِْ قرَِيْبٌ مُّ  وَاسْتعَْمَرَكُمْ فِيْهَا فَاسْتغَْفِرُوْهُ ثمَُّ توُْبوُْْٓ

Terjemahnya; 

“Dan kepada kaum samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia 

berkata, wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada tuhan bagimu 

selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan 

menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan 

kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya 

Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa 

hamba-Nya).”3 

Dalam firman Allah Al-Qur’an ayat 61 tersebut memerintahkan 

manusia tetap bekerja (berusaha) mencari sumber penghidupan. Karena 

melalui pekerjaan kita, kita telah mengatasi kemiskinan, 

memperkekayaan, menciptakan kemakmuran. tugas, Allah swt memilih 

manusia mengelolanya. 

Kesejahteraan ialah tujuan syariah bidang ekonomi. Kesejahteraan 

ialah bagian rahmatan lil alamin diajarkan Islam. Allah SWT memberikan 

kemakmuran jika manusia melakukan perintahnya menjauhi apa 

dilarangnya.4 Kemakmuran dipermelalui teori doa, tetapi kemakmuran 

diusahakan memanfaatkan kemampuan manusia belajar kekurangan 

manusia. Kesejahteraan sosial ialah suatu lembaga bidang kegiatan 

melibatkan kegiatan terorganisir. Diselenggarakan instansi pemerintah 

swasta. Tujuannya mencegah, mengatasi membantu memecahkan 

masalah sosial terjadi dimasyarakat. didalamnya, kualitas hidup individu, 

 
3Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah, h.228 
4P. Pardomuan Siregar, Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan dalam  Perspektif 

Islam, Jurnal Bisnis1 no. 1 (2018), h.8.  
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kelompok masyarakat meningkat. Penjelasan diatas menyiratkan masalah 

kesejahteraan sosial ditangani secara sepihak tanpa organisasi jelas. 

Dalam konteks ekonomi Islam, kebahagiaan (falah) ialah tujuan 

utama ekonomi, Falah dalam ekonomi Islam diartikan kebahagiaan 

jangka panjang di dunia dan di akhirat, sehingga hanya melihat aspek 

material tetapi menekankan spiritual. Konsep falah, menghadirkan saling 

ketergantungan antara kehidupan dunia akhirat. Setiap kegiatan ekonomi 

di dunia, baik skala mikro ataupun makro, ialah demi kebahagiaan, 

sejalan tujuan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat.5  

Kemiskinan merupakan masalah sosial selalu ada dimasyarakat. 

Kemiskinan ialah ketidakmampuan ekonomi memenuhi taraf hidup rata-

rata masyarakat disuatu daerah. Disabilitas ditandai pendapatan 

memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang papan. Kapasitas pendapatan 

rendah berdampak kemampuan menurunkan standar hidup rata-rata 

standar kesehatan masyarakat standar pendidikan. Status orang disebut 

miskin ditentukan berdasarkan kemampuan pendapatannya memenuhi 

taraf hidupnya.6 Kemiskinan memiliki dampak luas terhadap kehidupan, 

hanya bagi orang miskin tetapi bagi orang-orang disekitarnya. Fakta 

 
5Darwis Harahap, Kebahagiaan dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam, 

Human Falah, Vol.2, No.2, (2015), h.97 
6Helvine Gultom, dkk, Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan 

Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara, Jurnal 

Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, vol.20, No.2(2020). h.43 
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sekali lagi menguatkan kemiskinan merupakan penyakit sosial harus 

segera ditanggulangi.7  

Islam memandang bahwa kemiskinan adalah hal yang 

membahayakan karena kemiskinan mampu membuat sesorang lupa 

kepada Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Hadis Rasulullah 

Saw menjelaskan bagaimana bahaya kemiskinan, bahkan beliau 

menggambarkan bahwasanya kemiskinan mendekati kekufuran.8 

Rasulullah Saw bersabda: 

 ِ َّ ُ كَادَ الْفَقرَُ انَْ يكَُوْنَ كُفرًُا رَسُوْلُ اللِّّٰ ُ عَنْهُ,قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّّٰ                                   عَنْ أنسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّّٰ

Artinya: 

Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah SAW bersabda kefakiran mendekati 

kefukuran. 

Hadits menjelaskan orang miskin biasanya memendam niat buruk terhadap 

orang kaya. Kecemburuan menghancurkan kebaikan, menumbuhkan rasa malu 

dihati mereka, membuat mereka berusaha keras mencapai kejahatan. Hal 

menimbulkan ketidakpuasan terhadap takdir telah ditentukan akhirnya tanpa sadar 

mengutuk rezekinya. Meskipun semua termasuk kekafiran, itu sendiri merupakan 

langkah menuju kekafiran. Kemiskinan sering dikaitkan keterbelakangan 

keterbelakangan. Selain itu, kemiskinan merupakan masalah sosial sangat serius.9  

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, salah satu kebijakan ditempuh 

pemerintah ialah melaksanakan program jaminan sosial menanggulangi 

 
7 Wildana Wargadinata, Islam dan Pengentasan Kemiskinan (Malang: UIN Maliki Press, 

2011), h. 7-9. 
8 Nurul Huda, Ekonomi Pembanguna Islam, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 24 
9Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam , h 26.  
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kemiskinan. Islam menetapkan prinsip jaminan sosial. Adanya kepastian antara 

individu individu, antara individu keluarga akrabnya, antara individu masyarakat, 

antara individu individu lainnya, antara satu dimensi masyarakat dimensi lainnya. 

tetapi, jika seseorang memiliki sanak saudara, memiliki saudara tetapi hidupnya 

pas-pasan, maka hal kewajiban memberi nafkah dialihkan keBait al Mal 

(perbendaharaan).10 

Karena itu, karena itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah 

satunya memberikan subsidi, skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah 

(Raskin). tahun 2002, nama OPK diubah menjadi Program Subsidi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah (Raskin) Penerima Manfaat. Program sangat strategis 

merupakan program nasional lintas sektor baik vertikal maupun horizontal sesuai 

dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.11 

Program pemerintah mengurangi beban masyarakat memenuhi kebutuhan 

dasar ialah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Skema  BPNT ialah 

bantuan pangan disalurkan setiap bulan pemerintah kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) secara non tunai melalui mekanisme akun elektronik yang 

digunakan pembelian bahan pangan.12 KPM menukarkan BPNT makanan melalui 

E-warong, yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, took 

 
10 Akhmad Mujakhidin, Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara,dan Pasar, 

(Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h.115.  
11 Diah Mukminatul Hasimi, Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam, Jurnal Manajemen 

Islam, Vol.1, No.1 (2020), h.63. 

12Alive M. Kawung, Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kepada Keluarga 

Penerima Manfaat Di Kelurahan Mahakeret Barat Dan Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan 

Wenang Kota Manado, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.4,No.4 (2020), h.2 
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kelontong, E-warong KUBE, Warung desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen laku 

pandai, agen layanan keuangan digital (LKD) penjualan usaha eceran lainnya.13 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah bantuan sosial pangan 

disalurkan setiap bulan pemerintah bentuk non tunai (uang elektronik) ke 

KPM, digunakan hanya pembelian pangan di E-Warong. wilayah akses 

terbatas, mekanisme pelaksanaan BPNT diatur lebih lanjut sesuai 

kebijakan pemerintah. Presiden sangat mengapresiasi program BPNT 

karena mampu mengurangi beban belanja KPM memenuhi sebagian 

kebutuhan pangan, memberikan gizi seimbang kepeserta KPM, 

meningkatkan sasaran waktu penerimaan bantuan pangan, serta 

mendorong pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah memiliki 

dampak kuat kelas menengah bawah. Program Penanggulangan 

Kemiskinan Ketimpangan Ekonomi memberikan arahan mulai TA 2017 

penyaluran manfaat Ruskin harus dilakukan melalui kupon elektronik 

(electronic voucher) agar tepat sasaran lebih mudah dipantau (Kemensos, 

2017). Penyaluran bantuan pangan nontunai diharapkan berdampak 

peningkatan kesejahteraan kemampuan ekonomi penerima manfaat. 

Pemerintah telah berupaya meningkatkan produksi produksi beras 

memenuhi kebutuhan negeri. Strategi peningkatan kuantitas, preferensi, 

kepuasan terus berkembang, begitu pula kualitas beras dikonsumsi 

penerima BPNT.14 

 
13Supiadi, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada E-

Warong di Desa Harus Kab. Tabalong, Japb, vol.3, No.2 (2020), h. 675 
14 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 
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Program BPNT diselenggarakan pemerintah meningkatkan 

efektivitas efisiensi, menargetkan bantuan sosial mendorong inklusi 

keuangan. mendukung pelaksanaan program BPNT, Presiden Republik 

Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 

tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.15 

Penyaluran bantuan pangan secara nontunai dicanangkan tahun 

2017 hanya berlangsung di44 kota terpilih memiliki akses fasilitas 

memadai. Secara bertahap memperluas bantuan sembako keseluruh kota 

daerah berdasarkan kesiapan sarana prasarana penyaluran nontunai. Mulai 

tahun 2018, subsidi Rastra dialihkan kebansos bernama Bansos Rastra. 

karena itu, bansos pangan disalurkan keberbagai kabupaten kota bentuk 

nontunai maupun natura, penyaluran innatura masih berupa beras. 

Beberapa kabupaten infrastruktur memadai distribusi nontunai terus 

mendistribusikan Rastra tanpa pembayaran uang tebusan Rumah Tangga 

Penerima (KPM). tahun 2019, skema BPNT terus merambah 

kekabupaten/kota masih menerapkan skema bansos Rastra tahun 2018.16 

  

 
15 Imal Alimah Akmal, Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) 

dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Kabupate Gowa Tahun 2019, 

skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2020), h. 
16 Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai 2019 
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B. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus  

Fokus penelitian ialah objek penulis perselama penelitian, 

wawancara observasi, selama proses wawancara, bimbingan arahan. 

Selain itu, fokus penelitian keterbatasan ruang penelitian. Tujuan fokus 

penelitian ialah agar penelitian dilakukan sia-sia karena adanya kejelasan 

pembahasan. karena itu, fokus kajian ialah mengkaji manfaat program 

bantuan pangan nontunai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dasar 

konsep Al-Falah.  

Untuk menyusun menganalisis apa peneliti dekat judul penelitian 

menulis, peneliti berusaha datang deskripsi kunci relevan mengevaluasi 

program bantuan makanan non tunai meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat konsep al-falah. Evaluasi program bantuan pangan nontunai 

diperlukan membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga 

penerima memberikan gizi lebih seimbang kerumah tangga penerima 

secara tepat sasaran tepat waktu. 

Secara umum, kesejahteraan didefinisikan tingkat kemampuan 

seseorang memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, 

pendidikan, kesehatan. perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan ialah 

terpenuhinya kebutuhan material immaterial didunia dimasa datang 

berdasarkan kesadaran individu masyarakat, menaati menaati (kesadaran) 

Allah melalui Dia Al-Qur'an, melalui teladan Nabi Muhammad, semoga 

Dia damai melalui ijtihat rahmat para ulama. Kemakmuran, karena itu, 

bukanlah cita-cita tanpa pengorbanan, tetapi perjuangan terus-menerus.  
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Tabel 1.1 

Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

NO Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

1  Konsep Falah ~ Kesejahteraan di Dunia 

~ Kesejahteraan di Akhirat 

2 Teori Evaluasi ~ Sebagai proses tujuan evaluasi 

~ Standar objektif  

3 Evaluasi Program ~ Pengujian terhadap Fakta 

~ Pengetahuan 

4 Bantuan Pangan Non Tunai ~ Pangan 

~ Indikator 6T (Tepat jumlah, Tepat 

Sasaran, Tepat Waktu, Tepat 

harga,Tepat Kualitas, Tepat 

Administrasi) 

5 Kesejahteraan Masyarakat ~ Kebutuhan Primer (Basic Needs) 

 ~ Kualitas Hidup 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan oleh 

penulis , maka permasalahan yang akan di analisis diantaranya:  
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1. Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaiamana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Berbasis Konsep Al-Falah dalam Mensejahterakan Masyarakat di 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa ?  

3. Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

berbasis Konsep Al-Falah dalam Mesejahterakan Masyarakat di 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujun untuk 

mengetahui hubungan atau perbandingan antara penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini akan di 

simpulkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah di lakukan: 

Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama Metode dan pendekatan 

penelitian  

Hasil  

Ahda Sulukin Nisa 

(2019) 

Jenis penelitian kualitaif 

dan bersifat deskriptif 

Bahwa Program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) 

ini tidak berpengaruh 

terhadap kesejahteraan 

Keluarga Penerima Manfaat 

(KPM), karena program ini 

hanya dapat menekan biaya 

pengeluaran rumah tangga 

miskin. 
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Diah Mukminatul Hasimi 

(2020) 

Jenis penelitian lapangan 

dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif 

Hasil penelitian in adalah 

bahwa pelaksanaan Program 

Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) dari 6T program 

BPNT dilapagan hanya 

dapat memenuhi 3T yaitu 

tepat umlah, tepat kualitas, 

dan tepat harga 

Imal Alimah Akmal 

(2020) 

Jenis penelitian lapangan 

dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

program bantuan pangan 

non tunai sudah berjalan 

dengan baik seperti yang 

diharapkan,hal ini 

dikarenakan indikator 

keberhasilan BPNT  yakni 

tepat jumlah,harga, kualitas, 

sasaran, dan waktu yang 

sudah sepenuhnya tercapai 

walaupun belum maksimal. 

M Hidayat Panuntun 

Muslim 

(2019) 

Jenis penelitian 

deskriptif, dengan metode 

kualitatif 

Hasil penelitian ini adalah 

bahwa belum dapat 

dijalankan sesuai SOP yang 

ada karena masih ada 

masyarakt tidak memahami 

program BPNT. Kurangnya 

komunikasi dari Pemerintah 

Kecamtan dengan 

Kelurahan sehingga 

berpengaruh terhadap 

pelaksanaan program yang 

dimana tujuan yang hendak 

dicapai tidak maksimal. 

Benny Rachman, dkk 

(2018) 

Jenis penelitian 

deskriptif, dengan metode 

kualitatif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah dalam 

transformasi pola subsidi 

(program Rastra0 menjadi 

pola bantuan sosial (BPNT) 

langkah maju untuk 

memanfaatkan keuangan 

digital untuk memperluas 

keuangan inklusif. 
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E. Tujuan  

Berdasarkan permasalahan di latar belakang apa yang di 

kemukakan, tujuan penelitian ialah:  

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Bantuan Pangan Non 

Tunai (BPNT) di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

2. Untuk Mengetahui Bagaiaman Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) Berbasis Konsep AL-Falah dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat pada Masyarakat di Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa. 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep Al-Falah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Somba 

Opu Kabupaten Gowa 

 

F. Manfaat 

Berdasarkan pokok permasalahan peneletian tujuan yang ingin 

dicapai, penelitian diharapakan memberikan manfaat konstribusi: 

1. Manfaat Teoretis 

Kajian berusaha mengkaji sejauh mana program bantuan pangan 

nontunai dinilai segi kesejahteraan masyarakat, mengacu tujuan kajian 

dibingkai menggunakan teori penilaian mempernilai berbagai nilai 

berbeda selama pertimbangan. pengambilan keputusan. Observasi 
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evaluator, latar belakang, pelatihan. bantuan pangan nontunai berdasarkan 

konsep Al-Falah, ada dua cara mengukur kesejahteraan, subjektif objektif, 

melalui persepsi masyarakat tentang kesejahteraan, mengukur 

kesejahteraan kepuasan masyarakat. Pendekatan objektif ialah pendekatan 

menghitung kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan 

sosial, kebutuhan perkembangan perawatan sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Secara keseluruhan, penelitian menjanjikan memberikan 

pengetahuan materi lebih baik kepembaca. Adapun pihak-pihaknya, yaitu: 

a. Bagi pemerintah, penelitian menjadi sarana lebih fokus pertumbuhan 

ekonomi rumah tangga penerima sehingga upaya peningkatan 

kesejahteraan masyarakat mendorong inklusi keuangan. 

b. Bagi penyalur bansos, penelitian menjadi fokus khusus agar lebih 

tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas tepat 

administrasi. sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

keluarga penerima manfaat. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Al-Falah 

Al-Falah berarti keberuntungan, kebahagiaan hidup, kebahagiaan 

dikehidupan selanjutnya. Menurut Muhammad Muhyiddin Qardaghi, al-falah 

berarti kebahagiaan keberuntungan didunia diakhirat. Dilihat segala aspek dimensi 

(komprehensif) segala aspek kehidupan. terlihat teks Al-Qur'an Hadits.17 Menurut 

Al-Attas, Al-Falah diartikan pengalaman spiritual dilandasi keyakinan terhadap 

alam semesta kehidupan memancarkan akhlak budi pekerti baik. penjelasan diatas, 

Al-Falah diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, kemakmuran 

dirasakan seseorang didunia diakhirat, baik lahir maupun batin. ada ukuran 

kebahagiaan karena itu ialah kepercayaan seseorang.  

Al-Falah diakhirat ialah tujuan akhir proses berlangsung didunia. hubungan 

antara sarana tujuan, berbeda pandangan duniawi, materi merepresentasikan Farah 

didunia berfungsi sarana mencapai tujuan akhir, Farah sebenarnya, diakhirat, 

sehingga dunia dikejar. semaksimal mungkin Sarana material mencapai ibadah 

keAllah seluas-luasnya, lebih sempurna. Harus diakui konsep al-falah kebahagiaan 

mudah dipahami diukur. Namun, semua ilmuwan sepakat tujuan semua filantropi 

manusia, baik ditingkat individu maupun komunitas, ialah mencapai kemakmuran 

kebahagiaan. Islam, kesejahteraan kebahagiaan ialah aspek penting kemajuan 

 
17Azwar  Iskandar  dan  Khaerul  Aqbar, Konsep Al-Falah dalam Islam dan 

Implementasinya dalam Ekonomi, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3 

(2020), h. 519 
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pribadi sosial. Itulah kebahagiaan kita cita-citakan hidup selanjutnya. Negara maju 

ialah negara mensejahterakan membahagiakan rakyatnya mewujudkan maqashid 

al-syari'ah.lah konsep bangsa sejahtera diridhoi Allah (baldatun tayyibah).18  

Konsep kesejahteraan terkait distribusi pendapatan kekayaan. Hal sejalan 

tujuan fundamental Islam, yaitu mensejahterakan umatnya didunia diakhirat. Hal 

tercapai jika kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi baik sehingga ada jurang 

pemisah antara si kaya si miskin. Pembahasan sejalan prinsip hukum Syariah, yaitu 

tercapainya kepentingan masyarakat menghilangkan segala sesuatu menimbulkan 

kerugian.19 Secara bahasa, kata al-falah berarti keberuntungan, kesuksesan 

keberlangsungan kebahagiaan kebaikan. Sementara itu, Al-Raghib al-Ashfahni 

menjelaskan kata al-falah kosa kata Al-Qur'an mengandung dua arti, dunia akhirat. 

Secara harfiah, kata al-falah berarti mempermemperkeberuntungan. Ciri Al-Falah 

konteks sekuler ialah berhasil mencapai kebahagiaan kehidupan dunia 

mempersecara berkelanjutan, cukup bermartabat semua membuat hidup baik 

menyenangkan. saat sama, al-falah konteks akhirat didasarkan empat penyangga: 

kebahagiaan abadi tanpa kehancuran, kelimpahan tanpa kemiskinan, kemuliaan 

tanpa penghinaan, pengetahuan tanpa kebodohan, demikian dinyatakan: ada 

kehidupan sempurna kecuali akhirat.20 Konsep kesejahteraan falah ditawarkan Al-

Qur'an kemanusia memiliki dua dimensi, yaitu soliditas, harmoni, harmoni, 

 
18Azwar  Iskandar  dan  Khaerul  Aqbar, Konsep Al-Falah dalam Islam dan 

Implementasinya dalam Ekonomi, Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3 

(2020), h. 526 
19Askar Fatahuddin, dkk., Al-Falah dalam Wakaf Tunai, Jurnal Iqtisaduna, vol.4, No.2, 

(2018), h.190-191 
20Asep Usman Ismail, “Kesejahteraan Sosial dalam Prespektif Al-Qur’an”, Jurnal Ilmu 

Kesejahteraan Sosial, Vol.4, No.1 (2015), h.45 
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pasangan simfoni, memiliki nilai fundamental kehidupan orang-orang beriman 

keAl-Qur'an, dimensi luar dimensi batin. dimensi akhirat. Kesejahteraan ditetapkan 

Al-Qur'an memiliki lima pilar utama, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani, 

kebutuhan intelektual, kebutuhan emosional, kebutuhan ruhani kebutuhan sosial. 

Sumber al-falah berdasarkan iman ibadah, indahnya hidup didunia ialah modal 

ditanamkan diakhirat, karena Islam, akhirat ialah tempat memetik dunia ialah 

tempat menanam. ada seorang pun didunia bisa menuai kemakmuran kehidupan 

diakhirat tanpa menanamnya didunia.  

Dalam firman Allah SWT Q.S Al-‘Ankabut / 29:64 

لعَِبٌۗ  لهَْوٌ  اِلَّْ  آْ الدُّنْيَ  الْحَيٰوةُ  هٰذِهِ  وَمَا خِرَةَ  الدَّارَ  وَاِنَّ  وَّ يعَْلمَُوْنَ  كَانوُْا لَوْ  الْحَيَوَانُۘ  لهَِيَ  الْْٰ   

Terjemahnya;  

“Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan 

sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya 

mereka mengetahui.”21 

Menurut Imam al-Ghazali, Kesejahteraan ialah realisasi maslahat. 

Kemaslahatan itu sendiri ialah tujuan memelihara syara’ (Maqasid Al-Shariah). 

Manusia mengalami kesejahteraan kedamaian kebahagiaan tanpa memenuhi 

kebutuhan spritualnya dan materialnya.22 Syara yang disinggung Imam Al-Ghazali 

ialah terpelihara lima tujuan dasar yaitu agama (Al-dien), jiwa (nafs), keturunan 

(nasl), harta (maal), akal (aql).23  Maqashid al-syari’ah dapat diartikan sebagai 

 
21 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

2010) 
22 P. Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan dalam  Perspektif 

Islam”, h.11  
23 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016), h.83. 
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maslahah bagi sebagian ulama. Maslahah atau kesejahteraan sosial atau utilitas 

(kebaikan bersama) adalah konsep yang mencakup semua kegiatan antara individu 

masyarakat. Fakta sistem ekonomi kapitalis gagal mencapai keadilan distributif 

(kesejahteraan) berdampak kesengsaraan rakyat kehidupan ekonominya dipandu 

kapitalisme. saat sama, ekonomi sosialis mencapai keadilan (kesejahteraan) bagi 

tingkat pekerja proses transfer, bahkan telah memiskinkan semua lapisan kelompok 

masyarakat. karena itu, tujuan distribusi ekonomi Islam dibagi menjadi tujuan 

agama, tujuan pendidikan, tujuan sosial tujuan ekonomi. Tujuan sosial meliputi: a). 

Memenuhi kebutuhan kelompok membutuhkan menjunjung tinggi prinsip 

solidaritas, b). Memperkuat ikatan cinta kasih sayang antar individu kelompok, c). 

Hilangkan akar penyebab kebencian sosial. Tujuan ekonomi meliputi: a). 

Pengembangan pembersihan real estat, b). Memberdayakan sumber daya manusia 

menganggur memenuhi kebutuhannya, c). Berkontribusi terwujudnya 

kesejahteraan ekonomi terkait tingkat konsumsi. Tujuan ekonomi Islam ialah 

mencapai kebahagiaan kesejahteraan (falah) didunia diakhirat.  

Al Falah merupakan definisi kesejahteraan ekonomi Islam, tentunya 

berbeda konsep kesejahteraan ekonomi sekuler materialis tradisional.24 Konsep Al-

Falah Islam dipahami berbagai cara. komprehensif keberadaan manusia. termasuk 

mental, spiritual, kesejahteraan fisik, kesejahteraan fisik spiritual. kebahagiaan 

bidang politik, keamanan, ekonomi kemasyarakatan. Adapun konsep al-falah, 

kecuali Islam, cenderung sangat materialistis menyentuh aspek spiritualnya. 

 

24Nur Kholis, “Kesejahteraan Sosial di Indonesia Prespektif Ekonomi Islam”, 

Akademika20 no.02 (2015), h.249. 
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Kesenangan ialah kesenangan tubuh, bukan makna. Jadi konsep al-falah hanyalah 

kebahagiaan lahiriah, yaitu kekayaan, mengikuti keinginan duniawi, menikmati 

kemudahan duniawi, kebahagiaan ialah gengsi, kekuasaan, dll. Kedua, menurut 

Islam, kehidupan didunia berakhir kematian. Bahkan kematian ialah langkah 

menuju kehidupan selanjutnya. Kehidupan sana menentukan apakah dia diberkati 

dihukum. Nikmati kebahagiaan abadi malapetaka tanpa akhir. karena itu, al-falah 

Islam berarti kemenangan, kebahagiaan, kenikmatan terus menerus, terputus 

sampai hari akhir. Bahkan akhirat ialah fondasinya. Allah berfirman: “Seandainya 

mereka mengetahui, sesungguhnya akhirat itu kekal”. Allah berfirman: 

“Barangsiapa lolos neraka masuk surga, maka dia memang telah berhasil. Padahal, 

kebahagiaan didunia hanyalah kebahagiaan menipu, konsep al-falah diluar Islam 

ialah terbatas. Kematian ialah segalanya. akhir. 

Kedaulatan ekonomi pemerintahan ekonomi terwujud baik, kesejahteraan 

tujuan utama pembangunan ekonomi terwujud. Cendekiawan Muslim Imam al-

Gazali ialah orang pertama mengusulkan konsep fungsi kesejahteraan sosial 

(maslahah). bukunya Iḥya 'Ulumuddin al-Gazali, Iḥya 'Ulumuddin al-Gazali 

mengemukakan masyarakat Islam, ada lima aspek berdampak besar bagi 

terwujudnya kesejahteraan sosial, yaitu: Tujuan utama hukum Syariah ialah agama 

(Din ), Jiwa (Nafs), Kecerdasan (Aql), Keturunan (Nasl), Harta (Mal). Menurut 

Imam al-Gazāli, kegiatan ekonomi ialah bagian kewajiban sosial ditentukan Allah, 

jika dipenuhi, kehidupan dunia runtuh kehidupan umat manusia binasa. Selain itu, 

al-Gazali mengemukakan tiga alasan mengapa orang harus melakukan kegiatan 

ekonomi, yaitu: pertama; memenuhi kebutuhan para pihak, kedua; ketiga 
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membantu mereka membutuhkan. ketiga kriteria diatas dibuktikan jika tingkat 

kebutuhan seseorang terpenuhi maka kesejahteraannya terpenuhi. Sebenarnya 

kesejahteraan tataran teoritis memiliki banyak dimensi diterapkan, namun hal lebih 

menitikberatkan terwujudnya kesejahteraan individu berdasarkan tingkat 

kebutuhan harta benda. 25 

 Al-Falah hanya dipahami tataran materiil, sehingga sikap perilaku 

seseorang melakukan perbuatan produksi, konsumsi distribusi jauh prinsip konsep 

syariat Islam mulia. Menurut ajaran Islam, kedaulatan ekonomi sangat menentukan 

kedaulatan suatu negara mudahnya suatu negara dikuasai kepentingan asing. Cara 

menjaga kedaulatan ekonomi ialah melalui kebijakan berbasis kemaslahatan. 

Maslahah ialah konsep didasarkan kemaslahatan berkah. Manfaat terwujud ketika 

proses manfaat berkah terjadi. Namun semua hal bermanfaat mendatangkan berkah, 

tetapi semua berkah itu bermanfaat. Islam membagi kehidupan menjadi dua bagian 

terpisah. Materi spiritual, tetapi memberikan keseimbangan sejati. Islam 

menekankan perbuatan baik pekerjaan para pengikutnya. Selain kepentingan 

mereka sendiri, kesejahteraan hidup bersama harus menjadi perhatian semua 

orang.26  

B. Teori Evaluasi 

Menurut Cepi Safrudiin jurnal Evaluasi Kebijakan Program Pemberian 

Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah, evaluasi ialah proses penentuan hasil 

 
25  Askar Fatahuddin, dkk., Al-Falah dalam Wakaf Tunai, Jurnal Iqtisaduna, vol.4, No.2, 

(2018), h.192 
26 Mia Fitriah Elkarimah, “Etos Kerja Islami dalam Mewujudkan Kesejahteraan Soial”, An-

Nuha, vol.3, No.1 (2016), h.103 
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dicapai berbagai kegiatan direncanakan mencapai tujuan. Evaluasi kebijakan 

William Dunn berfokus nilai manfaat hasil kebijakan. Evaluasi ialah proses 

menilai. Hal senada dikatakan Djaali, Mulyono, Ramly mendefinisikan evaluasi 

proses menilai sesuatu menurut kriteria kriteria objektif dievaluasi. Evaluasi ialah 

penyelidikan sistematis tentang kebenaran keberhasilan target.27 

Ada tiga jenis metode evaluasi Dunn, quasi-evaluasi, yaitu metode evaluasi 

menggunakan metode deskriptif menghasilkan informasi andal valid tentang hasil 

kebijakan, tanpa menanyakan manfaat hasil kebijakan. Evaluasi normal ialah 

metode evaluasi menggunakan metode deskriptif menghasilkan informasi andal 

valid tentang hasil kebijakan berdasarkan tujuan program kebijakan ditetapkan 

secara formal pembuat kebijakan, sedangkan evaluasi proses pengambilan 

keputusan teoritis ialah metode menggunakan metode deskriptif menghasilkan 

Reliabilitas metode penilaian Informasi tentang hasil kebijakan jelas diinginkan 

berbagai pemangku kepentingan.28 

Menurut Worthen Sanders jurnal “Model Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan 

Standar Pelayanan Minimal Bagi Satuan Pendidikan Dasar”, evaluasi ialah proses 

mengidentifikasi mengumpulkan informasi membantu pembuat kebijakan memilih 

 
27Agustanico Dwi Muryadi, “Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi”, Jurnal 

Ilmiah Penjas, Vol.3, No.1 (2017), h.3 
28 Muhammad Firyal Akbar, ”Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan 

Operasional Sekolah” Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik2 no.1, (2016): h. 51 
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berbagai alternatif pengambilan keputusan. Menurut Sudjana tahun 2006, model 

evaluasi proyek mencakup 50 jenis telah digunakan.29 

Kebijakan program perlu dievaluasi memahami sejauh mana kebijakan 

diterapkan memiliki dampak positif terhadap tujuan. Tujuan evaluasi ialah 

mengukur efektivitas proyek, mempertimbangkan membuat keputusan lebih lanjut 

tentang proyek-proyek masa depan, menilai kesesuaian proyek perubahan proyek, 

alasan akuntabilitas. Tujuan evaluasi ialah memperinformasi akurat objektif tentang 

proyek. Informasi berupa proses pelaksanaan program, dampak/hasil dicapai, 

efisiensi, pemanfaatan hasil evaluasi berfokus program itu sendiri, yaitu keputusan 

melanjutkan, meningkatkan, menghentikan. Juga, digunakan mempersiapkan 

pertunjukannya mengembangkan kebijakan terkait program. 

Arikonto Jawa Barat jurnal “Pentingnya Evaluasi Proyek Lembaga 

Pendidikan” karya Ashiong P. Munthe mengatakan tujuan diadakannya evaluasi 

proyek ialah mengetahui pencapaian tujuan proyek, diukur pelaksanaan kegiatan 

proyek. Evaluasi Ada 7 unsur harus ada, yaitu: 1) Mengutamakan evaluasi, 2) 

Menunda pengambilan keputusan, 3) Mengumpulkan informasi, 4) Menganalisis 

menginterpretasikan informasi, 5) Menghasilkan laporan, 6) Mengelola informasi, 

7) Mengevaluasi evaluasi30 

 

29 Lilik Sabdaningtyas, “ Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan 

Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD”, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan22 no.1, 

(2018): h.72. 

30 Ashiong P. Munthe, “Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan:  Sebuah 

Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat”, Scholaria5 no.2, (2015): h. 7.  
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Manfaat evaluasi antara lain: memperinformasi tentang kinerja kebijakan, 

mendorong seseorang lebih memahami apa artinya mempengaruhi kualitas suatu 

kebijakan, memberikan umpan balik kemanajemen rangka meningkatkan 

menyempurnakan implementasi kebijakan, memberikan rekomendasi kepembuat 

kebijakan. Alasan dilakukannya evaluasi kebijakan antara lain: mengetahui 

berhasilnya kebijakan, mengetahui penyebab kegagalan evaluasi, mengetahui 

dampak kebijakan, mengevaluasi efektivitas kebijakan dirumuskan.  

Menurut Dunn Israel Samuel Theodorus Mandas dkk jurnal “A Population 

Policy Evaluation Program Keluarga Berencana diSulawesi Utara” (Studi BKKBN 

Sulawesi Utara), mengidentifikasi dua program, Harus ada kriteria mengukur 

keberhasilan proyek . Kriteria antara lain: Efektivitas berasal kata Efektif berarti 

berhasil mencapai tujuan penerapan selanjutnya, Efisiensi berkaitan besarnya usaha 

diperlukan mencapai tingkat efisiensinya. Selain itu, arti kelancaran ialah keadilan 

diberikan dipertujuan kebijakan, ketepatan tujuan kebijakan tercapai bernilai bagi 

kelompok sasaran dituju, daya tanggap ialah respon kegiatan kebijakan. Artinya, 

apa dinilai harus dibuat eksplisit, penekanan implisit tujuan penilaian bagaimana 

hal itu direncanakan dilakukan. Selain itu, pengumpulan data, analisis interpretasi 

data dikumpulkan pembuatan laporan dilakukan. Selain itu, evaluator harus 

membuat pengaturan evaluasi mengevaluasi pekerjaan dilakukan melakukan 

evaluasi secara keseluruhan. Apakah aktivitas strategi dimulai terhadap target. 

Selama penilaian sering dipahami dunia pendidikan hanya sebatas penilaian. 

Penilaian dilakukan secara formatif sumatif. Sebuah evaluasi dianggap telah 

dilakukan ketika evaluasi telah dilakukan. Pemahaman terlalu akurat. Penilaian 
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seringkali diberikan hanya fokus pencapaian tujuan pembelajaran. hal, proses 

pendidikan hanya nilai dilihat, banyak faktor menentukan keberhasilan suatu 

program. Evaluasi hanyalah sebagian kecil evaluasi. Evaluasi harus dipahami 

bagian pemantauan. Penilaian hanya melibatkan pengukuran nilai berdasarkan 

pertanyaan diselesaikan, tetapi evaluasi program pendidikan memeriksa banyak 

faktor. karena itu evaluasi program perlu diperkenalkan kesemua pendidik karena 

evaluasi sangat penting meningkatkan mutu pendidikan.31 Evaluasi yang sering 

dipahami selama ini dalam dunia pendidikan adalah terbatas pada penilaian saja. 

Penilaian ini dilakukan secara formatif dan sumatif. Ketika sudah dilakukan 

penilaian, dianggap sudah melakukan evaluasi. Pemahaman demikian tidaklah 

terlalu tepat. Pelaksanaan penilaian cenderung hanya melihat capaian tujuan 

pembelajaran saja. Pada hal, dalam proses pendidikan tersebut bukan hanya nilai 

yang dilihat, tetapi ada banyak faktor yang membuat berhasil atau tidaknya sebuah 

program. Penilaian hanya bagian kecil dari evaluasi. Evaluasi juga harus dipahami 

sebagai bagian dari supervisi. Evaluasi tidak hanya berurusan pada nilai yang 

diukur berdasarkan penyelesaian soal-soal, tetapi evaluasi program pendidikan 

akan mengkaji banyak faktor. Dengan demikian evaluasi program perlu 

diperkenalkan kepada seluruh pendidik, karena evaluasi sangat penting dalam 

pengembangan mutu pendidikan. 

Berkaitan Mengenai konsep penilaian penilaian, mengutip Widoyoko, tiga 

istilah sering digunakan penilaian, yaitu tes, pengukuran, penilaian (test, measure 

 
31 Israel Samuel Theodorus Mandas, dkk,  “ Evaluasi Kebijakan Kependudukan Program 

Keluarga Berencana Di Provinsi Sulawesi Utara  (Studi Di BKKBN Prov. Sulawesi Utara)”, Jurnal 

Administrasi Publik4 no. 2, (2018): h. 94. 
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and assessment). Mardapi Widoyoko menggambarkan tes metode menilai 

kemampuan seseorang secara langsung, yaitu melalui tanggapan seseorang 

terhadap rangsangan pertanyaan. Selain itu, Mardapi Widoyoko mengatakan tes 

ialah alat ukur, yaitu alat mengumpulkan informasi tentang karakteristik suatu 

benda. Objek berupa kemampuan, sikap, minat, motivasi siswa. Jawaban peserta 

tes banyak pertanyaan mencerminkan kemampuan mereka dibidang tertentu. 

Pengukuran dinyatakan proses pemberian angka individu karakteristiknya menurut 

aturan tertentu (Ebel & Frisbie. 1986: 14 Widiyoko). Allen & Yen Widoyoko 

mendefinisikan pengukuran penentuan angka secara sistematis menyatakan situasi 

individu. Widoyoko sendiri menyimpulkan pengukuran ialah kuantifikasi 

penentuan angka-angka tentang sifat-sifat keadaan seseorang menurut aturan-

aturan tertentu. Keadaan individu berupa kemampuan kognitif, emosional, 

psikomotorik. Pengukuran memiliki konsep lebih luas daripengujian. Kita 

mengukur karakteristik objek tanpa menggunakan tes, melalui pengamatan, skala 

penilaian, cara lain memperbentuk informasi kuantitatif. 

Uraian diatas disimpulkan tes, pengukuran evaluasi ialah hal berbeda, bukan 

evaluasi itu sendiri melainkan bagian evaluasi. Tes ialah alat mengukur sesuatu. 

Pengukuran ialah suatu bilangan mengkuantifikasi menentukan suatu sifat keadaan 

seseorang menurut aturan-aturan tertentu, sedangkan evaluasi diartikan kegiatan 

menafsirkan data pengukuran. Salah satu implementasi berbagai konsep evaluasi 

ialah evaluasi program tertentu, khususnya program pendidikan, karena itu perlu 

dijelaskan apa sifat prosedurnya. Program pemahaman dikutip Owen Smith 

(1989:26) mengatakan: Define a project as: a planned set of activities designed to 
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bring about a specific change to an identified and identifiable audience. This shows 

that a program has two basic components: a written plan; and actions consistent 

with the documents contained in the plan. diartikan proyek ialah serangkaian 

kegiatan terencana bertujuan membawa perubahan pasti pasti melalui audiens pasti. 

hal menunjukkan rencana memiliki dua komponen penting, rencana tertulis 

tindakan konsisten dokumentasi tercakup rencana.. 

C. Evaluasi Program 

 Paulson mengartikan evaluasi program sebagai proses untuk memeriksa 

suatu program berdasarkan standar-standar nilai tertentu dengan tujuan membuat 

keputusan yang tepat.32 Dengan perkataan lain, evaluasi program berisikan kegiatan 

pengujian terhadap fakta atau kenyataan untuk mendapatkan bahan pengambilan 

keputusan. Evaluasi program juga merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan atau pencapaian tujuan suatu program yang diperikan sebagai kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan perencanaan.33 dan aktivitas pengumpulan data yang 

tepat sebagai bahan bagi pembuat keputusan untuk menentukan tindak lanjut dari 

program yang sedang atau sudah dilaksanakan.34 Definisi yang lebih luas adalah 

bahwa evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui dengan pasti 

wilayah-wilayah keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan 

menganalisis informasi tersebut yang akan disajikan dalam bentuk data yang 

 
32 Paulson, “Strategy for Evaluation Design”, Evaluasi Program Luar Sekolah, (Bandung: 

Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia dan Remaja Rosdakarya, 2006), h. 20 
33 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 

h. 291. 
34 Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, “Evaluasi Program Pendidikan: 

Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 29. 
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bermanfaat bagi pengambil keputusan.35 Sejalan dengan definisi tadi, evaluasi 

program dimaknai sebagai proses untuk menjelaskan, mengumpulkan dan 

menyebarluaskan informasi guna mendeskripsikan atau memahami suatu program, 

atau mengambil keputusan yang bertalian dengan program tersebut. Evaluasi 

program berorientasi sekitar perhatian dari penentu kebijakan dari penyandang dana 

secara karakteristik memasukkan pertanyaan penyebab tentang program mana yang 

telah mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Arikunto dan Jabar (2009:3) ada 

dua pengertian untuk istilah “program”: Program dapat diartikan dalam arti khusus 

dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah 

bentuk rencana yang akan dilakukan. ”Program” apabila dikaitkan langsung dengan 

evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang 

merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses 

yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang. Lebih lanjut Arikunto mengatakan bahwa ada tiga pengertian 

penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau 

implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan 

tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan 

kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian 

kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Menurut 

Tayibnapis “program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan 

 
35  Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar, “Evaluasi Program Pendidikan: 

Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan”. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

h. 29. 
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harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh”. Menurut Widoyoko “program 

diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan 

dalam pelaksanaannya berlansung dalam proses yang berkesinambungan, dan 

terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang”. Program dapat 

diartikan sebagai suatu kegiatan atau aktifitas yang terencana dengan sistematis 

untuk diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara berkelanjutan dalam 

organisasi serta melibatkan banyak orang di dalamnya. 

Keputusan-keputusan yang diambil dijadikan sebagai indikator-indikator 

penilaian kinerja atau assessment performance pada setiap tahapan evaluasi dalam 

tiga kategori yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Berangkat dari pengertian di atas 

maka evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu 

pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan 

apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program, 

kriteria yang dimaksud adalah kriteria keberhasilan pelaksanaan dan hal yang 

dinilai adalah hasil atau prosesnya itu sendiri dalam rangka pengambilan keputusan. 

Evaluasi dapat digunakan untuk memeriksa tingkat keberhasilan program berkaitan 

dengan lingkungan program dengan suatu ”judgement” apakah program diteruskan, 

ditunda, ditingkatkan, dikembangkan, diterima, atau ditolak.36 

Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu 

mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian 

 
36Agustanico Dwi Muryadi, “Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi”, Jurnal 

Ilmiah Penjas, Vol.3, No.1 (2017), h.4  
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pembinaan yang  tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat 

terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil  

evaluasi  program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak  lanjut 

dari program yang sedang atau telah dilaksanakan Evaluasi program merupakan 

proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi kriteria yang kuat untuk menentukan 

nilai program yang dievaluasi (keberhargaan atau manfaatnya) berdasarkan kriteria 

tadi. Evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu 

yang berharga dan bernilai dari suatu objek. 

Kemudian Umar  standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan 

tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu; (a)Utility (manfaat) Hasil 

evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas 

program yang sedang berjalan.(b) Accuracy (akurat) Informasi atas hasil evaluasi 

hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi.(c) Feasibility (layak) Hendaknya 

proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak.37 

Evaluasi program berfungsi membantu mengontrol pelaksanaan program 

agar dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari pelaksanaan 

program. Evaluasi juga menjawab pertanyaan sejauhmana program berhasil 

mencapai tujuan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan 

apakah program diberhentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki. Selain itu evaluasi 

program berfungsi untuk mengukur seberapa jauh atau seberapa besar kemajuan 

atau perkembangan program yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan 

 
37Supiadi, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada E-

Warong di Desa Harus Kab. Tabalong, Japb, vol.3, No.2 (2020), h. 675 
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yang telah dirumuskan. Tolak ukur dari target adalah tujuan yang sudah dirumuskan 

dalam tahap perencanaan program. Fungsi evaluasi program adalah untuk 

mengumpulkan informasi yang valid secara ilmiah dengan cara melakukan 

identifikasi terhadap pelaksanaan program sehingga indikator keberhasilan 

program dapat terukur secara signifikan untuk menentukan kebijakan selanjutnya 

terhadap program yang telah dilaksanakan dan dievaluasi. evaluasi program 

berorientasi pada tujuan program yang akan dicapai dengan menggunakan kriteria, 

sistematik, rinci untuk mengukur keberhasilan program yang sesuai standar yang 

telah dibakukan dengan menggunakan prosedur yang sudah diuji secara cermat. 

Dengan demikian unsur yang pertama dalam evaluasi program adalah unsur tujuan 

program yang telah ditentukan sebelumnya.  

Arikunto dan Jabar (2009:18) mengatakan bahwa tujuan diadakannya 

evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan 

langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Ada tujuh elemen yang 

harus dilakukan menurut Brikerhoff dalam Arikunto dan Jabar, untuk pelaksanaan 

evaluasi, yaitu: 1) penentuan fokus yang akan dievaluasi (focusing the evaluation), 

2) penyusunan desain evaluasi (designing the evaluation), 3) pengumpulan 

informasi (collecting information), 4) analisis dan intepretasi informasi (analyzing 

and interpreting), 5) pembuatan laporang (reporting information), 6) pengelolaan 

evaluasi (managing evaluation), dan 7) evaluasi untuk evaluasi (evaluating 

evaluation). Tujuan evaluasi program seperti yang duraikan oleh Roswati (2008:66-

67) adalah sebagai berikut: 1) menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tindak 

lanjut suatu program di masa depan, 2) penundaan pengambilan keputusan, 3) 
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penggeseran tanggung jawab, 4) pembenaran/justifikasi program, 5) memenuhi 

kebutuhan akreditasi, 6) laporan akutansi untuk pendanaan, 7) menjawab atas 

permintaan pemberi tugas, informasi yang diperlukan, 8) membantu staf 

mengembangkan program, 9) mempelajari dampak/akibat yang tidak sesuai dengan 

rencana, 10) mengadakan usaha perbaikan bagi program yang sedang berjalan, 11) 

menilai manfaat dari program yang sedang berjalan, 12) memberikan masukan bagi 

program baru. 

Arikunto dan Jabar (2009:21) menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan 

adalah supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara 

keseluruhan. Supervisi sekolah yang diartikan sebagai evaluasi program dapat 

disama artikan dengan validasi lembaga dan akreditasi. Roswati (2008:66-67) 

memaparkan tentang manfaat dari evaluasi program: 1) memberikan masukan 

apakah suatu program dihentikan atau diteruskan, 2) memberitahukan prosedur 

mana yang perlu diperbaiki, 3) memberitahukan stategi, atau teknik yang perlu 

dihilangkan/diganti, 4) memberikan masukan apakah program yang sama dapat 

diterapkan di tempat lain, 5) memberikan masukan dana harus dialokasikan ke 

mana, 6) memberikan masukan apakah teori/pendekatan tentang program dapat 

diterima/ditolak.38 

  

 
38  Ashiong P. Munthe, “Pentingya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan:  Sebuah 

Pengantar, Pengertian, Tujuan Dan Manfaat”, Scholaria5 no.2, (2015): h.5 
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D. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  

Menurut Kementrian Sosial menjelaskan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap 

bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk 

membeli pangan di e-Warong Kube PKH/pedagang bahan pangan yang 

bekerjasama dengan Bank Himbara. Tujuan Program BPNT untuk mengurangi 

beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM 

secara tepat sasaran dan tepat waktu. 39 Program BPNT merupakan program 

pengganti dari Program Beras Sejahtera (Rastra) yang memiliki beberapa 

permasalahan..40 

Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang 

diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang 

disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya 

untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Pencairan dana 

bantuan sosial dapat dilakukan di eWarong atau agen yang telah bekerjasama 

dengan Bank.  Efektivitas program BPNT dapat diukur menggunakan beberapa 

indikator yaitu sebagai berikut : (1)Tepat Sasaran adalah upaya dalam melakukan 

penyaluran bantuan program BPNT, harus diberikan kepada peserta KPM sesuai 

dengan data yang ada, sehingga mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan 

 
39 Kementrian Sosial Republik Indonesia, “Bantuan Pangan Non Tunai”,  
40 Imal Alimah Akmal, “Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT) 

dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pra Sejahtera Kabupate Gowa Tahun 

2019”, skripsi. (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2020), h. 
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program.(2)Tepat Jumlah upaya dalam menyalurkan bantuan sosial, diperlukan 

kesesuaian jumlah bahan pangan yang telah ditentukan, dengan pelaksanaannya 

dilapangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.(3)Tepat Waktu 

adalah upaya dalam pendistribusian bahan pangan, harus diberikan dengan tepat 

waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga proses penyaluran 

bansos dapat berjalan secara efektif.(4) Tepat Kualitas adalah upaya dalam 

mendukung kesehatan peserta penerima manfaat, bahan pangan yang diberikan 

harus memiliki standar kualitas yang baik.(5)Tepat Administrasi adalah upaya 

dalam pelayanan proses administrasi bahan pangan, harus dilaksanakan sesuai 

dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga proses administrasi dalam 

penyaluran bantuan dapat berjalan lebih efisien.  Upaya meningkatkan efektivitas 

dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta untuk mendorong keuangan 

inklusif, Presiden Republik Indonesia (RI) memberikan arahan agar bantuan sosial 

dan subsidi disalurkan secara non tunai. 

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai 

berikut: Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian 

kebutuhan pangan;(a) Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM; (b) 

Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan Bantuan  Pangan bagi  

KPM;(c) Memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam 
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memenuhi kebutuhan pangan;(d) Mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). 41 

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai adalah sebagai berikut:  

Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; meningkatnya transaksi non 

tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT ); meningkatnya akses 

masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan 

ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI); 

meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial; meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. 42 

Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp.110.000,-/ K P M / bulan. 

Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan 

beras dan/atau telur di e- warong. Pagu Penerima Bantuan Pangan Kota merupakan 

jumlah KPM Bantuan Pangan Non Tunai di setiap kota. Pagu Bantuan Pangan Non 

Tunai untuk setiap kota ditetapkan oleh Menteri Sosial pada waktu penetapan pagu 

provinsi. 

Raskin/Rastra kinipun telah bertransformasi menjadi Program Bantuan 

Sosial Pangan (Bansos Pangan) yang terdiri dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera 

(Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kebijakan program ini 

pun terus berubah-ubah sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan, tentunya guna 

 
41Trino Ikhsan, dkk, Hubungan Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan 

Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Aceh Barat Daya, Jurnal Fisip Unsyiah, vol.4, No.2, (2019), 

h. 4 
42 Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019 
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pencapaian yang lebih baik dari waktu kewaktu.43Adanya Program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) diharapkan mampu memperbaiki pelayanan dalam pemberian 

bantuan kepada masyarakat miskin dengan tujuan penyaluran bantuan subsisi 

pangan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.44 

E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan secara umum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (basic needs) berupa sandang, 

pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan menurut kamus bahasa 

Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan 

selamat. Menurut Purwana dalam jurnal yang ditulis oleh Astuti, dkk yang berjudul 

Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Banjarmasin Selatan mengatakan 

bahwa kata sejahtera berasal dari kata sansekerta “catera” yang berarti payung. 

Dalam kontes kesejahteraan catera mempunyai makna orang yang sejahtera ialah 

orang yang mempunyai kehidupan bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, 

kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram secara lahir dan batin.45 Walter 

A. Fridlander Mendefenisikan Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir 

dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu 

individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang 

 
43 Yusup Rachmat Hidayat, Distribusi Beras Bulog pasca Bansos Rastra dan Bantuan 

Pangan Non Tunai, Jurnal Logistik Indonesia, vol.2, No.2 (2018), h.5 
44Dionita Putri Anwar, dkk., Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 

Dinas Sosial dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kota Batu, Jurnal Respon Publik, vol.14, No.3 

(2020), h.2 

45 Astuti, dkk, “ Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin 

Selatan”, Jurnal Pendidikan Geografi4 no. 2 (2017): h. 22. 
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memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial yang dapat 

memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara 

penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-

kebutuhan keluarga dan masyarakat. Defenisi di atas menjelaskan bahwa: Pertama 

Konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu sistem atau “organized system” yang 

berintikan lembaga-lembaga dan pelayanan sosial. Kedua, Tujuan sistem tersebut 

adalah untuk mencapai tingkat kehidupan yang sejahtera dalam arti tingkat 

kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi-relasi sosial 

dengan lingkungannya. Ketiga tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara, 

meningkatkan kemampuan individu baik dalam memecahkan masalahnya maupun 

dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai lembaga yang 

memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

kesehatan, standar kehidupannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial 

baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan 

masyarakat terpenuhi. Mendefenisikan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-

kegiatan terorganisir dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial 

melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, 

penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-

hubungan sosial . Menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Kesejahteraan 

adalah suatu kondisi atau keadaan sejahtera baik fisik,mental maupun sosial, dan 

tidak hanya perbaikan-perbaikan penyakit sosial tertentu saja. Kemudian pengertian 

ini disempurnakan menjadi suatu kegiatan terorganisir dengan tujuan membantu 
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penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial 

mereka. Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai 

padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat 

indikator yaitu: rasa aman (security), kesejahteraan (welfare), kebebasan (freedom), 

dan jati diri (identity). Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk 

melihat tingkat kesejahetraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, 

kebebasan dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya (Rosni, 2017: 

57). 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 

masyarakat tersebut. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan 

kebutuhan, orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang 

suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tentram dan batinnya 

terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya, ia terlepas dari kemiskinan 

yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam. 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang 

keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan 

masyarakat. Menurut Sen Pressmen kesejahteraan masyarakat adalah jumlah dari 

pilihan yang dipunyai masyarakat dan kebebasan untuk memilih diantara pilihan-

pilihan tesebut dan akan memaksimum apabila mayarakat dapat membaca, makan 

dan memberikan hak suaranya. 
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Titik ukur dari kesejahteraan diukur melalui kesehatan, keadaan ekonomi, 

kebahagiaan, dan kualitas hidup. 46  Meskipun ada beberapa tolak ukur dari 

kesejahteraan, namun materi adalah hal utama jika berbicara tentang kesejahteraan, 

karena semakin tinggi produktifitas maka pendapatan yang akan dihasilkan 

semakin tinggi.47 Menurut Prabawa (1988) kesejahteraan sering diartikan secara 

luas yaitu sebagai kemakmuran, kebahagiaan, dan kualitas hidup manusia baik pada 

tingkat individu atau kelompok keluarga dan masyarakat. Keadaan sejahtera dapat 

ditunjukkan oleh kemampuan mengupayakan sumber daya keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dianggap pentig dalam kehidupan 

berkeluarga. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga Negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Adapun pengertian 

mengenai kesejahteraan keluarga di Indonesia oleh pemerintah selama ini 

dikelompokkan kedalam dua tipe (Suyoto, 2004) yaitu pertama, tipe keluarga pra-

sejahtera adalah keluarga yang masih mengalami kesulitan untuk memnuhi 

kebutuhan dasar hidupnya berupa sandang, pangan, dan papan. Kedua, Tipe 

Keluarga Sejahtera. Keluarga sejahtera identik dengan keluarga yang anaknya dua 

atau tiga, mampu menempuh pendidikan secara layak, memiliki penghasilan tetap, 

 
46 Astriana Widyastuti, “ Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat 

Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa tengah Tahun 2009”, Economics 

Development Anlysis Journal1 no.1 (2012): h. 2. 

47 Astrian Widyastuti, Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat 

Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa tengah Tahun 2009”, h. 4. 
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sudah menaruh perhatian terhadap masalah kesehatan lingkungan, tidak rentan 

terhadap penyakit, mempunyai tempat tinggal dan tidak perlu mendapat bantuan 

sandang dan pangan. 48  Dengan demikian kesejahteraan adalah terpenuhinya 

seluruh kebutuhan baik barang maupun jasa dalam memenuhi kebutuhan keluarga. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membagi 

kriteria keluarga sejahtera dalam tiga tahapan yakni tahapan Keluarga Pra Sejahtera 

(KPS), Keluarga Sejahtera 1 (KS 1), dan Keluarga Sejahtera (KS).49  

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 

classical utilitarium, neoclassical welfare theory, dan new contraction approach. 

Classical utilitarian menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang 

dapat diukur dan bertambah, diikur melalui kuantitatif. Pareto optimum 

didefenisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu realokasi 

input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan 

sedikitnya satu orang atau lebih buruk. New contraction approach menekankan 

pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam 

hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan 

seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam 

kehidupannya. 50  Untuk mengukur kesejahteraan ada dua pendekatan yang 

 
48 Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar 

Kabupaten Batubara” Jurnal Geografi, Vol.9 No.1 (2017), h.58 

49 Astuti, dkk, “ Pemetaan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Banjarmasin 

Selatan”, h.21. 

50 Ayu Andira, Ayu Andira, dkk, “ Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara   Kota Samarinda”, h. 

1443. 
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digunakan yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan Subyektif. Pendekatan 

obyektif ialah pendekatan dengan menghitung kemapuan kelarga dalam memnuhi 

kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan pengembangan dan kepedulian 

sosial. Sedangkan pendektan subyektif ialah pendektan melalui presepsi 

masyarakat tentang aspek kesejahteraan dengam mengukur tingkat kebahagiaan 

dan kepuasan yang dirasakan masyarakat.51 Dalam kehidupan memang akan terjadi 

perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau rezeki diantara pelaku ekonomi, karena 

hal tersebut merupakan sunnatullah. Kondisi inilah yang secara religius akan 

menciptakan mekanisme ekonomi, bagi siapa mempunyai kelebihan rezki yang di 

berikan allah SWT menolong saudara/individu yang mempunyai kekurangan rezki 

atau harta, secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spritual di 

dalam pemiliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar 

belakangnya karena ketidakseimbangan kekayaan adalah hal yang mendasari 

hampir semua konflik individu maupun sosial. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa 

adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam 

mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari 

menterjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, 

sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat membumi untuk dapat 

mengalahkan setiap kepentingan pribadi.52 

 
51 Astuti, dkk, “Pemetaan Tingkat Kesejateraan keluarga di Kecamatan banjarmasin 

Selatan”, h. 22. 

52 Al-Mizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Al-

Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Vol.1 No.1 (2016), h.65  
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Indikator kesejahteraan dalam masyarakat itu sendiri menurut publikasi BPS, 

menyarankan tujuh komponen untuk mengukur tingat kesejahteraan yaitu: 

Produktivitas adalah salah satu ukuran perusahaan dalam mencapai tujuan. Hasil 

produktifitas dapat menghasilkan sejumlah pendapatan; Pendidikan adalah adalah 

prioritas utama untuk mengembangkan sumber daya manusia. Pendidikan menurut 

Rozanna Himaz dapat meningkatkan kesjahteraan dan dapat membuat orang keluar 

dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, Kesehatan dan Gizi, 

Ketenagakerjaan, Konsumsi, Perumahan dan lingkungan dan Sosial budaya. 

Peningkatan kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau lembaga sosial dan telah terencana secara profesional demi 

menciptakan individu atau masyarakat yang terpenuhi kebutuhan-kebutuhan 

dasarnya dan selanjutnya masyarakat atau individu dapat mengatasimasalah 

sosialnya sendiri. Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam adalah kesejahteraan secara 

menyeluruh, yaitu kesejahteraan secara material maupun secara spiritual. Konsep 

kesejahteraan dalam ekonomi islam tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi 

saja, tetapi juga mencakup nilai moral, spiritual, dan juga nilai sosial. Sehingga 

kesejahteraan berdasarkan islam mempunyai konsep yang lebih mendalam. Berikut 

ini adalah ayat yang menerangkan hubungan manusia dan sosial kaum mukmin di 

dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan, dan menjauhi dari segala 

kedzaliman. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial 

masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling 

bersaing dan bertentangan antar mereka. Adanya jaminan sosial dimasyarakat akan 

mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat, karena 
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Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal 

secara seimbang. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bentuk 

jaminan sosial pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya 

hubungan yang baik diantara pemerintah dan masyarakat, karena Islam tidak hanya 

mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini 

secara seimbang. 

Ayat-ayat Al-Qur’an yang memberikan penjelasan tentang kesejahteraan yaitu 

terdapat dalam QS Al-Nahl/16: 97. 

نْ ذكََرٍ اوَْ   وَلنََجْزِينََّهُمْ اجَْرَهُمْ بِاحَْسَنِ مَا كَانوُْا يعَْمَلوُْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِِّ
 نَ انُْثٰى وَهوَُ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْيِينََّهٗ حَيٰوةً طَيِِّبَةًًۚ

 

Terjemahnya: 

“Barangsiapa yang  mengerjakan  amal saleh, baik laki-laki maupun  

perempuan  dalam  Keadaan  beriman, Maka  Sesungguhnya  akan Kami 

berikan  kepadanya   kehidupan  yang  baik, dan  Sesungguhnya  akan  Kami  

beri Balasan  kepada  mereka  dengan  pahala  yang  lebih baik  dari  apa  

yang   telah  mereka  kerjakan”.53 

 

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa  laki-laki  dan  perempuan  dalam  

Islam  mendapat  pahala  yang   sama  dan  bahwa  amal  saleh harus  disertai  iman. 

Kesejahteraan   merupakan  jaminan  atau  janji dari  Allah Swt  yang diberikan 

kepada laki-laki  ataupun perempuan yang beriman  kepadaNya. Allah Swt  juga 

akan  membalas berbagai amal perbuatan baik orang orang   yang  bersabar dengan  

pahala yang  lebih baik dari amalnya. Kehidupan  yang  baik  adalah  kehidupan 

 
53 Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemah, h. 278 
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yang  bahagia, santai, dan  puas  dengan  rezeki  yang halal, termasuk  didalamnya  

mencakup  seluruh  bentuk  ketenangan  apapun  dan  bagaimanapun   bentuknya.54 

Ayat lain yang menjelaskan tentang kesejahteraan adalah QS. Al-

Baqarah/2:126. 

◆  ⧫⬧  ⧫  ◆ 
➔    ⬧⧫  ◆  

◆  ⬧    
⧫☺  ⧫  ⧫◆   

  ❑◆◆     
⧫⬧  ⧫◆  ⧫  ➔◼⧫⬧  ⬧ 
▪➔  ◼⬧  ◼  ⧫  

    ▪◆  ☺ 
   

Terjemahnya: 

“Dan (ingatlah), ketika  Ibrahim  berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri 

ini, negeri yang  aman sentosa, dan berikanlah rezki  dari buah-buahan  

kepada  penduduknya  yang  beriman diantara  mereka kepada Allah dan 

hari  kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang  yang  kafirpun  aku 

beri  kesenangan  sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka  

dan  Itulah seburuk-buruk tempat  kembali".55 

Maksud dari ayat tersebut adalah Kesejahteraan hanya diperoleh dengan 

penyerahan diri sepenuhnya   kepada  Allah Swt. Ajaran  Islam   mengajarkan juga 

tentang konsep   untuk  berbagi, membagi   nikmat, membagi  kebahagian dan 

ketenangan   tidak hanya   untuk   individu   namun  untuk  seluruh umat   manusia  

di seluruh  dunia.56 

 

 54 P. Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan dalam  Perspektif 

Islam”, h.8. 

55 Departemen Agama Republik Indonesia, Alqur’an dan Terjemah, h. 47. 

56 P. Pardomuan Siregar, “Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan dalam  Perspektif 

Islam”, h.10. 
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Kekuatan ekonomi industri dan perdagangan Kesejahteraan tidak mungkin 

diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan 

ekonomi berada pada sektor rill yaitu bagaimana memperkuat industri dan 

perdagangan. Sektor inilah yang menyerap tenaga kerja paling banyak dan menjadi 

inti dari ekonomi Islam. Islam menuntut pada pada umatnya untuk mewujudkan 

keislamannya dalam seluruh aspek kehidupannya. Sangatlah tidak masuk akal 

seorang muslim melakukan sholat lima waktu, lalu dalam kesempatan lain ia tidak 

mampu memberikan sebahagiaan kekayaannya untuk orang lain. Sehingga 

kesenjangan akan semakin menyempit walaupun tidak bisa dihilangkan sama 

sekali. Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling memberilah, 

maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang kaya membutuhkan yang 

miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan yang kaya. Meskipun pada 

kenyataannya ajaran Islam memberikan petunjuk-petunjuknya dalam beraktivitas 

ekonomi tetapi secara bangunan ilmu masih membutuhkan proses untuk menjadi 

mapan. Muncul dan berkembangnya ilmu ekonomi Islam ini turut memberikan 

alternatif pemecahan masalah yang berlarut-larut akibat dari mengusung ide atau 

gagasan kapitalisme maupun sosialisme yang mengalami kegagalan. Di sisi lain, 

ajaran Ekonomi Islam memang menuntut para pemeluknya untuk berlaku secara 

profesional yang dalam prosesnya menampilkan kerapian, kebenaran, ketertiban, 

dan keteraturan (Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, 2003). Tuntutan inilah yang 

mendorong untuk menunjukkan tentang bagaimana ekonomi  Islam memberikan 

alternatif dalam kejelasan konsep kesejahteraan tersebut. 
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Pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem ditribusi yaitu Suatu masyarakat 

tidak mungkin dikatakan sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. 

Dalam kehidupan memang akan terjadi perbedaan dan kesenjangan ekonomi atau 

rezeki diantara pelaku ekonomi, karena hal tersebut merupakan sunnatullah. 

Kondisi inilah yang secara religius akan menciptakan mekanisme ekonomi, bagi 

siapa mempunyai kelebihan rezki yang di berikan allah SWT menolong 

saudara/individu yang mempunyai kekurangan rezki atau harta, secara umum, 

Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spritual di dalam pemiliharaan 

keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena 

ketidakseimbangan kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik 

individu maupun sosial. Hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan 

pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep 

moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menterjemahkan konsep moral sebagai faktor 

endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat 

membumi untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi. Oleh karenanya, 

ciri dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya 

Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan (Sunarso Hs. dan Joh. Mardimin, 1996). 

Untuk memastikannya, para pendiri bangsa ini menegaskannya dalam Pasal 34 

tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dipelihara oleh Negara. Namun 

demikian, hingga saat ini kesejahteraan yang dicita-citakan belumlah tercapai 

bahkan masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakatnya maupun oleh 

pendiri bangsa ini. hal tersebut tergambar dari kehidupan masyarakat sehari-hari, 

pada hari ini masih banyak masyarakat meminta-minta dijalanan bahkan mereka 
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membawa buah hati untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kondisi inilah yang 

kemudian melahirkan konsep ketimpangan atau kesenjangan ditegah- tengah 

masyarakat bahkan efek dari itu semua menjadikan karakter yang tahan banting 

terhadap kepeduliannya kepada orang di sekitarnya. Demikian pula apabila yang 

memeuhi kebuthan dasar hanya sebagian masyarakat. Sistem ditribusi memegang 

peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Seiring dengan 

semangat umat Islam untuk berusaha menerapkan ajaran agamanya, munculah 

kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian yang berbasiskan Ekonomi 

Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat 

tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan Ekonomi syariah atau 

Ekonomi Islam. Meskipun belum semua meyakini akan keampuhannya dalam 

menyelesaikan masalah- masalah perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, 

dan berbagai masalah alam, namun paradigma ini memberikan pemahaman yang 

sempurna tentang alam semesta, yakni : langit, bumi, dan segala isinya termasuk 

manusia sebagai khalifah di dalamnya.57 Kesejahteraan adalah sebuah tata 

kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan 

rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat 

lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha 

pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri 

sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi. 

(Rambe, 2004: 40) Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil 

 
57 Al-Mizan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Al-

Maqdis (Jurnal Kajian Ekonomi Islam), Vol.1 No.1 (2016), h.65. 
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pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang 

meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan 

dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, 

peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, 

dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, 

memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan 

bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar 

yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan 

pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi 

dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas 

anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. 

Kesejahteraan adalah kondisi yang dialami seseorang dalam hidupnya, yang 

bebas dari kelaparan, ketakutan maupun kebodohan sehingga membuat hidupnya 

damai dan tenteram.  Kondisi tersebut merupakan impian dan harapan bagi setiap 

orang di muka bumi ini. Baik yang kaya maupun miskin. Bahkan setiap orang tua 

pasti mengharapkan kesejahteraan bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa 

kesejahteraan materi maupun spiritual. Orang tua selalu berusaha mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya dengan membanting tulang setiap harinya. Mereka 

melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dari berbagai 

macam gangguan dan bahaya yang  menghadapinya.Islam mengajarkan bahwa 

sisten ditribusi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin perputaran roda 

perekonomian sehingga perokonomian bisa dinikmati oleh semua masyarakat. 

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan 
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aktivitas terorganisir. Baik itu yang diselenggarakan oleh lembagalembaga 

pemerintah maupun swasta. Tujuannya adalah untuk mencegah, mengatasi atau 

memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam 

lingkungan masyarakat. Dan didalamnya terdapat peningkatan kualitas hidup 

individu, kelompok dan masyarakat. Penjelasan diatas mengandung pengertian 

bahwa masalah kesejahteraan sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa 

teroganisir secara jelas. 

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana orang 

dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara 

baik. Kesejahteraan sosial diartikan pula oleh Friedlander sebagai sistem yang 

terorganisasi dari pelayanan-pelayanan social. Dan institusi-institusi yang 

dirancang untuk mernbantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna 

mencapai standar hidup. Dan dirancang untuk agar mendapatkan kesehatan yang 

memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka 

dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan 

kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Dalam hal ini, kesejahteraan 

dapat dicapai melalui bantuan dari pelayananpelayanan sosial dan lembaga-

lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya 

agar terpenuhi kebutuhan keluarga sesuai dengan standar hidup di masyarakat. 
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F. Rerangka Pikir  

Kerangka pikir ialah pemahaman mendasari pemahaman lain, pemahaman 

mendasar mendasari setiap penelitian. Kerangka sering digunakan memfasilitasi 

penelitian, hal program bantuan pangan nontunai, program memberikan bantuan 

nontunai kekeluarga sangat miskin. Program Bantuan BPNT merupakan program 

digagas pemerintah meningkatkan gizi perekonomian Indonesia. Bantuan pangan 

nontunai melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Keuangan, pemerintah daerah. 

Program dievaluasi menentukan berhasilnya BPNT. hasil penilaian, Anda 

mengerti mengapa BPNT berhasil gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

melalui program. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

Tergantung jenisnya, penelitian bersifat kualitatif. Menurut Bogdan Biklen 

S, penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan tulisan perilaku orang diamati. Penelitian kualitatif mempelajari 

sesuatu perspektif alamiahnya, menafsirkannya, melihat fenomena cara dipahami 

manusia. kata lain, penelitian kualitatif melihat sisi dunia sebenarnya, menemukan 

bagaimana orang menanggapi hal-hal berkembang situasi menggambarkan 

kehidupan manusia.58 

Jenis penelitian ialah deskriptif–kualitatif, yaitu penelitian bertujuan 

mempelajari peristiwa berupa penilaian dilakukan subjek menghasilkan data 

deskriptif berasal informasi verbal beberapa orang dianggap lebih berpengetahuan, 

serta perilaku diamati objek. 

Lokasi penelitian dilakukan diKecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. 

Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian karena menurut pengamatan calon 

peneliti bantuan pangan non tunai masih belum sesuai tujuan masyarakat, sehingga 

calon peneliti tertarik melakukan penelitian dikabupaten Somba Opu Kabupaten 

Gowa. Daerah. 

 
58 Zul Asmi, dkk, Memahami Penelitian Kualitatif dalam Akuntansi, Akuntanbilitas XI, 

no 1 (2018), h. 161. 
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B. Pendekatan Penelitian  

Metode penelitian digunakan ialah metode deskriptif analitis. Artinya, 

penelitian memecahkan masalah berdasarkan fakta kenyataan ada, melihat masalah 

sebenarnya terjadi saat penelitian. Selain pendekatan deskriptif, analisis penelitian 

menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu melalui kajian jumlah penduduk miskin 

kesulitan mengakses kebutuhan gizi kesejahteraan sosial melalui program bantuan 

pangan non tunai Kementrian Sosial, dampaknya terhadap masyarakat diketahui. 

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian  

Data ialah semua informasi digunakan diolah kegiatan penelitian sehingga 

digunakan dasar pengambilan keputusan. Sumber data digunakan penelitian ialah 

data primer data sekunder. Data mentah berupa kata-kata, perilaku subjek, deskripsi 

ekspresi, sikap, pemahaman subjek dipelajari. Istilah digunakan subjek penelitian 

ialah orang dalam. Mengenai data mentah, peneliti melakukan wawancara langsung 

informan, informan penelitian.59 ialah : 

1. Kelurahan  : 

2. Agen Bantuan Pangan Non Tunai : 

3. Keluarga Penerima Manfaat:  

Data sekunder ialah data pendukung dipersecara langsung pemberi 

informasi, tetapi melalui dokumen buku kepustakaan melengkapi penelitian. 

 
59Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2008), h. 97. 
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Peneliti memperinformasi tentang bantuan pangan non tunai (BPNT) berbagai 

sumber tertulis tersedia penelitian, buku, jurnal ilmiah, website. 

D. Metode Pengumpulan Data  

 Observasi lapangan dilakukan melalui pengamatan langsung dilokasi 

penelitian. Sekaligus observasi dilakukan memperdalam data observasi telaah 

dokumen. Kemudian, metode wawancara digunakan penelitian terstruktur karena 

penulis telah menentukan terlebih dahulu pertanyaan pertanyaan diajukan. Metode 

wawancara dirancang memperdata mentah tentang bagaimana program bantuan 

pangan nontunai dievaluasi meningkatkan kesejahteraan konsep al-falah. Peneliti 

menggunakan metode dokumentasi sumber data digunakan pengujian, interpretasi, 

bahkan prediksi. Teknik analisis isi, yaitu segala teknik digunakan menarik 

kesimpulan berusaha menemukan ciri-ciri informasi, digunakan pengujian, 

interpretasi prediksi, dilakukan secara objektif sistematis. 

E. Instrumen Penelitian 

F. Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian ialah alat pengumpulan 

data.60 Instrumen penelitian dasarnya terlepas metode pengumpulan data. 

Jika metode pengumpulan datanya ialah wawancara mendalam, alat 

digunakan ialah pedoman wawancara terbuka/tidak terstruktur. Jika 

metode pengumpulan datanya ialah observasi/observasi, instrumennya 

ialah panduan observasi panduan observasi terbuka/tidak terstruktur. 

 
 60Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi; Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), h.68. 
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Begitu jika metode pengumpulan data berupa dokumen, maka alatnya ialah 

format library format dokumen. Alat pengumpulan data digunakan 

penelitian ialah:  

1. Peneliti,  

2. Daftar pertanyaan wawancara  

3. Handphone sebagai alat dokumentasi dan perekaman. 

4. Alat Tulis 

G. Tekhnik Pengelolaan Data dan Analisis Data 

Analisis data penting mengelola data terkumpul agar memiliki makna 

kegunaan pemecahan masalah memahami apakah penilaian Program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT) relevan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

diKecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

Analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif 

menganalisis data. Data dipermelalui wawancara informan dijelaskan secara rinci. 

Data wawancara penelitian merupakan sumber data utama menjadi bahan analisis 

data menjawab pertanyaan penelitian. 

Analisis data diawali wawancara mendalam informan. Setelah wawancara, 

peneliti memperhasil wawancara memutar ulang rekaman wawancara kemudian 

menuliskan kata-kata cocok rekaman. Setelah peneliti menuliskan hasil wawancara, 

reduksi data dilakukan secara abstrak, yaitu data sesuai latar belakang penelitian 

diambil data perlu diabaikan. 

H. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 
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Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan sesuatu selain data terkumpul 

memeriksa membandingkan data. Penelitian menggunakan berbagai sumber data 

menghasilkan data informasi akurat, sehingga cara pemanfaatan benar ialah 

menggunakan trigonometri. Triangulasi ialah teknik dirancang menjaga 

objektivitas validitas data membandingkan informasi data diperberbagai sumber 

sehingga data diperialah data valid.61 penelitian, triangulasi digunakan ialah: 

1. Triangulasi data  

Triangulasi data ialah eksplorasi kebenaran tertentu melalui berbagai 

metode sumber pengumpulan data. Misalnya, selain wawancara observasi, 

peneliti menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen pribadi, serta gambar 

foto. Masing-masing pendekatan menghasilkan bukti data berbeda, gilirannya 

memberikan wawasan berbeda tentang fenomena sedang dipelajari. 

Perbedaan sudut pandang menghasilkan keluasan pengetahuan 

memperkebenaran dipercaya. sehingga peneliti lebih mudah memahami 

fenomena dilokasi penelitian. 

2. Trigulasi Teori 

Teori triangulasi merupakan hasil akhir penelitian kualitatif berupa 

formulasi informasi. Informasi kemudian dibandingkan perspektif teoritis relevan 

hal mengevaluasi program bantuan pangan nontunai meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat konsep al-falah gambaran temuan. Teori triangulasi menambah 

kedalaman pengetahuan seorang peneliti jika mampu mampu menggali 

 
61Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2007), h. 78.  
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pengetahuan teoritis secara mendalam berdasarkan hasil analisis data telah 

diperoleh. Triangulasi teori menggunakan kombinasi dua lebih teori. karena itu, 

diperlukan desain penelitian pengumpulan data lebih lengkap memberikan hasil 

lebih komprehensif. triangulasi, peneliti mempelajari cara mengevaluasi program 

bantuan pangan nontunai.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu 

Kecamatan Somba Opu yang meliputi area seluas 28,09 Km2 .  Kecamatan 

Somba Opu berada dititik 5,4 km dari ibukota Kabupaten Gowa dan 4,9 dari ibukota 

Kecamatan Somba Opu. Secara administratif, batas Kelurahan Samata adalah :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar  

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar  

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga  

Adapun Visi dan Misi Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten 

Gowa. 

“Visi” 

Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Responsif, dan Berorientasi   

Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing 

Masyarakat. 

 

 

“Misi” 

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bidang pemerintahan, 

pembangunan, perekonomian, kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan 



63 
 

 
 

ketertiban serta Kesekretariatan, Meningkatkan keberdayaan masyarakat, 

Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga.62 

Tabel 4.1  

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2020 Kecamatan Somba  

Opu dalam Angka. 

 

 Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa warga Kecamatan Somba Opu adalah 

130,126 yang terdiri dari laki-laki 64,442 jiwa sedangkan perempuan 65,684 jiwa. 

Seluruh penduduk Kelurahan Samata terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) 

dengan jumlah sebanyak 28.002 KK.  

Tabel 4.2  

Keadaan jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu menurut golongan umur 

No Umur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin  Jumlah 

L P  

1 
O sampai 4 9328 8732 18060 

2 
5 sampai 9 8964 8573 17537 

3 
10 sampai14 8289 7663 15952 

4 
15 sampai 19 8731 8144 16875 

5 
20 sampai 24 8838 8621 17459 

 
62 Badan Pusat Statistik Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 202 

Jenis Kelamin  

Jumlah (Jiwa) Laki Laki (jiwa) Perempuan 

64,442 65,684 130,126 
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7 
25 sampai 29 7360 7524 14884 

8 
30 sampai 34 6718 7124 13842 

9 
35 sampai 39 6077 7000 13077 

10 
40 sampai 44 6606 6623 13229 

11 
45 sampai 49 5941 5570 11511 

12 
50 sampai 54 4418 4181 8599 

13 
55 sampai 59 2912 3218 6130 

14 
60 sampai 64 2015 2011 4026 

15 
65 sampai 70 1308 1626 2934 

16 
70 sampai 75 762 1128 1890 

 
75 keatas 664 1133 1797 

 
Jumlah  88931 88871 177802 

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 2020 Kecamatan Somba 

Opu dalam Angka. 

 

Dari tabel 4.2 menujukkan bahwa tingkat umur penduduk kecamatan 

Somba Opu merupakan penduduk produktif yang terlihat dari usia 15 sampai 60 

tahun yang berjumlah kurang lebih 119,632 orang. 

Ditinjau dari segi agama, seluruh masyarakat Kecamatan Somba Opu 

mayoritas beragama Islam. Perilaku masyarakat Kecamatan Somba Opu banyak 

diwarnai oleh suasana yang agamis, terbukti dengan adanyakegiatan keagamaan 

dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini dapat diketahuidari beberapa kegiatan 

rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan masyarakat , diantaranya salawatan 

ibu majelis taklim, tahlilan dan jum’at ibadah, Adapun dalam menjalankan rutinitas 
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keagamaan tidak lepas dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid 

Pembangunan sarana peribadatan di Kelurahan terdapat 107 masjid. Masyarakat 

memiliki kehidupan sosial budaya yang masih kental meskipun saat ini sudah 

berkembang menjadi maju dan modern, Hal ini lah yang menjadi karakter pembeda 

antara warga masyarakat lain. 

B. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

Evaluasi sebagai kegiatan investigasi yang sistematis tentang kebenaran 

atau keberhasilan suatu tujuan. evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai 

sesuatu berdasarkan kriteria atau standar objektif yang dievaluasi. Program Bantuan 

Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang diberikan oleh 

pemerintah yang disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik 

yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya. Tujuan 

evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang 

suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, 

dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil evaluasi yang 

difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil keputusan apakah 

dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga dipergunakan untuk 

kepentingan penyusunan program berikutnya maupun penyusunan kebijakan yang 

terkait dengan program. Evaluasi program berorientasi sekitar perhatian dari 

penentu kebijakan dari penyandang dana secara karakteristik memasukkan 

pertanyaan penyebab tentang program mana yang telah mencapai tujuan yang 

diinginkan. Fungsi evaluasi program adalah untuk mengumpulkan informasi yang 
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valid secara ilmiah dengan cara melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan 

program sehingga indikator keberhasilan program dapat terukur secara signifikan 

untuk menentukan kebijakan selanjutnya terhadap program yang telah dilaksanakan 

dan dievaluasi.  

evaluasi program berorientasi pada tujuan program yang akan dicapai 

dengan menggunakan kriteria, sistematik, rinci untuk mengukur keberhasilan 

program yang sesuai standar yang telah dibakukan dengan menggunakan prosedur 

yang sudah diuji secara cermat. evaluasi program berisikan kegiatan pengujian 

terhadap fakta atau kenyataan untuk mendapatkan bahan pengambilan keputusan. 

Evaluasi program juga merupakan aktivitas untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

atau pencapaian tujuan suatu program yang diperikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan perencanaan. Salah satu masalah yang dipunyai oleh 

manusia, yang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi 

permasalahannya dapat melibatkan ke seluruh aspek kehidupan manusia, tetapi 

sering tidak disadari kehadirannya sebagai masalah, ialah kemiskinan. Dalam 

kehidupan sehari-hari di masyarakat, kemiskinan adalah suatu yang nyata adanya, 

bagi mereka yang tergolong miskin, mereka sendiri merasakan dan menjalani 

kehidupan dalam kemiskinan tersebut. Kemiskinan itu akan lebih terasa lagi apabila 

mereka telah membandingkannya dengan kehidupan orang lain yang lebih tinggi 

tingkat kehidupannya. Selanjutnya, kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai 

kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti 

pangan, pakaian, papan sebagai tempat berteduh, Emil Salim menyatakan bahwa 

mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup 
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untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, 

tempat berteduh dan lain-lain. 

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektifitas ketetapan sasaran 

bantuan sosial, Kecamatan Somba Opu juga menjadi salah satu wilayah 

pelaksanaan Program BPNT di Kabupaten Gowa. Berdasarkan pada jumlah KPM 

per kecamatan di Kabupaten Gowa bisa di lihat di tabel berikut :  

  



68 
 

 
 

Tabel 4.3 

Jumlah KPM di Kabupaten Gowa 

No Kecamatan Jumlah KPM 

1. Pattalassang 395 

2. Bontomarannu 554 

3. Bontonompo 1304 

4. Bajeng Barat 601 

5. Bontolempangan  509 

6. Parangloe 458 

7. Parigi 211 

8. Tompo Bulu  968 

9. Tinggimoncong 351 

10. Manuju  547 

11. Bontonompo Selatan 1241 

12. Bungaya  499 

13. Tombolo Pao 768 

14. Pallangga 2034 
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15. Biringbulu 693 

16. Barombong 938 

17. Somba Opu 1132 

18. Bajeng 1541 

TOTAL 14744 

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Gowa 2019 

  Dari tabel 4.4 di atas dapat diketahui Kecamatan Somba opu menjadi 

salah satu dengan tingkat KPM yang tinggi yaitu sebanyak 1132 orang. Dilihat dari 

pernyataan tersebut, evaluasi bantuan sosial di Kecamatan Somba opu harus benar-

benar di efektifkan dan apakah sudah tepat sasaran, dengan alasan masih banyaknya 

masyarakat miskin di Kecamatan Somba Opu. Program Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) merupakan salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan di 

indonesia. Dari hal ini, Kecamatan Somba Opu untuk mensejahterakan masyarakat 

dengan ikut meminimalisir tingak kemiskinan di Indonesia. 

  



70 
 

 
 

 

Dari Pedoman Umum BPNT Tahun 2020 bahwa sosialisasi dan komunikasi 

program BPNT dirancanga untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, 

tersosialisakinya BPNT merupakan kunci kesuksesan program BPNT. 

 Agen Kelurahan Samata Kabupaten Somba Opu dalam wawancara 

mengatakan bahwa: 

“Jadi sebelum berakhir Rastra itu dan sebelum masuk BPNT, itu ada 

sosialisasi dulu, seperti apa model BPNT, apa itu BPNT, itu disosialisasikan dengan 

mengundang camat kemudian dari kepolisisan, kemudian dari lurah dan desa, 

kemudiaan teman-teman penyuluh sosial kecamatan dan TKSK di 18 Kecamatan, 

kita undang semua untuk menerima sosialisasi yang dilaksanakan dan disampaikan 

oleh Kementrian Sosial dan sosisalisasinya di Hotel Santika Makassar.” 

(Wawancara Tanggal 04 Februari 2021, Pukul 08.30). 

Evaluasi kebijakan program perlu dilakukan untuk dapat mengetahui 

seberapa jauh kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif sesuai 

dengan tujuan. Dalam wawancara bersama agen penyalur BPNT  yakni ibu hajrah 

mengungkapkan adanya sosialisasi  program bantuan pangan non tunai, hal ini di 

ketahui dari ibu Hajrah selaku agen penyalur bantuan sosial dalam wawancara 

mengatakan : 

“BPNT itu berupa sembako seperti Beras 10kg, telur 1 rak, Apel 5 biji itu 

diberikan kepada KPM tiap bulannya, langsung dari Dinas Sosial.” (Wawancara 

Tanggal 04 Februari 2021, Pukul 11.00) 

Secara umum agen penyalur bantuan sosial yakni ibu hajrah membantu 

mensosisalisasikan mengenai hal hal penting untuk mendukung kelancaran 

program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) beliau juga menjelaskan bahwa untuk 

pencairan bantuan itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk 

di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas Sosial, 
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kemudian Dinas Sosial menyampaikan kepada TKSK, Selanjutnya kepada Agen.   

Pengetahuan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sudah 

dipahami oleh masyarakat. Mereka mengatakan sosialisasi telah dilaksanakan di 

tingkat pemerintahan kemudian itu di sosialisasikan juga kepada Agen dan KPM di 

setiap kelurahan yang berada di Kecamatan Somba Opu. 

Berdasarkan uraian di atas mengenai pengetahuan dan sosialisasi program 

BPNT yang dilakukan oleh Tim Kordinasi Bantuan Sosial Kecamatan Somba Opu, 

sudah dilakukan kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Pemerintah 

Kecamatan dan Kelurahan, Agen dan KPM sebagai penerima bantuan sosial. Untuk 

hal tersebut Program BPNT sudah diketahui secara menyeluruh oleh semua 

stakeholders masyarakat Kecamatan Somba Opu. 
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Tabel 4.4 

Evaluasi pada masyarakat Kecamatan Somba Opu 

No Evaluasi  Penjelasan 

1 Pengetahuan  Program Bantuan Pangan Non 

Tunai(BPNT) dilakukan dan 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dan 

kepada stakeholder dengan Sosialisasi 

secara menyeluruh kepada masyarakat 

(Sumber : Hasil olahan peneliti, 2021) 

 

C. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep Al-Falah  

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan 

yang diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang 

disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada setiap bulannya, yang 

digunakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok seprti beras dan telur. 

Konsep Al-Falah dalam  Islam  sudah dapat dipahami  maksudnya dilihat  dari  

segala  sisi.  Bersifat  komprehensif  bagi  kelangsungan  kehidupan manusia.  

Ia  mencakup  kebahagiaan  spiritual,  ruhiyah,  badaniyah,  secara zahir dan 

batin. Seperti juga kebahagian dalam bidang politik, keamanan, ekonomi dan 

sosial dan selainnya. Adapun konsep al-falah selain dari Islam,cenderung sangat 
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bersifat  materialistik  tanpa  mengkaitkan  sisi  spiritualnya.  Kesenangan  

bersifat kenikmatan  jasadiyah  tanpa  dilihat  dari  sisi  maknawiyah.  Maka  

konsep al-falah hanya   bersifat   kebahagiaan   yang   lahiriah   yaitu   harta,   

menuruti   keinginan duniawiyah,   menikmati   fasilitas   dunia,   dan   

kebahagiaan   bersifat   prestise, kekuasaan dan selainnya. Kedua, bahwa 

kehidupan dunia ini dalam pandangan Islam tidak berhenti pada kematian. Ibu 

Asni dalam Wawancara nya mengatakan bahwa : 

“Iya ini termasuk sejahtera mi untuk materi karna aman mi beras dan telur 

buat keluarga” ( Wawancara Tanggal 06 Februari 2021, Pukul 13.00) 

 Al Falah adalah definisi kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang tentu 

berbeda dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang 

sekuler dan materialistikSeiring dengan semangat umat Islam untuk berusaha 

menerapkan ajaran agamanya, munculah kajian tentang kesejahteraan dalam 

perekonomian yang berbasiskan Ekonomi Islam. Paradigma ini menjelaskan 

bahwa kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai bila seluruh aktivitas 

manusia berlandaskan Ekonomi syariah atau Ekonomi Islam. Meskipun belum 

semua meyakini akan keampuhannya dalam menyelesaikan masalah- masalah 

perekonomian, sosial, politik, hukum, budaya, dan berbagai masalah alam, 

namun paradigma ini memberikan pemahaman yang sempurna tentang alam 

semesta, yakni : langit, bumi, dan segala isinya termasuk manusia sebagai 

khalifah di dalamnya.  

Dengan demikian hanya dengan tolong menolong dan saling 

memberilah, maka kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi, karena yang 

kaya membutuhkan yang miskin dan sebaliknya yang miskin membutuhkan 
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yang kaya. Untuk mengukur kesejahteraan ada dua pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan Subyektif. 

Pendekatan obyektif ialah pendekatan dengan menghitung kemapuan 

kelarga dalam memnuhi kebutuhan dasar, kebutuhan sosial, kebutuhan 

pengembangan dan kepedulian sosial. Sedangkan pendektan subyektif ialah 

pendektan melalui presepsi masyarakat tentang aspek kesejahteraan 

dengam mengukur tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan 

masyarakat. Dalam Wawancara bersama salah satu KPM mengatakan 

bahwa : 

“sejahtera dalam kebutuhan pokok alhamdulillah seperti beras dan telur 

buat anak-anak ji toh” (Wawancara Tanggal 06 Februari, Pukul 16.30) 

Kesejahteraan adalah kondisi yang dialami seseorang dalam hidupnya, 

yang bebas dari kelaparan, ketakutan maupun kebodohan sehingga 

membuat hidupnya damai dan tenteram.  Kondisi tersebut merupakan 

impian dan harapan bagi setiap orang di muka bumi ini. Baik yang kaya 

maupun miskin. Bahkan setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan 

bagi anak-anak dan keluarganya, baik itu berupa kesejahteraan materi 

maupun spiritual. Orang tua selalu berusaha mencukupi kebutuhan hidup 

keluarganya dengan membanting tulang setiap harinya. Mereka melakukan 

apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dari berbagai macam 

gangguan dan bahaya yang  menghadapinya. Islam mengajarkan bahwa 

sisten ditribusi yang baik adalah sistem yang mampu menjamin perputaran 

roda perekonomian sehingga perokonomian bisa dinikmati oleh semua 

masyarakat. kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisir 
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dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui 

pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, 

penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan 

hubungan-hubungan sosial 
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D. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Berbasisa Konsep Al-Falah 

dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 

Evaluasi kebijakan program perlu dilakukan untuk dapat mengetahui 

seberapa jauh kebijakan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif sesuai 

dengan tujuan. Adapun tujuan evaluasi adalah mengukur efek suatu program, bahan 

pertimbangan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program di masa 

yang akan datang, menilai kesesuian dan perubahan program Alasan memenuhi 

akuntabilitas.63 tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat 

dan obyektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses 

pelaksanaan program, dampak/hasil yang dicapai, efisiensi, serta pemanfaatan hasil 

evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu untuk mengambil 

keputusan apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Selain itu, juga 

dipergunakan untuk kepentingan penyusunan program berikutnya maupun 

penyusunan kebijakan yang terkait dengan program. 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan 

dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan 

menerima kit bantuan non tunai berupa kupon elektronik (e-voucher) dari Bank 

Penyalur. Besaran Bantuan  Pangan  Non  Tunai  adalah  Rp.200.000,-  per  KPM  

per bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak 

 

63 Syamsuddin, “Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Palu (Studi Kasus Perda 

Nomor 21 Tahun 1998 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Dan Praktik Tuna Susila Dalam 

Wilayah Kotamadya Palu)”, Jurnal Katalogis5 no. 12, (2017): h. 186. 
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dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan 

terakumulasi. KPM dapat menggunakan e- voucher tersebut untuk membeli beras 

serta bahan pangan lainnya seperti  telur,  sesuai  jumlah  dan  kualitas  yang  

diinginkan  di  e-waroeng.64 Program bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial 

untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok kepada 

keluarga penerima manfaat  yang mana bertujuan mensejahterakan masyarakat 

yang meneriman bantuan sosial. Allah berfirman dalam Q.S Al-Anfal/ 8:53: 

لِيْمٌْۙ بِا نَّ اللّٰه  ل مْ ي كُ مُغ ي ِرًا نِ   ذٰلِك   ا نَّ اللّٰه  س مِيْعٌ ع  ا بِا نْفسُِهِمْْۙ و  تهى يغُ ي ِرُوْا م  ا ع لٰى ق وْمٍ ح  ه  ةً ا نْع م   عْم 

Terjemahnya: 

“Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah 

suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum 

itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui,.” 65 

 

Makasud dari ayat tersebut adalah Allah memberikan nikmat-Nya kepada 

suatu kaum maka Allah tidak akan mencabutnya dari mereka sampai mereka sendiri 

mengubah perilaku mereka, yaitu dari iman, istikamah, dan mensyukuri nikmat 

menjadi kafir, durhaka, dan mengingkari nikmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar ucapan hamba-hamba-Nya lagi Maha Mengetahui perbuatan mereka, 

tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya. 

Konsep Al-Falah atau Kesejahteraan yaitu ditandai dengan keberhasilan 

mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperoleh segala hal yang 

 
64 Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gowa 2020, h.53 
65 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan ( Semarang: PT. Karya Toha Putra, 

2010). 
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menyebabkan kehidupan baik secara kesehatan dan ekonomi. Dalam wawancara 

bersama KPM Kelurahan samata ibu Syamsiati mengatakan bahwa:  

“iye sejahtera kan terbantumi setiap bulannya dapatki sembako, 

lumayan toh untuk mengurangi krisis ekonomi hehe.” (Wawancara Tanggal 

05 Februari 2021, Pukul 09.30). 

Mengenai dampak yang dirasakan oleh KPM ini juga diungkapkan oleh 

Asri KPM Kelurahan Katangka. Ia mengungkapkan bahwan program BPNT ini 

masyarakat yang kurang mampu bisa bisa terbantu dalam pemenuhan kebutuhan 

rumah tangga dan membantu kesejahteraan keluarga, yang mengatakan bahwa: 

“Iya bisa membantu meringankan, misalnya dalam rumah tangga 

begitu, kita dikasih beras 10kg, telur 1 rak, apel 5 biji, alhamdulillah bisa 

mensejahterakan keluarga.” (Wawancara Tanggal 05 Februari 2021, Pukul 

13.30).  

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dengan adanya program BPNT, 

masyarakat mudah untuk mendapatkan bantuan pangan dan terbantu dalam 

memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Kesejahteraan sosial atau utilitas 

(kebaikan bersama) ialah konsep yang mencakup aktivitas masyarakat, oleh karena 

itu pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial kepada seluruh masyarakat yang sangat 

membutuhkan. Evaluasi program perlu dilakukan untuk dapat mengetahui seberapa 

jauh program bantaun sosial memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan. 

Adapaun kendala-kendala yang terjadi pada saat penyaluran bantuan sosial. 

Dan Tim Koordinasi Bansos dalam Wawancara mengatakan bahwa: 

”itu ji biasa mesin EDC error, KPM tidak masuk saldo bagiannya 

toh.” ( Wawanacara Tanggal 06 Februari 2021, Pukul 10.00). 

Fasilitas yang digunakan saat penyaluran itu sudah ada dan disediakan oleh 

BNI, yaitu berupa mesin EDC dan kartu ATM/KKS yang mana seringkali menjadi 
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kendala adalah hilangnya jaringan pada mesin EDC pada saat penyaluran dan 

beberap kartu ATM KPM yang harus diganti. Adapun untuk proses 

koordinasi/pendamping BPNT sudah melaksanakan tugas dan fungsinya 

dilapangan dengan baik, baik itu dalam proses verifikasi data, sosialisasi, 

pendampingan maupun pemantuan pada saat proses penyaluran BPNT di setiap 

kelurahan di Kecamatan Somba Opu. 

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat mensejahterakan masyarakat 

dalam mendapatkan bahan pangan yang dijadikan sebagai kebutuhan pokok untuk 

kehidupan sehari-harinya. Selain memudahkan masyarakat dalam pemenuhan 

kebutuhan pangan, Program BPNT juga memberikan peluang kepada masyarakat 

untuk tetap hidup karena tujuan BPNT adalah pemenuhan gizi seimbang kepada 

KPM, dengan memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur yang berkualitas 

yang merupakan kesejahteraan duniawi, kesejahteraan akhirat yang berlandaskan 

iman dan ibadah yang merupakan investasi untuk kehidupan akhirat yang mana jika 

tercapai kesejahteraan duniawi yang berupa gizi seimbang akan tercapai 

kesejehateraan akhirat. Memang  harus  diakui  bahwa  konsep al-falah dan  

kebahagiaan  bukan sesuatu  yang  mudah  untuk  dipahami  dan  diukur.  Akan  

tetapi  seluruh  ilmuan sepakat   bahwa   tujuan   semua   amal   manusia   baik   di   

tingkat   pribadi   atau masyarakat   adalah   untuk   mencapai   kesejahteraan   dan   

kebahagian. 
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Tabel 4.5 

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Konsep Al-

falah pada Masyarakat Kecamatan Somba Opu 

No.  Evaluasi Penjelasan 

1 Bantuan Pangan Non Tunai  Program Bantuan sosial, tata 

cara dan pelaksanaan telah 

diatur oleh Kementrian Sosial. 

Pada masyarakat masih 

terkendala dalam penyaluran 

bantuan seperti jaringan pada 

mesin EDC dan Kartu keluarga 

penerima manfaat. 

2 Konsep Al-Falah Konsep Kesejahteraan dunia 

yang dipahami lebih kepada 

pemenuhan kebutuhan pangan 

dan gizi seimbang. Sedangkan, 

iman dan ibadah yang menjadi 

sumber kesejateraan masyrakat 

dalam mencapai akhirat 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan telah diuraikan bab sebelumnya, 

maka penelitian makalah menarik kesimpulan: 

1. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan 

Somba Opu sudah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan, hal ini 

dikarenakan indikator keberhasilan BPNT yakni tepat jumlah, tepat harga, 

tepat kualitas, tepat sasaran, dan tepat waktu yang sudah sepenuhnya 

tercapai walaupun belum maksimal, sehingga tetap berupaya mengentaskan 

kemiskinan untuk kemaslahatan. 

2. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hanya dapat mensejahterakan 

masyarakat dalam memenuhi gizi seimbang yang diperuntukkan kepada 

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu beras 10kg, telur 1 rak, dan Apel 

5 buah. Penyaluran Agen dipantau terus oleh koordinator Bansos.  

3. Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan 

Somba Opu yang berbasis konsep Al-Falah hanya memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat yang bersifat duniawi yang belum sejalan dengan konsep 

kesejahteraan akhirat namun masyarakat tetap berupaya mendapatkan 

berkah dari Allah SWT. 

 

B. Implikasi Penelitian  
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1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ialah bantuan diberikan 

pemerintah memberikan gizi lebih seimbang keRumah Tangga 

Penerima (KPM). Melalui evaluasi program diharapkan meringankan 

beban belanja publik. 

2. Konsep Al-Falah, konsep kesejahteraan, mengacu kesejahteraan dunia 

kesejahteraan akhirat. kesejahteraan dunia, masyarakat telah mencapai 

gizi seimbang, tetapi kesejahteraan akhirat masih signifikan, membuat 

kehidupan masyarakat lebih baik, terima kasih Tuhan telah menciptakan 

manusia kemaslahatan umat, ialah bukti komitmen hamba keSang 

Pencipta, kesetiaan. 

C. Saran 

Berdasarkan pembahasan kesimpulan telah diuraikan sebelumnya, peneliti 

hal memberikan saran penkemasyarakat kabupaten Zombaop upaya memahami 

tujuan bansos perlunya pemerintah meningkatkan sosialisasi. SOP agar informasi 

kebijakan dikomunikasikan secara efektif, jelas akurat, maka agen perlu melakukan 

penilaian perbaikan berkelanjutan memenuhi tujuan program BPNT. 
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MANUSKRIP 

 Bantuan Pangan Non Tunai atau (BPNT) adalah bantuan sosial pangan yang 

diberikan oleh pemerintah sebagai pengganti program Rastra/Raskin yang 

disalurkan secara non-tunai atau menggunakan kartu elektronik yang diberikan 

kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya, yang digunakan hanya 

untuk membeli bahan kebutuhan pokok seperti beras dan gula. Kesejahteraan sosial 

sebagai lembaga yang memberikan pelayanan pertolongan guna memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan kesehatan, standar kehidupannya untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan 

keluarga dan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Untuk itu peneliti bertujuan meneliti 

evaluasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) berbasis konsep al-falah dalam 

mensejahterakan masyarakat Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa . berkaitan 

dengan kasus di atas peneliti membuat pertanyaan terkait dengan informan untuk 

menunjang hasil penelitian. 

1. Apakah yang anda ketahui tentang Program BPNT ?  

2. Apakah proses sosialisasi/komunikasi dalam Program BPNT dilakukan 

secara jelas oleh Tim Kordinasi Bansos dan Pemerintah Setempat ?  

3. Apakah dalam proses penyaluran BPNT, semua fasilitas yang digunakan 

dapat mendukung berjalannya penyaluran tersebut ?  

4. Bagaimana proses pendampingan yang dilakukan oleh Tim Kordinasi 

Bansos setempat dalam mendampingi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)?  
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5. Apakah bentuk dukungan pemerintah setempat dan beberapa pihak 

lainnya terhadap adanya Program BPNT di Kecamatan Pallangga ?  

6. Apakah Sikap pelaksana terhadap pelayanan Program BPNT telah sesuai 

dengan kapasitas dan tugas yang di embannya ?  

7. Apakah program yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Bantuan Sosial 

telah sesuai dengan SOP/atau aturan yang ada ?  

8. Seperti apakah bentuk bantuan dari Program BPNT?  

9. Apakah jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat 

penerima/KPM sesuai dengan jumlah yang tertera pada PEDUM Program 

BPNT ?  

10. Apakah KPM dapat terbantu dalam mendapatkan kebutuhan pangan 

melalui Program BPNT ?  

11. Apakah masyarakat penerima/KPM mengalami peningkatan kualitas 

hidupnya sehari-hari ? 

  

 


