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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1.  Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ز

 Za Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G Eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em و
  ٌ  Nun N En 

 Wawu W We و

  ٌ  Ha H Ha 

 Hamzah ‟ Apostrof أ

  ٌ  ya‟ Y Ye 
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Contoh
: 

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda  apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Tan

da 

Nama Huruf Latin Nama 

Fatha ا

h 

A A 

 Kasrah I I اِ

Damma ا

h 

U U 

  

 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ي      ـ

 fathah dan wau Au a dan u و ٌ    ـ

 ifa  :     ف ـي ْ     ـك 
 

haula  :     ل   و ْ    ه ـ  ْ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى  ٌ ا | ...   ٌ  ... Fathah dan alif 

atau yā’ 

Ā a dan garis di atas 
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  ٌ
ـ  ٌ
 ـي

kasrah dan yā’ Ī i dan garis di atas 

 ـــ  

 و

Dammah dan 

Wau 

Ū u dan garis di atas 

  

4. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk tā’ marbutah ada dua, yaitu: tā’ marbutah yang hidup atau 

mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 

tā’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atautasydidyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  ٌ   ٌ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf   ٌ ber- 

tasydiddi akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah(  ٌ   ٌ ), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  ل ا(alif 

lam ma’arifah).Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. Kata 
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sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata,istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al Qur‟an), 

sunnah,khususdanumum.Namun, bila kata-katatersebut menjadi bagian dari satu 

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafz al-jalalah 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a- ljalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 
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10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

(orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului 

oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan 

(CK, DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 

Nama : Mutmainna Supriyadi 

Nim  : 50900119042 

Fak/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial 

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Bantuan Langsung Tunai Terhadap 

Kesejahteraan Keluarga Akkajang Kecamatan Kabupaten 

Pinrang 

 

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
terhadap Kesejahteraan Keluarga Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan yang digunakan oleh 
pemerintah desa Akkajang dan untuk mengetahui Dampak yang diperoleh 
masyarakat dengan adanya bantuan langsung tunai di desa Akkajang Kecamatan 
Cempa Kabupaten Pinrang. 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif 
deskriptif, dimana penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang menghasilkan 
data deskriftif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang yang diamati, penulis 
menggunakan metode pendekatan komunikasi dan kesejahteraan sosial. Sumber data 
yang di gunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, adapun data primer 
didapatkan melalui interaksi langsung di lapangan bersama informan melalui 
wawancara dan observasi dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi untuk 
melengkapi data primer. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Yang menjadi informan penelitian yakni Kepala Desa, 
Sekretaris Desa dan masyarakat di Desa Akkajang. 
           Setelah peneliti melakukan penelitian, di Desa Akkajang maka hasil penelitian 

menunjukkan bahwa proses pelakasanaan bantuan langsung tunai terhadap 

kesejahteraan keluarga Akkajang menggunakan model implementasi Edward III 

yaitu: 1) Komunikasi, 2) Disposisi, 3) Sumber daya, 4) Struktur birokrasi. Adapun 

dampak positif yang diperoleh masyarakat dengan adanya program bantuan langsung 

tunai umumnya bantuan yang diperoleh penerima, yakni untuk 1) keperluan 

kerja/modal usaha, 2) pendidikan anak, 3) membayar hutang dan 4) kebutuhan sehari-

hari seperti sembako. Berdasarkan data yang peneliti paparkan terkait wawancara 

yang peneliti dapatkan dilapangan, karena beban pengeluaran yang harus ditanggung 

masyarakat akibat biaya hidup yang tinggi, sehinggah penerima manfaat bantuan lebih 

banyak mengalihkan dana untuk kebutuhan sembako. Sedangkan dampak negatif 

yaitu menimbulkan kontroversial di masyarakat salah satunya adalah rasa iri. 

Implikasi penelitian yaitu diharapkn agar pihak penyalur bantuan melakukan 

lebih banyak lagi sosialisasi atau memberikan informasi apapun terkait dana bantuan 

langsung tunai serta melakukan verifikasi data faktual. 

 



 
 

1 
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu negara berkembang karena 

memiliki berbagai masalah kemiskinan seperti rendahnya tingkat penghasilan, 

masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, 

kesehatan dan lain-lain, sehingga untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, peran 

pemerintah juga sangat diperlukan.1 

Kemiskinan merupakan fenomena global, yaitu kemiskinan merupakan 

masalah yang harus dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Dapat 

diketahui bahwa seorang yang dikatakan miskin jika dirinya tidak mampu memenuhi 

kebutuhan sehari-seharinya. Dengan kata lain, orang tersebut hidupnya serba 

kekurangan serta tidak mempunyai harta yang lebih memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kemiskikan merupakan masalah yang sangat komplek, baik dari penyebab 

maupun dampak yang ditimbulkan, ditinjau dari penyebab kemiskinan dapat 

terjadikarena factor internal seperti keadaan individu yang bersangkutan, rendahnya 

tingkat pendidikan ataupun kurangnya pendapatan dan eksternal seperti kndisi sosial, 

 
1Lasewengan Lisbeth, “dampak bantuan Pkh terhadap masyarakat miskin di kelurahan bumi 

nyiur kecamatan wanae kota manado”. (Manado: 2020).  Jurnal Sosial, Vol. 13, No 2. h. 2. 
2Harwidiansyah, “ Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 

Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”, Skripsi (Makassar: UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR, 2011), h.6. 
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politik hukum dan ekonomi demikian juga kebijakan disektor pendidikan dan 

kesehatan banyaknya kasus-kasus busung lapar dibeberapa daerah, menunjukkan 

kurangnya perhatian Pemerintah terhadap tingkat kesehatan warganya atas kasus 

seperti kelaparan, pandemic Covid-19, wabah flu burung, penderita demam berdarah 

yang banyak tidak tertolong dan banyak lagi kasus-kasus yang terjadi dibidang 

kesehatan yang semuanya berujung kematian. Fakta ini seringkali terjadi disebabkan 

karena beberapa hal, kebijakan publiklah yang menjadi salah satu bagian dari 

merosoknya angka kemiskinan yang sering dikaitkan dengan pelayanan tidak cepat, 

pelayanan tidak merata dan fasilitas yang kurang memadai. 

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kasus 

kemiskinan guna untuk mencapai salah satu cita-cita bangsa yakni mensejahterakan 

rakyat Indonesia.  Kemudian juga untuk mencapai salah satu tujuan hukum yang pada 

hakikatnya adalah bermanfaat dalam menyalurkan kebahagiaan atau kenikmatan yang 

besar bagi jumlah terbesar. Salah satu tujuan hukum yang diprakarsai oleh Artitoles 

adalah hanyalah sekedar untuk mencapai keadilan , yang berarti memberikan sebuah 

sesuatu kepada setiap orang yang sudah menjadi haknya. Negara melalui pemerintah 

yang bertindak sebagai pemangku kebijakan tentu harus bertanggung jawab kepada 

rakyat dalam memenuhi serta menjalankan Pemerintahan.   

Dalam merespon kerentanan Bantuan Langsung Tunai (BLT) akibat kebijakan 

yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. 

Perlindungan sosial yang dimaksudkan disini adalah segala bentuk kebijakan dan 

intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko.    
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 Salah satu program pemerintah pusat yang kewenangannya diberikan kepada 

Desa adalah Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT. Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari 

dana desa.1 Dengan mekanisme berupa pemberian kompensasi uang tunai, pangan, 

jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan target pada tiga tingkatan: hampir miskin, 

miskin, sangat miskin. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan pertama kali pada 

tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan 

Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat 

itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap 

memenuhi kebutuhan hariannya. 

Penyaluran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah di Desa 

Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang sejauh ini tidak efisisen dalam hal 

Ketidaktransparannya pemerintah terkait program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini 

memicu banyak hal salah satunya mengenai bagaimana program Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) tersebut dan bagaimana penyaluran dan pemanfaatan bantuan tersebut. 

Kemudian, dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan tersebut tidak 

menyebar luas atau tidak tepat sasaran, menjadikan masyarakat yang tergolong miskin 

tidak memperoleh program tersebut. Pada dasarnya, prinsip bantuan ini adalah untuk 

 
1Tioma Roniuli Hariandja, Nanang Tri Budiman, Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Jurnal Transparansi, Vol. 2,No. 2,2022, h. 18. 
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melengkapi serangkaian program jaring pengaman sosial yang telah ditetapkan 

pemerintah seperti PKH, Bantuan Sembako, dan Diskon Listrik.  

Diharapkan masyarakat penerima menggunakan dana sebaik mungkin untuk 

memenuhi kebutuhan pokok atau primernya. Oleh karena itu, berdasarkan latar 

belakang yang dipaparkan di atas, maka saya mengangkat judul penelitian tentang 

“Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dalam Mensejahterakan Keluarga 

Kurang Mampu Di Desa Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang”.   

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkup yang 

ak0an diteliti. Olehnya itu pada rencana penelitian ini, peneliti memfokuskan pada 

proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Akkajang Kecamtan 

Cempa Kabupaten Pinrang. 

2. Deskripsi Fokus 

 Berdasarkan pada fokus penelitian pada judul di atas, dapat di deskripsikan 

berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan dari segi pelaksanaan 

program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Akkajang Kecamatan Cempa 

Kabupaten Pinrang, maka peneliti memberikan deskripsi fokus sebagai  berikut: 
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a. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program Pemerintahan 

SBY untuk meringankan beban hidup masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan 

dasarnya.  

b. Kesejahteraan Masyarakat  

Kesejahteraan Masyarakat adalah kondisi dimana terpnuhinya kebutuhan 

material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan 

bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah: 

1. Bagaimana proses pelaksanaan program bantuan langsung tunai (blt) di 

Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang? 

2. Bagaimana dampak yang diperoleh masyarakat melalui program bantuan 

langsung tunai (blt) di Desa Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang? 

D. Kajian Pustaka 

 Eksistensi kajian Pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 

memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Akkajang Kecamatan 

Cempa Kabupaten Pinrang, dilakukan dengan menggunakan beberapa literatur yang 

relevan untuk mendukung penelitian. Penulis menemukan judul penelitian terdahulu 

sebagai bahan acuan dan perbandingan yaitu sebagai brikut: 
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1. Nur Fitra Tsania, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi 

Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng”. Tujuan dari penelitian 

ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) Bagi Masyarakat Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng. Penelitian ini 

menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengambil 

sampel dari suatu populasi di lapangan dengan menggunakan wawancara 

berdasarkan kueioner yang telah dibuat sebelumnya sebagai alat pengumpulan data 

dan digunakan sebagai data pokok. Kemudian dilakukan analisis secara kualitatif . 

Hasil dari penelitian ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan efektif karena 

program ini telah berhasil berjalan sekian tahunnya dan bisa membantu masyarakat.2 

2. Hardiwiansyah, “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan 

Masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi masyaraat dan dampak Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Maccini Baji. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan 

kualitatif, yang memperoleh data dengan melakukan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) dimata masyarakat 

penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dinilai hanya sebagai uang pembeli 

sembako. 2) walaupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat membantu masyarakat 

 
2Nur Fitra Tsania, “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Masyarakat 

Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng”. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Makassar (2022).  
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desa Maccini Baji khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar, namun 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mampu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat miskin.3 

3. Jurnal Dian Marini “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terhadap 

Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya: 1) 75 responden yang 

mendapatkan BLT tersebut ternyata hanya 21 responden yang benar-benar pantas 

untuk mendapatkan BLT dan 54 responden yang lain adalah responden yang tidak 

pantas untuk mendapatkan BLT ini karena 54 responden tersebut memiliki jumlah 

penghasilan yang lebih banyak dari 21 responden. 2) Manfaat BLT bagi masyarakat 

miskin yaitu masyarakat miskin merasa dihargai oleh Pemerintah dan masyarakat 

miskin merasa bahwasannya Pemerintah peduli terhadap masyarakat miskin adalah 

membuat masyarakat miskin menjadi malas, dapat menyebabkan prtikaian yang 

terjadi terhadap sesama masyarakat, dan masyarakat merasa ketidak puasan 

terhadap proses BLT, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya oleh karena 

itulah penyebab BLT haruslah di hapuskan dan diganti dengan kebijakan yang lebih 

baik dan lebih mementingkan masyarakat miskin bukan hanya untuk menjaga citra 

Pemeritah saja.4 

 
3Hardiwiansyah, “Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa 

Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Skripsi Fakultas dakwah dan komunikasi UIN 

alauddin makassar (2011). 
4 Dian Marini “Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Miskin di 

Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Vol. 

2 No. 1 (2015): Februari 2015 h.9.   
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 Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, dapat dipahami bahwa 

dari hasil penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) sedangkan perbedaannya yaitu dari lokasi penelitian dan focus penelitiannya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

  Untuk mengungkap masalah yang dikemukakan pada pembahasan 

pendahuluan, maka perlu dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 

Dari uraian permasalahan tersebut maka yang menjadi tujuan dari penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa 

Akkajang Kecamtan Cempa Kabupaten Pinrang. 

b. Untuk mengetahui Dampak yang diperoleh Masyarakat terkait Pelaksanaan 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Di Desa Akkajang 

Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1)  Bagi perguruan tinggi khususnya Mahaasiswa UIN Alauddin Makassar jurusan 

Kesejahteraan Sosial sebagai bahan referennsi dan menambah wawasan 

mengenai Pelaksanaan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam 

Mensejahterakat Keluarga Kurang Mampu di Desa Akkajang Kecamatan 

Cempa Kabupaten Pinrang. Dan juga penelitian ini, dapat dijadikan sebagai 
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bahan rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi para penyusun yang 

memiliki penelitian senada dengan penyusun. 

2)  Bagi calon peneliti sendiri adalah untuk dapat mengetahui dan mempertajam 

kemampuan peneliti dalam penulisan karya ilmiah. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada 

pemerintah, Lembaga-lembaga masyarakat maupun instansi terkait dalam 

pelakasanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

2)  Diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai bahan wacana yang baru agar 

dapat memberikan inspirasi dan motivasi. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Peran 

1. Pengertian Peran 

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang 

berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. 

Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang 

terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat. Hal ini di 

dasari pada invidu dan alasan untuk melangsungkan tindakan yang diinginkan. 

Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan 

dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan 

ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteruran tindakan semuanya 

disesuaikan dengan peran yang berbeda. 

2. Konsep Peran 

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran adalah sebagai 

berikut: 

a. Persepsi Peran 

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya 

dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuaty yang 

diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku. 
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b. Ekspektasi Peran 

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana 

seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang 

ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut 

bertindak. 

c. Konflik Peran 

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan 

menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa 

syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain. 

3. Struktur Peran 

Secara umum, struktur peran dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Peran Formal 

Peran formal merupakan peran yang nampak jelas, yaitu berbagai perilaku yang 

sifatnya homogen. Contohnya dalam keluarga, suami/ ayah dan istri/ibu memiliki 

peran sebagai provider (penyedia), pengatur rumah tangga, merawat anak, rekreasi, dan 

lain-lain. 

b. Peran Informal 

Peran informal merupakan peran yang tertutup, yaitu suatu peran yang sifatnya 

implisit (emosional) dan umumnya tidak terlihat di permukaan. Tujuan peran informal 
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ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan emosional dan menjaga keseimbangan dalam 

keluarga. 

b. Jenis-jenis Peran 

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. 

Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut: 

a. Peran Aktif 

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya 

pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan 

kontribusinya terhadap suatu organisasi. 

b. Peran Partisipasif 

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan 

kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja. 

c. Peran Pasif 

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, 

peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan 

masyarakat.6 

B.  Tinjauan Bantuan Langsung Tunai 

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan untuk membantu 

mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi 

 
6https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html, di akses pada taggal 5 Mei 

2023, pada pukul 09:32. 

https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html
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kebutuhan hidup rumah tangga, pembelian obat-obatan kesehatan, biaya pendidikan 

dan keperluan-keperluan lainnya. Bantuan Langsung Tunai (BLT) memang bukan 

solusi jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan, namun merupakan solusi jangka 

pendek untuk menghindari masyarakat miskin dari menjual aset, berhenti sekolah, dan 

mengurangi konsumsi makanan yang tidak bergizi. 

 Jika kebutuhan desa melebihi alokasi maksimal yang dapat dialokasikan oleh 

desa, kepala desa bisa mengusulkan tambahan alokasi dana desa bupati/walikota untuk 

bantuan ini. Menurut keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), usulan itu 

harus disertai alasan penambahan alokasi.7 

Edi suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan 

Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan 

skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan 

menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu 

kebijakan.8 

 Dalam merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia 

memiliki beragam bentuk untuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang 

dimaksud disini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan 

untuk merespon beragam resiko, kerentanan, dan kesengsaaan, baik yang bersifat fisik, 

ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam 

 
7PPN/Bappenas, K. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana 

Desa). (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementrian PPN/Bappenas, 2020.   
8Edi Suharto. Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia., (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 42.  
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kemiskinan. Dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan secara 

khusus untuk membantu masyarakat miskin yang mengalami krisis ekonomi akibat 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dunia. Sesuai dengan pasal 14 UU No. 11 Tahun 

2019 tentang Kesejahteraan Sosial mengatakan bahwa : 

“Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari skema perlindungan 

sosial. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko 

dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan 

masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 

kebutuhan dasar minimal.” 

 

2. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Berdasarkan Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, calon penerima BLT adalah keluarga miskin, baik 

yang tidak terdata (exclusion error) maupun terdata dalam data terpadu kesejahteraan 

sosial (DTKS) yang sesuai syarat sebagai berikut: 

a. Bagi orang-orang yang tidak mendapat bantuan program keluarga harapan 

(PKH)/bantuan pangan non tunai (BPNT)/pemilik kartu prakerja.  

b. Bagi orang yang kehilangan pekerjaan (tidak memiliki cadangan ekonomi yang 

cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan). 

c. Bagi yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.   

Keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia dan penyandang disabilitas, 

terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) harus dikonfirmasi oleh tim pendata. 
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Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilihat dari: 

a. Masyarakat miskin. 

b. Lanjut usia. 

c. Wanita rawan sosial (janda/jompo). 

d. Pekerja rentan: 

1) Buruh harian lepas. 

2)  Montir. 

3) Pedagang keliling. 

4)  Pembantu rumah tangga. 

5) Sopir. 

6) Ojek. 

7) Tukang bangunan. 

8) Tukang gigi. 

9) Tukang gigi. 

10) Nelayan. 

11) Penjual ikan dan sayur keliling. 

e. Masyarakat yang mengalami PHK: 

1) Karyawan swasta. 

2) Buruh pabrik.9 

 
9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik  

Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteridesa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020. 
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 3. Tujuan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bagian dari perlindungan sosial, 

maka tujuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun tidak lain adalah untuk 

menjaga atau melindungi warga miskin dari kerentanan agar mampu bertahan hidup. 

data dasar yang digunakan adalah data untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai 

tahun 2005-2006. Data itu akan ters mengalami pemutakhiran. Setelah itu Badan Pusat 

Statistik melakukan terus pemutakhiran data di 1000 kecamatan berkaitan dengan 

Program Keluarga Harapan (PKH). Disamping itu, PT. Pos melakukan penyesuaian 

sehubungan dengan adanya Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berpindah alamat, 

meninggal dunia atau tidak mengambil uang tunai pada Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) tahun 2005-2006. Selanjutnya pemutakhiran data melalui sesus Rumah Tangga 

Sasaran akan segera dilakukan oleh badan Pusat Statisktik. 

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan oleh Kantor Pos 

terdekat. 10  Penerima harus menunjukkan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

terlebih dahulu agar bisa mendapatkan Bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kartu 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Ini diperoleh di Kantor Desa atau Kelurahan setempat. 

Para aparat desa inilah yang turun tangan langsung untuk membagikan Kartu Bantuan 

Langsung Tunai. Setiap pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) masyarakat harus 

mendatangi Kantor Pos yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah desa, hal ini 

dipertimbangkan jauh dekatnya dengan tempat tinggal penerima Bantuan Langsung 

 
10Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENAS). 
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Tunai (BLT). Oleh karena  penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat banyak 

maka mereka harus rela mengantri berjam-jam dan berdesak-desakan menunggu 

giliran namanya dipanggil oleh petugas. 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu dari beberapa bentuk 

kebijakan pemerintah. Kebijakan yang oleh Carl Friedrich diartikan sebagai: 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau 

pemrintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam 

mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.11 Program Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) juga merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat miskin. Disamping itu masih banyak kebijakan lain 

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, yaitu program jangka panjang dan 

jangka pendek. 

Adapun yang termasuk kategori program jangka panjang yaitu Program 

Nasional Pengembangan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), 

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), program penyediaan 

beasiswa misalnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan program lain yang 

berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. 

Sedangkan yang termasuk kategori program jangka pendek yaitu program 

Bantuan Langsung Tunai (BLT), perluasan program Beras Miskin (Raskin), program 

 
11Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Cet. 2: Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7. 
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penjualan minyak gorengbersubsidi dan program pasar beras murah untuk buruh, PNS 

Gol I/II, tenaga honorer serta Tamtam TNI/POLRI. 12  Program jangka pendek 

maksudnya adalah bahwa program ini hanya diluncurkan pada keadaan tertentu dan 

sifatnya sementara, sebagaimana program Bantuan Langsung Tunai yang diluncurkan 

ketika terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak atau krisis ekonomi dunia yang 

menyebabkan turunnya daya beli masyarakat miskin. Program janka pendek ini 

diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergatungan serta tidak 

mendorong menguatnya budaya kemiskinan. Berbagai bentuk intervensi kebijakan 

pemerintah diatas merupakan keinginan kuat untuk merubah atau meningkatkan 

perekonimian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkatkan 

perekonomian masyarakat, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan masyarakat 

miskin dapat hidup layak. 

Namun keinginan pemerintah harus diiringi dengan kesadaran penuh dari 

masyarakat untuk senantiasa merubah diri baik dari pola pikir maupun tingkah laku. 

Karena sekuat apapun keinginan dan sebesar apapun bantuan yang diberikan oleh 

pemerintah tetapi kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat merupakan hal yang sia-

sia. 

 

 

 

 
12Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPENNAS), “Program Bantuan Langsung Tunai 

Kepada Rumah Tangga Sasaran.” Website resmi BAPPENAS.  
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4. Organisasi Pelaksana Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai 

Pelaksana program bantuan langsung tunai merupakan Departemen Sosial 

selaku kuasa penggunaan Anggaran membantu oleh pihak-pihak terikat pada yang 

telah ditentukan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pelaksanaan 

program. Penyaluran bantuan langsung tunai pada Rumah Tangga Sasaran adalah suatu 

bentuk kinerja sama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing, 

pada lembaga bertanggung jawab dimaksudkan dalam lajunya proses penyaluran dana 

bantuan langsung tunai kepada Rumah Tangga Sasaran kelompok sasaran sehingga 

pemakaian menjadi lebih maksimal. 

Pada tingkat sinergi pelayanan yang optimal dan masing-masing lembaga 

saling berinformasi dan dalam program bantuan langsung tunai difasilitasi penyedian 

unit pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Tugas pokok dan tanggung jawab 

dari setiap lembaga bias dilihat dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

pelaksanaan program bantuan langsung tunai pada rumah tangga sasaran yang bisa 

dilihat sebagai berikut: 

a. Departemen Sosial 

Departemen Sosial ini membutuhkan kewajiban dalam menyiapkan modal 

berdasarkan daftar nominal dan menyampaikan surat perintah kepada Pos Indonesia 

untuk dibayar dana bantuan langsung tunai pada Rumah Tangga Sasaran kemudian itu 

kerja sama dengan PT. Pos Indonesia (persero) Tbk bisa menyalurkan modal tersebut 

sesuai dengan daftar nominative penerima bantuan langsung tunai yang disampaikan 

oleh pusat Biro Statistik (BPS). Pada kejelasan dimana proses penyalurannya, 
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Departemen Sosial berkewajiban bisa dibuat dan menyusun cara teknis penyaluran 

bantuan langsung tunai bersama 40 Bappanes, Menko Kesra, Depdagri, BPS, PT.Pos 

Indonesia (persero) dan PT. BRI (persero) Tbk. Dimana tanggung jawab pemerintah, 

Departemen sosial wajib dibuat laporan pelaksanaan kepada Presiden RI dalam 

Pelaksanaan jalannya dana bantuan langsung tunai kepada Presiden RI. 

b. Kewajiban PT Pos Indonesia 

Adapun kewajiban dari PT Pos Indonesia dalam Program bantuan langsung 

tunai ini rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak adalah 

penyimpan rekening Giro utama di Bank Cabang Indonesia Veteran. Berdasarkan 

anggaran dari Departemen Sosial yang bisa disalurkan pada rekening Giro. Kantor Pos 

dicetak dan menyalurkan Kartu Kompensasi BBM ke Kantor Pos Pemerintah seluruh 

Indonesia berdasarkan nominatif, kemudian kantor pusat pemerintah menyalurkan 

KKB kepada Rumah Tangga Sasaran kerja sama dengan aparat desa setempat, tenaga 

kesejahteraan sosial masyarakat dan aparat keamanan, perlu dibutuhkan. Dalam hal ini, 

PT. Pos Indonesia juga bisa laporkan realisasi jalannya KKB kepada Departemen 

Sosial dan kemudian menyampaikan rancangan penyaluran dana bantuan langsung 

tunai. 

c. Kewajiban Bank Rakyat Indonesia 

Bank Rakyat Indonesia memiliki peran penting dalam menyiapkan modal 

bantuan langsung tunai. PT. Pos Indonesia dan BRI bisa dibebaskan dan administrasi 

pembukaan rekening dan dibedakan atas kewajiban setoran awal untuk pembukuan 

giro di Kantor Camat BRI Jakarta Veteran dan Kantor Cabang BRI seluruh Indonesia. 
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Demi jalannya untuk proses penyaluran dan administrasi bantuan langsung tunai, BRI 

diberikan kemudahan kepada PT Pos Indonesia untuk memindah bukukan dana dari 

rekening Giro Kantor Pos seluruh Indonesia. Salah satu bentuk kewajiban dan 

tanggung jawab, BRI bisa disampaikan hasil keuangan mutasi rekening Giro utama 

dari Giro Kantor Pos melalui layanan tunai manajemen BRI. 

d. Kewajiban Badan Pusat Statistik 

Lembaga ini merupakan peran dan wajib dalam menyediakan data rumah 

tangga sasaran penerima bantuan langsung tunai yang dikategorikan rumah tangga 

sangat miskin, dan rumah tangga miskin. Untuk itu disediakan data tersebut melakukan 

data terakhir (up dating) di lapangan. BPS bisa memiliki kewajiban dalam membuat 

laporan pelaksanaan program bantuan langsung tunai sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang akan dimiliki.  

e. Kewajiban Dinas/Instansi Pemerintah Provinsi 

Pada tingkat jajaran dinas atau lembaga sosial Kabupaten/Kota, pada proses 

penyaluran Bantuan langsung tunai dimiliki peran dan kewajiban dalam membuat unit 

pelaksanaan program bantuan langsung tunai dan para jabatan yang di duduki struktur 

organisasi membuat penyaluran bantuan langsung tunai, sebagai ketua UUP BLT 

merupakan kepala dinas/instansi sosial, sekretaris dan anggota di tetapkan pejabat 

dihalaman dinas sosial uang menjaga baik instensif selama proses pelaksanaan 

program bantuan langsung tunai. 
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f. Kewajiban kecamatan 

Mengelola UUP BLT pada tingkat kecamtan. Di pantau mitra kerja pada tingkat 

kecamtan/desa/kelurahan yang bisa terlibat secara optimal untuk pendistribusian kartu 

bantuan langsung tunai dan penyaluran dana bantuan langsung tunai sehingga 

mengendalikan dan keamanan di lapangan. Menyelenggarakan pelaksanaan pertemuan 

koordinasi dengan seluruh mitra pada tingkat kecamatan. Di informasikan program 

bantuan langsung tunai kepada RTS dan didukung sosialisasi pada masyarakat umum. 

Dipantau petugas pos pada saat distribusi kartu BLT bisa sampai pada sasaran yaitu 

RTS. 

g. Kewajiban Desa/Kelurahan 

Dipantau petugas pos pada saat cairnya atau penerima bantuan langsung tunai 

dan pendistribusian kartu pada RTS. Bersama-sama dengan petugas pos ditentukan 

yang mengganti RTS yang pindah/meninggal (tanpa ahli waris) atau yang berhak, 

melalui musyawarah desa/kelurahan yang dihadiri kepala kelurahan, RT/RW tempat 

tinggal RTS yang diganti, tokoh masyarakat, tokoh agama dan karang taruna. 

Dilakukan pendampingan untuk petugas pos pada saat membagikan kartu BLT dan 

penyebaran yang dilibatkan tenaga kerja kesejahteraan sosial masyarakat. Dalam upaya 

menyelesaikan yang terjadi (antara lain pada saat penetapan RTS, distribusi kartu dan 

penyaluran BLT) sesuai dengan jenis dan tingkat kewenangan.13 

 
13 Nafilla Muhara Sadna, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap 

Kesejahteraan Masyarakat Gampoeng Pante Teungoh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie”, Skripsi, 

Fakultas  Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh (2022). 
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C. Kesejahteraan Keluarga 

1. Pengertian Kesejahteraan Keluarga 

Keluarga sejahtera menurut BKKBN yaitu sebagai keluarga yang dapat 

memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial 

dan agama; keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga 

dengan jumlah anggota keluarga; keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan 

anggota keluarga, kehidupan bersama degan masyarakat sekita, beribadah khusuk 

disamping terpenuhinya kebutuhan pokok.14 

Menurut Soetjipto, kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan 

yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, 

tanpa mengalami hambatan yang serius di dalam keluarga, dan dalam menghadapi 

masalah-masalah keluarga akan mudah untuk diatasi secara bersama oleh anggota 

keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.15 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan 

keluarga adalah suatu kondisi dimana tepenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, 

sosial, dan mental dalam keluarga dalam mencapai standar kehidupan keluarga. 

Kesejahteraan keluarga tidak terlepas dari upaya pemberdayaan keluarga. Upaya 

pemberdayaan keluarga merupakan upaya yang dilakukan dan di dasari oleh nilai-nilai 

 
14Euis Sunarti, MS, Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan 

Keberlanjutan, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006), hlm. 13. 
15 Intihaul Khiyaroh, Menggapai Kesejahteraan Keluarga, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017), 

hlm. 14. 
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kasih sayang, pendidikan, pengasuhan karakter, dan sosial untuk meningkatkan 

kemampuan keluarga dalam menjalani kehidupan yang berkualitas.  

Setiap keluarga memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi 

dalam meningatkan kualitas keluarga. Kebutuhan keluarga merupakan suatu kebutuhan 

lembaga keluarga, yang jika terpenuhi maka kondisi keluarga akan menjadi keluarga 

yang nyaman, aman dan dapat dinikmati dengan baik oleh setiap anggotanya dalam 

kehidupan sehari-hari.16 Kebutuhan keluarga terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, 

dan papan, sebagai berikut: 

1. Kebutuhan pangan, kebutuhan dasar dari setiap makhluk hidup yang tidak dapat 

ditunda. Kebutuhan pangan mencakup pemenuhan kebutuhan makanan dan gizi 

sehari-hari. 

2. Kebutuhan sandang, kebutuhan yang mencakup pakaian yang layak dan bersih.. 

3. Kebutuhan papan, merupakan tempat tinggal sehari-hari bagi keluarga. 

2. Indikator Kesejahteraan Keluarga 

Untuk mengetahui tingkatan kesejahteraan keluarga terdapat beberapa 

indikator yang telah di tetapkan. Indikator bermanfaat untuk melihat kondisi 

kesejahteraan keluarga. Dalam indikator tersebut tingkat kesejahteraan keluarga dapat 

dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan yaitu, tahap keluarga pra sejahtera, tahap 

keluarga sejahtera I, tahap keluarga sejahtera II, tahap keluarga sejahtera III, tahap 

 
16 Asih Kuswardina, Ilmu Kesejahteraan Keluarga, (Semarang: UNNES Press, 2017), h. 26. 
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keluarga sejahtera III plus. Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang belum bisa 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal,seperti kebutuhan pangan, sandang, 

papan, pendidikan dan kesehatan. Adapun indikator untuk setiap tahap keluarga 

menurut BKKBN, adalah sebagai berikut:17  

a. Indikator tahapan keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar 

keluarga”, (basic needs) yaitu: 

1. Pada umumnya anggota keluarga sudah melakukan ibadah menurut 

agamanya. 

2. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih. 

3. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, 

bekerja/sekolah, dan bepergian. 

4. Rumah yang ditempati keluarga memiliki atap, lantai dan dinding yang 

baik. 

5. Bila ada anggota yang sakit dibawa ke sarana kesehatan. 

b. Indikator tahapan keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan 

psikologis” (psychological needs) yaitu: 

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing. 

 
17  Endang Rostiana, Horas Djulius, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dalam 

Mewujudkan Keluarga Sejahtera, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2018), hlm 8. 
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2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan 

daging/ikan/telur. 

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru 

dalam setahun. 

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2  untuk setiap penghuni rumah. 

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat 

melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. 

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh 

penghasilan. 

7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulisan latin. 

8. Seluruh anggota keluarga berumur 5-15 tahun bersekolah. 

9. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat 

kontasepsi. 

c. Indikator keluarga sejahtera III (KS III) atau indikator “kabutuhan 

pengembangan” (developmental needs), yaitu: 

1. Keluarga barupaya meningkatkan pengetahuan agama. 

2. Sebagaian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. 

3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali 

dimanfaatkan untuk komunikasi. 

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. 

5. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali dalam enam 

bulan. 
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6. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV/ 

internet. 

7. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal. 

d. Indikator keluarga sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi 

diri” (self esteem), yaitu: 

1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan material 

untuk keiatan sosial. 

2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan 

sosial/yayasan/institusi masyarakat. 

3. Faktor Kesejahteraan Keluarga 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga yaitu sebagai 

berikut:18 

1. Faktor Internal 

a. Jumlah Anggota Keluarga 

Seiring dengan perkembangan zaman menyebabkan tuntutan keluarga 

semakin meningkat, tidak hanya cukup dengan kebutuhan primer (sandang, 

pangan, papan, pendidikan dan sarana kesehatan) tetapi kebutuhan lainnya 

seperti hiburan, rekreasi, sarana ibadah, sarana untuk transportasi dan 

lingkungan yang serasi. Semakin banyak jumlah anggota, maka semakin 

banyak kebutuhan yang dipenuhi oleh keluarga tersebut. 

 
18 Intihaul Khiyaroh, Menggapai Kesejaheraan Keluarga, (Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017), 

hlm. 57. 
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b. Tempat Tinggal 

Keadaan tempat tinggal sangat mempengaruhi kesejahteraan keluarga. 

Kondisi tempat tinggal yang diatur sesuai keinginan penghuninya akan 

menimbulkan suasana yang tenang dan nyaman. Sebaliknya, kondisi tempat 

tinggal yang tidak teratur, tidak jarang menimbulkan kebosanan untuk 

menempati. Terkadang terjadi ketegangan antara anggota keluarga yang 

disebabkan kekacauan pikiran karena tidak mendapatkan rasa nyaman dan 

tentram akibat tidak teraturnya kondisi tempat tinggal. 

c. Keadaan Sosial Keluarga 

Keadaan sosial dalam keluarga dapat dikatakan baik atau harmonis, jika ada 

hubungan yang baik dan benar-benar didasari ketulusan hati dan rasa kasih 

sayang antara anggota keluarga. Perwujudan dari hubungan yang benar-

benar didasari ketulusan hati dan rasa penuh kasih sayang, nampak dengan 

adanya saling hormat, menghormati, toleransi, bantu-membantu dan saling 

mempercayai. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Ekonomi dalam keluarga meliputi keuangan dan sumber-sumber yang dapat 

meningkatkan taraf hidup anggota keluarga. Semakin banyak sumber-

sumber keuangan/pendapatan yang diterima, akan meningkatkan taraf hidup 

keluarga. 
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2. Faktor Eksternal 

Kesejahteraan keluarga perlu dipelihara dan dikembangkan oleh suatu 

keluarga. Agar kegoncangan dan ketegangan jiwa dapat dihindari, karena hal 

ini dapat menggangu ketentraman dan kenyamanan kehidupan dan 

kesejahteraan keluarga.  

Faktor yang dapat menyebabkan kegoncangan dan ketentraman batin anggota 

keluarga yang berasal dari luar lingkungan keluarga, yaitu: 

a. Faktor manusia, seperti iri hati, fitnah, ancaman fisik dan pelanggaran 

norma. 

b. Faktor alam, seperti bencana alam, kerusuhan dan berbagai macam virus 

penyakit. 

D.  Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam  

  Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan 

pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam 

sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun 

akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat 

manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.19 

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam islam khususnya, dan agama samawi pada 

umunya adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surga nanti yang penuh dengan 

 
19  Amirus Sodiq “Konsep Kesejahteraan Islam” Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 

Desember 2015 h. 7. 
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kecukupan dan merasakan perasaan aman dan nyaman. Adapun hal tersebut dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a. Serba kecukupan pangan yang berkalori dan bergizi. 

b. Lingkungan hidup yang sehat. 

c. Tempat tinggal yang nyaman dan indah. 

d. Hubungan sosial yang tentram. 

e. Dikelilingi pelayan-pelayan yang terampil dan menyenangkan hati. 

f. Hubungan yang selalu dekat dengan pencipta yang Maha Pengasih. 

 Dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan ideal ada beberapa kunci 

keberhasilan yang ditegaskan bahwasannya harus melalui beberapa proses yang 

panjang, yakni: 

 Pertama, memiliki keimanan yang mantap kepada Allah SWT, kepada rasul-

Nya dan rukun iman lainnya. Dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwa Allah tuhan 

semesta alam. 

 Kedua, senang melakukan kebaikan, dengan selalu melakukan amal-amal 

shaleh, baik amalan seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain dan amalan yang bersifat 

sosial atau urusan dunia, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah 

kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas lagi 

seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana 

dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kepedulian sosial. 

 Ketiga, kemampuan untuk mengendalikan diri dari kemaksiatan dan 

perbuatan yang dapat merusak kehidupan. 
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 Gambaran kehidupan kesejahteraan surgawi yang disebutkan di atas dapat 

diketahui untuk persiapan sebagai kebahagiaan di akhirat. Namun, selain itu 

kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut, islam juga memberikan pemerintah selalu 

mengupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi. Dimana, memiliki 

kunci keberhasilan untuk mensejahterakan kehidupan surgawi. 

Dalam Al-Qur’an dijelaskan dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 : 

َ  لَ  يغَُي رُِ  مَا بِقَوْم   حَتّٰى ِ  ۗاِن   اللّّٰ نْ   بَيْنِ  يَديَْهِ  وَمِنْ  خَلْفِه   يَحْفظَُوْنَه   مِنْ  امَْرِ  اللّّٰ  لَه   مُعَق ِبٰت   م ِ

ال   نْ  دوُْنِه   مِنْ  و  ءًا فَلَ  مَرَد   لَه   ۚوَمَا لهَُمْ  م ِ ُ  بِقَوْم   سُوْْۤ  يغَُي رُِوْا مَا بِانَْفسُِهِمْۗ  وَاِذاَ   ارََادَ  اللّّٰ

Terjemahan : 

“Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara 

bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-

kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”20 

  As-Syatihiby mengatakan bahwasannya penetapan hukum-hukum syarat selalu 

mengacu atau berorientasi kepada kepentingan hidup manusia. Yang dimana 

kepentingan ataupun kebutuhan hidup manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian: 

 Pertama, ad-Dhoururiyat merupakan kebutuhan pokok seperti kebutuhan 

pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan atau papan dan semua hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan pokok yang menjadi pokok kebutuhan manusia dan tidak 

dapat dihindari. 

 
20Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan  Terjemahan ( yang disempurkan) 

2019. h 10.  



32 
 

 

 Al-Hajiyat merupakan kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan 

penerangan, kebutuhan pendidikan, kendaraan dan lain sebagainya. 

 At-Tahsinatatau bisa dikatakan sebagai kesempurnaan yang lebih berfungsi 

sebagai kesenangan dunia daripada kebutuhan hidup. 

 Selain itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, Islam memandang usaha 

untuk mencerdaskan merupakan kewajiban, dalam waktu seumur hidup. sehingga 

membaca dan menulis menjadi sebuah perintah scriptural, disamping itu Islam juga 

memandang penyebaran ilmu merupakan suatu amalan jariyah. Kecerdasan yang 

dalam teologi Islam hak ini dipandang salah satu sifat wajib bagi Rasul dan keilmuan 

dipandang sebagai salah satu indikator kualitas umat. 21 

E.Tinjauan  Kemiskinan 

 1. Pengertian Kemiskinan 

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang selalu dihadapi di setiap 

Negara, baik di Negara maju maupun di Negara berkembang. Kemiskinan dapat diukur 

dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara, seperti di 

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dengan jumlah 

penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga tingkat kesejahteraan 

rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan Negara-negara maju. 

Kemiskinan merupakan keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari. Kemiskinan ditandai dengan tingginya 

 
21Fadhil Sagala, “Peran Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program 

Keluarga Harapan Perspektif Fiqh”, Skripsi, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara (2021). 



33 
 

 

tingkat pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan yang diakibatkan oleh 

perubahan sosial seperti terkena musibah bencana alam, pemutusan hubungan kerja, 

jumlah penduduk yang semakin meningkat tetapi pendapatan yang tidak mencukupi 

untuk kebutuhan pokok (primer). Apapun definisi kemiskinan, bila menemukan 

individu atau kelompok dalam sebuah masyarakat dianggap tidak beruntung, maka 

sebenarnya telah dapat digilongkan kedalam masyarakat miskin.22 

Secara umum kemiskinan dapat ditinjau dari dua sisi yaitu: 

1) Kemiskinan absolut 

 Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan 

tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni 

makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya. Bank 

dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah 

USD $1 per hari dan kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah USD $2 per 

hari. 

2) Kemiskinan relatif 

 Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial dimana seseorang dapat 

memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding 

masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara timgkat penghidupan 

golongan atas dan golongan bawah maka semakin besar pula jumlah penduduk yang 

 
22 Soetomo, “Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), h. 285. 
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dapat dikategorikan miskin. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan erat dengan 

permasalahan distribusi pendapatan.23 

2. Penyebab Kemiskinan 

 

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, 

kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan 

ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumberdaya lain 

sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan 

(Yulianto, 2005). Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan 

yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. 

Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang 

merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan. Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya 

kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1) kemiskinan kronis yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan hidup 

masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan 

keterisolasian, dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, 

terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, 

2) kemiskinan sementara yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi 

dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat 

musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan 

 
23A. Cahyat, Gonner, C, And M Haug, Mengkaji Kemiskinan Dan Kesejahteraan Rumah 

Tangga, h.26. 
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dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

 1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dilapangan 

dengan menggunakan wawancara berdasarkan kuesioner yang telah dibuat 

sebelumnya sebagai alat pengumpulan data dan digunakan sebagai data pokok. 

Kemuadian akan dilakukan analisis secara kualitatif (dengan penggabungan data-data 

lapangan yang berbentuk kata atau kalimat yang akan menjadi suatu data yang 

bersifat ilmiah). 

2.  Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasidi Kantor Desa 

Akkajang Kecamtan Cempa Kabupaten Pinrang. Alasan peneliti mengambil lokasi 

di tempat tersebut karena di Desa Akkajang  terdapat banyak penerima Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) . Peniliti juga ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan 

program Bnatuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Akkajang. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Komunikasi 

dan pendekatan Kesejahteraan Sosial. 

1. Pendekatan Komunikasi merupakan pendekatan yang dibutuhkan agar peneliti 

mampu berinteraksi dengan masyarakat untuk melihat fenomena sosial yang 
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 sedang terjadi. Mengutip pandangan Bungin Burhan pendekatan ilmu komunikasi 

dalam kehidupan bermasyarakat yang biasa berlangsung baik melalui komunikasi 

verbal maupun non-verbal.24   

2. Pendekatan Kesejahteaan Sosial. Pendekatan penelitian menjelelaskan perspektif 

yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Berdasarkan konteks dan 

relevansinyan. Pendekatan Kesejahteraan Sosial yang dimaksud adalah metode 

pokok (case work/mikro) yaitu metode yang digunakan untuk menangani individu 

atau kelompok. 

C. Sumber Data 

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh 

keterangan yang diperoleh dari responder dan berasal dari dokumen-dokumen baik 

dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna 

mendukung penelitian ini.25 Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

 Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara landsung dari 

sumber asli/informan dengan cara melakukan wawancara maupun kuesioner untuk 

mendukung keakuratan data, dimana informan diposisikan sebagai sumber utama 

data penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 

 
24M Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer”, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2008), h. 171.  
25Joko Soboyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

h.89. 
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beberapa dari warga di Desa Akkajang dan pihak Kantor Desa Akkajang. Dapat 

dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Nama Umur Jabatan 

1 Jufri Zainuddin 51 Tahun Kepala Desa 

2 Aliani Pertiwi 36 Tahun Sekretaris Desa 

3 Suhaera 34 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

4 Bunga 48 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

5 Kurnia 56 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

6 Ida 43 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

7 Hasma 40 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

8 Sunati 57 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

9 Satong 64 Tahun Penerima bantuan langsung tunai 

 

2. Data  Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain). Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku, laporan, jurnal, literatur, 

situs internet, serta informasi dari beberapa instansi yang terkait. 

D. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya suatu aktivitas yang bersifat operasional 

agar tidakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan 

perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikajin dan dikumpulkan guna 
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mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, maka dalam 

pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untu mendapatkan data 

yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian. Keberhasilan suatu penelitian 

tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi; daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan 

(pedoman wawancara), dan Dokumentasi berupa kamera, alat perekam dan buku 

catatan.26 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagi 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung yaitu kegiatan untuk mengumpulkan 

data-data penunjang yang dapat membantu keakuratan dari data primer. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah tanya jawab lisan antar dua orang atau lebih secara 

langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai 

disebut interview 27 . Teknik wawancara yakni suatu prosedur pengumpulan data 

 
26M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2008), h. 115. 
27 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Penelitian Sosial  (Wade Group, 2017), h.101. 
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primer yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara tatap muka bersama 

informan dengan menggunakan “pedoman wawancara”. Wawancara dalam 

penelitian kualitatif lebih bersifat mendalam dan seringkali tidak terstruktur.28 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang penulis saat mewawancarai 

informan adalah intonasi suara, kecepatan bicara, sensitivitas pertanyaan, kontak 

mata dan kepekaan nonverbal. Beberapa tips saat melakukan wawancara adalah 

mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari 

pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan pribadi sebelum building 

rapport, ulangi kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif dan kontrol 

emosi negatif. Berikut teknik-teknik melakukan wawancara: 

a) Wawancara terstruktur  

Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara dimana pewawancara 

menggunakan atau mempersiapkan daftar isian sebagai pedoman saat melakukan 

wawancara. 

b) Wawancara tidak terstruktur  

Wawancara tidak terstruktur merupakan teknik wawancara di mana pewawancara 

tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun dalam proses 

melakukan wawancara wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban dicatat atau 

direkam oleh alat perekam. 

 
28 Sudaryono, Metodelogi Penelitian (Cet.I, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 219. 

 



41 
 

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan 

wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas darimana informasi itu 

didapatkan, peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan 

dengan penelitian. Adapun secara dokumntasi yaitu foto-foto penerima bantuan dan 

pihak lain yang memberi informasi di lokasi peneliti. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data (Data reduction). 

Analisis data adalah suatu proses pengklarifikasian, penyusuanan terhadap 

data yang terkumpul untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau 

untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini mencari dan menata data secara 

sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen yang 

telah dilakukan. Analisis data dimulai beriringan dengan proses pengumpulan data 

dengan tetap memperhatikan prinsip keabsahan data, dalam rangka memperoleh data 

yang benar-benar berguna bagi penelitian.  

Data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan penyederhanaan, 

pengastarakan, pemilihan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) sesuai dengan 

fokus penelitian secara sistematis dan integral, reduksi data ini berlangsung terus-

menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai pada penarikan kesimpulan. 
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2. Penyajian Data (Data display) 

Penyajian data yang dimaksud yaitu menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan 

untuk memaknainya. Penyajian data dalam penelitian ini disusun secara naratif bentuk 

label dan gambar yang dibuat setelah pengumpulan dan reduksi data yang didasarkan 

pada konteks dan teori yang telah dibangun untuk mengungkapkan fenomena dan 

neumena yang terjadi sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan (Consclusion Drawing/Verification) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Setiap kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.  

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada 

di lapangan setelah pengumpulan data, penulis mulai mencari arti penjelasan-

penjelasan. Kesimpulan itu kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung 

dengan cara memikir ulang dan meninjau kembali catatan ketika di lapangan 

sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.29  

Dapat disimpulkan bahwa penarikan kesimpulan verifikasi masih sifat 

sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang mendukung, setelah 

pengumpulan data dan penjelasan yang di lapangan. 

 
29 Syamsuddin AB, Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial, h. 111-112. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Desa 

1. Latar Belakang Desa Akkajang 

Asalmula dikatakan kampung Akkajang yaitu desa Mattunru-tunru. 

Kampung ini di namai Pageroang , kampung Pageroang ini dahalu dikelilingi rawa-

rawa yang digunakan orang-orang menangkap ikan yang biasa disebut Makkaja 

karena terkenalnya rawa-rawa ini sampai di kampung orang lain seperti Sidrap 

sehingga orang Sidrap pada berdatangan untuk Makkaja di rawa tersebut. 

Disebelah Barat kampung ini tumbuh sebuah pohon yang sangat besar 

namanya Aju Kajang, yang dilalui orang-orang Pakkaja (Penangkap ikan) itu 

dibawah pohon ini para pakkaja tersebut baik diluar kampung maupun dalam 

kampung itu sendiri singgah beristirahat sambil makan makanan yang bawaannya 

(bokong). Jadi kampung Pageroang dahalu terkenal karena Aju Kajang yang sangat 

besar dan rindang yang ditempati orang pakkaja beristirahat serta rawa-rawanya yang 

banyak menghasilkan ikan yang sangat di sukai orang Sidrap pada waktu itu. 

Akhirnya masuklah orang Sidrap dan menetap disana sehingga sampai saat 

ini ada dua kelompok penduduk yang dikenal di kampung ini yaitu orang Sawitto 

sebagai penduduk asli dan orang Sidrap sebagai penduduk pendatang.1

 
1RPJMdes, Desa Mattunru-tunrue. 
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Karena terkenal Ayu Kajang dan rawa-rawa ini sampai diluar, hingga nama 

Pageroang tadi diabaikan akhirnyasepakat dua kelompok penduduk tadi 

menggabungkan dua nama ini yaitu Aju Kajang berarti tempat bernaung dan 

Akkajang berarti tempat Makkaja ( Menangkap Ikan) menjadi satu yaitu akkajang (A 

berarti Akkajang atau tempat menangkap ikan sedangkan Kajang berarti Aju Kajang 

atau tempat bernaung) maka lengkaplah nama kampung Akkajang sebagai tempat-

tempat kehidupan dan tempat bernaung yang kini menjadi ibu Kota Desa Mattunru-

tunrue.  

2. Riwayat Desa Akkajang  

Sebelum tahun 1930 dahalu desa ini belum berbentuk desa hanya istilah kampung 

yang dimatoai oleh seorang Matoa kampung yaitu La Jala Sampalu pada tahun 1930 

kemudian digantikan oleh La Toha tahun 1930 sampai 1946 pada masa korban 40000 

jiwa, pada masa itulah La Toha gugur di tangan Belanda yang kini menjadi kebanggaan 

Desa Akkajang dan diabadikan namanya menjadi nama sebuah jalan. 

1. Pada tahun 1946 La Toha digantikan oleh Lummarang sampai tahun 1959, 

kemudian ia menyerahkan kepemimpinannya kepada Muhammad Dangki tahun 

1959 sampai 1965. 

2. Pada tahun 1965 sampai 1968 dibentuk sebuah desa Turucinnae yang dipimpin oleh 

Muhammad Dangki mewilayahi tiga kampung yaitu Akkajang, Sikkuale dan 

Cempa dua di matoai oleh Abd Hafid 



45 

 

3. Pada tahun 1968 Muhammad Dangki menyerahkan kepemimpinannya ke Abd 

Hafid sampai tahun 1970 karena pada waktu itu Muhammad Dangki di tahan oleh 

tentara Jawa. 

4. Pada tahun 1970 desa Turucinnae dilebur menjadi kampung dan dikepalai oleh 

Multhosin dan diwilayahi oleh desa Cempa sampai tahun 1978. 

Melihat keadaan masyarakat Akkajang yang sangat kompak dan antusias dalam 

segala hal, maka dibentuklah sebuah desa yang dinamai desa Mattunru-tunrue. Jadi pada 

tahun 1978 desa Cempa yang kini menjadi kelurahan Cempa dimekarkan menjadi dua 

desa yaitu desa Cempa berkedudukan di Cempa dan desa Mattunru-tunrue berkedudukan 

di Akkajang yang dipimpin oleh Muh Juddah Rajab atas penunjukkan langsung Camat 

Duampanua sampai tahun  1983, Desa Mattunru-tunrue mengwilayahi tiga dusun yaitu 

dusun Akkajang di kepalai Jufri Zainuddin, dusun Sikkuale dikepalai Larincing dan dusun 

Polewali dikepalai Larolong.  

Pada tahun 1983 karena masyarakat desa Akkajang akan mengadakan pesta 

demokrasi yaitu pemilihan kepala desa maka Muh Judda Rajab ditarik dan digantikan oleh 

Abd Rahman Abbas lebih kurang tiga bulan lamanya. 

Sebelum diadakan pemelihan kepala desa tahun 1980 sampai 1983 Abd Hafid 

menjabat sebagai kepala desa Akkajang menggantikan Laummung, karena dia diangkat 

menjadi kepala dusun Sikkuale menggantikan Larincing. 

Pada tahun 1983 diadakan pemilihan kepala desa yang menjadi pemenang yaitu 

Abd Hafid pada tahun 1983 sampai 1992 diantara tahun tersebut yaitu pada tahun 1987 



46 

 

desa Mattunru-tunrue dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Mattunru-tunrue dipimpin 

oleh Abd Hafid dan desa Sikkuale dipimpin oleh Laummung. 

Pada tahun 1992 masyarkat desa Mattunru-tunrue kembali mengadakan 

pemilihan kepala desa yang kedua kalinya dan kembali dimenangkan oleh Abd Hafid 

sampai tahun 2001, karena telah sampai masa jabatannya dua kali periode selama 16 tahun 

lamanya. 

Pada tahun 2001 desa Mattunru-tunrue kembali mengadakan pesta demokrasi 

yang ketiga kalinya yang dimenangkan oleh Abd Kadir Rasyid sampai bulan maret 2006. 

Berhubung Abd Kadir Rasyid masih mencalonkan diri sebagai kepala desa 

Mattunnru-tunrue periode kedua maka bulan maret 2006 transisi pemerintahan Abd Kadir 

Rasyid dan digantikan oleh Hatmu sebagai penjabat kepala desa Mattunru-tunrue selama 

kurang lebih delapan bulan. 

Pada pesta demokrasi masyarakat keempat digelar pada bulan september 2006 

Abd Kadir Rasyid kembali menjadi pemenang dan dilantik sebagai kepala desa Mattunru-

tunrue periode 2006-2012 sebagai kepala desa yang kelima. Pada bulan desember 2012 

masa jabatan Abd Kadir Rasyid berakhir dan bulan januari 2013 sampai tanggal 20 mei 

2013 Hatmu kembali menjabat sebagai kepala desa Mattunru-tunrue selama empat bulan 

dan bulan mei diadakan kembali pemilihan kepala desa Mattunru-tunrue dimenangkan 

oleh Bahru Alede dan dilantik sebagai kepala desa Mattunru-tunrue yang keenam.2  

 

 
2RPJMdes, Desa Mattunru-tunrue. 
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3. Visi dan Misi 

a. Visi 

Terwujudnya masyarakat desa Akkajang yang makmur, maju 

serta mandiri yang didukung oleh teknologi pertanian dan pemberdayaan 

masyarakat yang unggul serta sarana dan prasarana transpormasi yang 

memadai. 

b. Misi 

 Bahwa berdasarkan gambaran yang disebut di atas maka misi 

yang akan dikembang adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan hasil produktifitas pertanian 

2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia disegala bidang 

3) Membangun sarana dan prasarana transportasi yang memadai 

4) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan 

ekonomi 

5) Membangun kembali sikap dan semangat gotong royong 

Dengan hal ini Gambaran umum Desa Akkajang Kecamatan Cempa 

Kabupaten Pinrang masih banyak hal yang perlu dibenahi terkait profil di 

Desa Akkajang ataupun perangkat-perangkat desa.3 

4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa 

Berikut merupakan struktur Organisasi yang terdapat di 

Kantor Desa Akkajang dimana Jufri Zainuddin sebagai Kepala 

 
3RPJMdes, Desa Mattunru-tunrue. 
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desa, Aliani Pertiwi sebagai Sekretaris Desa, Sabahuddin sebagai 

Seksi Pemerintahan, Muh. Jufri sebagai Seksi Kesejahteraan, 

Syuriani sebagai Bendahara, Pana Joge sebagai seksi umu, Abd. 

Halim sebagai Kepala Dusun Tansie, Agus Salim sebagai Kepala 

Dusun Akkajang, H. Muh. Natsir sebagai Kepala Dusun Polewali. 

Dapat dilihat pada gambar berikut: 
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B. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai 

(Blt) Di Akkajang Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang 

Pada awal tahun 2020 Corona Virus masuk di Indonesia dan 

resmi Negara Indonesia dinyatakan status darurat Covid-19. Oleh karena 

itu, pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat 

yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi beban masyarakat 

miskin akibat dampak Covid-19. 

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah 

memperluas Jaring Pengaman Sosial/JPS termasuk yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan 

Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). 

Dalam rangka  melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai 

kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri 

Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 

Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Dana Desa. 

Dalam proses pelaksanaan bantuan dana tunai langsung (BLT) di 

Desa Akkajang kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang menggunakan 
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teori Edward, (1980) Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi dan 

Disposisi: 

a. Komunikasi 

Komunikasi adalah salah satu indikator untuk menemukan 

masalah yang ingin di teliti peneliti antara lain yaitu: 

1) Transmisi/Penyaluran informasi 

Komunikasi transmisi kepada para pelaksana kebijakan yaitu 

dengan cara melalui media sosial dan sosialisai. Berikut hasil 

waawancara yang dilakukan peneliti dengan sekretaris desa Akkajang 

Aliani Pertiwi: 

“Untuk penyaluran informasi sendiri kita menggunakan media 

sosial agar masyarakat desa Akkajang mengetahui siapa saja 

nama-nama yang terpilih  dalam penerimaan BLT itu 

sendiri. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan informasi 

melalui media sosial, ketua RT/RW lah yang menyebarkan 

informasi tersebut.”4 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa dapat 

dipahami bahwa transmisi/penyaluran komunikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa sudah efektif, hal ini dapat terlihat dari upaya 

pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat desa 

akkajang. 

 

 
4Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

di Desa Akkajang. 
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2) Kejelasan 

Kejelasan informasi merupakan hal yang penting karena dengan 

adanya kejelasan komunikasi diharapkan tidak terjadi perbedaan 

persepsi antara pembuat kebijakan, pelaksana dan masyarakat. Berikut 

hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Jufri Zainuddin 

kepala desa Akkajang: 

“Aparatur desa melakukan pertemuan antar BPD, pemerintah 

desa, kepala  dusun rt/rw agar dapat menyampaikan kepada 

warga desa Akkajang mengenai penerima bantuan langsung tunai 

yang akan dilaksanakan di kantor desa Akkajang sesuai hasil 

pertemuan yang dilakukan bersama”5 

 

 Sedangkan kejelasan komunikasi dari sisi masyarakat dari 

wawancara yang peneliti dengan ibu Suhaerah selaku penerima bantuan: 

“Saya tahu bahwa saya menerima bantuan karena saya 

dipanggil langsung oleh ketua RT pergi ke kantor desa untuk 

menerima bantuan tersebut. Setelah mendapat informasi 

tersebut saya langsung menuju ke kantor desa untuk 

memastikan apakah saya menerima bantuan atau tidak dan 

ternyata benar saya menerima bantuan.6 

 

Berdasarkan wawancara dengan informan maka dapat dipahami 

bahwa informasi yang diberikan oleh aparatur desa jelas tersampaikan 

kepada masyarakat sebagai mana mestinya. 

 
5Jufri Zainuddin (51 Tahun), Kepala Desa, Wawamcara, Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

di Desa Akkajang. 
6Suhaerah (34 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2023, di 

Desa Akkajang.  



52 
 

 

3) Konsistensi 

 Indikator selanjutnya dalam komunikasi yaitu konsistensi. 

Konsistensi diperlakukan agar kebijakan yang diambil harus tepat 

sasaran agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial kepada masyarakat 

yang tidak mendapatkan bantuan. Berikut wawancara yang dilakukan 

peneliiti dengan sekretaris Desa Aliani Pertiwi: 

“Kalau kita pemerintah desa tetap konsisten dan tepat sasaran 

karena dalam penerimaan BLT di Desa Akkajang ini dilakukan 

melalui musyawarah bukan dengan satu dua orang saja tetapi di 

undang kepala dusun, RT/RW, dan beberapa tokoh masyarakat 

untuk memilih siapa saja yang layak menerima bantuan 

tersebut”7 
 

Bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan penerima 

bantuan ibu Ida menyatakan bahwa: 

“Saya mau berterima kasih kepada pemerintah karena adanya 

bantuan ini, banyak membantu terutama masalah kebutuhan 

pokok keluarga, tapi masih ada keluarga di sana yang 

membutuhkan tapi tidak terdata namanya, dia sudah tidak punya 

anak dan suami, jadi itu harusnya juga dikasih tapi sampai saat 

ini saya liat belum ada bantuan yang dikasih sama pemerintah.”8  

 Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan maka dapat 

dipahami bahwa konsisten merupakan suatu hal yang berpengaruh 

dalam proses pelaksanaan bantuan langsung tunai dan harus tepat 

 
7Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 

2023, di Desa Akkajang. 
8Ida ( 43 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli 2023, di Desa 

Akkajang.  
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sasaran karena banyaknya masyarakat yang protes dan menimbulkan 

kecemburuan sosial karena tidak mendapatkan bantuan tersebut. 

b. Disposisi 

Disposisi atau sikap dari pelaksana dapat mempengaruhi tingkat 

keberhasilan implementasi suatu program. Apabila pelaksana setuju 

dengan isi dan maksud kebijakan maka mereka akan melaksanakan 

dengan senang hati. Dari penelitian yang telah dilakukan, terlihat 

disposisi atau sikap dari pelaksana program  bantuan sosial. 

 Berikut hasil Wawancara peneliti dengan Sekretaris desa Aliani 

Pertiwi: 

“Tentu saja masyarakat senang dengan adanya bantuan langsung 

tunai ini dengan adanya bantuan ini masyarakat bisa dibantu 

untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya dengan membeli 

bahan makanan ataupun keperluan lainnya”9 

Sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat penerima 

bantuan ibu Kurnia: 

“Saya sangat senang dengan adanya program ini, karena adanya 

bantuan selain bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga 

bisa digunakan untuk keperluan bertani seperti membeli pupuk 

untuk padi”10 

 

 
9Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 

2023, di Desa Akkajang.. 
10Kurnia (56 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2023, di Desa 

Akkajang.  
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat dipahami 

bahwa implementasi program bantuan langsung tunai ini sangat 

didukung oleh masyarakat karena masyarakat merasa terbantu dengan 

adanya bantuan tersebut. 

c. Sumber Daya 

Sumber daya dipilih sebagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan 

memerlukan dukungan sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana untuk melaksanakan implementasi kebijakan tersebut: 

1). Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia sangat diperlukan guna untuk 

melancarkan penyaluran bantuan langsung tunai di desa Akkajang. 

Dalam proses ini, semua staf terlibat dalam pelaksanaan penyaluran 

bantuan langsung tunai. Berikut wawancara yang dilakukan peneliti 

dengan bapak Jufri Zainuddin kepala desa: 

“Semua staf itu terlibat dalam proses penyaluran bantuan 

langsung tunai termasuk kepala dusun, namun yang paling 

penting itu penyaluran dananya karena dia yang diberi tanggung 

jawab atas program ini, sedangkan staf hanya membantu”11. 

 

Dilanjutkan dengan pernyataan sekretaris desa ibu Aliani 

Pertiwi: 

 
11Jufri Zainuddin (51 Tahun), Kepala Desa, Wawamcara, Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

di Desa Akkajang. 
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“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini terdapat paling 

banyak pada tahun 2020 sebanyak 64 penerima, sedangkan tahun 

berikutnya sudah berkurang sedikit demi sedikit penerima 

bantuan langsung tunai.”12 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat 

dipahami bahwa Sumber Daya yang digunakan dalam melaksanakan 

program bantuan langsung tunai ini melibatkan seluruh staf kantor desa 

dan masyarakat setempat 

2) Sarana dan prasarana 

Sarana dan Prasarana merupakan faktor yang penting dalam 

implementasi kebijakan. Dengan peralatan yang memadai maka akan 

mempermudah proses penyaluran bantua Lansung tunai di Desa 

Akkajang. Berikut yang diungkapkan Sekretaris desa ibu Aliani Pertiwi 

dalam pernyataan dibawah ini: 

 “Alhamdulillah di kantor desa peralatan lengkap dan mencukupi 

walaupun kantor sekarang hanya sementara karena adanya 

pembangunan kantor desa yang layak tapi dalam penyaluran 

sangat efisien untuk digunakan. Perangkat yang digunakan 

hanya, meja dan poster bantuan langsung tunai.”13 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dari dapat dipahami bahwa 

sarana dan prasana untuk implementasi program bantuan langsung tunai 

sudah cukup mendukung dari segi sarana dan prasarana. 

 
12Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

di Desa Akkajang. 
13Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 2023, 

di Desa Akkajang.  
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a. Sturktur Birokrasi 

Struktur birokrasi dalam implementasi program bentuan 

langsung tunai terdapat 2 karakteristik utama yaitu: SOP (standar 

operasional prosedur), dan Fragmentasi : 

1) Standar Operational Procedure (SOP) 

 

SOP adalah suatu prosedur atau tahap tahap pencairan dana 

bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah desa. Berikut 

wawancara peneliti dengan Kepala Desa bapak Jufri Zainuddin: 

“Untuk tahap pencairan ada prosesnya yang pertama harus 

selesai laporan realisasi pada penerimaan sebelumnya, kalau 

sudah selesai kita ajukan berkas persyaratan yang diminta ke 

pemdes, kemudian pemdes yang ajukan ke pusat nanti setelah 

dana cair ke pemerintah desa dilakukanlah pencairan dengan 

tahapan ada spp setelah spp diadakan akan dicairkan dana, 

setelah dana di cairkan diadakanlah penerimaan BLT” 14 

 

Dilanjutkan dengan pernyataan wawancara dengan Sekretaris 

desa ibu Aliani Pertiwi : 

“Untuk persyaratan penyaluran bantuan lansung tunai di desa 

Akkajang cukup  gambang ,kita hanya memerlukan kartu 

keluarga dan juga kartu tanda penduduk (KTP) dan untuk 

sertivikat vaksin hanya diperlukan sampai bulan april kemarin 

untuk penerimaan selanjutnya sertifikat vaksin sudah tidak di 

perulukan lagi”15 

 

 
14Jufri Zainuddin (51 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 

Juni 2023, di Desa Akkajang.  
15Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 

26 Juni 2023, di Desa Akkajang. 
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Sejalan dengan pernyataan wawancara penerima bantuan ibu 

Suhaera: 

“Saat penerimaan dananya itu cukup mudah dek kita hanya 

membawa KTP dan KK untuk di kumpul di sana setelah itu kita 

menerima bantuannya.”16  

 

 Berdasarkan penjelasan yang di sampaikan informan dapat 

dipahami bahwa desa dalam tahap pencairan BLT. oleh karena itu SOP 

cukup membantu pemerintah desa untuk melancarkan pencairan dana 

bantuan langsung tunai (BLT). 

2) Fragmentasi 

 
Fragmentasi merupakan penyebaran Berdasarkan Hasil 

wawancara dengan peneliti dapat disimpulkan bahwa SOP ini tidak 

menyulitkan/menghalangi Pemerintah tanggung jawab pada beberapa 

organisasi. Fragmentasi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan 

implementasi dikarenakan semakin tersebar tanggung jawab pada 

banyak organisasi maka semakin memerlukan koordinasi yang lebih 

intensif, apabila tidak maka akan dengan mudah terjadi kesalahpahaman 

yang akan menghambat keberhasilan suatu implementasi. Sebaliknya 

jika tanggung jawab dipegang oleh satu organisasi saja maka akan dapat 

dengan mudah mencapai suatu tujuan yang diinginkan.  

 
16Suhaerah (34 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2023, 

di Desa Akkajang.  
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Berikut hasil wawancara peneliti dengan bapak Jufri Zainuddin 

Kepala desa: 

“Tentu saja, dalam struktur birokrasi saya kira semua sudah 

sesuai dengan bidangnya masing-masing, misalnya pada bagia 

pelayanan oleh bapak Fauzan, beliau melayani masyarakat 

dalam hal persuratan, bapak Muh. Jufri bagian pengumpulan 

data masyarakat dan kepala dusun bagian penyaluran 

dananya”17. 

 

Dapat dipahami bahwa struktur birokrasi di Desa Akkajang 

sudah baik karena penyaluran yang tersusun baik dan dijalankan sesuai 

dengan tugas tanggung jawab masing-masing pemerintah desa, 

sehinggga setiap bidang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap 

anggotanya. 

C. Dampak Yang Diperoleh Masyarakat Melalui Program Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) 

 Dampak program adalah pengaruh atau akibat yang dirasakan 

oleh masyarakat dengan adanya program bantuan langsung tunai. Suatu 

program dapat dikatakan efektif jika tujuan program bisa terwujud sesuai 

rencana yang telah ditentukan dan dilaksanakan. Adapun dampak dari 

pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai ini terbagi menjadi dua yaitu: 

 

 

 
17Jufri Zainuddin (51 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 

2023, di Desa Akkajang. 
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1. Dampak Positif 

Untuk mengetahui bagaimana dampak positif yang diperoleh 

masyarakat dengan adanya program bantuan langsung tunai peneliti 

memelakukan wawancara dengan kepala desa bapak Jufri Zainuddin 

sebagai berikut: 

“Manfaat bagi maasyarakat terkhusus di desa Akkajang ini 

sangatlah berdampak positif. Bantuan langsung tunai ini sangat 

memiliki manfaat, seperti merunah perilaku keluarga miskin 

untuk memberikan perhatian dalam bidang wirausaha, kemudian 

untuk jangka pendeknya memberikan manfaat seperti 

mengurangi pengeluaran rumah tangga miskin, dan untuk jangka 

panjangnya memutuskan rantai kemiskinan antar generasi 

melalui usaha kecil yang dibangunnya.”18 

Sehubung dengan pertanyaan diatas, wawancara juga dilakukan 

dengan Sekretaris Desa Aliani Pertiwi: 

“Mereka mengatakan tertolong dek dengan adanya bantuan 

langsung tunai ini, apalagi banyak masyarakat yang 

menggunakan bantuan ini untuk modal usaha kecil-kecilan dan 

ada juga yang menjadikan bantuan ini untuk memperhatikan 

pendidikan anaknya yang terkendala biaya, dan tidak sedikit juga 

masyarak yang memanfaatkan bantuan ini dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari ini”. 19 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan staf 

desa dapat dipahami bahwa memang bantuan langsung tunai ini 

 
18Jufri Zainuddin (51 Tahun), Kepala Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 

2023, di Desa Akkajang. 
19Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 26 Juni 

2023, di Desa Akkajang.  
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memiliki dampak yang sangat positif bagi masyarakat khususnya desa 

Akkanjang ini sendiri. 

1) Keperluan Bekerja dan Modal Usaha 

Setelah peneliti melayangkan beberapa pertanyaan kepada 

beberapa informan, ditemukan bahwa penggunaan atau pemanfaatan 

dari dana bantuan langsung tunai ini sangat beragam salah satunya 

sebagai bantuan modal untuk bekerja, para penerima agar bisa 

membangun ekonomi sehari-hari para penerima manfaat tersebut. 

Sebagai mana yang dikatan oleh salah satu penerima bantuan ibu Bunga 

yang mengatakan bahwa: 

“Ya benar tahun lalu saya dikasih bantuan itu, saya gunakan 

sebagai modal untuk usaha karena saya tidak mau bergantung 

kepada bantuan ini. Namun tahun ini saya sudah tidak menjadi 

penerima lagi karena alhamdulillah usaha saya dari bantuan 

kemarin  lancar.”20   

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Bunga dapat 

dipahami bahwa dengan adanya bantuan langsung tunai ini dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga, di buktikan dengan adanya 

penerima manfaat yang sudah tidak lagi menjadi penerima bantuan 

karena dengan adanya bantuan yang pernah di dapatkan dijadikan 

sebagai usaha. 

 
20Bunga (48 Tahun),Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 2023, di 

Desa Akkajang.   
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Sementara itu ibu Ida mengatakan bahwa: 

“Dimasa ini sangat susah untuk mencari pekerjaan. Banyak toko 

ataupun tempat bekerja lainnya justru mengurangi pegawainya, 

dan saya juga termasuk salah satu yang dipecat dari pekerjaan 

saya, dan menurut saya bantuan tersebut sangat membantu saya 

untuk membeli obat-obatan untuk berkebun supaya ada 

pendapatan untuk sehari-hari.”21 

 

Berdasarkan penjelasan dari informan ibu Ida dapat dipahami 

bahwa jelas pemanfaatan uang yang dilakukan ibu Ida sangat bermanfaat 

untuk keperluan bekerja dikebunnya sebagai sumber mata pencaharian 

sehari-harinya. 

2) Pendidikan Anak 

Selain keperluan bekerja, beberapa dari penerima dana bantuan 

langsung tunai juga memanfaatkan dana tersebut untuk keperluan anak-

anak mereka yang sedang menempuh pendidikan. Sebagaimana hasil 

wawancara peneliti dengan ibu kurnia sebagai berikut: 

“Di masa ini saya merasa kebutuhan sehari-hari saya semakin 

meningkat dikarenakan berkurangnya pendapatan saya. Uang 

bantuan langsung tunai ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari 

hari anak saya dari mulai biaya makan sampai biaya sekolah anak 

saya.”22 
 

 
21Ida (43 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli 2023, di 

Desa Akkajang.  
22Kurnia (56 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara,Pada Tanggal 1 Juli 

2023, di Desa Akkajang.  



62 
 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Kurnia dapat 

dipahami bahwa pemanfaatan uang yang dilakukan ibu Kurnia 

bermanfaat selain untuk kebutuhan sembako juga untuk keperluan 

pendidikan anaknya. 

3) Membayar hutang 

Beberapa dari penerima bantuan langsung tunai juga 

mempergunakan bantuan yang mereka dapatkan untuk membayar 

hutang yang mereka ambil dalam menutupi keperluan sehari-hari 

mereka. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

ibu Suhaerah sebagai berikut: 

“Jika ditanya dampaknya, ya banyak dek apalagi seperti kami ini 

yang hanya pedagang kecil biasa. Ya kadang dengan adanya 

bantuan ini kami bisa melunaskan hutang yang mandek, tapi 

belum bisa menutupi semua kebutuhan sehari-hari karena jumlah 

keluarga kami juga ramai.” 

“di bulan pertama itu 600.000 bulan selanjutnya 600.000 begitu 

selama tiga bulan berturut-turut, pencairannya tidak susah dek, 

tinggal bawa kartu penerima dan Kartu Keluarga terus kita pergi 

ke kantor pos untuk antri ambil bantuan.”23 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Suhaerah dapat 

dipahami bahwa dengan adanya bantuan langsung tunai yang dilakukan 

sebanyak tiga tahap selain membantu menutupi kebutuhan sehari-hari 

juga dapat membantu masyarakat yang mempunyai hutang. 

 
23Suhaerah (34 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 1 Juli 

2023, di Desa Akkajang. 
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Sehubung dengan yang dinyatakan oleh ibu Sunati selaku 

penerima bantuan: 

“Dikatakan membantu sangat membantu dek. kalau saya uang 

yang dikasih desa itu saya gunakan untuk keperluan saya sehari-

hari seperti keperluan sembako, terkadang juga saya gunakan 

untuk membayayar hutang.”24 

 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Sunati dapat 

dipahami bahwa ibu Sunati lebih banyak menggunakan uang tersebut 

untuk keperluan sembako. Selain itu juga untuk membayar hutangnya 

agar tidak terlilit hutang. Dengan begitu mengurangi beban ibu Sunati 

sehingga beliau mengakui dampak dari bantuan langsung tunai ini. 

4) Sembako 

Dari data yang ditemukan selama penelitian berlangsung 

mengenai dampak bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan 

keluarga di desa Akkajang ini memang lebih cenderung penerima 

memanfaatkan bantuan tersebut untuk keperluan sehari-hari atau 

sembako. Dari data yang didapatkan peneliti memang bukan hanya 

sembako saja akan tetapi seperti yang dipaparkan di atas dan perbedaan 

pemanfaatan setiap penerima sudah pasti akan ada dan hal tersebut 

dipengaruhi beberapa macam faktor kebutuhan dasar penerima. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Hasma selaku penerima bantuan: 

 
24Sunati (57 Tahun), Penerima Bantuan,Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli 

2023, di Desa Akkajang. 
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“Kalau saya uang tersebut saya gunakan untuk kebutuhan pokok, 

karena memang sudah tidak ada lagi yang saya harapkan, apalagi 

sekarang saya tinggal dengan anak-anak saya jadi uang yang 

diberikan desa saya manfaatkan untuk itu, untuk kebutuhan 

sehari-hari saja.”25 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu 

Hasma dapat dipahami bahwa dampak bantuan tunai langsung dapat 

meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari 

mereka. 

Sedangkan pernyataan yang diberikan ibu Satong selaku 

penerima bantuan sebagai berikut: 

“Bantuan ini menurut saya tidak terlalu banyak, bantuan ini 

hanya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari itupun masih 

kurang, tapi saya bersyukur setidaknya bantuan ini bisa saya 

gunakan selama satu atau dua minggu untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari cucu saya.”26 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu 

Satong dapat dipahami bahwa bantuan ini membantu dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari cucu ibu Satong. 

2. Dampak Negatif 

Dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai ini 

menimbulkan banyak kontroversial di masyarakat salah satunya adalah 

 
25Hasma (40 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli 2023, di 

Desa Akkajang. 
26Satong (64 Tahun), Penerima Bantuan, Wawancara, Pada Tanggal 2 Juli 2023, di 

Desa Akkajang. 
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rasa iri, mengenai penjelasan tersebut informan selaku Sekretaris Desa 

ibu Aliani Pertiwi menyatakan bahwa: 

“Masyarakat yang tidak mendapatkan program bantuan langsung 

tunai ini tetapi kondisi ekonominya yang tergolong tidak mampu 

dalam dirinya timbul rasa iri karena ada beberapa masyarakat 

yang mengeluh kepada saya, sayapun menjelaskan bahwa ada 

beberapa persyaratan dan beberapa tahapan yang harus dipenuhi 

untuk mendapatkan bantuan tersebut.”27 

 

Dari hasil wawancara diatas menandakan bahwa masyarakat 

yang mendapatkan bantuan langsung tunai merasa terbantu terutama 

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, selain itu ada juga 

masyarakat yang memanfaatkan bantuan ini sebagai kesempatan untuk 

mengurangi hutang yang mereka miliki, dan adapula sebagian 

masyarakat yang menggunakan bantuan yang didapatkannya sebagai  

usaha untuk membantu meningkatkan ekonomi.Namun bantuan 

langsung tunai ini juga membawa dampak negatif dikalangan 

masyarakat yaitu iri hati  yang dapat menimbulkan perpecahan diantara 

masyarakat. 

 

 

 

 
27Aliani Pertiwi (36 Tahun), Sekretaris Desa, Wawancara, Pada Tanggal 

26 Juli 2023, di Desa Akkajang. 
 



 
 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

A.    Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di temukan penulis selama 

dilapangan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Proses pelaksanaan bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan 

keluarga Akkajang menggunakan model implementasi Edward III 

yaitu 1) komunikasi berupa transmisi/penyaluran informasi kejelasan, 

konsistensi. 2) Disposisi, dalam hal ini sikap pelaksan. 3) sumber daya 

dan 4) struktur birokrasi. 

2. Adapun dampak positif yang diperoleh masyarakat dengan adanya 

program bantuan langsung tunai umumnya bantuan yang diperoleh 

penerima, yakni untuk 1) keperluan kerja/modal usaha, 2) pendidikan 

anak, 3) membayar hutang dan 4) kebutuhan sehari-hari seperti 

sembako. Berdasarkan data yang peneliti paparkan terkait wawancara 

yang peneliti dapatkan dilapangan, karena beban pengeluaran yang 

harus ditanggung masyarakat akibat biaya hidup yang tinggi, 

sehinggah penerima manfaat bantuan lebih banyak mengalihkan dana 

untuk kebutuhan sembako. Sedangkan dampak negatif yaitu 

menimbulkan kontroversial di masyarakat salah satunya adalah rasa iri. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat 

kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian. Adapun saran-

saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti berharap agar pihak selaku penyalur bantuan melakukan 

lebih banyak lagi sosialisasi atau memberikan informasi apapun 

terkait dana bantuan langsung tunaiserta melakukan verifikasi data 

faktual dan mengumumkan data penerima bantuan tersebut, 

tujuannya untuk mempercepat proses penyaluran dan 

meminimalisir terjadinya konflik. 

2. Peneliti berharap agar masyarakat selalu berusaha untuk dapat 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat diharapkan 

menggunakan dana bantuan langsung tunai dengan sebaik mungkin 

agar terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar mengembangkan 

penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai 

indikator pelaksanaan BLT dan diharapkan dapat melengkapi 

kekurangan-kekurangan yang ada di skripsi ini.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pemerintahan Desa 

1. Bagaimana sejarah yang ada di desa Akkajang? 

2. Apa Visi Misi dari desa Akkajang? 

3. Bagaimana struktur kepegawaian di desa Akkajang? 

4. Bagaimana proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan 

Pemerintah Desa? 

5. Bagaimana penyaluran informasi mengenai bantuan langsung tunai yang 

dilakukan kepada masyarakat? 

6. Bagaimana komunikasi yang terjalin anatara pemerintah desa dengan 

masyarakat yang terkait dengan program bantuan langsung tunai? 

7. Apakah bantuan langsung tunai sudah tepat  sasaran? 

8. Bagaimana pendapat pemerintah desa dengan adanya bantuan langsung tunai? 

9. Bagaimana sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan 

bantuan langsung tunai? 

10. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai? 
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B. Penerima bantuan langsung tunai  

1. Darimana bapak/ibu  mendapatkan informasi terkait adanya program bantuan 

langsung tunai ? 

2. Apakah menurut bapak/ibu penerima bantuan langsung tunai sudah tepat 

sasaran? 

3. Bagaimana persayartan untuk menjadi penerima bantuan langsung tunai? 

4. Bagaimana proses pencairan dana yang dilakukan bapak/ibu untuk penerima 

bantuan langsung tunai? 

5. Berapa jumlah dana yang diterima bapak/ibu dari bantuan langsung tunai? 

6. Apakah dengan adanya bantuan langsung tunai ini bapak/ibu merasa  

terbantu? 

7. Bagaimana dampak yang dirasakan bapak/ibu setelah menerima bantuan 

langsung tunai? 

8. Apakah setelah mendapatkan bantuan langsung tunai ekonomi bapak/ibu 

mengalami perubahan?



75 
 

   

 



76 
 

   

 

 

 



77 
 

   

 

Wawancara bersama Sekretaris Desa Aliani Pertiwi (36 Tahun) di Desa Akkajang 

 

Wawancara bersama Penerima Bantuan Ibu Bunga (48 Tahun) di Desa Akkajang 
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Wawancara bersama Penerima Bantuan ibu Kurnia (56 Tahun) di Desa Akkajang 

  

Wawancara bersama Penerima Bantuan ibu Suhaerah (34 Tahun) di Desa Akkajang 
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Wawancara bersama Penerima Bantuan ibu Sahatong (64 Tahun) di 

Desa Akkajang 
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