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ABSTRAK 

Nama  : Hasniar 

Nim  : 90100118042 

Judul skripsi :Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Nilai-

Nilai Dasar Ekonomi Islam (Studi pada PKH di Desa 

Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba) 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan 

menjelaskan bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari nilai-nilai dasar ekonomi 

Islam di Desa Kambuno. Jenis penelitian yang digunakan adalah. “Studi Kasus”. 

studi kasus adalah penelitian yang memfokuskan pada suatu kasus tertentu dengan 

tujuan agar dapat dianalisis dan diamati. Sumber data dalam penelitian ini adalah 

data primer berupa wawancara langsung dengan informan terkait dan data 

sekunder berupa daftar penerima bantuan PKH.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH jika dilihat 

dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu dari sudut tafakul tidak memberikan 

jaminan sosial kepada peserta PKH dari segi keadilan, belum sepenuhnya 

dilaksanakan, hal ini ditandai dengan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan 

PKH, serta keterlambatan pencairan. dana yang terkadang dialami oleh sebagian 

KPM, dan dilihat dari nilai tanggung jawab yang sudah berjalan dengan baik, hal 

ini ditandai dengan pendamping atau peserta PKH telah memenuhi hak dan 

kewajibannya. 

kata kunci: PKH, keadilan, tanggung jawab, tafakul (jaminan sosial). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Setiap negara berkembang mengalami permasalahan mengenai 

kesejahteraan bahkan berdirinya suatu Negara dengan tujuan untuk menciptakan 

kesejahteraan warga Negara tersebut, mulai dari metode yang dipakai, hukum 

yang berlaku serta pendekatan maupun kebijakan yang dipilih hal ini semua 

dilakukan untuk menggapai kesejahteraan (Purwana, 2014).  

Berdasarkan penjelasan tersebut diambil kesimpulan bahwa kesejahteraan 

masyarakat adalah tujuan dari setiap bangsa Hal ini  tertuang di pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh UUD 1945, tentang perekonomian 

nasional dan kesejahteraan Bab XIV pasal 33 (Republik Indonesia, Undang-

Undang Dasar 1945). 

Kesejahteraan adalah tujuan agama Islam, salah satunya pada aspek 

ekonomi dalam hal ini Allah telah mengungkapkan konsep kesejahteraan dalam 

QS Al-Jatsiyah /45:13. 

ُُ سَخهرَ لَكُمْ مها فِِ السهمٰوٰتِ وَمَا فِِ وَ  ْْ ًًا مِّ يعْ ََِ  ِِ َْْ ٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يعهتعَفَكهرُوْنَ ۗ   اْْ اِنه فِْ ذٰلِكَ َْ  

Terjemahnya: 

“ Dan dia telah mengarahkan untuk manusia apa yang di langit dan bumi 

semuanya (sebagai karunianya) sungguh yang demikian itu betul terdapat 

petunjuk (kuasa Allah) bagi mereka yang senantiasa menggunakan 

akalnya”.(QS.Jasiyah/45:13).



2 

 

 

QS Al-Jatsiyah ayat 13 menjelaskan bahwa Allah telah menyerahkan yang 

ada dilangit maupun dibumi sebagai karunia Allah kepada manusia dan sebagai 

sarana untuk merasakan kesejahteraan oleh karena itu manusia dituntut selalu 

mengunakan akal pikirannya dan berupaya mengunakannya dengan baik agar 

kesejahteraan bisa dicapai pada diri manusia (Lajnah Pentashihan Mushaf al-

Qur‟an, 2012). 

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten yang mengalami 

masalah kesejahteraan (kemiskinan). Menurut badan pusat statistika penduduk 

miskin di kabupaten Bulukumba pada maret 2020 mengalami penurunan jika 

dibandingkan pada tahun sebelumnya. Penduduk miskin tahun 2020 sebanyak 

7,10% sedangkan pada maret 2019 sebanyak 0,16 %. jumlah total penduduk 

miskin pada pada maret 2020 adalah 30,00 jiwa jumlah ini mengalami penurunan 

jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,49 jiwa hal ini 

menunjukkan terjadi penurunan 0,49 jiwa (Bulukumba, 2021). Ada beberapa 

hambatan yang dialami dalam peningkatan kesejahteraan di  Bulukumba seperti 

seperti minimnya fasilitas publik, kualitas SDM yang rendah, potensi wilayah 

serta kondisi perekonomian (rusdiansyah, 2019).  

Pemerintah kabupaten Bulukumba berusaha untuk menyelesaikan masalah 

kemiskinan atau kurang sejahtera melalui penerapan PKH. Program keluarga 

harapan (PKH) ialah jenis bantuan yang dikeluarkan pemerintah dengan ketentuan 

tertentu yang ditujukan kepada keluarga miskin (KM) dan sudah pasti sebagai 

keluarga penerima manfaat (KPM). di dunia internasional program ini lebih 

dikenal sebagai program perlindungan yang menyangkut kepentingan umum atau 
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di kenal dengan sebutan conditional cash transfers yang sudah terbukti 

menanggulan masalah kemiskinan (kementrian sosial, 2019). PKH (program 

keluarga harapan)  mulai  di laksanakan sejak 2007.  Awalnya PKH di jalankan 

oleh  7 provinsi, 48 kabupaten/kota dan melayani 387.928 KSM namun seiring 

perkembangannya di tahun 2011 mengalami perkembangan dari 7 provinsi 

menjadi  25 provinsi 118 kabupaten/kota dan melayani 1,1 juta KSM (Zasri and 

dkk, 2020). 

Tujuan utama PKH ialah untuk menurungkan tingkat kemiskinan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada kelompok 

masyarakat miskin (Muhammad Daud, 2018). Adapun kaitan antara tujuan 

Program keluarga Harapan yakni disebut juga dengan Maqashid Syariah yaitu 

aturan umum dalam ajaran Islam yakni tujuan syariat Allah swt bagi umatnya  

untuk melindungi agama demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia 

(Direktorat jaminan sosial, 2017). 

Berdasarkan informasi awal yang saya terima dari pendamping PKH di 

desa Kambuno yakni implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang 

ada di desa Kambuno jika ditinjau dari implementasinya menurut nilai dasar 

ekonomi Islam dari segi keadilan banyak masyarakat penerima Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang sudah sejahtera dalam hal ini mampu memenuhi 

kebutuhannya akan tetapi sebagai peserta penerima dana Program Keluarga 

Harapan (PKH) yang sepantasnya untuk keluarga miskin. Keterlambatan 

tercairkannya dana bantuan bagi sebagian KPM  yang harusnya cair dengan 

penerima lainnya akan tetapi mengalami keterlambatan , total  bantuan  yang  cair 
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sudah jelas nominalnya untuk  setiap  anggota dalam satu keluarga. Akan  tetapi 

ini tidak seimbang dengan  anggota penerima  Program Keluarga Harapan (PKH) , 

sehingga  masih  banyak  masyarakat yang merasa menderita dan belum  

mendapatkan  bantuan  dana Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga  dapat 

dipahami bahwa prinsip  keadilan  sendiri  belum  sepenuhnya  terpenuh dan  

dilihat  dari  jaminan sosial (takaful) pengunaan dana yang belum sebanding 

antara (kebutuhan pokok dan non pokok). 

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka dari itu pihak 

peneliti kemudian tertarik untuk mengetahui seperti apa Implementasi Program 

Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari 

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam di desa Kambuno. Sehingga penelitian ini 

berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

(Studi pada PKH di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba)”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah batas dalam kepenulisan agar lebih jelas 

ruang lingkup yang diteliti. Karena itu penulis fokuskan pada penulisan skripsi 

ini adalah implementasi dari program keluarga harapan ditinjau dari nilai 

dasar ekonomi Islam pada masyarakat penerima manfaat PKH. 
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2. Deskripsi Fokus   

Deskripsi fokus pada penelitian ini adalah implementasi dari program 

keluarga harapan (PKH) yang ada di desa Kambuno kecamatan Bulukumpa 

kabupaten Bulukumba. PKH ini merupakan suatu program perlindungan 

sosial berupa uang tunai yang di berikan kepada pihak-pihak yang ditentukan. 

Kriteria tersebut diantara anak SD sampai tingkat SMA yang belum 

menyelesaikan pendidikan, ibu hamil, lansia diatas 70 tahun keatas. PKH ini 

dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat baik dibidang pendidikan maupun kesehatan sedangkan Nilai 

dasar ekonomi Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keadilan, 

tanggung jawab dan tafakul ( jaminan sosial). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Pemaparan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, 

maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari nilai-nilai dasar 

ekonomi Islam yang ada di desa kambuno kecamatan Bulukumpa 

kabupaten Bulukumba ? 

D. Penelitian Terdahulu  

Kajian penelitian terdahulu dimaksud untuk menghindari masalah 

plagiasi dalam penelitian. penelitian terdahulu mengemukakan tema penelitian 

yang pernah sebelumnya dilakukan yang memiliki hubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 
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.  

1. penelitian  yang dilakukan  oleh  Stevianus  Laoh,  dkk. Pada tahun 2016 

yang berjudul Evaluasi Proses Bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota 

Manado. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode 

pemilihan sampel. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerima PKH 

yang ada  di kelurahan tersebut telah sesuai sasaran dilihat dari kriteria 

BPS dan kementrian sosial, namun penerima  tidak  melaksanakan 

tangungjawab sebagai penerima PKH serta dana yang diterima oleh 

peserta PKH digunakan dari tujuan PKH (Laoh and Dkk, 2016).  

Perbedaan penelitian yaitu pertama lokasi penelitiannya berbeda, 

kedua penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengetahui dan 

mengevaluasi proses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk memahami 

implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat menurut tinjauan nilai dasar ekonomi Islam. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Sofianto. Pada tahun 2020 yang 

berjudul  Implementasi program keluarga harapan (PKH) di provinsi jawa 

tengah. Metode yang digunakan adalah campuran dari kuantitatif dan 

kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH yang ada di 

Jawa Tengah jika ditinjau dari aspek prosedur dan manajerial berjalan 

baik, namun ketepatan sasaran penerima program keluarga harapan dinilai 

tidak  cocok . ditemukan data 21,54 % penerima PKH bukan kategori 
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penerima PKH  dan hanya 13,99% penerima PKH dikategorikan miskin 

dan 26,21% dikategorikan sangat miskin dan inilah yang harusnya sesuai 

sasaran dari PKH. PKH ini sangatlah membantu khususnya mereka yang 

menerima bantuan untuk keberlangsungan kehidupan mereka sedangkan 

jika yang tidak menerima bantuan ini menilai bahwa sasaran dari PKH 

tidaklah merata ( kuranng adil) (Arif Sofianto, 2020).  

Perbedaan penelitian ini yakni pertama beda lokasi penelitian, 

kedua penelitian sebelumnya tidak memperhatikan aspek ekonomi 

Islamnya sedangkan penelitian ini meninjau  implementasinya dari segi 

ekonomi Islam.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Depi Zahrawati dan Henni Muchtar 2018 

yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Nagar Malampah 

Kabupaten Pasaman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. 

Hasil penelitian Membuktikan bahwasanya program keluarga harapan 

telah beracukan pada aturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 hanya saja 

dari KPM itu sendiri masih ada yang belum menjalankan kewajiban 

sebagai penerima PKH seperti tidak mau mengikuti kegiatan posyandu 

bagi ibu yang sedang hamil dan anak usia 0 sampai 6 bulan, dana bantuan 

khusus anak tidak dipakai untuk keperluan pendidikan, enggan mengikuti 

P2K2 yang diadakan tiap bulan oleh pendamping. Adapun faktor 

pendukung dan penghambat implementasi program keluarga harapan bisa 

di nilai dari hubungan  yang baik antara pendamping dan peserta PKH, 
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sumber daya Nagari Malampah masih kurang seperti staff dan fasilitasnya 

(Zahrawati and Muchtar, 2018).  

Perbedaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan yakni 

penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai 

pelaksanaan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di 

Nagari Malampah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman serta 

memberikan gambaran mengenai faktor pendukung dan penghambat PKH 

di Nagari Malampah sedangkan penelitian yang akan dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari nilai-nilai dasar 

ekonomi Islam. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Chasanah, dkk pada tahun 2021. 

yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. 

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan  bahwa  implementasi  PKH  berdasarkan teori  George  C 

dan Edward  III yaitu  komunikasi, sumber daya, disposisi  dan  struktur  

birokrasi sedangkan pelaksanaan PKH di Adaptasi Kebiasaan Baru 

(AKB) mengalami perubahan yakni mulai dari segi komunikasi yang 

dilakukan, sosialisasi dengan via Zoom maupun dengan kordinator 

kecamatan untuk memperkecil kemungkinan kerumunan. Akan tetapi ini 

tidak efektif dan efisien olehnya  Koordinator Program Keluarga Harapan 
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(PKH) melakukan perubahan dengan strategi pembagian zona daerah 

(Chasanah and dkk, 2021).  

Perbedaan penelitian ini yakni pada penelitian ini teori yang 

digunakan adalah George C dan Edward  III sedangkan pada penelitian 

teori yang digunakan adalah teori imam Al-Ghazali tentang kesejahteraan.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Handani, dkk (2019) yang berjudul  

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka 

Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bungo. Adapun 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan mplementasi dari PKH 

(program keluarga harapan)  yang ada dikabupaten Bungo bisa dikatakan 

belum efektif dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi 

masyarakat, hal ini dilihat  dari  penyaluran dana yang belum merata dan 

ketidakadialan dalam penentuan peserta penerima PKH (Handani and 

dkk, 2019).  

Perbedaan penelitian ini yakni pada penelitian ini bertujuan untuk 

menentukan implementasi Keluarga Harapan (PKH) dalam hal 

pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bungo sedangkan 

pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengetahui  

implementasi  program  keluarga  harapan  (PKH) dalam meningkatkan 

kesejahteraan  masyarakat ditinjau dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam di 

desa Kambuno,  
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6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Mustika Hasna (2020) yang 

berjudul Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga 

Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Adapun metode 

yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif  deskriptif. 

Hasil penelitian ini membuktikan mengenai pelaksanaan PKH yang 

berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu taraf 

pendidikan, partisipasi sekolah dan kualitas kesehatan meningkat, bahan 

pembelajaran dikerjakan via daring dengan cara menyajikan pembuatan 

group, pengiriman materi, Tanya jawab, sosialisasi terkait PKH dan 

pendamping memberi pertanyaan rebutan kepada peserta (Hasna and dkk, 

2020).  

Perbedaan penelitian ini yakni pada Penelitian ini mempelajari 

tentang akibat jika pelaksanaan PKH dilakukan secara daring seperti 

pelatihan Family Development Sessioni (FDS) secara online bagi 

penerima PKH sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan  bertujuan 

untuk mengetahui implementasi dari program keluarga harapan (PKH) 

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari nilai-nilai 

dasar ekonomi Islam.  

7. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Aeda dan Riadul Jannah pada 

tahun 2022 yang berjudul Implementasi dan Efektivitas Program 

Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni  
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program keluarga harapan yang dilakukan di desa terkait sudah berjalan 

dengan baik hal ini dilihat dari variabel pengukuran efektivitas, yaitu 

ketepatan sasaran penerima, sosialisi program, tujuan program dan 

pengamatan  program. Sejak adanya program ini telah memberikan suatu 

perubahan yang terbukti membawa  perubahan kesejahteraan kepada 

keluarga penerima manfaat (Aeda and Jannah, 2022).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

yakni pada penelitian ini hanya berfokus pada implementasi dan 

efektivitas program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan 

fokusnya itu tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

akan tetapi ditinjau dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yakni dari sisi 

keadilan, tanggung jawab dan tafakul (jaminan sosial). 

8. Pada penelitian yang dilakukan oleh Slamet Agus Purwanto, dkk . Pada 

pada tahun 2013 yang berjudul implementasi kebijakan program keluarga 

harapan (PKH) dalam memutuskan rantai kemiskinan (kajian di 

kecamatan Mojosari kabupaten Mojokerto). Metode penelitian yang 

dipakai ialah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan 

bahwa umumnya implementasi PKH yang ada di kecamatan Mojosari 

sudah berjalan baik hal ini bisa diketahui dari setiap tingkatan 

pelaksanaan yang dilakukannya berjalan dengan baik.  Jika dilihat dari 

kondisi penerima PKH  telah memanfaatkan dananya untuk membantu 

masalah sosial seperti membantu biaya pendidikan anak, membantu biaya 
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kesehatan dan gizi ibu yang hamil, ibu nifas, dan anak dibawa 6 tahun 

serta menjelaskan kepada peserta PKH bahwa dana tersebut untuk  

pendidikan dan kesehatan (Purwanto, 2013).  

Perbedaan penelitian ini yakni pada penelitian ini membahas  

masalah kemiskinan sedangkan pada penelitian yang dilakukan yakni 

membahas masalah implementasi program keluarga harapan dalam 

meningkatkan kesejahteraan  

9. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad elwan, la Ode pada tahun 

2018 yang berjudul Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. Adapun metode penelitian 

yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan yang ada di 

kecamatan binongko kabupaten wakatobi mengalami banyak hambatan 

dan implementasinya belum berjalan baik seperti sosialisasi belum merata 

oleh karenanya tidak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, peserta 

penerima manfaat PKH yang didata tidak merata dikarenakan masyarakat 

tersebut banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut, pendamping 

tidak melakukan tugasnya dengan tepat dan dana yang diterima oleh 

RTSM kadang dipakai diluar ketetapan yang semestinya (elwan and 

Laode, 2018).  

Penelitian ini berbeda yakni penelitian ini menggunakan 

pendekatan teori implementasi kebijakan Daniel mazmanian dan Paul 
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Sabatier sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan  

pendekatan kesejahteraan oleh imam Al-Ghazali. 

10. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairul Ihsan Zakaria Rizki pada 

tahun 2021 yang berjudul implementasi program keluarga harapan dalam 

menanggulangi kemiskinan di kecamatan Dukuh seti kabupaten Pati. 

Metode   penelitian   menggunakan   jenis penelitian  kualitatif. Hasil 

penelitian menjelaskan pelaksanaan PKH di kecamatan  Dukuh seti belum 

dikatakan berhasil hal ini dapat dilihat dari belum  terealisasinya semua isi 

kebijakan PKH yang dilaksanakan dengan tujuan utama PKH. olehnya 

perlu diadakan penilaian kebijakan serta pemberian penghargaan kepada 

perseorangan (Rizqi, 2021).  

Perbedaan penelitian ini yakni pada penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan gambaran implementasi dan menanggulangi kemiskinan 

sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk 

memberikan gambaran implementasi PKH dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

E. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pokok pembahasan yang ada  pada rumusan masalah maka 

tujuan penelitian ini dilakukan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan implementasi program 

keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat ditinjau dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam di desa 

Kambuno kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. 

2. kegunaan Penelitian  

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan akan dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis  

1) Bagi peneliti baru, hendaknya dapat dijadikan sumber literatur untuk 

kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan. baik yang 

sifatnya melengkapi ataupun lanjutan. 

2) Dapat memperbanyak cara pandang bagi orang yang membaca  

khususnya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam 

tinjauan ekonomi Islam. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Bagi pemerintah  dengan adanya PKH ini. Kebijakan tentang peranan 

pemerintah terkait masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat 

miskin dapat diatasi. 

2) Bagi masyarakat Umum sebagai wadah pengetahuan bahwa Program 

Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang pemerintah keluarkan 

untuk membantu masyarakat dengan kategori ekonomi kebawah. 

3) Bagi penerima PKH, penelitian ini semoga jadi bahan pembelajaran 

khususnya untuk mengatasi masalah program keluarga harapan 

(PKH) yang sudah beroperasi 9 tahun. di desa Kambuno. 



 

15 

BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Implementasi  

1. Definisi implementasi  

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Online ( http://kbbi.kemdikbud.go.id)). Adapun menurut 

O‟Toole Implementasi adalah apa yang terjadi antara penentuan tujuan yang 

jelas pada pihak pemerintah untuk mengerjakan sesuatu atau berhenti 

mengerjakan sesuatu dan dampak utama dalam dunia aksi (Dinata firmansyah 

dan Fentiny Nugroho, 2021). 

Implementasi kebijakan yakni suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan, baik yang dilakukan oleh individu, lembaga pemerintah 

atau swasta dan difokuskan pada terlaksananya suatu program (Wahyu 

kurniawan dan Karjuni Dt Maani, 2019).  

B. Program Keluarga Harapan (PKH) 

1.  Pengertian Program Keluarga Harapan  

Program  Keluarga  Harapan  (PKH) ialah program yang berbasis 

perlindungan umum yang bersifat memberikan bantuan berupa uang tunai 

kepada  masyarakat  yang  dikategorikan kurang  mampu  selain itu program 

ini juga ditujukan untuk  mensejahterakan  rakyat  baik di bidang  Pendidikan  

dan Kesehatan (Nurul fahmi dan khairil anwar, 2020). PKH Diharapkan jadi 

sebuah program yang dapat mengatasi masalah kesejahteraan ekonomi 

masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan yang tepat (Sali Susiana, 2018). 
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2. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH 

Adapun dasar hukum dalam Pelaksanaan PKH antara lain:  

1. Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nomor 40 

Tahun 2004. 

2. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial. Nomor 11 Tahun 2009.   

3. Undang-Undang tentang Penanganan Fakir Miskin Nomor 13 Tahun 2011 

(Ady Ardyansah, 2018). 

4. kebijakan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai 

kepala Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. No:31/KEP 

/MENKO/-KESRA/IX/2007 mengenai "kelompok Pengendali Program 

Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007.  

5. Kebijakan Menteri Sosial Republik Indonesia mengenai " kelompok 

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 

Januari 2008 No. 02A/HUK/2008. 

6. kebijakan Gubernur mengenai “ kelompok Koordinasi Teknis Program 

Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD” . 

7. Kebijakan Bupati/Walikota mengenai “ kelompok Koordinasi Teknis 

Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD” (Yuni 

Aliyatul Rohmah, 2015). 
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3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

Tujuan umum PKH adalah untuk Memperkecil tanggungan 

pengeluaran keluarga miskin untuk waktu yang singkat serta 

menghentikan belenggu kemiskinan untuk waktu yang panjang (Syahputra 

Adisanjaya, 2017). Secara khusus tujuan PKH adalah sebagai berikut: 

a. Memperbaiki kualitas kesehatan KSM.  

b. Memperbaiki taraf pendidikan anak-anak KSM. 

c. Memperbaiki akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khusus bagi anak-anak KSM (Hilman, 2017). 

4. Jumlah pendapatan KPM  

Jumlah pendapatan KPM  Tahun 2020 dalam hitungan pertahun, 

antara lain: 

Tabel 2.1 Jumlah pendapatan KPM Tahun 2020 

Kategori Jumlah Anggaran 

pertahun 

Jumlah Anggaran Per 

Kategori 

Hamil/Nifas Rp. 3.000.000 Rp 750,000 

Anak Usia Dini 0 

s.d. 6 Tahun  

Rp. 3.000.000 Rp 750,000 

Pendidikan Anak 

SD/Sederajat 

Rp. 900.000,- Rp 225,000 

Pendidikan Anak 

SMP/Sederajat 

Rp. 1.500.000 Rp 375,000 
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Pendidikan Anak 

SMA/Sederajat 

Rp. 2.000.000,- Rp 500,000 

Penyandang 

Disabilitas berat 

Rp. 2.400.000 Rp 600,000 

Lanjut Usia Rp. 2.400.000,- Rp 600,000 

Sumber data : Pendamping PKH Desa Kambuno 

5. Sasaran Dan Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan  

Kriteria penerima PKH sebagai berikut: (Nurul Infitah, 2018). 

1. Kategori kesehatan, pada pasal 3 mencakup ibu yang sedang 

Hamil/menyusui, Anak berusia 0 (nol) sampai dengan usia 6 (enam) tahun.  

2. kategori pendidikan, pada pasal 3 mencakup Anak SD/MI, Anak 

SMP/MTS, Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib 

sekolah menegah atas. 

3. kategori kesejahteraan sosial pada Pasal 3 mencakup lansia 70 (tujuh 

puluh) tahun dan penyandang disabilitas berat. 

6. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)  

Tahapan pelaksanaan PKH diantaranya pendamping menetapkan  

keluarga yang berhak menerima bantuan selanjutnya akan diadakan 

sosialisasi terkait PKH kemudian diadakan pertemuan awal antara 

pendamping dengan peserta PKH setelah itu dibentuklah kelompok keluarga 

penerima manfaat oleh pendamping dan setiap penerimaan dana PKH akan 

diadakan pembaharuan data selanjutnya pendamping akan melakukan 
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penyaluran  bantuan  dan  pelaksanaan tanggungjawab mengenai pengunaan  

dana oleh peserta (Sri Sutjiatmi dan Farida Umaroh, 2019). 

7. Tata Cara Penyaluran Bantuan Sosial  

Tata cara penyaluran bantuan sosial secara non tunai mencakup 

pembukaan rekening bagi peserta PKH, kegiatan sosialisasi dan 

pembelajaran mengenai PKH, penyaluran KKS Kartu Keluarga Sejahtera, 

penyaluran bantuan dana PKH,  penarikan bantuan dana PKH, penyelesaian 

hasil penyaluran bantuan sosial serta pengamatan , penilaian dan melaporkan 

penyaluran bantuan PKH (Peraturan Menteri Sosial RI, 2018). 

8. Hak dan Kewajiban Peserta PKH  

Adapun hak peserta PKH adalah mendapatkan  bantuan berupa uang 

tunai dan pendampingan sosial sedangkan kewajiban KPM di bidang 

kesehatan yang harus dilakukan seperti mengikuti pemeriksaan kandungan 

bagi ibu yang hamil, melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu 

yang nifas, memeriksakan anak usia balita dan usia pra sekolah ke fasilitas 

kesehatan, di bidang pendidikan yaitu memasukan anaknya sekolah pada 

satuan pendidikan dan yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

Bila keluarga yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH tidak 

menjalankan kewajibannya  akan ada sanksi yang didapatkan berupa dana 

bantuan yang diterima di potong (Hasna, 2019). 
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C. Konsep Kesejahteraan 

1. Pengertian Kesejahteraan   

Kesejahteraan adalah kebebasan bagi setiap individu dari belenggu 

kemiskinan ketidaktahuan dan rasa khawatir sehingga mampu 

mendapatkan hidup yang bebas dari bahaya dan tenteram secara lahiria 

lahiria (Amirus Sodiq, 2015). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata sejahtera mengacu pada keadaan yang bebas dari bahaya, 

sejahtera, dan serba berkecukupan (Diah Mukminatul Hasimi, 2020). 

Undang- Undang No 13 tahun 1998 menjelaskan juga tentang arti 

kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan 

dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa 

keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir bathin yang 

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan 

jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga dan 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia 

sesuai dengan pancasila (Ifa Afida, 2020). 

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu situasi yang mengambarkan  

tercukupinya kebutuhan manusia yang dapat dilihat dari tempat tinggal 

yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya 

pendidikan dan kesehatan yang murah tetapi berkualitas atau situasi 

dimana setiap manusia mampu menggunakan pendapatannya dengan baik 

dan situasi dimana kebutuhan jasmani maupun rohani manusia terpenuhi 

(Dahliana, Sukmasari, 2020). 
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Kesejahteraan mempunyai kategori yang di dapatkan secara 

bertingkat dan berjalan sesuai urutannya Tahap 1 kebutuhan pokok (basic 

needs atau kebutuhan fisik terpenuhi (physioligical needs), Tahap 2 (safety 

needs) kebutuhan akan rasa aman yang terpenuhi,tahap 3 terpenuhinya 

(social needs) kebutuhan sosial, Tahap 4 terpenuhinya (esteem needs) 

kebutuhan akan pengakuan dan tahap 5 (self actualization needs kebutuhan 

aktualisasi diri yang terpenuhi (Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2017).  

Menurut BAPPENAS, kesejahteraan dapat dilihat berdasarkan 

presentasi perbandingan antara belanja rumah tangga yang dikeluarkan 

artinya jika pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih kecil atau sama 

dengan kebutuhan diluar pokok maka bisa diketahui bahwa masyarakat 

tersebut telah sejahtera (Novi Kadewi Sumbawat, 2020). 

Menurut Fahrudin dalam Mawarni untuk mencapai kehidupan  

sejahtera ada beberapa indikatornya yakni 1) kebutuhan pokok (sandang, 

pangan dan papan yang cukup. 2) terpenuhinya pendidikan sesuai dengan 

standar nasional. 3) setiap anak wajib belajar selama 12 Tahun dan 

maksimalnya  hingga sampai Perguruan Tinggi. 4) Masyarakat yang sehat 

akan jasmani dan rohani. 5) hubungan yang harmonis dengan lingkungan 

(Kahfi Septian Mawarni, 2019). 

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) membagi indikator kesejahteraan kedalam 5 (lima) tahapan 

tingkat kesejahteraan keluarga yaitu: 
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a) Tahap pra sejahtera, Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang 

belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti 

kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga 

berencana.  

b) Tahap sejahtera I, Keluarga sejahtera I adalah keluarga yang telah 

dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum secara minimal tetapi 

belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti 

kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan 

lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjamin kehidupan 

yang layak. Secara opersional mereka tampak tidak mampu memenuhi 

salah satu indikator diantaranya:  

1) Melaksanakan ibadah agama dan kepercayaan masing-masing. 

2) Paling kurang satu kali dalam seminggu makan 

daging/ikan/telur. 

3) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam satu 

tahun. 

4) Luas lantai rumah 8M2 untuk setiap penghuni rumah. 

5) Tiga bulan terkahir keluarga dalam keadaan sehat. 

6) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. 

7) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis 

latin. 
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8) Pasangan usia subur dengan 2 atau lebih menggunakan alat 

kontrasepsi. 

c) Tahap Sejahtera II, Secara operasional mereka tampak tidak mampu 

memenuhi salah satu indikator diantaranya :  

1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang 

maupun barang. 

3) Makan bersama paling kurang satu kali dalam seminggu untuk 

berkomunikasi. 

4) Mengikuti kegiatan masyarakat. 

5) Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV dan majalah.  

d. Tahap sejahtera III, Secara operasional mereka tampak tidak mampu 

memenuhi salah satu indikator diantaranya:  

1) Memberikan sumbangan materil secara teratur. 

2) Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. 

e. Tahap sejahtera III plus, Keluarga sejahtera III plus merupakan 

keluarga yang dapat memenuhi semua indikator dari keluarga para 

sejahtera, sejahtera I, sejahtera II, dan sejahtera III (Sitti Nikmah 

Marzuki, 2019). 

Menurut Amirus Sodiq adapun tujuan diselenggarakannya 

kesejahteraan sosial adalah: 

1. Meningkatnya taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan 

hidup. 
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2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai 

kemandirian. 

3. Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah 

dan menangani masalah kesejahteraan sosial. 

4. Menigkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggunjawab 

sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial secara melembaga dan berkelanjutan. 

5. Meningkatnya kualitas manajemen penyelenggaran 

kesejahteraan sosial (Sandi Andika & Safitri, 2021) 

2. Konsep Kesejahteraan dalam Islam 

Kesejahteraan menurut  ekonomi Islam adalah kesejahteraan yang 

sifatnya untuk semua baik kesejahteraan yang sifatnya material maupun 

spiritual (Diah Mukminatul Hasimi, 2020). Al Qur‟an telah menyinggung 

indikator kesejahteraan dalam QS. Al-Quraisy/106:3-4 yaitu : (Muhammad 

Robby Kaharudin, 2020). 

ذَا الْبعَيْتِ ﴿  ًْبُدُوا َْبه هَٰ ﴾٣فعَلْيعَ  

Terjemahnya: 

“hendaklah manusia memuja Tuhannya (pemilik) rumah inI (Ka„bah”. 

Memuja Allah sebagai pemilik rumah (ka‟bah) menjelaskan 

bahwasanya proses mensejahterakan masyarakat diawali dengan proses 

pembangunan akidah, olehnya sebelum masyarakat secara fisik, maka 

yang paling penting adalah masyarakat tersebut menjadikan Allah sebagai 

penolongnya dan memberikan dirinya kepada sang pencipta. 
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ًَمَهُمْ مِنْ جُ  ﴾٤وعٍ وَآمَْعَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿ الهذِي أَطْ  
Terjemahnya: 

“Yang telah menyerahkan makanan kepada mereka untuk 

menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari Rasa ke 

khawatiran”. 

Menghilangkan lapar, jika hal tersebut dapat dipenuhi maka kasus 

seperti pencucian uang, penipuan dan kasus kekerasan  serta perasaan gelisah 

yang ada pada manusia dapat dihilangkan akan tetapi Jika terjadi pencucian 

uang, penipuan dan kasus kekerasan, maka menyebabkan bahwa masyarakat 

tersebut belum sejahtera. 

Kesejahteraan menurut Islam juga diartikan sebagai kesejahteraan 

yang tidak hanya didunia melainkan akhirat , sebab manusia tidak akan hidup 

selamanya di dunia tetapi ia akan hidup kembali di alam lain setelah kematian 

(dunia akhirat). Terpenuhinya materi di dunia ditunjukkan dalam rangka 

untuk memperoleh kecukupan di akhirat kelak. Namun jika hal demikian 

tidak dapat di capai maka kesejahteraan diakhirat lebih di prioritaskan 

dikarenakan hal ini merupakan  suatu hal yang kekal dan lebih berharga jika 

di bandingkan kehidupan dunia yang hanya sementara (Ziauddin Sardar dan 

Muhammad Nafik H.R, 2016). 

Kebutuhan mendasar dalam ekonomi Islam ada 3, yang akan 

membawa manusia untuk selalu berusaha meningkatkan kesejahteraannya 

yang dikemukakan oleh Al-Gazali (Karim, 2014). 

1. Primer “Ad-Dharuriyyat” atau biasa disebut dengan kebutuhan 

mendasar yaitu kebutuhan untuk mempertahankan hidup, seperti 

kebutuhan pangan, sandang, perumahan atau papan dan semua 
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kebutuhan pokok yang tidak dapat dinilai dari kehidupan minimum. 

Akal atau intelektual, keturunan dan keluarga serta harta benda 

merupakan bagian dari aspek ini.  

2. Sekunder “Al-Hajiyat” adalah kebutuhan dalam upaya untuk 

menambah kebahagiaan hidup (agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta). Jadi yang membedakan dharuriyyah dengan hajiyyat adalah 

pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun demikian, 

keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta 

menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan.  

3. Tersier  

“Tahsiniyat” atau kebutuhan pelengkap, ialah kebutuhan akan 

barang-barang yang dikategorikan mewah sehingga dapat  menciptakan 

kesejahteraan dalam kehidupan manusia.  

D. Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam 

1. Keadilan   

Ajaran Islam menegaskan akan pentingnya perilaku adil di berbagai 

bidang. Allah Swt menyuruh kepada seluruh manusia untuk berbuat baik 

baik adil kepada Allah, dirinya sendiri dan juga orang lain. Hal ini 

dituangkan dalam  QS. An-Nahl/16:90. 

حْسَانِ وَايِعْتَاۤئِ ذِ ا ًَدْلِ وَاِْْ َ يََْمُرُ بِِلْ نه اللَّّٰ ى الْقُرْبٰٰ وَيعَْعْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُْْكَرِ وَالْبعَغْيِ ِِ
ًَلهكُمْ تَذكَهرُوْنَ  ًِظُكُمْ لَ  يَ

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang 

(melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. dia 
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memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” 

QS. An-Nahl/16:90 (kementrian agama RI). 

2. Tanggung jawab 

Islam mengajarkan bahwa pelaku ekonomi haruslah memiliki sikap 

tanggung jawab agar menciptakan perilaku yang dapat dipercaya demi 

terwujudnya kebaikan tidak terkecuali seorang pemimpin yang 

mempunyai kuasa atas suatu wilayah yang di pimpingnya, olehnya  

hendaklah pemimpin mempergunakan posisinya tersebut sebagai 

pembantu dan pengayom rakyatnya. Hal ini dituangkan dalam QS. Al 

Mudattsir /74:38. 

﴾٣٣كُلُّ نعَفْسٍ بِاَ كَسَبَتْ َْهِيَْةٌ ﴿       

Terjemahnya: 

“setiap manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya.” 

(kementrian agama RI). 

3. Takaful (jaminan sosial). 

Negara mengamalkan kewajibannya dalam bentuk tindakan 

pertama negara menyerahkan peluang kepada individu untuk mengerjakan 

hal-hal yang sifatnya produktif dengan tujuan agar dapat mencukupi segala 

kebutuhannya, akan tetapi jika individu dalam hal ini tidak bisa melakukan 

pekerjaan yang sifatnya produktif maka negara dalam hal ini akan 

memberikan jaminan sosial dengan cara pemerintah menyiapkan sejumlah 

uang berupa bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan indivudu tersebut 

(Kurdianzha judding, 2020). 
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E. Kerangka Teoritis 

Pemerintah mengeluarkan bantuan sosial kepada masyarakat desa 

kambuno. Program tersebut dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH), 

dengan syarat  program ini bisa diterima oleh anak sekolah mulai dari tingkat 

dasar sampai tingkat SMA sederajat, lansia yang sudah berumur 70 tahun, dan 

ibu hamil. dalam pengimplementasian teori yang digunakan adalah teori  Al-

Ghazali yang mengemukakan bahwa Kebutuhan mendasar dalam ekonomi 

Islam ada 3 yang akan membawa manusia untuk selalu berusaha 

meningkatkan kesejahteraannya diantaranya Ad Dharuriyyat, Al-Hajiyat, 

Tahsiniyat. 

Titik permasalahan ini berada pada implementasi program keluarga 

harapan ini lihat dari sisi  keadilan, tanggung jawab, takaful (jaminan sosial) 

dan hasil yang ingin dicapai adalah implementasi PKH dilihat sisi  keadilan, 

tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial) apakah dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 
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Kerangka pikir dalam penelitian ini akan digambarkan dalam bagan 

berikut: 

 

gambar 2.1 kerangka pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Case Study” 

atau studi kasus. Case study merupakan penelitian yang termasuk analisis 

deskriptif,  yaitu penelitian yang berfokus pada suatu kasus tertentu dengan tujuan 

agar dapat dianalisis dan diamati (Emzir, 2014). Creswell, mendefinisikan studi 

kasus ialah penelitian kualitatif yang mempelajari tentang kejadian kehidupan 

yang pasti (real-life), yang terdiri dari satu atau beberapa kasus yang dewasa ini 

dari waktu ke waktu. Pengumpulan data dilakukan secara berurutan melalui 

berbagai sumber data atau melalui teknik wawancara (Kholifah dan Suyadnya, 

2018). 

Lokasi penelitian ini di desa kambuno. Kecamatan Bulukumpa kabupaten 

Bulukumba. Pemilihan lokasi oleh peneliti tidak lain karena angka penerima PKH 

di desa kambuno cukup banyak dan juga dikarenakan lokasi yang dipilih sesuai 

dengan permasalahan yang sedang dibahas pada latar belakang masalah. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena 

sumber penelitian ini berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang yang diamati 

(Wiratna Sujarwani, 2014). Penelitian ini bersifat deskriptif dikatakan bersifat 

deskriptif karena penelitian ini merupakan kegiatan mendeskripsikan suatu 

keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya (sudaryono, 2017). penelitian ini,  
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mendeskripsikan kondisi masyarakat Penerima Bantuan PKH di desa Kambuno. 

Kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba. terkait Implementasi Program 

Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari 

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam.  

C. Sumber Data Penelitian 

Adapun Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut 

a. Data primer ialah data yang langsung di dapatkan dilapangan dan 

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini diperoleh dari 

hasil wawancara (interview) atau kuesioner penelitian. sumber data 

primer pada penelitian ini diperoleh dari pengambilan sampel pada 

masyarakat desa kambuno melalui wawancara. Pihak yang akan di 

wawancarai dalam pengambilan data antara lain: 

1. Masyarakat penerima manfaat PKH. 

2. Pendamping PKH. 

b. Data sekunder ialah data yang di ambil tidak secara langsung 

dilapangan akan tetapi ada perantara dari pihak tertentu semisal daftar 

penerima program keluarga harapan. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Wawancara (Interview)  

Wawancara ialah pertemuan yang dilakukan antara dua orang yang saling  

berbagi pengetahuan melalui kegiatan tanya jawab, sehingga dapat diambil 

suatu penjelasan mengenai topik tertentu yang dibahas (Sugiyono). dan 
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peneliti akan melakukan wawancara dengan para informan yang berkaitan 

dengan penelitian tersebut. Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara 

wawancara terstruktur yaitu  wawancara yang berpatokan pada pedoman 

wawancara yang telah dibuat sehingga peneliti tidak perlu lagi 

memunculkan pertanyaan baru ketika informan menjawab. 

2. Dokumentasi (Documentation)  

Dokumentasi Ialah suatu cara mengumpulkan data pada penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan 

mempelajari dokumen yang ada. dengan tujuan memperbanyak atau 

menguatkan apa yang terjadi dilapangan  dan sebagai bahan untuk mengadakan 

kamparasi dengan hasil penelitian yang ditemukan pada saat wawancara sejauh 

ada dokumentasi yang diperoleh (Suharsaputra, 2012). dalam penelitian ini 

teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambar, tulisan, informasi 

lokasi penelitian, dan lain-lain. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah unsur yang harus ada dalam penelitian karena 

instrumen bertujuan sebagai alat bantuan dari pengumpulan data, sehingga 

instrumen menentukan akan tingkat keberhasilan suatu penelitian. Adapun 

instrumen dalam penelitian ini diantaranya :  

1) Mekanisme wawancara dilakukan dengan cara wawancara terstruktur yaitu 

peneliti berpatokan pada pedoman wawancara yang telah dibuat. 

2) Handphone sebagai alat dokumentasi dan perekam. 
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F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data  

Dari data yang telah dikumpulkan, penelitian ini akan dianalisis melalui 

beberapa teknik pengelolaan data yang digunakan sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data  

Pada tahap ini, pengumpulan data melalui wawancara kepada narasumber 

( Masyarakat Penerima Manfaat PKH dan Pendamping PKH) terhadap 

penelitian agar memperoleh data yang sesuai dengan harapan.  

2. Reduksi Data (Data Reductions) 

di tahapan ini, peneliti menyimpulkan tanggapan dari informan yakni 

masyarakat desa Kambuno, kemudian peneliti mengumpulkan tanggapan yang 

sejenis sehingga dapat mempermudah dalam pengunaan data. 

3. Penyajian Data (Display Data)  

ditahapan  ini, peneliti menyediakan data yang telah di reduksi berupa 

narasi hasil analisis penelitian dari  informan yang dipilih, dengan menyajikan 

data maka tentunya akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi. 

4. Pengambilan  Kesimpulan  

Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian setelah dilakukan 

reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat 

pada penelitian ini.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Bulukumba 

Sumber internet: peta kabupaten Bulukumba 

1. Kondisi Geografis 

a. Letak dan batas Desa Kambuno 

Desa Kambuno merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan 

Bulukumpa kabupaten Bulukumba, desa Kambuno terbagi menjadi tiga desa yang 

ada di kecamatan bulukumpa yaitu: 

1) Sebelah Utara  : Desa Barugae (Karampuang). 

2) Sebelah Selatan          : Sinjai (Pasir putih). 

3) Sebelah Timur  : Kelurahan Tanete. 
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4) Sebelah Barat  : Desa Balangtaroang dan Desa Barugae Riattang. 

Jarak desa Kambuno dengan kantor kecamatan yaitu sekitar 8 km dengan 

waktu tempuh 10 menit sedangkan jarak antara desa Kambuno dengan kantor 

kabupaten lebih dekat jika dibandingkan dengan jarak desa ke kantor kecamatan 

yang berjarak 4 km dengan perkiraan waktu 4 menit sedangkan jarak antara desa 

Kambuno ke ibu kota provinsi berkisar 100 km dengan waktu tempuhnya 2 jam 

perjalanan. 

Luas wilayah Desa Kambuno, yaitu 721,9 ha , memiliki tiga Dusun 

(Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun Asepettunge) , 6 RK dan 12 RT. 

Gambar 4.2 peta dusun yang ada  di Desa Kambuno 

Sumber internet: peta Desa Kambuno 
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2. kondisi demografi 

a. Kepadatan penduduk  

Desa kambuno adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah 

administrasi Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumpa. Diketahui 

jumlah total penduduk secara keseluruhan adalah 2,368 jiwa yang tersebar 

di 3 Dusun yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun Asepettunge. 

b. Penduduk berdasarkan jenis kelamin  

Jenis kelamin merupakan salah satu variabel yang dipertanyakan 

ketika diadakan kegiatan sensus penduduk dengan mengetahui jumlah 

penduduk tentu kita dapat mengetahui rasio dari jenis kelamin. 

Tabel 4.1 jenis kelamin penduduk Desa Kambuno 

 

 

 

 

 

Sumber: data Desa Kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah keseluruhan 

penduduk perempuan yang ada di Desa Kambuno adalah 1,222 jiwa yang 

tersebar di 3 Dusun yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun 

Asepettunge sedangkan jumlah keseluruhan penduduk laki-laki yang ada 

di Desa Kambuno adalah 1,146 jiwa yang tersebar di 3 Dusun yakni 

Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun Asepettunge. Dari data tersebut 

Jenis kelamin        Desa Jumlah 

Pria / laki-laki  

    Kambuno 

1,146 jiwa 

Wanita/perempuan 1,222 jiwa 

    Total keseluruhan 2,368 jiwa 
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ini juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak 

jika dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. 

c. Jumlah penduduk berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) 

Tabel 4.2 jumlah kepala keluarga (KK) 

No Desa Jumlah 

Kepala keluarga laki-laki  

Kambuno 

663 jiwa 

Kepala keluarga 

perempuan 

96 jiwa 

       Total keseluruhan 759 jiwa 

Sumber: data Desa Kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa jumlah keseluruhan 

kepala keluarga laki-laki yang ada di desa kambuno adalah 663 jiwa yang 

tersebar di 3 Dusun Yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun 

Asepettunge sedangkan jumlah keseluruhan kepala keluarga perempuan 

yang ada di desa kambuno adalah 96 jiwa yang tersebar di 3 Dusun yakni 

Dusun Mannyaha, Dusun Barugae, Dusun Asepettunge sehingga jumlah 

keseluruhan antara kepala keluarga laki-laki dengan perempuan adalah 

795 jiwa. 

d. Jumlah penduduk berdasarkan Pekerjaan 

Tabel 4.3 jumlah penduduk Desa Kambuno 

No Jenis Pekerjaan  Kategori Jumlah 

1  Petani 

  

Laki-laki 1696 

Perempuan 42 
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2 Nelayan 

  

Laki-laki 0 

Perempuan 0 

3 Buruh Tani/Buruh Nelayan 

  

Laki-laki 167 

Perempuan 0 

4 Buruh Pabrik 

  

Laki-laki 0 

Perempuan 0 

5 PNS 

  

Laki-laki 5 

Perempuan 5 

6 Pegawai Swasta 

  

Laki-laki 10 

Perempuan 14 

7 Wiraswasta / pedagang 

  

Laki-laki 32 

Perempuan 65 

8 TNI 

  

Laki-laki 1 

Perempuan 1 

9 POLRI 

  

Laki-laki 2 

Perempuan 0 

10 Dokter (Swasta/ Honorer) 

  

Laki-laki 0 

Perempuan 0 

11 Bidan (Swasta/ Honorer) 

 

Laki-laki 7 

Perempuan 0 

12 Perawat (Swasta/ Honorer) Laki-laki 1 

Perempuan 0 

Sumber: data desa kambuno 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa hampir semua 

penduduk yang ada di Desa Kambuno berprofesi sebagai petani yakni 

sekitar 1696 jiwa yang tersebar di tiga Dusun yakni Dusun Mannyaha, 

Dusun Barugae, Dusun Asepettunge. 

3. kondisi sosial ekonomi  

a. Kesehatan 

Tabel 4.4 bidang kesehatan   

 Kesehatan Jumlah 

Ketersediaan Sarana Kesehatan 

 a. Sarana kesehatan terdekat 6 

b. Jarak ke sarana kesehatan terdekat 10.00 

c.Waktu tempuh untuk menuju ke sarana 

kesehatan terdekat 

1 

Rumah sakit 

 a. Ketersediaan sarana Rumah Sakit di Desa 0 

b. Jarak ke Rumah Sakit terdekat 35,000.00 

c.Waktu tempuh untuk menuju ke Rumah 

Sakit terdekat  

55 

Rumah sakit bersalin 

 a.Ketersediaan sarana Rumah Sakit Bersalin 

di Desa 

1 

 b.Jarak ke Rumah Sakit bersalin terdekat 

dengan desa kambuno 

34,000.00 

 c.Waktu tempuh untuk menuju ke Rumah 

Sakit bersalin terdekat  

50 

Puskesmas Rawat inap 

 a. Ketersediaan sarana Puskesmas dengan 

rawat inap di Desa 

0 
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 b. Jarak ke Puskesmas dengan rawat inap 

terdekat 

3,000.00 

 c. Waktu tempuh untuk menuju ke 

Puskesmas dengan rawat inap terdekat  

10 

Puskesmas Tanpa Rawat Inap 

 a. Ketersediaan sarana Puskesmas tanpa 

rawat inap di Desa 

1 

 b. Jarak ke Puskesmas tanpa rawat inap 

terdekat 

3,500.00 

 c. Waktu tempuh untuk menuju ke 

Puskesmas tanpa rawat inap terdekat  

15 

Rumah Bersalin 

 a. Ketersediaan sarana Rumah Bersalin di 

Desa 

1 

 b. Jarak ke Rumah bersalin terdekat dari desa 

kambuno 

10.00 

 c. Waktu tempuh untuk menuju ke Rumah 

bersalin terdekat  

1 

Tempat Praktek Bidan 

 a. Ketersediaan sarana Tempat Praktek Bidan 

di Desa 

1 

 b. Jarak ke Tempat Praktek Bidan terdekat 

Ddengan desa 

2,000.00 

 c. Waktu tempuh untuk menuju ke Tempat 

Praktek Bidan terdekat  

7 

Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan 

 a. Ketersediaan tenaga kesehatan bidan Desa 

(BDD) 

1 

 b. Jumlah bidan Desa (BDD) di Desa 

kambuno 

1 

Akses Ke Poskesdes/ Polindes dan Posyandu 
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 a. Ketersediaan sarana Poskesdes/ Polindes di 

desa 

1 

 b. Jarak ke Poskesdes/Polindes terdekat di 

desa 

20.00 menit 

Sumber: data Desa Kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa sarana kesehatan terdekat 

dari kantor desa ada 6 unit, 4 unit berlokasi di Desa yakni rumah sakit bersalin, 

sarana praktek, rumah bersalin dan sarana posyandu sedangakan 2 unit lainnya 

berada tidak jauh dari Desa Kambuno. untuk ketersedian tenaga kesehatan / 

bidang desa itu sendiri  yang ada di Desa Kambuno adalah 1 orang. 

b. pendidikan  

Tabel 4.5 bidang pendidikan  

 Pendidikan  Keterangan Lokasi 

TK   

 a. Desa Terdapat Taman Kanak-

kanak (TK) 

1 Desa kambuno 

b. Jarak Taman Kanak-kanak 

(TK) Terdekat  

3.000.000 Meter  

SD   

 a. Jumlah SD /MI di Desa 2 Desa kambuno 

b. Jumlah tenaga pengajar di SD / 

MI 

22  

c. Jarak ke SD / MI terdekat 150.00 menit  

    

SMP  

 a. Jumlah SMP / MTs di Desa 2 Kelurahan 

tanete 

b. Jumlah tenaga pengajar di 25  
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SMP/MTs 

c. Jarak ke SMP / MTs terdekat 18 menit  

SMA  

 a. Jumlah SMU / MA/ SMK di 

Desa 

1 Kelurahan 

tanete 

 b. Jumlah tenaga pengajar di 

SMU / MA/ SMK 

14  

 c. Jarak ke SMU / MA / SMK  

terdekat 

13 menit  

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa TK (taman kanak-kanak)  dan 

SD (sekolah dasar) berlokasi di Desa Kambuno sedangkan untuk jarak sekolah 

SMP dari Desa Kambuno adalah 18 menit yang berlokasi di Kelurahan Tanete 

tepatnya di Jalan Remaja  untuk SMA sendiri jaraknya dari Desa Kambuno adalah 

13 menit yang berlokasi di jalan poros Bulukumba Sinjai atau tepatnya di Jalan 

Kemakmuran. 

c. Ekonomi 

Tabel 4.6 bidang ekonomi  

Keragaman Produksi Masyarakat Desa 

 

 Keterangan 

Sumber penghasilan utama penduduk Desa  

 a. Terdapat produk unggulan di Desa 1 

b. Produk Unggulan Pertama di Desa padi  

c. Produk Unggulan Kedua di Desa 1 ( porang) 

Ketersediaan lembaga ekonomi 

 a. Terdapat bumdes 1 

b. Nama bumdes Bumdes kambuno 

c. Status bumdes Aktif 
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Industry  

 a. Jumlah industri mikro dan kecil 

komoditas industri rumah tangga 

202 unit 

b. Jumlah industri mikro dan kecil 

komoditas pariwisata 

1 unit 

c. Jumlah industri mikro dan kecil 

komoditas perikanan 

1unit 

d. Jumlah industri mikro dan kecil 

komoditas pertanian 

50 unit 

e. Jumlah industri mikro dan kecil 

komoditas peternakan 

50 unit 

f. Jumlah industri mikro dan kecil 

Lainnya di Desa 

10 unit 

g. Total industri mikro dan kecil di Desa 314 unit 

h. Total industri menengah di Desa 1 unit  

Sumber: data desa kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa produk unggul yang ada di Desa 

Kambuno adalah tanaman padi selain itu juga terdapat tanaman porang yang 

merupakan produk unggul kedua yang ada di Desa Kambuno. Adapun badan 

usaha yang ada di Desa Kambuno Yakni (BUMDES) yang dikelola oleh pegawai 

kantor desa itu sendiri. untuk industri sendiri yang ada di Desa Kambuno beragam 

sebanyak 202 unit komoditas industri rumah tangga ,  1 unit komoditas pariwisata 

, 1 unit komoditas perikanan, 50 unit komoditas pertanian, 50 unit komoditas 

peternakan serta 10 unit komoditas lainnya. Dan jumlah komoditas terbanyak 

yang ada di desa kambuno saat ini adalah komoditas industry rumah tangga . 
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4. Permasalahan Sosial 

Desa kambuno merupakan salah satu desa yang pendidikannya masih 

kurang hal ini ditandai dengan adanya anak yang hanya mengenyam pendidikan 

sampai tingkat SD, hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk melanjutkan 

sekolah selain itu juga disebabkan oleh Kurangnya rasa sadar orang tua dalam hal 

pendidikan semisal orang tua tidak ingin menyekolahkan anaknya. 

B. Hasil penelitian dan pembahasan 

A. program keluarga harapan (PKH) 

1. Peserta program keluarga harapan (PKH) 

Program keluarga harapan (PKH) mulai dilaksanakan sejak tahun 2013 . 

Adapun jumlah peserta PKH pada tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut  

Tabel 4.7 jumlah peserta PKH di Desa Kambuno tahun 2021-2022 

Peserta PKH Jumlah penerima PKH 

2021 98 KPM 

2022 101 KPM 

Sumber : data Desa Kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui Bahwa Jumlah Peserta PKH dari 

tahun 2020-2021 mengalami peningkatan sebanyak 3 Orang yang tersebar di 3 

Dusun yakni Dusun Mannyaha, Dusun Barugae Dan Dusun Asepettunge hal ini 

menunjukkan adanya penambahan KPM selama satu tahun ini.  
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a. Jenis kelamin  

Peserta PKH yang ada di Desa Kambuno lebih didominasi oleh perempuan 

yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga  sedangkan laki-laki sebanyak 12 orang 

berikut tabel jenis kelamin peserta PKH di Desa Kambuno tahun 2022. 

      Tabel 4.8  jenis kelamin peserta PKH di Desa Kambuno tahun 2022 

Jenis kelamin Jumlah penerima PKH 

Laki-laki 12 KPM 

Perempuan 89 KPM 

Total keseluruhan 101 KPM 

Sumber data Desa Kambuno 

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa peserta PKH lebih 

banyak adalah perempuan yakni sebanyak 89 orang sedangkan laki-laki 

hanya sebanyak 12 KPM ini menunjukkan selisih yang jauh. 

b. Pekerjaan  

Jenis pekerjaan dari KPM dapat diliat dari tabel berikut ini. 

        Tabel 4.9 jenis kelamin peserta PKH di Desa Kambuno tahun 2022 

Jenis pekerjaan Jumlah penerima PKH 

Ibu rumah tangga 60 KPM 

Petani / pekebun 30 KPM 

Pedagangan kecil 11 KPM 

Total keseluruhan 101 KPM 

Sumber: data Desa Kambuno 
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa Penerima  PKH yang 

berprofesi sebagai ibu rumah tangga sebanyak 60 orang, peserta PKH yang 

berprofesi sebagai petani / pekebun adalah sebesar 30 orang dan peserta yang 

berprofesi sebagai pedagang kecil sebesar 11 orang.  

2. Data informan peserta PKH 

Pada penelitian ini, saya memilih informan dengan teknik sampel 

jenuh berdasarkan topik penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini 

adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan PKH 

(program keluarga harapan) yang ada di Desa Kambuno kecamatan 

Bulukumba kabupaten Bulukumpa. 

Tabel 4.10 Data Informan  

No Nama peserta 

PKH 

Jenis 

kelamin 

Umur Alamat Pekerjaan 

1 Ahriyani perempuan 26 tahun Desa 

tibona 

Pendamping PKH 

desa kambuno 

tahun 2018 

2 Murtia perempuan 41 tahun Dusun 

mannyaha 

Ibu rumah tangga 

3 Dahlia perempuan 39 tahun Dusun 

mannyaha 

Ibu RK 

4 Husna perempuan 41 tahun Dusun 

mannyaha 

Ibu rumah tangga 

5 Erniati perempuan 40 tahun Dusun 

mannyaha 

Petugas 

kebersihan 

dikantor desa 

kambuno 

6 Sahra  perempuan 41 tahun Dusun 

mannyaha 

Ibu rumah tangga 

Sumber: data hasil penelitian 2022 
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B. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Ditinjau Dari Nilai-

Nilai Dasar Ekonomi Islam 

Program keluarga harapan adalah salah satu jenis bantuan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan untuk masyarakat sangat miskin 

dengan harapan pendidikan dan kesehatan masyarakat menegah kebawah dapat 

di perbaiki (Ramzijah & Mahrizal, 2021). pendamping PKH ialah pemeran 

utama dalam menyukseskan program PKH. Pendamping PKH sebagai 

perpanjangan tangan dari pemerintah yang direkrut dan dikontrak kerjakan oleh 

Kementrian Sosial sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan 

pendampingan kepada masyarakat dimana ia ditugaskan (Nandini, Riska dkk 

2018). 

Pelaksanaan penyaluran bantuan PKH dilaksanakan secara bertahap 

dalam 1 tahun yakni sebanyak 4 tahapan , nilai bantuan PKH ditetapkan oleh 

direktur yang menangani pelaksanaan PKH berdasarkan indeks dan komponen 

bantuan sosial PKH. Penyaluran dana bantuan sosial PKH secara nontunai ke 

rekening atas nama penerima keluarga manfaat dan dapat diakses melalui KKS 

(Kartu Keluarga Sejahtera) (Dahlia A.E. Talumesang,dkk 2021).  

Adapun implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan  ditinjau 

dari sisi keadilan, tanggungjawab dan jaminan sosial ( tafakul ) adalah sebagai 

berikut: 

a. Keadilan 

prinsip keadilan harus diterapkan dalam segala aspek kehidupan. 

Manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu berbuat baik. Pada penelitian 
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yang dilakukan di Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba belum sepenuhnya menjunjung nilai-nilai keadilan karena ada 

masyarakat yang sudah dikategorikan sejahtera tetapi masih menerima bantuan 

program keluarga harapan ini. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan 

ibu Dahlia yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga sekaligus peserta PKH di 

Desa Kambuno  dalam bahasa aslinya. 

“ iya matarima bantuang program keluarga harapan engkanna 3 

taung ittana sipunengna lakaikku terangkaki kereddi jadi RK di 

mannyaha. Biasana aroo dana kutarimae eppa dattu ko pencairan 

danai. pencairang danae biasana hikka eppa sitaung. pada eddi 

baru-barue kutarimae eppa datu lima pulo. Nakomatarimai tauwe 

biasana aroo di bolana salah seddi warga engkae di desa 

kambuno. Enna na engka pemotongang nakko na patarrimaiki 

tauwe pendampinge ( Dahlia, 2022) “. 

Terjemahnya 

“Saya menerima bantuan program keluarga harapan sekitar 3 tahun 

lamannya sejak suami saya menjabat sebagai ketua RK, dana yang 

saya terima sekitar 400,000 setiap pencairan dan pencairan 

dananya dilakukan 4 kali tahapan dalam setahun seperti yang baru-

baru ini dana yang saya terima adalah 450,000.penerimaannya itu 

dilakukan disalah satu rumah warga yang ada di desa kambuno. 

dan tidak ada sama sekali pemotongan yang dilakukan oleh pihak 

pendamping PKH ( Dahlia, 2022) “. 

pernyataan ibu Dahlia membuktikan bahwa PKH Desa kambuno belum 

menjunjung tinggi nilai keadilan karena diketahui suami dari ibu Dahlia ini 

menjabat sebagai ketua RK di Desa Kambuno tepatnya di Dusun Mannyaha. 

Yang seharusnya ini tidak memenuhi kategori untuk menerima program 

keluarga harapan karena program ini ditujukan kepada keluarga miskin 

olehnya yang memperoleh dana bantuan PKH tidak semuanya orang yang 

berkategori miskin melainkan orang dengan kategori menengah keatas bukan 
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menegah kebawah. Adapun pendapat informan lain dari peserta PKH di desa 

Kambuno dalam bahasa aslinya menyatakan bahwa: 

“ iya mattarima bantuang program keluarga harapan maitanna 

engkana tellu taung ittana ,dana kutarimae biasana enneng 

rattuna pertahap biasana hikka 4 tauwe matarima setaungnge 

biasana ta tellu pulleng jangkanna. biasana hulleng mare, juni, 

September silong desember. Dana kutarimae denna na engka 

pemotongan dari pihak lainge .biasana too dana kutarimae tala 

engka na terlambba ko matarimai tauwe ( Erniati, 2022) “. 

Terjemahnya  

“saya menerima program bantuan keluarga harapan sudah lama 

yakni sekitar 3 tahun lamanya, dana yang saya terima sekitar 600 

pertahap yang dilakukan 4 kali tahapan penerimaan yang biasa tiga 

bulan sekali yakni bulan maret juni, September dan desember. dana 

yang saya terima tidak pernah ada pemotongan dari pihak 

lain.selain itu dananya juga tidak pernah terlambat pencairan setiap 

pencairan ( Erniati, 2022) “. 

Begitupun yang dikatakan oleh informan lain dalam bahasa aslinya adalah 

sebagai berikut: 

“ iya matarima bantuang program keluarga harapan maitanna 

enggana kira-kira sipunengna eddi bantuang PKH di desa 

kambuno.dana kutarimae ko pencairangngi ma lain-laineng  pada 

eddi dana kutarima eppa dattu kadang too biasa kutarimae seddi 

juta tellu ratu lima pullo pada eddi baru-barue kutarima. dana 

kutarimae kadang terlambangki biasa sedde bollau 

matimarimmani PKH iya dennapa (Husna, 2022)”. 

Terjemahanya  

“saya menerima program keluarga harapan ini sudah lama yakni 

sejak dikeluarkannya bantuan PKH yang ada di desa kambuno, 

dana yang saya terima setiap tahapnya itu berbeda seperti 

terkadang dana yang saya terima itu 400,00 kadang juga 1,350,000 

seperti yang baru-baru ini saya terima.dana yang saya terima 

kadang-kadang mengalami keterlambatan seperti tetangga saya 

kadang sudah terima saya belum ada (husna, 2022)”. 

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakadilan 

dalam pencairan dana ada yang tepat waktu dan ada juga yang mengalami 
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keterlambatan sehingga ada yang merasa tidak adil ketika ada yang sudah 

menerima bantuan.  

Mengenai data tersebut pernyataan ini sejalan dengan penjelasan dari 

pendamping PKH yang disampaikan dalam bahasa aslinya. 

“ cocco na pauwe bahwa pencairang danae bagi sebagian KPM 

biasana terlambakki. denna kuisseng to aroo penyebabna lettu 

sekarang. pada eddi baru-barue engka warga penerima PKH ello 

tarekki danana apanna engkanna sebagian warga matarimae 

mallai doinna tapi pas diitang ngi dena gaga saldona di kks na nol 

tapi ajjana na khawatir tauwe mekkada dennana tauwe na 

matarima pasti matu kalo pencairang danai pasti nappani madisini 

koroo danana dan dana na tarimae aroo maega biasana apanna 

nappa manengni madissi dana maitae (Ahriyani, 2022)”. 

Terjemahnya  

“ memang betul pencairan dana bagi sebagian KPM itu kadang 

mengalami keterlambatan dan sampai saat ini saya juga belum tahu 

penyebab nya seperti yang baru-baru ini terjadi ada salah satu 

penerima PKH yang mau menarik dananya karena sebagian peserta 

lain sudah mengambil dananya tapi pas di cek ternyata di dalam 

KKS nya itu saldonya 0 Namun bagi yang mengalami 

keterlambatan insya allah tetap menerima kok , cuman itu lagi 

biasanya ditahap selanjutnya tapi dananya lumayan banyak karena 

dana sebelumnya baru masuk (ahriyani, 2022)”. 

Islam memberikan pengajaran bahwa adil dapat di kerjakan  

disetiap waktu dan kesempatan .berdirinya keadilan akan mengakibatkan 

terciptannya suatu aturan  masyarakat yang selaras. Tidak hanya dibatasi 

dalam satu sudut pandang saja akan tetapi keadilan cakupannya luas, 

seperti misalnya agama, masyarakat hukum dan lain sebagainnya 

(Rangkuti, Afifa 2017). 

Dalam surah An-Nahl ayat 90 menjelaskan perintah kepada 

manusia untuk berlaku adil hal ini senada dengan pendapat menurut 

tafsiran ibnu katsir,  Allah menyuruh hambanya supaya bersikap adil yakni 
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tidak membeda-bedakan serta perintah melakukan kebaikan lainnya 

(Mutmainah, dkk, 2021). Oleh karenanya dapat kita pahami bahwa Allah 

swt memerintahkan kepada semua umat manusia untuk senantiasa berlaku 

adil baik dalam hal memberikan pertolongan kepada sesamannya, dengan 

maksud agar penyaluran kekayaan dapat dirasakan khususnya untuk 

masyarakat menengah kebawah agar ia dapat merasakan kebahagiaan dan 

terbebas dari penderitaan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan 

dapat dipahami bahwa masih terdapat peserta penerima bantuan PKH. 

yang sudah dikategorikan sejahtera tetapi menerima program bantuan ini 

selain itu juga adanya keterlambatan pencairan dana sebagian KPM. jadi 

dapat PKH belum berperan dengan baik sepenuhnya karena belum dapat 

memenuhi nilai keadilan. 

b. Tanggungjawab 

Sikap tanggung jawab harus melekat pada diri manusia baik ketika 

menjadi pelaku ekonomi ataupun tidak terlebih kepada seseorang yang 

ditunjuk sebagai pemimpin dalam suatu negara, pemimping mempunyai 

tanggungjawab untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. dalam 

implementasinya PKH di Desa Kambuno sudah ada tanggung jawab 

secara penuh baik bagi setiap peserta maupun pendamping PKH. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Murtia peserta 

PKH di Desa Kambuno yang disampaikan dalam bahasa aslinya. 

 “ dana kutarimae biasana ku pake untuk pakamajja 

sikkolana anakku eppa kedde.pada baru-barue eddi dana 
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kutarimae seddi juta dua ratu seppu .eddi danae ku pake 

untuk sikollana anakku sillong kesehatanna keluargau. Dan 

engkanna PKH iya merasakka tabantu seperti untuk biayana 

aggurunna anakku. Iyana aroo kemudian sadarka bahwa 

pendidikannge penting iyanaroo kemudian pamarentae na 

paesukki bantuange untuk agurung selain aroo PKH na 

erengngi dampak acingkaneng pada aroo iya nasuroa lao 

kontrol ki kesehatangna ana iccukku setiap hulengna di 

psyandu. biasanna aroo anakku masemeng-semengki dengan 

adanya PKH ana iccukku tala engkanna na masemeng dan 

menjadini macingkang. persyatratan ko elloki tauwe 

mapatarima aroo bantuange itu poto copy KK silong KTP 

sillong di tihi too aroo kartu cellae (KKS). Aroo 

pendampinge ko pencairan danani tauwe na tana-tanaiki 

tauwe mekadda engka penambahan keluarga atau denna, 

siagga anaktta masikkolah atau temmenni atau mangedda 

masikolah (Murtia, 2020)”. 

Terjemahnya  

“ Dana yang saya terima saya gunakan untuk biaya ke 4 anak 

saya yang bersekolah. Seperti baru-baru ini dana yang saya 

terima itu 1,200,000. Dana ini hanya saya gunakan untuk 

pendidikan anak saya dan kesehatan keluarga saya. Dan 

dengan adanya PKH saya merasa sangat terbantu seperti 

untuk membiayai keperluan sekolah anak saya sehingga saya 

sadar bahwa pendidikan itu penting buktinya saja  pemerintah 

mengeluarkan bantuan ini untuk pendidikan selain itu PKH 

ini juga memberikan dampak di bidang kesehatan itu seperti 

saya harus selalu mengontrol kesehatan bayi saya setiap 

bulannya di posyandu. yang awalnya bayi saya sering sakit-

sakitan dengan dengan adanya PKH ini bayi saya menjadi 

lebih sehat.Adapun persyaratan yang harus saya siapkan pada 

saat pencairan dana yakni foto copy KK dan KTP serta 

membawa KKS ( kartu keluarga sejahtera). selain itu setiap 

pencairan PKH pendamping akan meminta data terbaru kami 

seperti apakah ada penambahan keluarga, jumlah anak 

sekolah atau sudah tamat atau berhenti sekolah  (Murtia, 

2020)”. 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Ibu Murtia sudah 

bertanggung jawab terhadap dana bantuan yang diberikan dan sesuai 

dengan sasaran pengunaan dana PKH yakni untuk pendidikan dan 
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kesehatan. Hal ini juga senada dengan pendapat informan lain yang 

disampaikan dalam bahasa aslinya 

“ iya matarima bantuang PKH syaranna aroo di pa saddiai 

kartu keluargae, KTP sillong KKS.dana kutarimae kupakei 

untuk biayana sikollana anakku .dana kutarimae kadang dua 

rattu lima pulo. Jumlana anakku 2 tau .dana kutarimae 

kadang-kadang untuk pakamajja ojekna anakku lao 

masikolah biasana too untuk poto copy biasana too untuk 

kesehatan serta biaya kesehatanna yang biasana aroo 

paburra raung-raung mi kupake namun dengan engkanna 

eddi pendampingan PKH kuissenni bahwa kesehatange 

penting. Pendampinge aroo milau data-datae mekadda siaga 

kokkoro anggota keluargata, siagga anakta masikkola, atau 

manggedda masikolla (Sahra,2022)”. 

Terjemahnya  

“ setiap kali saya menerima PKH hal yang harus di lakukan 

yakni menyiapkan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan 

kartu keluarga sejahtera. dana  ini saya gunakan untuk biaya 

sekolah anak saya. Dana yang saya terima itu terkadang 250 

,000 adapun jumlah anak saya itu 2 orang .dana ini kadang 

saya gunakan untuk membayar ojek anak dan yang keperluan 

sekolah lainnya seperti foto copy. serta biaya kesehatan yang  

biasanya saya gunakan obat-obat dari dedaunan namun 

dengan adanya pendampingan dari PKH ini saya mengerti 

bahwa kesehatan  itu penting Pendamping akan meminta data 

terbaru semisal berapa sekarang jumlah anggota keluargata, 

jumlah anak yang sekolah dan putus sekolah (sahra,2022)”. 

 Sehubungan dengan pendapat para informan tersebut ini juga 

senada dengan teori yang dikemukakan oleh Fahrudin dalam Mawarni 

mengenai hal-hal dalam menggapai kesejahteraan yakni terpenuhinya 

pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat tentunya dengan adanya PKH  

ini akan mampu menggapai kesejahteraan masyarakat miskin khususnya 

bidang pendidikan dan kesehatan.  

Berdasarkan pendapat para informan diketahui bahwa dana yang 

diterima tergantung jumlah komponen anak yang bersekolah, hal ini 
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sejalan dengan pernyataan dari pendamping PKH yang disampaikan dalam 

bahasa aslinya. 

“ danae na paessu pamarentae untuk bantuang PKH sasarana 

dua untuk pendidikan silong kesehatan. Jumlana aroo danae 

sesuai siaga jumlana ananna ko maega ananna biasa maegga 

too di tarima. Jadi setiap tahapna ko mappa tarimaka ku 

adakangi pendataan biasa kutanai aroo matarimae siaga 

jumlah ananna masikollae/ mangedae ataupun ko engka 

penambahan siagga jumlana keluargana jadi ko engkkana 

anakna temme masikolah di SMA aroo peserta matiarimae 

denanna na memenuhi syara’ dan biasana ko matimai tauwe 

paimeng denani asenna (Ahriyani,2022)”. 

Terjemahannya 

“ dana yang diberikan oleh pemerintah itu sasaran ada 2 untuk 

pendidikan dan kesehatan selain itu jumlah dana yang 

diberikan sesuai dengan komponen anggota keluarga jadi 

setiap tahapnya kami pendamping akan melakukan 

pemutakhiran data berupa pendataan ulang jumlah anggota 

keluarga yang sekolah /putus sekolah ataupun ada penambahan 

jumlah anggota keluarga. Jadi semisal ketika anaknya sudah 

menyelesaikan sekolah sampai jenjang SMA maka peserta 

tersebut sudah tidak memenuhi kategori dari peserta penerima 

bantuan (Ahriyani,2022)”.  

Menurut tafsiran  ibnu katsir Qs Al-Muddatsir ayat 38 menjelaskan bahwa 

setiap manusia bertanggung jawab terhadap perbuatannya (Departemen Agama 

RI, 2011) demikian pula yang dikatakan ibnu abbas bahwa di hari kelak manusia 

akan bertanggungjawab terhadap semua amalan yang telah dilakukan semasa 

hidup didunia (Ruhana, 2018). 

Ayat tersebut dipahami bahwa setiap orang bertanggungjawab atas dirinya 

sendiri terlebih lagi kepada seorang pemimpin ia harus bertanggungjawab 

terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Jadi 

setiap pemimpin haruslah amanah terhadap apa yang telah menjadi 
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tanggungjawabnya karena semuanya akan dipertanggungjawabkan pada hari 

akhir. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan dapat 

dipahami bahwa Implementasi PKH di Desa Kambuno jika ditinjau dari segi 

tanggung jawab baik pendamping ataupun peserta telah bertanggung jawab yakni 

pendamping bertanggungjawab mengkoordinir secara rutin peserta yang berhak 

menerima PKH sedangkan peserta PKH  bertanggungjawab menggunakan dana 

yang diberikan pemerintah untuk kepentingan pendidikan dan kesehatan. 

c.  jaminan sosial ( tafakul) 

 Setiap negara  ditugaskan untuk menyediakan jaminan sosial dengan tujuan 

untuk menjaga kualitas hidup semua pribadi dalam Islam. Kebutuhan dasar dibagi 

menjadi dua yakni kebutuhan yang sifatnya individual meliputi sandang , pangan 

dan papan  maupun yang sifatnya umum meliputi kesehatan , pendidikan dan rasa 

aman. 

Jaminan sosial dalam Islam menyebut jaminan sosial sebagai hal yang 

menjadi kewajiban bagi orang yang mempunyai kelebihan harta untuk membantu 

saudaranya yang dalam hal ini kurang mampu  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Husna salah satu 

peserta PKH Desa Kambuno yang disampaikan dalam bahasa aslinya 

“Dana kutarimae pole di bantuang PKH kupakei untuk 

pendidikanna anakku biasa to kupakei untuk melli berre, minyya, 

kopi, gola nappa anakku engka 4 tau 2 masikollani di SMP, 2 

masikkola di SD .iya na aroo kadang-kadang dennana kusisipkangi 

untuk  tabungan sillong kesehatan, biasana too aroo kutarimae 

untuk ku kammajarangi inreng (Husna, 2022)”. 
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Terjemahannya  

“ Dana yang saya terima dari bantuan PKH yang saya terima saya 

gunakan untuk pendidikan anak  kadang juga saya gunakan untuk 

membeli beras, minyak, kopi , gula ditambah dengan jumlah anak 

saya yang sekolah yakni 4 orang 2 orang SMP, 2 orang SD 

membuat saya kadang tidak menyisipkan dana kesehatan, biasa 

juga itu dana saya gunakan untuk bayar utang (Husna, 2022)”.. 

Jika ditinjau dari nilai dasar ekonomi yaitu tafakul belum bisa dikatakan 

sepenuhnya baik sebagaimana penjelasan sebelumnya ini dikarenakan tingkat 

kebutuhan yang banyak seperti  banyaknya kebutuhan hidup  sehari-hari, sebagai 

contoh mereka lebih mensampingkan kebutuhan akan kesehatan. 

Berdasarkan pemaparan informan tersebut ini tidak sejalan dengan teori 

dari Al Ghazali yang menyatakan bahwa Kebutuhan mendasar dalam ekonomi 

islam ada 3 yang akan membawa manusia untuk selalu berusaha meningkatkan 

kesejahteraannya yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan 

tersier sedangkan menurut hasil wawancara dapat dipahami  bahwa belum adanya 

keseimbangan. Karena antara kebutuhan primer dengan sekunder masih belum 

terpenuhi. 

C. Analisis Data Hasil Penelitian 

A. Program Keluarga Harapan   

Program keluarga harapan adalah  jenis bantuan yang dikeluarkan 

oleh pemimpin suatu negara untuk masyarakat miskin berupa bantuan tunai 

lamgsung yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin. Adapula kriteria yang mendapatkan 

bantuan program keluarga harapan ini yakni anak sekolah, ibu 
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hamil/menyusui, lansia 70 tahun keatas  dan penyandang disabilitas. Sasaran 

PKH ada dua yakni untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. 

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa permasalahan yang ada di desa 

kambuno adalah masalah banyaknya anak yang tidak melanjutkan sekolah 

dikarenakan biaya pendidikan yang mahal oleh sebab itu kemudian 

pemerintah mengeluarkan program keluarga harapan ini.dengan harapan agar 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya juga bahwa terdapat pendamping 

PKH dan biasanya disetiap desa terdapat satu orang pendamping yang 

tugasnya adalah mendampingi dan mengawasi bantuan program keluarga 

harapan ini atau merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. 

Pendamping inilah yang melihat apakah memang peserta ini layak atau tidak 

layak menerima bantuan.  

Adapun implementasi PKH dalam meningkatkan kesejahteraan  

ditinjau dari sisi keadilan, tanggungjawab dan jaminan sosial (tafakul ) adalah 

sebagai berikut: 

a. Keadilan  

Sikap adil harus selalu ada di setiap tindakan perbuatan yang dilakukan 

tanpa adanya sikap adil maka tentu akan menyebabkan penindas bagi kaum 

yang lemah oleh karena itu sikap adil harus selalu ditegakkan. 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat kita pahami bahwa 

implementasi PKH ditinjau dari nilai keadilan belum sepenuhnya berjalan 
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dengan baik hal ini ditandai dengan adanya berbagai masalah-masalah dalam 

pengimplementasiannya. 

Permasalahan pertama adalah ketidak tepatan sasaran penerima PKH, 

seperti hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan dengan ibu Dahlia 

diketahui bahwa ia adalah salah satu penerima PKH yang ada di desa 

Kambuno dan diketahui pula suaminya bekerja sebagai ketua RK di desa 

Kambuno tepatnya di dusun Mannyaha tentunya ini bisa dikatakan tidak 

memenuhi kriteria penerima PKH karena harusnya PKH ini untuk masyarakat 

miskin sedangkan dia bisa dikategorikan orang yang mampu. 

permasalahan kedua yakni adanya keterlambatan pencairan dana bagi 

sebagian KPM. Hal ini ditandai dengan wawancara yang dilakukan oleh Ibu 

Erniati dan Ibu Husna. Dari wawancara yang saya lakukan dengan ibu Erniati 

ia mengatakan tidak pernah ada keterlambatan pencairan dana sedangkan 

pada saat saya wawancara dengan ibu husna ia mengatakan kadang 

mengalami keterlambatan pencairan  hal yang sama diungkapkan juga oleh 

Ibu Ahriyani (pendamping PKH) pada saat dilakukan wawancara sesuai dari 

keterangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa memang terdapat 

keterlambatan pencairan dana bagi sebagian KPM. 

b. Tanggungjawab 

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu 

Murtia dan ibu Sahra diketahui bahwa dana PKH yang diterima ketika 

diadakan pencairan dana ia gunakan untuk pendidikan anaknya dan kesehatan 

keluarganya tentunya ini sejalan dari yang diharapkan pemerintah yakni PKH 
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dikeluarkan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan sehingga peneliti 

menyimpulkan bahwa ia sudah bertanggung jawab terhadap dana yang 

diberikan. 

Begitu pula ketika peneliti mewawancarai pendamping PKH 

pendamping mengatakan ketika ada pencairan dana akan meminta data 

terbaru setiap peserta PKH  ini juga sesuai dengan pendapat dari informan Ibu 

Murtia dan Ibu Sahra oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa 

pendamping telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan 

baik. 

Adapun dampak PKH terhadap kesejahteraan menurut wawancara 

yang saya lakukan dengan ibu Sahra yakni dalam bidang pendidikan yang 

awalnya anaknya pergi ke sekolah dengan jalan kaki namun dengan adanya 

dana dari bantuan PKH bisa digunakan untuk bayar ojek  sedangkan di 

bidang kesehatan yang biasanya keluarga ibu sahra mengunakan obat-obat 

dari dedaunan namun dengan adanya pendampingan dari PKH sekarang 

beliau mengerti bahwa kesehatan itu penting. 

Hal ini juga senada dengan hasil wawancara yang saya lakukan 

dengan  ibu Murtia bahwa dampak PKH ini terhadap pendidikan anaknya 

sangatlah membantu seperti untuk membiayai keperluan anaknya selain itu 

dibidang kesehatan yang awalnya bayinya sering sakit-sakitan namun dengan 

adanya PKH  ia bisa  mengontrol kesehatan bayinya setiap bulannya di 

posyandu sehingga bayinya menjadi sehat. 
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c. Tafakul ( Jaminan Sosial) 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Husna 

diketahui bahwa dana yang diterimanya kadang ia gunakan untuk 

pendidikan anak, kadang juga ia gunakan untuk membeli keperluan 

rumah tangga dan bayar utang sehingga kadang ia tidak menyisipkan dana 

kesehatan dari hal tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa PKH ini 

belum sepenuhnya memberikan jaminan sosial hal tersebut karena 

kebutuhan yang satu belum terpenuhi kebutuhan lain juga mendesak.  

Peneliti juga menghubungkan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Al ghazali berdasarkan penilaian tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwasanya hal tersebut tidak sejalan dengan teori dikarenakan fakta 

yang ada dilapangan adalah belum ada keseimbangan antara kebutuhan 

primer, sekunder dan tersier. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uraian yang telah dipaparkan maka dapat ditarik 

simpulan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan ditinjau dari nilai-nilai 

dasar Ekonomi Islam yaitu dari sisi keadilan, tanggung jawab dan takaful 

(jaminan sosial). dalam implementasi PKH, ditinjau dari tafakul tidak 

memberikan jaminan sosial kepada peserta PKH  ditinjau dari sisi keadilan belum 

berjalan secara sepenuhnya hal ini ditandai dengan ketidak tepatan sasaran yang 

menerima bantuan PKH, serta keterlambatan pencairan dana yang kadang dialami 

oleh sebagian KPM, dilihat dari nilai tanggungjawab sudah berjalan dengan baik 

hal ini ditandai dengan pendamping ataupun peserta PKH telah memenuhi hak 

dan kewajibannya. Adapun dampak PKH terhadap bidang pendidikan maupun 

kesehatan telah memberikan perubahan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat penerima keluarga harapan. 

B. Saran  

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan dari penelitian yang dilakukan, 

penulis menyarankan beberapa point sebagai berikut 

1. Bagi pihak pendamping harus lebih selektif lagi dalam menentukan para 

penerima bantuan, karena peneliti mengemukakan masih banyak 

masyarakat yang tidak tepat sasaran 
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2. Dampak adanya program keluarga harapan sangatlah membantu 

khususnya bagi penerima PKH itu sendiri dan telah memberikan 

perubahan yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh 

karena itu, diharapkan pendamping maupun peserta untuk selalu  

memenuhi hak dan kewajibannya agar program ini bisa terus berlanjut. 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENDAMPING PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN (PKH) 

Nama   : 

Alamat   : 

Pekerjaan  : 

1. Kapan anda menjabat sebagai pendamping PKH di desa Kambuno? 

2. Siapa sajakah yang berhak mendapatkan PKH ini? 

3. Dimana biasanya diadakan penyaluran dana PKH? 

4. Bagaimana  mekanisme penyaluran dana bantuan PKH? 

5. Apakah program keluarga harapan ini sudah merata untuk masyarakat 

miskin yang ada di desa Kambuno? 

6. Bagaimana peran PKH (program keluarga harapan) dalam 

mensejahterakan masyarakat didesa Kambuno? 

7. Apakah menurut anda, PKH (program keluarga harapan) sudah 

mensejahterakan masyarakat desa Kambuno? 

8. Apakah dari pemerintah akan ada penambahan kuota PKH (program 

keluarga harapan) untuk desa Kambuno khususnya 

9. Apakah kendala yang anda hadapi selama menjadi pendamping PKH 

(program keluarga harapan)? Jika ada, kendala apa yang anda hadapi? 

10. Apakah anda selaku pendamping PKH desa kambuno selalu melakukan 

pendampingan dengan baik, seperti mengadakan sosialisasi / 

pendampingan kepada penerima PKH ( program keluarga harapan)? 
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11. Siapa saja pihak yang terlibat ketika diadakan pertemuan p2k2  pertemuan 

peningkatan kemampuan keluarga (PKH ? 

12. Apakah PKH penting itu dijanjutkan ? 

13. Mengapa PKH ini penting dilanjutkan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PESERTA PROGRAM KELUARGA 

HARAPAN (PKH) 

  Nama  : 

  Alamat  : 

Pekerjaan : 

1. Apa yang ibu ketahui tentang PKH ini? 

2. Siapa yang  menginformasi bahwa ibu sebagai penerima PKH? 

3. Kapan  ibu menjadi penerima bantuan PKH? 

4. Apakah pendamping PKH selalu mendampingi dengan baik? 

5. Siapa sajakah yang turut menghadiri pertemuan yang diadakan dengan rutin? 

6. Apakah sebelum pelaksanaan PKH diadakan sosialisasi oleh 

petugas/pemerintah desa? 

7. Apakah setelah adanya sosialisasi ibu dapat mengerti tujuan, kewajiban serta 

hak-hak ibu sebagai peserta PKH? 

8. Apakah syarat-syarat yang telah ditentukan ketika diadakan pengambilan 

dana PKH? 

9. bagaimanakah kriteria penerima PKH? 

10. Apakah tahap pencairan dana di cairkan tepat waktu? 

11. Apakah dana PKH yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah 

ditetapkan? 

12. Apakah ada pemotongan jumlah dana dari pihak tertentu? 

13. Apakah dana yang ibu terima,  ibu gunakan untuk kebutuhan pendidikan, 

kesehatan ? 

14. Apakah dana yang ibu terima, ibu gunakan untuk kebutuhan lain selain 

pendidikan dan kesehatan ? 

15. Apakah setelah menjadi anggota PKH kebutuhan pendidikan dan kesehatan  

terpenuhi / tidak ? 

16. Apakah ada manfaat nyata yang ibu rasakan setelah menjadi anggota PKH? 
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17. Bagaimana pandangan ibu, apakah PKH sudah merata untuk masyarakat 

desa kambuno ? 

18. Bagaimana padangan ibu tentang peserta PKH adakah warga lain yang layak 

untuk mendapatkan PKH di desa kambuno? 

19. Apakah PKH telah mensejahterakan keluarga ibu? Kesejahteraan apa yang 

sudah dirasakan sebagai anggota PKH? 

20. Apakah PKH perlu dilanjutkan? 

21. Mengapa PKH penting untuk dilanjutkan? 
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A. Daftar Nama-Nama Penerima PKH Tahap 1 & 3 Tahun 2022 

Tahap 1  
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Tahap III 
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B. DOKUMENTASI PENELITIAN  

a. Pendamping PKH desa Kambuno  

 

B Peserta PKH desa kambuno 

 

( Wawancara dengan ibu Dahlia ) 
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( wawancara dengan ibu Husna) 

 

( wawancara dengan ibu Erniati) 



 

 

77 
 

 

( wawancara dengan ibu murtia) 

C. Penyaluran bantuan PKH tahap III 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama saya Hasniar, lahir di Barugae tepatnya di desa 

Kambuno kecamatan Bulukumpa kabupaten Bulukumba pada 

23 Desember 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan 

Hamdi dan Sahra sekaligus cucu pertama dari pasangan 

Halwiyah dan Alm Sultan. Penulis mulai menempuh pendidikan sejak usia 5 

tahun di taman kanak-kanak Raudhatul Athfal (RA) setelah berusia 7 tahun 

penulis menempuh pendidikan di SDN 71 Barugae setelah tamat pada 2012  

kemudian penulis melanjutkan sekolah di SMPN 18 Bulukumba yang terletak di 

desa tetanggga, selama sekolah penulis menempuh jarak sekolah dengan jalan 

kaki. prestasi yang pernah dicapai semasa sekolah di SMPN 18 Bulukumba adalah 

juara 1 lomba bacaan surat pendek yang diadakan oleh KKN UIN alauddin 

Makassar. Setelah tamat dari SMPN 18 pada tahun 2015 kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMAN 2 Bulukumba dan lulus pada tahun 2018. kemudian 

melanjutkan pendidikan di salah universitas yang ada dimakassar yaitu 

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan mengambil jurusan 

Ekonomi Islam pada tahun 2018.  

Adapun riwayat organisasi penulis semasa kuliah yakni anggota bidang 

kaderisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam (HMJ-EI) periode 2020. 

Kader himpunan mahasiswa islam (HMI) Komisariat Ekonomi dan Bisnis Islam 

motto “ berawal dari derita akan tumbuh cerita indah “. 

 


