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PEDOMAN  TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin  

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

 s a s  es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h a h  ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د
 ż al Ż  żet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر 

 żai Ż Żet ز 

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 s ad s  es (dengan titik di bawah) ص

 d ad d  de (dengan titik di bawah) ض

 t a t  te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ żet (dengan titik di bawah)  ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘  ع

 gain G Ge  غ

 Fa F Ef ف

 qaf Q Qi  ق

 kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 mim M Em   م

 nun N En ن

 wau W We و
 Ha H Ha هـ
 hamżah ‘ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
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Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 

(’).Diberi tanpa  

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

tranliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 dammah U U ا

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 لى

 Fathah dan wau au a dan u لو

Contoh: 

 kaifa : كيف  

 haula : هول  
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:  

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf Tanda 

Dan 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya  ā a dan garis di atas ..…ا ,…ي

 Kasrah dan ya  ī i dan garis di atas ىى

 Dammah dan wau  ū u dan garis di atas لو

Contoh:   
 mata :  مات
 rama :  رمى 
 qila :  قيل 
  yamutu : يموت

4. Ta’marbutah   

Transliterasi untuk ta’marbutah ada dua, yaitu: ta’marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h].   

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

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

marbutah itu ditransliterasikan dengan [ha].  

Contoh:    

  raudah al-atfal  : روضة الا طفا ل  

  al-madinah al-fadilah  : المد ينة الفا ضلة  

  al-hikmah  : الحكمة 
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5. Syaddah (Tasydid)   

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (`), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.   

Contoh:   

  rabbana : ربنا 
  najjaina : نجينا 
  al-haqq : الحق  
  nu’lima : نعم 
  aduwwun‘ : عدو  

Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.   

Contoh:   

  Alif (bukan Aliyy atau ‘Aly) :  على 
  Arabi (bukan ‘Araviyy atau Arabiyy atau ‘Araby) : عرى

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoma literasi ini, kata sandang ditransliteasikan 

seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 

qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-).   

Contoh:   

  al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الشمس  

  al-zalzalah (az-zalzalah) : الزلزلة  

  al-falsafah : الفلسفة 

  al-biladu : البلاد
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7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamżah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia dilambangkan, karena Arab ia berupa alif.   

Contoh: 
 ta’muruna : تأمْرون 
 ’al-nau : النوع  

 syai’un :  شيء 

  umirtu : أمرت 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia  

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

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazin digunakan dalam 

dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 

Misalnya, kata al-qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, 

bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh.  

Contoh:  

Fi Zilal al-Qur’an  

Al-Sunnah qabl al-tadwin  

9. Lafz al-Jalalah (الله)  

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah.  
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Contoh:  

  billah  بالله    dinullah دينالله

Adapun ta’ marbutah di akhir kata disandarkan kepada lafaz al-jalalah, 

ditransliterasikan dengan huruf [t].  

Contoh: 

  hum fi rahmatillah = هم في رحمة ا لله 

10. Huruf Kapital  

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, dugunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri (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. 

Contoh:  
Wa ma Muhammadun illa rasul  
Inna awwala baiti wudi’a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan  
Syahru Ramadhana al-lazi unzila fuh al-Qur’an  
Nasir al-Din al-Tusi  
Abu Nasr al-Farabi  
Al-Gazali  
Al-Munqiz min al-Dalal  
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam pustaka atau daftar referensi.  

Contoh:  

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyad, Abu al- Qalid 
Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)  

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 
Hamid Abu)  

B. Daftar Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

H = Hijrah  

M = Masehi  

SM = Sebelum Masehi  

I. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  

w. = Wafat tahun  

QS…/…:4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4  

HR = Hadis Riwayat  

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:  

 = ُصفحة  ص

 =ُبدون مكا ن  د م  

 = ُصلى ا لله عليه و سلم  صلعم 

 = ُطبعة  ط 

 =  ُبد و ن نا شر   د ن  

 =  ُال ا خره\ال اخر ها   ا لخ 
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ABSTRAK 

Nama : Junaedi 
Nim : 80100221158 
Judul : Strategi Dinas Sosial dalam Penerapan Program Keluarga 

Harapan di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur 
Kabupaten Takalar (Tinjauan Dakwah Transformatif). 

Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu strategi Dinas Sosial dalam 

penerapan program keluarga harapan di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangbangkeng Timur Kabupaten Takalar (Tinjauan Dakwah 

Transformatif) dari pokok masalah tersebut peneliti merumuskan tiga sub 

masalah yaitu: 1. Bagaimana bentuk program keluarga harapan, 2. Bagaimana 

penerapan program keluarga harapan, 3. Bagaimana hasil program keluarga 

harapan di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan 

pendekatan dakwah transformatif dengan sumber data primer yaitu pendamping 

PKH Desa Barugaya, Koordinator PKH Kabupaten Takalar, Penerima bantuan 

komponen pendidikan dan kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Desa 

Barugaya dengan menggunakan metode penelitian yaitu observasi, interview dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Bentuk program PKH di Desa 

Barugaya yaitu bantuan uang tunai untuk komponen pendidikan dan kesehatan. 

2. Penerapan program PKH di Desa Barugaya yaitu Sosialisasi dilaksanakan 

pendamping Desa Barugaya dengan baik ke masyarakat, pendataan peserta PKH 

sesuai ketentuan, pendamping kurang maksimal dan pertemuan hanya 

dilaksanakan sekali sebulan, penyaluran dana PKH melalui bank Mandiri, 

pemberian pemahaman agama tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan 

untuk umat Islam. 3. Hasil program PKH di Desa Barugaya yaitu mengurangi 

angka anak putus sekolah, mengurangi angka kematian ibu hamil dan bayi, 

mengurangi angka stanting dan pemenuhan kesehatan bagi lanjut usia. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu Dinas Sosial menambah sumber daya 

manusia (SDM) pendamping PKH satu desa satu pendamping, pendamping sosial 

program keluarga harus memiliki kemampuan bidang pendampingan sosial juga 

kemampuan dalam penyampaian pesan-pesan dakwah, masyarakat penerima 

PKH agar membelanjakan bantuannya sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan.
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BAB I 

PENDAHULUAN

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam konstelasi kehidupan di dunia ini manusia tentunya tidak bisa 

terlepas dari apa yang dinamakan dengan agama. Hal tersebut dikarenakan 

agama sangatlah inhern dalam kehidupan sosial manusia dengan segala dinamika 

yang ada. Hal tersebut mengandung arti bahwa manusia dalam aktivitasnya tidak 

bisa terlepas dari nilai-nilai agama yang ada di dalamnya. Dalam hal ini Islam 

adalah agama bagi umat manusia yang di dalamnya memuat pesan yang bersifat 

universal dan abadi dikarenakan ajaranya akan selalu mengikat selama dalam 

masa taklif (mukallaf). Konsekuensi tersebut tertuang dalam suguhan konsepsi 

hukum Islam yang menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan umatnya 

baik di dunia maupun di akhirat. Islam adalah pandangan hidup yang lengkap 

(kaffah), membimbing sesuai petunjuk-petunjuk Allah swt, sebagaimana yang 

disampaikan oleh Rasul-Nya Muhammad saw.1 

Islam sejak awal sesungguhnya menjadi bagian dari upaya perubahan 

sosial, ketika terjadi praktik penindasan, kesewenangan-wenangan, kezaliman, 

dan segala perilaku sosial yang tidak adil. Secara konseptual, ajaran Islam justru 

ingin menghilangkan praktik penindasan dan ketidak adilan yang terjadi di 

masyarakat. Namun, ajaran Islam sekarang ini kehilangan makna substansialnya  

dalam menjawab problem-problem kemanusiaan. Yakni, ketika agama tidak lagi 

 

1Begum A’isyah Bawany, Mengenal Islam Selayang Pandang, Terj. Machnun Husein, 
(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5. 
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berfungsi sebagai pedoman hidup yang mampu melahirkan sikap kritis dan 

objektif di dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Atau dengan kata lain, 

keberagaman masyarakat pada umumnya belum bersifat transformatif; agama 

hanya dinilai sebagai suatu yang transendental atau diluar realitas sosial. Dari 

gambaran tersebut jangan heran bila acap kali kita temui sketsa atau potret 

agama yang kontradiktif, timpang, paradoks antara tingkat kesalehan individu 

dengan kesalehan sosial.2 Selanjutnya dalam pandangan kuntowijoyo agar misi 

Islam dalam bahasa dakwah mampu memberikan perubahan sosial secara 

sihnifikan maka misi agama Islam harus dipahami adalah mencoba 

mentransformasikan dinamika-dinamika yang dimiliki, dan hal ini terus-menerus 

mendesak akan adanya transformasi sosial.3  

Berpijak pada realitas di atas, maka koherensi dakwah membutuhkan 

pemikiran yang holistik tentang pola dan konsep dalam menghadapi globalitas 

karakter masyarakat. Dakwah tidak hanya sebatas mengacu pada teologi amar 

ma’ruf dan teologi nahi mungkar akan tetapi lebih mengarah pada teologi 

transformatif yang lebih menaruh perhatiannya terhadap persoalan keadilan 

sosial dan ketimpangan sosial saat ini. Bagi kalangan teologi transformatif, semua 

persoalan kehidupan manusia sekarang dianggap berpangkal pada persoalan 

ketimpangan sosial ekonomi, karena adanya struktur sosial yang tidak adil.4 Oleh 

 
2Isa Saleh, ‘Pentingnya Dakwah Transformatif didalam Kehidupan Masyarakat’, Jurnal 

Masjiduna, (Vol 1  2018), h. 20. 

3Mahmudin, ‘Dakwah dan Trasformasi Sosial (Study Tentang Strategi Dakwah 
Muhammadiyah Di Bulukumba)’, Disertasi, (Uinversitas Islama Negeri Alauddin Makassar, 2013), 
h. 52. 

4Muslim Abdurrahman, ‘Islam Transformatif’. (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), h. 106. 
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karena itu dakwah mutlak harus direalisasikan di dalam setiap sendi-sendi 

kehidupan. 

Dakwah transformatif adalah dakwah dalam rangka melakukan 

perubahan.5 Dakwah transformatif merupakan model dakwah yang tidak hanya 

mengandalkan cara verbal untuk menyampaikan materi-materi agama kepada 

masyarakat, yang memposisikan pendakwah sebagai penyampai pesan-pesan 

keagamaan, melainkan mampu menginternalisasi pesan-pesan tersebut ke dalam 

kehidupan yang nyata dengan cara melakukan pendampingan kepada 

masyarakat secara langsung. Artinya pendakwah maupun audien di sini sama-

sama mempunyai kapasitas sebagai subjek. Mereka berdialog secara aktif 

sehingga tercipta sebuah penyelesaian atas permasalahan yang ada. Proses 

dakwah yang dimaksud di sini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat aspek 

religiusitas masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat basis sosial guna 

mewujudkan transformasi sosial. Dengan dakwah transfromatif, pendakwah 

diandaikan mempunyai fungsi ganda, yaitu melakukan proses penyebaran materi 

keagamaan dan melakukan pendampingan kepada masyarakat, misalnya, 

mengenai isu-isu pendidikan dan kesehatan serta isu-isu lain yang berkembang 

dengan demikian dakwah tidak hanya untuk memperkokoh aspek religiuitas 

umat, melainkan pula memperkokoh basis sosial untuk mewujudkan trasformasi 

sosial dalam meningkatkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dakwah 

transformatif diharapkan mampu membawa suatu perubahan secara signifkan 

 
5Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, “Dakwah Transformatif Dari Teori Kepraktik”. (Cet. I 

Yogyakarta : Cv. Istana Agency 2018), h. 117. 
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ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan firman Allah swt di dalam QS. Al-

Ra’d/13:11. 

ُ
َّ
ن َُ إه

َّ
ُ ٱللّ
َ
ي   ُ لّ

َ
غ ُ مَا ي  وۡم 

َ
ق ىُ به ُ حَتَّّ

ْ
وا ي   

َ
غ ُ مَا ي 

 
مۡ هه سه

 
نف
َ
أ ١١ به  

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 
mengubah apa yang ada pada diri mereka.”6 

Berdasarkan dari ayat tersbut sehingga perlu adanya dakwah 

transformatif untuk melakukan perubahan ditengah-tengah masyarakat baik 

secara ekonomi, kesehatan maupun kesejahteraan sosial. 

Di dalam usaha penanggulangan kemiskinan untuk mentransformasikan 

kondisi sosial maka, pemerintah menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH) 

melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial yang di tindak lanjuti 

dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan 

kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya membangun sistem 

perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan 

dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai 

upaya memotong rantai kemiskinan. Dengan lahirnya Program Keluarga Harapan 

(PKH) sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam pengentasan masalah 

kemiskinan maka di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur 

Kabupaten Takalar memanfaat program tersebut untuk mengatasi masalah 

kemiskinan yang ada di desa tersebut. 

Dari hasil pengamatan/observasi peneliti menemunkan bahwa 

masyarakat Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur dengan jumlah 

 
6Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. h. 1097.  
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kepala keluarga (KK) 1231 orang yang terbagi dalam 8 dusun. Jumlah laki-laki 

sebanyak 1878 dan perempuan sebanyak 1947 dengan total keseluruhan 

penduduk sebanyak 3825. Masyarakat Desa Barugaya dari segi pendidikan masih 

terbilang sangat rendah bahkan sebagian besar masyarakatnya tidak 

menyelesaikan Sekolah  Dasar (SD), dan sebagian yang lainnya tidak mengenyam 

dunia pendidikan. Kenapa hal demikian terjadi karena kondisi ekonomi yang 

memaksa mereka untuk segera mencari pekerjaan, menyebabkan pendidikan  

masyarakat di Desa Barugaya terputus.7 Diharapkan dengan hadirnya bantuan 

Program Keluarga Harapan (PKH) ini mampu membawa dampak perubahan 

sosial di Desa Barugaya baik secara pemahaman mengenai pentingnya 

pendidikan untuk anak-anak meraka, yang dapat berakibat pada perubahan 

struktur sosial kearah yang lebih baik. Karena peneliti menyadari bahwa 

pendidikan sangatlah penting untuk generasi pelanjut dan peneliti juga meyakini 

bahwa pendidikan dapat memutus rantai kemiskinan, olehnya itu dengan 

kehadiran Program Keluarga Harapan (PKH) ini bisa menjadi sebab masyarakat 

di Desa Barugaya mengalami perkembangan dalam peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia. Adapun penerima bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang berbasis kepala keluarga yang terdaftar didalam Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) berjumlah 216 kepala keluarga yang dikalsifikasikan 

dalam tiga komponen yaitu: komponen pendidikan diantaranya anak Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA), komponen kesehatan diantaranya ibu hamil, anak usia dini (balita), 

 
7H. Jamaluddin Daeng Rombo, Kepala Desa Barugaya, Wawancara, di Kantor Desa 

Barugaya, 19 Februari tahun 2024. 
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komponen kesejahteraan sosial diantaranya lanjut usia 60 tahun keatas (lansia) 

dan disabilitas berat.8  

Sebagai informasi awal yang peneliti dapatkan di desa tersebut bahwa 

Kelompok Penerima Manfaat (KPM) tidak terlalu terkontrol karena bebas untuk 

mengambil dan membelanjakan bantuannya sehingga agak sulit dikendalikan 

terkait pembiyayaan dari uang bantuan persetiap komponen yang ditetapkan.9 

Dengan berbagai aktivitas masyarakat yang ada di Desa Barugaya yaitu bertani, 

berkebun dan beternak. Peneliti juga mendapat informasi banyak masyarakat 

yang mendapatkan bantuan itu saat diadakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas 

Keluarga (P2K2) sebagai upaya untuk pemberian pemahaman penggunaan 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut banyak yang tidak hadir, 

dikarenakan mereka kebanyakan bermalam di kebunnya yang ada diatas gunung 

nanti bantuannya cair baru kembali kedesa untuk melakukan transaksi. Informasi 

peneliti juga dapatkan di anggota penerima PKH bahwa Pendamping yang 

bertugas di Desa Barugaya itu tidak rutin melakukan pertemuan sosialisasi 

dengan anggota penerima PKH kadang hanya datang pada saat pencairan bantuan 

yang seharusnya rutin dalam setiap bulan diadakan pertemuan kelompok 

sedangkan pencairan bantuan dilaksanakan tiga bulan sekali.10 Sehingga materi-

materi mengenai pentingnya pendidikan bagi anak-anak, kesehatan untuk 

masyrakat terkhusus ibu hamil dan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas 

 
8Dewi (29 Tahun) Operator DTKS Desa Barugaya, Wawancara, di Kantor Desa Barugaya, 

19 Februari 2024. 

9Muhammad Sahir (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Dinas 
Sosial Kabupaten Takalar, 20 Februari 2024. 

10Hasnawati (40 Tahun), Penerima Bantuan PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 
Ballaboronga, 22 Februari 2024. 
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itu tidak tersosialisasikan dengan baik yang mengakibatkan proses 

pendampingan program tidak berjalan dengan efisien dan efektif. Dari problem 

tersebut peneliti melihat bahwa masyarakat penerima bantuan PKH ada yang 

sudah bertahun-tahun menerima bantuan tetapi tidak mengalami suatu 

perubahan baik sosial maupun ekonomi karena tidak memanfaatkan bantuan 

tersebut dengan baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapakan. Bahkan 

ada yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan tetapi secara realitas 

kehidupan sumber daya manusianya belum mengalami peningkatan atau belum 

bisa mandiri secara sosial ekonomi. 

Dengan adanya beberapa persoalan diatas maka disinilah peran penting 

Dinas Sosial dalam mengatur strategi agar pendamping bisa lebih aktif dalam 

melakukan suatu pendampingan terhadap masyarakat penerima bantuan 

Program Keluarga Harapan  (PKH) agar lebih terarah lagi untuk mencapai tujuan 

program yaitu pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  

Dari realitas dan persoalan-persoalan yang ada di atas, peneliti tertarik 

mengkaji lebih mendalam mengenai Strategi Dinas Sosial dalam Penerapan 

Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur 

Kabupaten Takalar, dari segi tinjauan Dakwah Transformatif. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini ialah Strategi Dinas Sosial dalam Penerapan Program 

Keluarga Harapan (PKH) di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkng Timur 

Kabupaten Takalar dalam tinjauan dakwah transformatif. Sehingga peneliti ini 
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akan di fokuskan pada penerapan Program Keluarga Harapan dengan dakwah 

transformatif yang akan ditegakkan oleh pendamping yang memiliki latar 

belakang pengetahuan  pada bidang dakwah. 

2. Deskripsi Fokus 

Deskripsi fokus yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai upaya untuk 

memudahkan pemahaman, menjabarkan fokus penelitian dan menghindari 

terjadinya penafsiran ganda terhadap para pembaca, adapun deskripsi fokus 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Barugaya 

Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar adalah pemberian 

bantuan dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat penerima manfaat 

(KPM). Adapun komponen bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 

1) Pendidikan diantaranya pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah 

menengah pertama/sederajat (SMP) dan sekolah menengah 

atas/sederajat (SMA). 

2) Kesehatan diantaranya pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, anak 

usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas berat. 

b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu melakukan 

pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat dengan beberapa 

tahapan diantaranya; verifikasi, validasi, sosialisasi, penyaluran bantuan, 

pembentukan kelompok, pertemuan kelompok, pemuktahiran data. 

c. Hasil pelaksanaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ialah agar dapat 

mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, diantaranya masyarakat dapat 
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menyekolahkan anaknya, serta mampu mengatasi masalah kesehatan untuk 

ibu hamil, pemenuhan gizi tercukupi bagi anak usia dini, lanjut usia dan 

disabilitas berat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti akan mencari dan 

mengkaji Strategi Dinas Sosial dalam Penerapan Program Keluarga Harapan 

(PKH) di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar 

dalam perspektif tinjauan dakwah transformatif, dengan rumusan masalah : 

1. Bagaimana bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar? 

2. Bagaimana penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimana hasil penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Agar memudahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah, maka 

penulis mengambil bahan sebagai penunjang serta perbandingan berbagai buku 

serta literatur sebagai berikut : 

1. Berdasrakan penelitian yang dilakukan oleh saudari Munawwarah Sahib, 

dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Program Keluarga 

Harapan terhadap Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa”. Penelitian ini membahas tentang Program Keluarga 

Harapan serta pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di 
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Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa. Dengan  menggunakan metode 

kombinasi (mix kombinasi), Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui apakah Program Keluarga 

Harapan berpengaruh terhadap Penanggulangan Kemiskinan 

diKecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.11 Persama dari penelitian ini 

adalah sama-sama membahas tetang Program Keluarga Harapan dalam 

pengentasan kemiskinan yang ada di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. Sedangkan perbedaan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitiannya yaitu ada yang menggunakan 

metode kombinasi (mix kombinasi)  dan ada yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif.  

2. Penelitian saudari Istiqomah dalam judul tesisnya “Analisi Program 

Keluarga Harapan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif 

Maqashid Syariah”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan ekonomi syariah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa, secara konsep, program keluarga harapan di 

Kecamatan Tirtoyudo dalam perspekti Maqashid syariah yaitu : dalam 

menjaga agama (Hifzu din) melalui silaturahmi yaitu dengan pertemuan 

kelompok, dalam menjaga akal (Hifzu al-aql) melalui akses pendidikan dan 

perubahan pola; dalam menjaga jiwa (Hifzu al- Nas) melalui akses 

 
11Munawwarah Sahib, ”Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap 

Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. (Study Kasus 
Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa), Tesis 
(Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), h. 120 
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kesehatan; dalam menjaga keturunan (Hifzu al-Nasl) penjagaan atas 

kesehatan dan keselamatan ibu dan anak; dalam menjaga harta (hifzu al- 

mal) melalui peningkatan sektor ekonomi para penerima bantuan 

Program Keluarga Harapan.12 Persamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sedangkan 

perbedaan dari penelitian terdahulu adalah fokus pada implementasi 

Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

perspektif Maqashid Syariah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Roudhatul Jannah dalam judul 

tesisnya “Analisi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Kelurahan Rawaterata Jakarta Timur”. Jenis penelitia ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan Teori Fungsional AGIL 

Talcot Parsons. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa proses 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterate 

sudah berjalan dengan baik, terlihat dari proses kegiatan pertemuan awal, 

sosialisasi pendamping, pencairan bantuan, pemutakhiran data dan 

verifikasi komitmen peserta, serta kendala yang dihadapi selama 

pelaksana PKH di lapangan, antara lain keterlambatan informasi yang di 

berikan pusat kepada daerah sehingga menyulitkan pendamping untuk 

meneruskan informasi tersebut kepada peserta PKH, terutama dalam hal 

pencairan dan bantuan dan verifikasi data.13 Persamaan dari penelitian ini 

 
12Istiqomah dalam judul tesisnya “Analisi Program Keluarga Harapan untuk 

Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah”, Tesis (Malang: UIN Maulan 
Malik Ibrahim, 2019), h. 125 

13Roudhatul Jannah dalam judul tesisnya “Analisi Pelaksanaan Program Keluarga 
Harapan (PKH) di Kelurahan Rawaterata Jakarta Timur”. Tesis (2019) 



12 
 

 
 

adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 

sedangkan perbedaan  penelitian terdahulu fokus pada analisis 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Agnes Pradina Simanjuntak dalam 

judul tesisnya “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Peserta PKH dikisaran usia 31-40 tahun. Tingkat pendidikan 

sekitar 76,70 persen setara SD/MI. Implementasi PKH di Desa Kluwut 

telah berjalan dengan baik pedoman pelaksanaan PKH dan mampu 

meningkatkan taraf hidup Peserta PKH melalui akses layanan 

pendidikandan kesehatan.14 Adapun persamaan dengan penelitian 

terdahulu yaitu metode penulisan dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitati serta penerapan Program Keluarga Harapan dalam 

pengentasan kemiskinan sedangkan perbedaannya fokus pada layan 

pendidikan dan kesehatan.  

5. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Irwan Sukardi dalam judul 

tesisnya “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”. Jenis penelitian 

yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan 

dari hasil yang di dapatkan implementasi Program Keluarga Harapan 

 
14Agnes Pradina Simanjuntak dalam judul tesisnya “Implementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba 
Kabupaten Brebes”, Tesis, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2019), h. 105. 
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(PKH) di desa Manyampa masih belum berjalan sesuai dengan harapan. 

Hal ini di tandai dengan masih kurangnya sosialisasi PKH kepada 

pemerintah setempat, proses pendampingan belum maksimal di akibat 

akses pendampingan terlalu jauh, penggunaan bantuan yang diberikan 

kepada penerima manfaat PKH belum terkontrol dengan baik. Faktor 

pendukung dalam pelaksanaan PKH yaitu dukungan finansial yang terus 

mengalir pada saat pencairan dan mencukupi sehingga dapat menentukan 

kesuksesan tujuan PKH, sedangkan faktor penghambat yaitu tidak ada 

pendamping PKH yang intens mendampingi para peserta PKH untuk 

melakukan transformasi perubahan kesejahteraan hidup. Dari hasil 

temuan di lapangan maka perlu dilakukan evaluasi pada kinerja 

pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisiten. Tim 

pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan 

pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program 

PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas 

pendidikan maupun kesehatan peserta PKH.15 Adapun persamaan dari 

penelitan terdahulu yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif 

sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus implementasi Program 

keluarga Harapan. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Fahrizul Riswan dalam judul tesis 

“Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas Program Keluarga Harapan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

 
15Irwan Sukardi dalam judul tesisnya “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Tesis, (Makassar: Universitas 
Negeri Makassar), h. 12. 
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Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi 

pengentasan kemiskinan atas Program Keluarga Harapan di Kabupaten 

Kampar belum berjalan secara optimal. Faktor pendukung pemerintah 

Kabupaten Kampar dan pemerintah Provinsi Riau memberikan insentif 

bagi petugas pelaksana Program Keluarga Harapan berupa bantuan 

operasional pendamping. Kemudian faktor penghambat, data pengusulan 

penerima PKH yang diajukan ke kementerian sosial RI jauh dari yang 

direncanakan, Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

kegiatan, banyaknya pendamping yang belum di diklat P2K2, kurangnya 

koordinasi dan komunikasi dan budaya keluarga penerima manfaat yang 

belum bisa melakukan transaksi melalui system perbankan.16 Persamaan 

dari penelitian terdahulu sama-sama menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif sedangkan perbedannya yaitu peneliti terdahulu fokus 

pada peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018. 

Di antara penelitian yang telah dilakukan, secara tersirat hanya 

membicarakan tentang pengimplementasian Progrogram Keluarga Harapan 

(PKH) secara umum tetapi belum membahasa bagaimana strategi Dinas Sosial 

dalam pengimplementasian program keluarga harapan sehingga program bisa 

berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan yaitu mengentaskan 

 
16Fahriżul Riswan dalam judul tesis “Implementasi Pengentasan Kemiskinan Atas 

Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 
Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Kampar”, Tesis, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 
2019), h. 122. 
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kemiskinan dan meningkatkan sumber daya manusia yang mandiri. Adapun 

kesamaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini  menggunakan metode 

penelitian jenis deskriptif kualitatif.  

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan agar dapat 

menjawab berbagai permasalahan seperti yang sudah dirumuskan, antara lain : 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mendeskripsikan penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

c. Untuk mendeskripsikan hasil penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di 

Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini berguna untuk: 

a. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta 

memberi sumbangsi dalam pengetahuan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan. Khususnya, dibidang gerakan dakwah transformatif maupun di 

bidang sosial dalam pembinaan masyarakat.  

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi startegi pendampingan 

Dinas Sosial dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai 

sarana pengentasan kemiskinan di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar.
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Dinas Sosial 

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah, yang 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekertaris Daerah Kabupaten. 

1. Kedudukan Tugas dan Fungsi 

a. Dinas Sosial Mempunyai Tugas 

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah di bidang sosial. 

b. Dinas Sosial Mempunyai Fungsi: 

1) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan 

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

2) Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sisial dan jaminan 

perlindungan sosial, bemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitas sosial dan 

jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir 

miskin. 

4) Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitas sosial dan jaminan 

perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. 
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5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

2. Organisasi Dinas Sosial 

Adapun susunan struktur organisasi dinas sosial sebagai berikut :  

a. Kepala Dinas; 

b. Sekertaris Dinas; 

Sekertaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi 

pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada 

seluruh unit organisasi. 

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas dan fungsi: 

1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang perlindungan dan jaminan sosial. 

2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam. 

3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial. 

4) Pelaksanaan kebijakan teknis fasilitas koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi jaminan sosial keluarga. 

5) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan 

dan jaminan sosial. 

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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d. Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai tugas dan fungsi: 

1) Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang 

rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undagan. 

2) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantuan dan 

evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/atau lembaga, untuk 

dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan berdasarkan 

pelimpahan wewenang dari provinsi. 

3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantuan dan 

evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang 

diluar panti dan/atau lembaga, untuk dalam panti disesuaikan dengan 

kemampuan dan kebutuhan berdasarkan pelimpahan wewenang dari 

provinsi. 

4) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantuan dan 

evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga, 

untuk dalam panti disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan 

berdasarkan pelimpahan wewenang dari provinsi. 

5) Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi. 

6) Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalagunaan NAPZA untuk 

dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah dearah provinsi. 

7) Pelaksaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitas 

sosial di luar panti dan/atau lembaga. 
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8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara 

tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka 

kelancaran pelaksaan tugas. 

e. Bidang Pemberdayaan Sosial 

1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

2) Pelaksanaan kebijak teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan 

masyarakat. 

3) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat  terpencil. 

4) Pelaksaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi, serta pemantauan dan 

evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, pembinaan mualaf, restorasi sosial dan pemakaman. 

5) Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pemantauan dan 

evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial. 

6) Pelaksaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pemberdayaan 

sosial. 

7) Pelksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas baik secara tertulis 

maupun secara isan. 
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f. Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas dan fungsi: 

1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

dibidang penanganan fakir miskin sesuai dengan kententuan perarutan 

perundang-undangan. 

2) Pelaksanan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 

evaluasi penanganan fakir miskinperdesaan. 

3) Pelaksanaan kebijak teknis, fasilitas, koordinasi, pemantuan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar 

negara. 

4) Pelaksanaan kebijak teknis, fasilitas, koordinasi, pemantuan dan evaluasi 

penanganan fakir miskin perkotaan. 

5) Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten 

6) Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan 

fakir miskin dan pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas 

baik secara tertulis maupun secara lisan. 

g. UPTD; 

h. Jabatan Fungsional. 

B. Program Keluarga Harapan (PKH) 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan 

Di dalam masyarakat pada kenyataannya, selalu ada seorang individu 

keluarga, kelompok atau komunitas yang miskin, rentan atau mengalami masalah 

sosial karena memiliki hambatan fungsi sosial (disfungsi fisik, mental,sosial 

budaya, piskologis, ekonomi, geografis), pada akhirnya harus ditangani dengan 

program-program pembangunan yang ditujukan kepada warga masyarkat yang 
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dikategorikan kurang beruntung tersebut. Dalam Undang-Undang RI No. 25 

tahun 2004 dijelaskan bahwa program adalah sebuah instrumen kebijakan yang 

terdiri dari beberapa kegiatan yang ditujukan untuk instansi atau lembaga 

pemerintah dan dilaksanakan untuk mencapai tujuna sesuai sasaran yang telah 

direncanakan. Penereapan suatu program tentunya sangat penting terhadap 

pelaksanaan program yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas masyarakat.  

Program Keluarga Harapan yang berikutnya dikenal dengan PKH adalah 

program yang memberikan bantuan sosial secara bersyarat kepada keluarga 

miskin yang kemudian berstatus sebagai keluarga penerima manfaat. Dalam 

upaya mengurangi jumlah kemiskinan yang ada pada tahun 2007 pemerintah 

Indonesia mulai merancang dan melaksanakan program ini. Program Keluarga 

Harapan membuka akses bagi keluarga miskin tidak berdaya khusunya ibu hamil 

dan anak-anak untuk lebih memanfaatkan berbagai fasilitas seperti fasilitas 

kesehatan dan fasilitas pendidikan. Manfaat Program Keluarga Harapan-pun 

telah masuk kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. Program Keluarga 

Harapan merupakan program penanggulangan kemiskinan di bidang 

penjaminan dan perlindungan sosial. Melatarbelakangi adanya program ini yaitu 

terutama karena masih banyak keluarga dalam keadaan miskin dan kurang 

mampu serta masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. PKH memberikan 

beberapa akses layanan sosial bagi keluarga miskin dalam keadaan kurang 

mampu terutama terhadap ibu hamil dan anak-anak balita agar mampu 

memanfaatkan akses yang telah disediakan seperti akses pendidikan dan juga 
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kesehatan. Kemudian PKH pun mulai membuka akses kepada penyandang 

disabilitas dan bagi lanjut usia.1 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diluncurkan sejak tahun 

2007 sebagai salah satu Program Nasional penanggulangan kemiskinan hingga 

tahun 2022 telah menjangkau 514 Kabupaten/Kota pada 37 Provinsi dengan 

jumlah peserta sebanyak 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang 

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempercepat 

penanggulangan kemiskinan dan melaksanakan kebijakan perlindungan sosial.2  

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap resiko sosial.3 Program Keluarga Harapan atau yang sering disebut 

dengan PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang 

memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam 

rangka untuk mengubah perilaku miskin.4 Program sebagaimana dimaksud 

merupakan program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin 

(RTSM) dan bagi anggota keluarga RTSM diwajibkan melaksanakan persyaratan 

dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program semacam ini secara internasional 

dikenal sebagai program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan 

 
1Saeful Anwar, ‘Pengaruh Adanya Program Keluarga Harapan Bagi Kesejahteraan 

Keluarga Penerima Manfaat Program’ Tamkin:  Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (Vol. 6 
No. 4, 2021), h. 461. 

2Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementrian Sosial RI, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (2023), h. 6. 

3Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Petunjuk 
Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (2018), h. 5. 

4Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 
Kementrian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2013), h. 10. 
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Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas 

pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah), ataupun kehadiran di fasilitas 

kesehatan (misalnya bagi anak balita, atau bagi ibu hamil).  Langkah Kementrian 

Sosial Republik Indonesia dalam menjalankan salah satu amanat Undang-Undang 

yakni melindungi segenap warga negara di dalam program perlindungan sosial 

yang dilakukan melalui bantuan masyarakat pada Program Keluarga Harapan dan 

bantuan sosial tunai lainnya.  

2. Landasan Hukum Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) 

Landasan Hukum Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 

a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional.  

b. Undang-undang nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.  

c. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan.  

d. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang 

Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan 

Program Keluarga Harapan.  

e. Inpres nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan 

Langsung Tunai Bersyarat Bagi Keluarga Sangat Miskin (KSM) Sebagai Peserta 

Program Keluarga Harapan (PKH). 

 

 



24 
 

 
 

3. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan (PKH) 

Dasar hukum Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 

a. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua 

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-

KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendali Program Keluarga Harapan" 

tanggal 21 September 2007 

b. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang 

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

Januari 2008. 

c. Keputusan Gubernur tentang "Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga 

Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD". 

d. Keputusan Bupati/Walikota tentang "Tim Koordinasi Teknis Program 

Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD". 

e. Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga 

Harapan 

4. Tujuan Program Keluarga Harapan 

Tujuan utama dari program keluarga harapan (PKH) ini adalah untuk 

mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung 

peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan 

langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium 

Development Goals (MDGs). Selain hal tersebut, masih terdapat beberapa tujuan 

lain dari program ini baik secara khusus maupun secara umum. 
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Tujuan khusus program keluarga harapan (PKH), yaitu: 

a. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM  

b. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM  

c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 

khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.5 

Tujuan umum program keluarga harapan (PKH), yaitu: Meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta yang relatif 

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. 

5. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 

Program Keluarga Harapan diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin 

(KSM). Data keluarga yang dapat menjadi peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH) didapatkan dari basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan 

memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu : 

a. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita 

b. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra 

sekolah) 

c. Anak usia SD/MI (usia 7-12 tahun) 

d. Anak SLTP/SLTA (usia 12-15 tahun) 

e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk 

anak dengan disabilitas. 

 
5Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Informasi Publik, Pusat 

Informasi Kesejahteraan Rakayat, Depertemen Komunikasi dan Informatika, (2008), h. 15 
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Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan 

tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi 

kewajiban.6 

6. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Program Keluarga Harapan 

(PKH) 

a. Hak peserta Program Keluarga Harapan  (PKH) yaitu: 

1) Menerima bantuan uang tunai. 

2) Menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskemas, Posyandu, 

Polindes, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

3) Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar Pendidikan 

Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku 

b. Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu: 

1) Persyaratan Kesehatan Bagi Peserta PKH 

a) Kategori Persyaratan Kesehatan Anak  

(a) Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksa kesehatannya 

sebanyak 3 (tiga) kali  

(b) Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, 

Polio,Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara 

rutinsetiap bulan  

(c) Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal sebanyak 

2 (dua) kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus  

 
6Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, Kajian Program Keluarga 

Harapan, (2015), h. 7 
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(d) Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahandan 

ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan. Anak usia 

5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutinsetiap 3 (tiga) bulan 

untuk dipantau tumbuh kembangnya dan/atau mengikuti program 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/EarlyChildhood Education) apabila 

di lokasi/posyandu terdekat terdapatfasilitas PAUD.  

b) Kategori Persyaratan Kesehatan Ibu hamil dan ibu nifas  

(a) Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan 

di fasilitas kesehatan sebanyak 4 (empat) kali yaitu sekali pada usia 

kehamilan 3 bulan I, sekali pada usia kehamilan 3 bulan II, dua kali 

pada 3 bulan terakhir, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.  

(b) Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan.  

(c) Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan/diperiksa kesehatannya 

setidaknya tiga kali pada minggu I, IV dan VI setelah melahirkan.  

2) Persyaratan Pendidikan Bagi Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) 

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan 

pendidikandan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah 

minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung 

dengan catatan sebagai berikut:  

a) Peserta PKH yang memiliki anak usia 7-15 tahun diwajibkan untuk 

didaftarkan/terdaftar pada lembaga pendidikan dasar (SD/MI/SDLB 

/Salafiyah Ula/ Paket A atau SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B 

termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 % 
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dari hari belajar efektif setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. Apabila 

ada anak yang berusia 5-6 tahun yang sudah masuk sekolah dasar dan 

sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan.  

b) Bagi anak penyandang disabilitas yang masih mampu mengikuti pendidikan 

regular dapat mengikuti program SD/MI atau SMP/MTs, sedangkan bagi yang 

tidak mampu dapat mengikuti pendidikan non reguler yaitu SDLB atau SMLB.  

c) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan 

pendidikan dasar; maka diwajibkan anak tersebut didaftarkan /terdaftar ke 

satuan pendidikan reguler atau non-reguler (SD/MI atau SMP/MTs, atau 

Paket A, atau Paket B). 

d) Anak peserta PKH yang bekerja atau menjadi pekerja anak atau telah 

meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut 

harus mengikuti program remedial yakni mempersiapkannya kembali ke 

satuan pendidikan. Program remedial ini adalah layanan rumah singgah atau 

shelter yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan 

Kemenakertrans untuk pekerja anak.  

e) Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat dilaksanakan 

secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan memperoleh bantuan 

secara teratur.7 

Peran lembaga pendidikan tersebut memiliki peranan penting utnuk 

mensukseskan pencapaian Program Keluarga Harapan. Pendidikan begitu 

berperan penting dalam kehidupan, sebagaimana yang diterangkan dalam Qur’an 

 
7Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Deperteman Sosial RI, Pedoman 

Oprasional PKH Bagi Pemberi Layanan Kesehatan, (2008), h. 20 
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Allah swt akan meninggikan derat orang yang beriman dan berpendidikan. 

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mujaadilah/58:11.  

هَا يُّ
َ
أ
ينَُ يَ ىَٰٓ ذه

َّ
ُ ٱل

ْ
ا وَٰٓ
 
ا ءَامَن

َ
ذ يلَُ إه مُۡ قه

ُ
ك
َ
ُ ل

ْ
وا ح  سَّ

َ
ف
َ
ُ ت ِ ُ فْه سن له مَجَ ى

ۡ
ُ ٱل

ْ
وا سَح 

ۡ
ٱف
َ
سَحنُ ف

ۡ
ُ  يَف ُ ٱللَّّ

 
مۡ
ُ
ك
َ
ل  

ا
َ
ذ يلَُ وَإه ُ قه

ْ
وا  ْ

 
ُ ٱنشْ

ْ
وا  ْ

 
ٱنشْ

َ
عنُ ف

َ
ُ  يَرۡف ينَُ ٱللَّّ ذه

َّ
ُ ٱل

ْ
وا
 
مُۡ ءَامَن

ُ
نك ينَُ مه ذه

َّ
ُ وَٱل

ْ
وا
 
وت
ُ
مَُ أ

ۡ
ل عه
ۡ
ٱل  

ُ
 
ت  رَجَ ى

َ
ُ  د مَاُ وَٱللَّّ ُ به

َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
رُ ت ي  به

َ
١١ خ  

Terjemahnya: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 
dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”8 

Ilmu agama di perlukan sebagai landasan orientasi, sumber motivasi, 

sumber inspirasi, dan menetapkan arah dan tujuan kehidupan agar berjalan lurus. 

Adapun ilmu umum, mempercepat seseorang agar sampai pada arah dan tujuan 

tersebut. Selanjutnya sumber juga berberbeda dengan prinsip. Jika sumber adalah 

sesuatu yang memberikan bahan-bahan bagi pembuatan sebuah konsep atau 

bangunan, maka prinsip adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah kegiatan 

atau usaha dan sekaligus menjadi ciri sesuatu tersebut. 

c. Sanksi peserta Program keluarga Harapan (PHK) yaitu: 

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi peserta PKH dan 

menandatangani komitmen, jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi 

persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat 

pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jikaterus menerus tidak 

memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program. 

 
8Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Sunnah, 2015), h. 543 
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Setiap bantuan yang diterima oleh peserta PKH memiliki konsekuensi sesuai 

komitmen yang ditandatangani Ibu penerima pada saat pertemuan awal. Apabila 

peserta tidak memenuhi komitmennya dalam satu triwulan, maka besaran 

bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut: 

1) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam satu bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 50,000,00. 

2) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam dua bulan, maka 

bantuan akan berkurang sebesar Rp 100,000,00. 

3) Apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-

turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam satu periode 

pembayaran. 

Ketentuan di atas berlaku secara tanggung renteng untuk seluruh anggota 

keluarga penerima bantuan PKH, artinya jika salah satu anggota keluarga 

melanggar komitmen yang telah ditetapkan, maka seluruh anggota dalam 

keluarga yang menerima bantuan tersebut akan menanggung akibat dari 

pelanggaran ini. Semua peserta wajib menjalankan kewajiban, dan apa bila tidak 

memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi 

bahkan bantuan dapat dihentikan. 

7. Mekanisme Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) 

Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 

pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, 

tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan 

pejabat yang menangani pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Penyaluran bantuan diberikan kepada Peserta  yang memiliki komponen 
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kepesertaan. Penyaluran bantuan bagi peserta yang ditetapkan pada tahun 

anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan 

untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyalurannya 

dilaksanakan dalam satu tahap. Nominal tahap satu sampai dengan tahap tiga 

sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan tahap empat sebesar Rp 

390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Total bantuan yang diberikan 

dalam satu tahun sebesar Rp 1.890.000 ( satu juta delapan ratus ribu rupiah). 

Adapun mekanisme penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH) 

yaitu, penetapan sasaran, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, 

penyaluran bantuan, pembentukan kelompok KPM PKH, verifikasi komitmen, 

pemuktahiran data dan pengaduan.  

C. Dakwah Transformatif 

1. Hakekat Dakwah 

a. Dakwah dari Segi Etimologi 

Di dalam Kamus Bahasa Arab Indonesia kata دعوة  -يدعو   -دعا  diartikan 

sebagai penyeru.9 Sedangkan dalam buku ilmu dakwah yang dikutip oleh Moh Ali 

Aziz dakwah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu دعوة   -يدعو  -دعا  

diartikan, “da’wah” kata dakwah tersebut mempunyai tiga huruf yaitu  10.د  -  ع  –  و 

Dari ketiga asal kata tersebut mengandung beberapa banyak arti diantaranya 

adalah kata menyeru, mengajak, memanggil, serta mendoakan. 

 

 
9M. Kasir Ibrahim, Kamus Arab Indonesia (Surabaya: Apollo Lestari. 2019), h. 73  

10Ahmad Warson Munawir, ”Pengertian Dakwah” dalam Moh Ali Azis, Ilmu Dakwah Cet. 
VI, (Surabaya: Kencana 2017), h. 5 
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Sebagaimana makna menyeru dalam QS. Yunus/10:25. 

قِيمٖ  
َ
سۡت طٖ مُّ ٰ ٰ صَِ

ى
ءُ إِلَ

ٓ
ا
َ
هۡدِي مَن يَش ٰ مِ وَي  َ

َ
ل ارِ ٱلسَّ

َ
ٰ د

ى
 إِلَ

ْ
عُوٓا

ۡ
ُ يَد

ه
  ٢٥وَٱللَّ

Terjemahnya : 

“Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang 
yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam).”11 

Di dalam tafsir Al-Mishbah ayat ini dapat dihubungkan dengan ayat 

sebelumnya dengan penggalan-penggalan terakhir yakni demikianlah kami 

menjelaskan ayat-ayat kepada orang-orang berpikir, dan ketahuilah bahwa 

syaitan-syaitan mengajak kamu menuju kebinasaan dengan memperdaya kamu 

melalui keindahan duniawi dan kegemerlapannya dan Allah terus-menerus 

mengajak setiap orang ke dar as-salam yakni negeri yang damai yaitu syurga dan 

menunjuki orang yang salam yakni negeri yang damai yaitu surga dan menunjuki 

orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lebar lagi lurus, yakni ajaran 

Islam.12 

Sedangkan makna mengajak terdapat dapat dalam QS. Yusuf/12:33. 

صۡبُ  
ى
أ نَّ 

ُ
ه
َ
يۡد
ى
ي ك

صِۡۡفۡ عَنِّّ
َ
ت  
َّ
 وَإِلَّ

ِۖ
يۡهِ
ى
إِل  ٓ ي نِّ

َ
عُون

ۡ
يَد ا  مِمَّ  َّ ي

ى
حَبُّ إِلَ

ى
أ جۡنُ  الَ رَبِّ ٱلسِّ

َ
يۡهِنَّ  ق

ى
إِل

  َّ جَٰ هِلِي 
ۡ
نَ ٱل ن مِّ

ُ
ك
ى
  ٣٣وَأ

Terjemahnya  : 

“Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada 
memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari 
padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi 
keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh."13 

 
11Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 211 

12M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Cet. V, Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 60 

13Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 239 
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Dalam tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa pengakuan tegas dan jelas 

oleh tuan rumah melahirkan suasana keterbukaan dan hilangnya rasa malu dari 

semua hadirin. Ketika itu ada diantara mereka berkata kalau engkau wahai istri 

al-Aziz ingin merayunya untuk dirimu, aku pun ingin. Aku tak kalah. Karena 

merasa tak mampu bersaing dan iba kepada Yusuf as dengan penolakannya 

benar-benar menginjak kehormatannya. Bagi Yusuf hanya satu kesimpulan yang 

hadir dalam benaknya setelah mendengar ancaman dan percakapan itu, semua 

mengajaknya durhaka kepada kekasih-Nya, Allah swt. Oleh karena itu Yusuf 

senantiasa mengeluh kepada Allah yang tak ingin jauh darinya sehingga memilih 

penjara lebih baik daripada mengikuti ajakan mereka.14 

Selain dari ayat di atas terdapat pula dalam QS. Fatir/35:6. 

 ِ عِي  صۡحَٰ بِ ٱلسَّ
ى
 مِنۡ أ

ْ
وا
ُ
ون
ُ
 ۥلِيَك

ُ
 حِزۡبَه

ْ
عُوا

ۡ
مَا يَد

َّ
 إِن
ۚ
ا وًّ
ُ
وهُ عَد

ُ
خِذ

َّ
ٱت
َ
 ف
و ّٞ
ُ
مۡ عَد

ُ
ك
ى
ٰ نَ ل

َ
يۡط

َّ
 ٱلش

َّ
 إِن

٦  

Terjemahnya : 

“Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia 
musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak 
golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-
nyala.”15 

Di dalam tafsir Al-Mishbah mengemukakan bahwa sesungguhnya setan 

bagi kamu adalah musuh yang besar yang selalu berusaha menjerumuskan kamu, 

maka jadikanlah ia musuh abadi bagi kamu karena sesungguhnya ia yakni syaitan 

senantiasa hanya mengajak golongannya dengan ajakan yang penuh 

 
14M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 446 

15Kementerian Agama RI, Al-quran dan Terjemahannya, h. 453 
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kesungguhan supaya mereka menjadi atau pada akhirnya menjadi penghuni 

neraka yang menyala-nyala.16 

Sedangkan makna dakwah mengundang dapat dibuktikan dalam QS. Al-

Qasas/28:25. 

ي   ب ِ
ى
 أ
َّ
 إِن

ۡ
ت
ى
ال
َ
ءٖ ق

ٓ
 ٱسۡتِحۡيَا

ى
ي عَلَ ِ

مۡش 
َ
ىٰهُمَا ت

َ
 إِحۡد

ُ
ه
ۡ
ءَت
ٓ
جَا

َ
  ف

َ
يۡت

َ
جۡرَ مَا سَق

ى
 أ
َ
 لِيَجۡزِيَك

َ
عُوك

ۡ
يَد

  َّ ٰ لِمِي 
َّ
وۡمِ ٱلظ

َ
ق
ۡ
 مِنَ ٱل

َ
جَوۡت

َ
 ن
ِۖ
فۡ

َ
خ
َ
 ت
َ
الَ لَّ

َ
صَصَ ق

َ
ق
ۡ
يۡهِ ٱل

ى
صَّ عَل

َ
 ۥوَق ءَهُ

ٓ
ا جَا مَّ

ى
ل
َ
 ف
ۚ
ا
َ
ن
ى
  ٢٥ل

Terjemahnya : 

“Kemudian datanglah kepada musa salah seorang kedua wanita itu berjalan 
kemalu-maluan, ia berkata: sesungguhnya bapakku mengundang kamu agar 
ia memberikan balasan terhadap kebaikan-mu memberi minum ternak 
kami. Maka tatkala musa mendatangi bapaknya (syu’aib) dan menceritakan 
kepadanya cerita mengenai dirinya, (syuaib) berkata janganlah kamu takut 
kamu telah selamat dari orang-orang żalim itu.”17 

Kata Istihnya’ terambil dari kata haya’ yakni ‘malu’ penambahan huruf sin 

dan ta’ pada kata itu menunjukkan besarnya rasa malu tersebut. kata ini 

bermaksud menyatakan bahwa wanita tersebut berjalan dengan penuh hormat, 

tidak angkuh, tidak juga genit mengundang perhatian. Sayyid quthub menggaris 

bawahi kehadiran wanita itu dengan penuh malu itu, namun tulisnya dia datang 

menyampaikan undangan dengan kalimat singkat dan jelas. rasa malu yang 

disertai dengan kejelasan kalimat, tanpa gagap atau gugup, begitulah keadaan 

seorang yang diilhami oleh fitrahnya yang suci. Wanita yang suci, malu 

berdasarkan fitrahnya bertemu dengan para pria atau berbicara dengan mereka. 

Tetapi karena kepercayaan dirinya serta kesucian dan konsistensinya, dia tidak 

gentar atau gugup, kegentaran yang mengundang keinginan, rayuan atau 

 
16M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, h. 432 

17Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 388 
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rangsangan. Undangan dalam menghadiri ke tempat itu, merupakan pengabulan 

doa Musa as, bukan saja dengan memperoleh makanan, tetapi sebagai terbaca 

pada ayat-ayat berikut memperoleh juga tempat tinggal, pekerjaan dan istri.18 

Maksud dari ayat tersebut adalah bagaimana seseorang dalam 

mengundang dalam suatu pertemuan kemudian dalam pertemuan tersebut 

terjadi suatu penyampaian berita atau pesan yang disampaikan oleh seorang 

pembicara atau narasumber tentang kebaikan, dan kebaikan yang membawa 

manfaat yang bukan hanya untuk diri sendiri melainkan kebaikan dan manfaat itu 

bisa dirasakan oleh orang lain, olehnya itu dalam aktifitas yang seperti ini juga 

dinamakan dakwah dalam hal mengundang dalam mendengarkan suatu berita 

yang menyenangkan. 

Selain itu makna dakwah dari kata do’a sebagaimana dalam QS. Al-

Baqarah/2:186. 

لَِي    
ْ
جِيبُوا

َ
يَسۡت

ۡ
ل
َ
ف  
ِۖ
عَانِ

َ
د ا 

َ
إِذ اعِ 

َّ
ٱلد  

َ
عۡوَة

َ
د جِيبُ 

ُ
أ  
ِۖ رِيب 

َ
ق ي 

ِّ
إِبّ

َ
ف ي 

عَنِّّ عِبَادِي   
َ
ك
ى
ل
ى
سَأ ا 

َ
وَإِذ

  
َ
ون

ُ
د
ُ
هُمۡ يَرۡش

ه
عَل
ى
ي ل  ب ِ

ْ
وا
ُ
مِن
ۡ
يُؤ
ۡ
  ١٨٦وَل

Terjemahnya  : 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan 
orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka 
itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-
Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”19 

Berdasarkan ayat di atas dalam tafsir Al-Muyasar mengatakan bahwa bila 

hamba-hamba-ku bertanya kepadamu wahai nabi tentang Aku, maka jawablah 

 
18M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 333 

19Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, h. 28 
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kepada mereka sesungguhnya aku dekat dengan mereka, aku menjawab doa 

orang yang berdoa bila dia berdoa kepada-ku. Hendaknya mereka menaati-ku 

dalam apa yang aku perintahkan kepada mereka dan apa yang aku larang dari 

mereka, serta agar mereka beriman kepada-ku, semoga mereka terbimbing 

kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Ayat ini merupakan berita dari Allah swt 

tentang kedekatan-nya kepada hamba-Nya, kedekatan yang patut dengan 

keagunan-Nya.  

Dari ayat tersebut dapat dipahmi bahwa makna dakwah bukan hanya 

seruan akan tetapi dakwah juga bernakna doa dan doa sendiri merupakan suatu 

bentuk mengingat kpeada Allah swt akan kemurahannya agar ia senantiasa 

mengabulkan setiap permintaan dari hambanya yang bertakwa.20 

Sehingga dapat dipahami bahwa dakwah dari segi bahasa (etimologi) 

bersifat universal maksudnya adalah dakwah tidak hanya dipahami dalam artian 

kebaikan saja akan tetapi dakwah dapat pula bermakna seruan, ajakan kepada 

keburukan. Dari istilah-istilah tersebut dapat dipahami bahwa makna dakwah 

sangatlah luas cakupannya bukan hanya terfokus pada satu makna saja akan 

tetapi terdapat banyak kata yang mengandung makna dakwah yang dapat dilihat 

dalam realitas saat ini, betapa banyak orang tanpa sadar telah melakukan dakwah 

sebagaimana cakupan makna dakwah di atas baik dakwah kebaikan ataupun 

keburukan. 

b. Dakwah dari Segi Istilah (terminologi)  

Adapun pengertian dakwah menurut istilah penulis dapat kemukakan 

beberapa definisi menurut para Ahli sebagai berikut : 

 
20https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186 di Akses 14 Maret 
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https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
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https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
https://binbaz.or.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-baqoroh-ayat-186
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1) Ali Mahfudz mengungkapkan definisi dakwah sebagai proses mendorong 

manusia agar melakukan kebaikan dan menuruti petunjuk, menyuruh 

mereka berbuat kebaikan dan melarang mereka dari perbuatan munkar 

agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.21 

2) Toha Yahya Oemar dalam bukunya “Ilmu Dakwah” menulis dakwah secara 

umum adalah suatu ilmu pengetahuan yang berisikan cara-cara atau 

tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia 

untuk menganut, menyutujui, melaksanakan ideologi, pendapat pekerjaan 

yang tertentu dakwah menurut Islam (beliau mengemukakan adalah 

mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada jalan sesuai dengan 

perintah tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan 

akhirat.22 

3) Muhammad Natsir, dalam tulisannya yang berjudul “Fungsi Dakwah Islam 

dalam Rangka Perjuangan” mendifinisikan dakwah adalah usaha-usaha 

menyerukan dan menyapaikan kepada perorangan manusia dan seluruh 

konsepsi Islam tentang pandangan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, 

yang meliputi amar ma’ruf nahi munkar, dengan berbagai macam media 

dan cara yang diperbolehkan ahklak dan membimbing pengalamannya 

dalam peri-kehidupan perseorangan, perikehidupan berumah tangga 

(usrah), peri-kehidupan bermasyarakat dari peri-kehidupan bernegara. 

 
21Syaikh Ali Mahfudz, Hidayat Al-Mursidin, lihat juga Abdul Kadir Sayid Abd Rauf, Dirasat 

Fi da’wah alIslamiyah, (Kairo: Dar al-Tiba’ah al-Mahmadiyah, 1987), h. 10 

22Moh Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5 
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4) Masdar F. Mashudi mengartikan dakwah Islamiyah ialah sebagai suatu 

proses penyadaran untuk mendorong manusia agar tumbuh berkembang 

sesuai dengan fitrahnya. 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa kata dakwah memiliki 

banyak arti dalam proses penyampaian pesan berupa, peringatan, nasehat dan 

juga motivasi yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan dan harapan yakni 

kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dapat dipahami bahwa 

dakwah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan secara profesional dalam 

upaya pembentukan karakter yang berakhlakul karimah terhadap objek dakwah 

sehingga ia mampu berfikir secara benar dan berusaha merubah tingkah lakunya 

dari arah yang tidak baik kearah yang lebih baik serta pemahaman yang benar 

tentang ajaran Islam yang berakibat dapat membawa perubahan sikap dan 

perilaku bagi objek dakwah tersebut.  

c. Tujuan Dakwah 

Misi Islam adalah bagaimana ajaran-ajaran Islam dapat dimenifestasikan 

oleh masyarakat dalam kehidupan keseharian mereka sehingga Islam dapat 

benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam.23 Untuk itu, perlu mengambil 

nilai-nilai atas peristiwa diutausnya Rasulullah kedunia dengan membawa misi 

memperbaiki ahlak dan perilaku manusia. Oleh karena itu penting untuk 

mengetahui dan memahami apa sebenarnya tujuan dari dakwah itu sendiri. 

Menurut Ghasully dakwah memiliki tujuan untuk memberikan bimbingan 

kepada manusia agar memperoleh kebaikan dalam kaitannya untuk 

 
23Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, Dakwah Transformatif dari Teori ke Praktek, 

(Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2018), h. 24 
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merealisasikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.24 Adapun menurut 

syalaby tujuan dakwah yaitu: Pertama, mengajak manusia untuk mengesakan 

Allah swt dan tidak menyekutukannya; Kedua, mengajak manusia untuk selalu 

mendekatkan diri kepada Allah swt dengan cara menjalankan segala perintah dan 

menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah swt; Ketiga, melakukan refleksi, 

intropeksi, evaluasi diri, dan mengambil hikmah atas segala yang telah 

diperbuat.25 

Ma’arif merumuskan tujuan dakwah secara sistematis, yaitu: Pertama, 

membersihkan diri dan masyarakat dari kemusyrikan dan kepercayaan yang 

tidak sesuai dengan akidah Islam dengan cara yang arif dan santun. Oleh karena 

itu, pelaku dakwah hendanya mengarahkan kegiatan dakwahnya untuk 

memberikan pencerahan pemahaman dan keyakinan individu maupun 

masyarakat serta mendorong keseimbangan hidup antara urusan dunia maupun 

akhirat secara dinamis. Kedua, mengembangkan, meningkatkan dan mendidik 

kemampuan masyarakat dalam membaca dan menulis. Tujuan ini menjadi 

penting karena kemampuan tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mejadi 

cerdas dan memahami makna Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah saw. Ketiga, 

membimbing pengalaman ibadah masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh 

bimbingan dan pembinaan tentang tata cara dan hikmah dibalik ibadah yang 

dilakukan sehingga ibadanya menjadi berkualitas dan bernilai. Keempat, 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas dakwah hendaknya juga 

dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, bahkan 

 
24Ra’uf Syalabi dalam Pimay, Metodologi Dakwah (Semarang: Rasail, 2006), h. 9 

25Ahmad Ghasully dalam Pimay, Metodologi Dakwah, h. 9 
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pendidikan masyarakat untuk memiliki kreativitas, inovasi, kualitas diri, dan etos 

kerja yang tinggi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sebab 

kesejahteraan masyarakat yang rendah sangat rawan dalam mempengaruhi 

perilaku dan sikap mereka untuk melakukan kemungkaran, lebih-lebih 

kemusyrikan.26 

Dari keseluruhan tujuan dakwah dilihat dari aspek maupun materi 

dakwah, maka dapat dirumuskan tujuan dakwah adalah untuk membentuk suatu 

struktur sosial yang adil, sejahtera, makmur, aman, dan damai serta  dipenuhi 

dengan limpahan rahmat dan diridohi Allah swt. Sehingga dengan tujuan inilah 

cita-cita Islam dapat tercapai yaitu menciptakan baldatun thayyibatun warabbun 

ghafur. 

d. Komponen Dakwah  

Dakwah pada umumnya memiliki sejumlah komponen yang saling terkait 

antara satu komponen dengan komponen yang lainnya yang bekerja secara 

sistemik, dan masing-masing komponen memiliki fungsi yang saling menunjang 

dalam keberhasilan proses dakwah. Komponen-komponen dakwah sebagaimana 

yang dimaksud terdiri dari enam unsur, yaitu: pelaku dakwah (dai), mitra dakwah 

(Mad’u), pesan dakwah (maudhu’), metode dakwah, media dakwah (wasihlah), 

dan efek dakwah.27 

1) Pelaku Dakwah (dai) pada aspek bahasa, pelaku dakwah berasal dari 

bahasa Arab, yaitu  داعى (dai) yang merupakan isim fa’il yang berasal dari 

 
26Bambang S Ma’arif, Komunikasi Dakwah: Paradigma untuk Aksi, (Bandung: Simbiosa 

Rekatama Media, 2010), h. 29-30 

27Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, Dakwah Transformatif dari Teori ke Praktek, 
(Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2018), h. 30 
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fi’il madhi دعى (daa) jika da’a berarti mengajak , maka dai berarti orang 

yang mengajak. Sementara pada aspek istilah, pelaku dakwah diartikan 

sebagai suatu amaliah bagi orang Islam kepada orang lain. Natsir 

memahami pelaku dakwah sebagai orang yang senantiasa memberi 

peringatan dan menyeru kepada individu maupun masyarakat untuk 

mengikuti jalan yang membawa kebahagiaan di dunia maupun akhirat. 

2) Mitra Dakwah (Mad’u) Mitra dakwah atau yang disebut dengan mad’u 

diartikan oleh   Ilaihi dan Munir sebagai individu, atau kelompok manusia 

baik  beragama Islam maupun tidak atau manusia secara keseluruhan  

yang menerima dakwah Islam dari pelaku dakwah dalam aktivitas  

dakwah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengikuti agama Islam bagi 

yang tidak beragama Islam dan meningkatkan iman, Islam dan ihsan bagi 

yang telah memeluk agama Islam. Berkaitan dengan mitra dakwah, pelaku 

dakwah perlu memiliki kesadaran bahwa mitra dakwah merupakan 

sasaran dakwah yang bersifat heterogen. Oleh karena itu, pelaku dakwah 

hendaknya dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan mitra 

dakwah yang sedang di dampingi. Hal ini dilakukan agar pesan-pesan 

dakwah yang sedang ditanamkan mudah diterima dan dipahami sehingga 

mitra dakwah tidak salah paham atas pesan-pesan tersebut. Dengan 

demikian, pelaku dakwah perlu mengakomodasi kearifan lokal mitra 

dakwahnya. 

3) Pesan dakwah atau yang juga disebut dengan maddah al da’wah ( الدعوة  مادة  

), atau yang lebih tepat menurut Aziz dengan istilah maudlu’ al da’wah ( 

الدعوة موضوع  ) ialah isi pesan yang disampaikan oleh pelaku dakwah kepada 
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mitra dakwah melalui tulisan, gambar, suara dan sebagainya dengan 

tujuan memberikan pemahaman dan perubahan pada sikap dan perilaku 

mereka. 

4) Metode dakwah merupakan cara-cara yang digunakan oleh pelaku dakwah 

dalam menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah dengan dasar 

hikmah dan kasih sayang demi tercapainya tujuan dakwah. Yang dimaksud 

dengan dasar hikmah dan kasih sayang di sini adalah bahwa cara-cara 

dakwah yang digunakan oleh pelaku hendaknya disertai dengan 

pandangan theoantrophosentrisme yang menempatkan penghargaan atas 

kemulian diri manusia yang di dasarkan atas nilai-nilai ajaran Islam. 

Sebelum merencanakan dan menentukan metode apa yang digunakan 

dalam kegiatan dakwah, pelaku dakwah hendaknya terlebih dahulu 

mempertimbangkan beberapa asas metode dakwah. Hal ini menjadi 

penting, agar metode yang digunakan dapat sesuai dengan tujuan dakwah, 

kondisi kejiwaan, sosial, dam kapasitas diri mitra dakwah, serta biaya dan 

waktu yang diperlukan dalam aktivitas dawah. 

2. Dakwah Transformatif 

a. Definisi Konseptual Dakwah Transformatif 

Dakwah transformatif adalah kata yang sering sekali kita dengar, kita baca 

dan kita temukan di beberapa buku-buku referensi. Dakwah secara bahasa 

diartikan dengan mengajak, dalam hal kebaikan mengajak atau berdakwah 

mempunyai dua cara, pertama bil-lisan dan yang kedua bil-hal. Bil-lisan adalah 

mengajak dengan cara mengeluarkan atau menggunakan kata-kata kepada orang 

lain. Sedangkan dakwah bil-hal adalah dengan cara memberikan contoh (uswah) 
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kepada orang lain. Dua cara tersebut adalah sangat umum dan difahami oleh umat 

Islam. Kedua cara seperti itu sering dilakukan oleh para pendakwah atau dai. 

Mereka mengikuti cara yang pernah dilakukan oleh rosullullah Muhammad saw 

yang dikenal dengan istilah dakwah bil-lisan dan bil-hal.28 Oleh karena dalam 

melakukan perubahan sosial di zaman sekarang akan sulit untuk mewujudkan 

kehidupan agama yang real dan lebih adil, jika kita hanya menggunakan 

pendekatan dakwah yang biasa, dalam arti dakwah konvensional. Sebab, keadaan 

sudah begitu kompleks dan untuk mewujudkannya dibutuhkan dakwah yang 

berorientasi pada perubahan sosial salah satunya dakwah transformatif. 

Kata transformatif dalam bahasa dan arti sederhana adalah perubahan 

(transformation). Jadi dakwah trasformatif itu adalah dakwah dalam rangka 

melakukan perubahan. Lebih dari itu, trasformatif memiliki pengertian, subtansi, 

dan makna yang lebih mendalam dari sekedar makna secara bahasa seperti yang 

dikemukakan oleh beberapa ahli. 

Menurut Musthafa Hamidi, dakwah transformatif merupakan model 

dakwah yang tidak hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk 

melakukan perubahan sosial, dengan materi keagamaan kepada masyarakat yang 

memposisikan dai sebagai penyebar pesan keagamaan, tapi juga 

menginternalisasikan pesan tersebut ke dalam kehidupan riil dengan melakukan 

pendampingan secara langsung.29 

 
28Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, Dakwah Transformatif dari Teori ke Praktek, 

(Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2018), h. 117 

29 Musthafa Hamidi, Dakwah Transformatif Melalui Filanthropi Atau Dakwah Sosial dalam 
www.fahrurrozidahlan.blogspot.com 
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Menurut Moeslim Abdurrahman, dakwah transformatif adalah suatu 

dakwah alternatif yang muncul sebagai kritik atas gagasan modernisasi 

(developmentalisme), yang dianggap gagal mengatasi kesenjangan sosial, ketidak 

adialan sosial, sehingga dakwah model ini berorientasi mentranformasikan 

lingkungan yang tidak adil kepada lingkungan yang lebih adil dan manusiawi yang 

disebabkan ideologi pembangunan.30 

Dakwah semestinya dipahami menjadi suatu kegiatan yang melibatkan 

proses transformasi dan perubahan (thathawwur wa taghayyur) yang memang 

tidak terjadi begitu saja akan tetapi membutuhkan pencerahan dari umat untuk 

merubah situasi serta syarat mereka melalui pendidikan dan komunikasi yang 

berkelanjutan, hal ini terkait dengan upaya rekayasa sosial (taghyîr al 

ijtimâ'iyyah). Target primer dakwah ialah terciptanya suatu tatanan sosial yang di 

dalamnya hayati sekelompok insan menggunakan penuh kedamaian, keadilan, 

keharmonisan di antara keragaman yang ada, yang mencerminkan sisi Islam 

menjadi rahmatan lil al-âlamîn. Transformasi sosial ialah tugas kerasulan 

terbesar dengan melakukan transformasi nilai-nilai Islam sebagai kepercayaan 

Tuhan yang normatif ke dalam bentuk perubahan sosial (social change) yang 

operasional asal teologi ke perubahan sosial (transformasi sosial). Sebagai 

akibatnya pengaruhnya memiliki gema yang menggelegar serta cahaya yang 

menyinari semua pelosok negeri. Transformasi ini juga memaksa setiap pemeluk 

kepercayaan untuk melakukan reorientasi terhadap pola penghayatan 

keagamaannya, menggunakan menafsirkan serta memaknai ulang format 

pemahamannya terhadap validitas tekstual kitab suci. 

 
30 Moeslim Abdurrahman, Islam Transformatif, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 37 
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Dari Kuntowijoyo, setidaknya ada dua bentuk transformasi sosial yang 

dilaksanakan oleh Rasulullah, yakni pembebasan manusia (individual) serta 

transformasi kemasyarakatan (kolektif). Langkah inilah yang mampu 

memposisikannya sebagai orang paling berpengaruh pada peradaban insan. 

Kompleksitas kehidupan masyarakat menuntut adanya ruang gerak kegiatan 

dakwah yang lebih fleksibel, lebih mengena sasaran dakwah dan tidak 

mengesampingkan kaum lemah. Dalam kegiatan dakwah perlu pendekatan 

ukhuwwah yang lebih menghargai dan menghormati harkat dan martabat insan, 

memanusiakan insan, pula menggunakan pendekatan budaya lokal dan 

penggunaan teknologi berita sebagai media untuk mencapai sasaran dakwah. 

Ketiga pendekatan tadi Jika secara serentak dijalankan oleh setiap muslim maka 

akan tercipta rakyat muttaqien.31 

Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk memperkokoh aspek 

religiusitas umat, melainkan pula memperkokoh basis sosial untuk mewujudkan 

transformasi sosial. Menggunakan dakwah transformatif, dai diperlukan 

mempunyai fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas penyebaran materi 

keagamaan serta melakukan pendampingan masyarakat untuk isu gosip korupsi, 

lingkungan hayati, penggusuran, hak-hak wanita, konflik antaragama dan dilema 

humanisme lainnya.32 

Terdapat lima indikator yang mesti menempel dalam dakwah 

transformatif. Pertama, berasal aspek materi dakwah; terdapat perubahan yang 

 
31Retna Dwi Estuningtyas, ‘Strategi Komunikasi Dan Dakwah Pada Kalangan Milenial Di 

Era Modernisasi’, Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies, 2021. 

32R Hamdanny, ‘Dakwah Transformatif Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Masyarakat 
Madani Melalui Jihad Konstitusi’, Jurnal Dakwah, (2021), h. 12 
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berarti; dari materi ubudiyah ke materi sosial. Dalam konteks ini, para juru 

dakwah mulai menambah materi dakwahnya pada berita-gosip sosial, seperti 

korupsi, kemiskinan serta penindasan, sebagai akibatnya para juru dakwah tidak 

lagi hanya fokus pada materi ukhrawi. Asal aspek materi juga terdapat perubahan 

dari materi dakwah yang ekslusif ke inklusif. Para juru dakwah tidak lagi 

menyampaikan materi dakwah yang memojokkan atau memusuhi non-muslim. 

kecenderungan selama ini para juru dakwah acapkali memberikan dakwah yang 

bernada permusuhan terhadap agama lain. Padahal cara ini justru membentuk 

umat ikut memusuhi agama lain hanya karena agamanya yang berbeda. Oleh 

karena itu, materi dakwah yang inklusif mesti menjadi kata kunci dalam dakwah 

transformatif. 33 

Kedua, dari aspek metodologi terjadi perubahan; asal model monolog ke 

obrolan. Para juru dakwah semestinya cara penyampaian dakwahnya, tidak lagi 

menggunakan pendekatan monolog, melainkan terus melakukan dialog langsung 

dengan jama’ah. Sehingga persoalan yang dihadapi rakyat bisa pribadi dicarikan 

solusinya oleh juru dakwah menggunakan kemampuan yang dimilikinya. Dakwah 

yang menggunakan pendekatan monolog cenderung melakukan indoktrinasi 

kepada jama’ah, padahal Islam tidak hanya indoktrinasi, melainkan juga 

pencerahan terhadap jamaah.34 

Ketiga, memakai institusi yang bisa diajak bersama dalam aksi. Para juru 

dakwah mesti memakai institusi menjadi basis gerakan supaya apa yang 

 
33Musthafa Hamidi, et.al, Dakwah...h. 5. Lihat juga elaborasinya dalam, Moeslim 

Abdurrahman, Islam Transformatif (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet.3. 

34Edi Amin, ‘Etika Dakwah: Kontekstualisasi Dakwah Profesional’, TAJDID: Jurnal Ilmu 
Ushuluddin, (2017), h. 3 
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dilakukannya menerima legitimasi yang lebih bertenaga. Jaringan dan sumber 

daya tidak hanya milik sendiri, melainkan pula terdapat di orang lain. Sebab itu, 

institusi menjadi sesuatu yang penting untuk menjadi basis dari gerakan sosial. 

Itu sebabnya, agar para juru dakwah lebih mudah melakukan pendampingan 

masyarakat, mereka perlu menggunakan institusi yang kuat. 

Keempat, ada wujud keberpihakan di kaum lemah (mustad’afîn). Para juru 

dakwah terketuk hatinya untuk melakukan usaha-usaha sosial untuk 

kepentingan kaum tertindas pada wilayahnya semisal perkara penggusuran 

tanah, pencemaran lingkungan, penggusuran nelayan dan petani. Rasa empati 

sosial adalah prasyarat bagi juru dakwah yang memakai pendekatan 

transformatif. 

Kelima, para juru dakwah melakukan advokasi dan pengorganisasian umat 

terhadap suatu perkara yang terjadi pada daerahnya supaya nasib para petani, 

nelayan, buruh, dan kaum tertindas lainnya didampingi. Inilah puncak dari para 

juru dakwah yang menggunakan pendekatan transformatif. Hasil akhir dari 

dakwah transformatif adalah mencetak para juru dakwah yang mampu 

melakukan pendampingan terhadap duduk perkara duduk perkara sosial yang 

dihadapi umat. 

Dakwah transformatif ialah suatu kegiatan yang sifatnya dinamis dalam 

merespon banyak sekali permasalahan kehidupan umat, karena eksistensi 

dakwah wajib bisa menyampaikan jawaban terhadap setiap perubahan yang 

terjadi di tengah-tengah rakyat. Corak serta bentuk dakwah dituntut untuk dapat 

menyesuaikan dengan segala perubahan dan perkembangan rakyat. Banyaknya 

perubahan dan perkembangan umat merupakan hal-hal yang sama sekali baru 
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serta tidak mempunyai preseden di masa lalu, baik yang berkenaan dengan pola 

pikir, pola hayati serta sikap rakyat. Jika dakwah transformatif berjalan dengan 

baik, maka dakwah akan berfungsi menjadi alat dinamisator serta katalisator atau 

filter terhadap banyak sekali dampak perubahan yang terjadi dalam 

masyarakat.35 

Dari beberapa pendapat diatas mengenai apa itu dakwah transformatif 

bisa dipahami bahwa dakwah transformatif adalah dakwah yang bukan hanya 

sekedar penyampaian pesan-pesan keagamaan tetapi ada bentuk pendampingan 

yang dilakukan seorang dai untuk mengantarkan individu atau masyarakat 

kearah perubahan yang lebih kompleks baik itu yang sifatnya uhkrawi maupun 

duniawi.  

b. Sejarah Konseptual Dakwah Transformatif 

Pada masa Rasul, ketika itu masyarakat dunia bangsa Arab khususnya 

paganistik, penyembah berhala dan berorientasi pada kehidupan yang bersifat 

materialistik. Orientasi materialitik dikenal dalam Al-Qur’an sebagai hamiyyatul 

jahiliyyah, kebanggaan jahiliyah, kebanggaan atas keturunan, kekayaan dan 

kekuasaan. Manusia tidak lagi otonom sebagai/khalifah Tuhan, melainkan hamba 

dan deterministik pada hamiyyatul jahilliyah tersebut. Agama paganistik yang 

membuahkan pada kehidupan materialistik berakibat tumbuhnya rukun sosial 

yang tidak humanistik, yaitu: permusuhan, kedzaliman dan diskriminatif serta 

perbudakan manusia atas manusia. 

 
35Eva Maghfiroh, ‘Komunikasi Dakwah; Dakwah Interaktif Melalui Media Komunikasi’, 

Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam, (2016). 
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Allah swt melihat adanya pergeseran ini, pergeseran dari agama Ibrahim 

yang hanif lagi hanya tunduk, taslim kepadanya menjadi agama paganis yang 

tunduk pada materi. Untuk itu, kemudian Allah swt menyiapkan seorang Nabi 

besar, yaitu Muhammad saw. Muhammad saw benar-benar mangakui betapa 

beliau benar-benar mempersiapkan untuk misi suci itu, dalam sabdanya: 

Addabani Rabbi Fa ahsana ta‟dibi”, Aku benar-benar dididik oleh Tuhanku, maka 

menjadi baguslah pendidikanku. Muhammad saw terlahir dalam keadaan yatim, 

ayahnya meninggal dunia sebelum beliau lahir, Abdullah namanya. Namun ibunya 

Aminah membawa beliau berziarah ke makam ayahnya. Setelah itu ibunya wafat, 

maka beliau berada dalam tanggungan kakeknya, Abdul Muthalib, lalu pamannya 

Abu Thalib. Latar belakang ini, membawa beliau percaya diri, I’timad alan nafs. 

Beliau pernah menjadi gembala kampong untuk mendapatkan upah, namun 

beliau juga pernah kongsi dagang, sehingga terbentuklah pada diri beliau jiwa 

yang tabah, stabil dan dinamis. Pada umur 15 tahun beliau ikut dalam perang fijar 

pada bulan diharamkan berperang bagi bangsa arab, pada umur 25 tahun beliau 

menikah dengan Khadijah dan pada umur 35 tahun beliau menjadi juru damai 

dalam cekcok peletakan hajar aswad. Pengalaman ini membawa beliau bersikap 

berani, tegas, namun tetap arif dan bijaksana. Dibalik itu beliau juga berfikir dan 

merenung tentang nasib yang menimpa kaumnya, sampai beliau ber-tahanuts di 

Gua Hira‘ untuk mendapatkan petunjuk bagaimana cara merubah nasib kaumnya 

yang deterministic pada nilai-nilai jahiliiyah. 

Pada saat itu beliau dikenal sebagai Al Amin, orang yang dapat dipercaya, 

berkat didikan Tuhannya. Dalam bertahanuts itu beliau mendapatkan jalan keluar 
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tentang missi dakwah yang harus diemban untuk merubah keadaan masyarakat, 

sebagaiman firman Allah dalam QS. Al-Alaq/96: 1-5.  

ُ
ۡ
رَأ
ۡ
ُ ٱق ٱسۡمه ُ به

َ
ك يُ رَب  ذه

َّ
قَُ ٱل

َ
ل
َ
قَُ ١خ

َ
ل
َ
نَُ خ نسَ ى ه

ۡ
نُۡ ٱلۡ ُ مه ق 

َ
ُ ٢عَل

ۡ
رَأ
ۡ
ُ ٱق

َ
ك رَمُ  وَرَبُّ

ۡ
ك
َ ۡ
يُ ٣ٱلأ ذه

َّ
ٱل  

مَُ
َّ
ُ عَل مه

َ
ل
َ
ق
ۡ
ٱل مَُ ٤به

َّ
نَُ عَل نسَ ى ه

ۡ
مُۡ مَا ٱلۡ

َ
مُۡ ل

َ
٥يَعۡل  

Terjemahnya : 

”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 
Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, Dia 
mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”36 

Misi beliau adalah, (1) tauhid, sebagai lawan dari pandangan hidup 

paganisme yang materialistik, bismi rabbika, (2) persaudaraan antara manusia, 

sebagai lawan dari permusuhan, sebab mereka asalnya sama, yaitu dari segumpal 

darah, min alaq, (3) persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama 

terhadap sesamanya, musawah sebagai lawan dari sistem sosial yang 

diskriminatif, (4) kemerdekaan, hurriyah sebagai lawan dari kedzaliman sosial. 

Untuk melicinkan misi ini, beliau menjadikan dakwah Islam sebagai gerakan 

kultural, dengan cara melakukan transformasi pemikiran, iqra’, bacalah; al qalam, 

pena, sebelum melakukan transformasi sosial. Agar dakwah yang dilaksanakan 

itu benar fungsional dan mempunyai peranan transformatif, maka beliau 

mempersiapkan diri dengan jiwa yang besar, wa rabbaka fakabbir, teguh dan ulet, 

wa lirabbika fashbir; bersih dan tulus lahir dan batin, wa tsiyabaka fathahir, 

menjauhi perbuatan yang merusak kepribadiannya, wa rujza fahjur, banyak 

memberi, tanpa pamrih, wala tamnun fastaksir. Kepribadian beliau yang 

paripurna itu terbentuk sebelum beliau beliau menjadi Nabi, empat puluh tahun 

 
36http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-alaq-ayat-1-5.html 
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yang lalu. Melalui daya pikir yang jitu, ijtihad dan daya juang yang tangguh, dalam 

jangka waktu kurang lebih 22 tahun, terciptalah masyarakat tauhid dengan rukun 

sosial persuadaraan, persamaan, kemerdekaan, dan keadilan sosial yang berpusat 

di Kota Nabi (Madinatun Nabi). 

Ada upaya untuk merusak masyarakat yang telah dibangun oleh beliau itu, 

ketika beliau wafat. Pada saat itu ada kelompok pembangkang, yang tidak 

membayar zakat; ada kelompok yang menyatakan keluar dari Islam, murtad dan 

ada pula kelompok yang dipimpin oleh orang yang mengaku-aku Nabi, matanabbi. 

Namun tantangan itu semua dapat ditangani secara tuntas oleh Abu Bakar, 

khalifah pengganti kepemimpinan Nabi. Yang lama musnah masa pun berubah, 

dan di atas puing reruntuhan, mekarlah kehidupan baru. Bilal, Ammar Bin Yasir, 

Salman Al Farisi kini dari perbudakan, hidup sejajar dengan khalifah Rasul serta 

sahabat yang lain, mereka adalah ashabi, sahabat-sahabatku, kata Nabi saw. 

Setelah berhasil Jazirah Arab sebagai pilot proyek dalam menjalankan 

misinya, beliau melakukan tabligh peradaban ke luar Jazirah Arab melalui 

korespondensi yang dibawa oleh sahabat-sahabat beliau. Beliau mengirimkan 

surat ke Kisra di Persia, Gubernur Romawi di Damaskus, Raja Hudzah di 

Yamamah, Kaisar di Romawi, Raja Muqauqis, Raja Najasi di Habsyi, Gubernur 

Persia di Bahrain, seorang suku Khuzzah, Raja Uman dan Amir Bashrah. 

Kemudian dilanjutkan dengan gerakan pembebasan pada masa Al Khulafah 

Rasyidun, sehingga Damaskus, Baitul Maqdis, Mesopotamia, Babilonia, Hulwan, 

Nihawand, Isfahan, Persia, Iskandariah, Mesir dan Tripoli berada dalam pangkuan 

Islam, karena Islam menjanjikan kemerdekaan, sementara penguasa mereka 

bertindak dzalim dan memperbudak rakyatnya. 



52 
 

 
 

Gerakan ini dilanjutkan oleh Dinasti Bani Umayah. Di sebelah barat, 

Tunisia, Al Jazair, Maroko, Dan Andalusia, di sebelah timur Usbekistan, Sind, 

Sungai Syr Darya, Dan Sungai indus berada dalam walayah Islam. Setelah itu Islam 

tersebar ke Cina, India, Nusantara, dst. Menurut pengarang buku A Concise History 

of Islam, pada umumnya bangsa-bangsa yang berada dalam wilayah Islam itu 

diperlakukan secara baik dan tidak dipaksa memeluk agama Islam. Mengapa 

dakwah Islam itu menjangkau di luar Jazirah Arab, Pada hakekatnya nilai-nilai 

jahiliyah berlaku secara umum saat itu, sementara Jazirah Arab berstatus sebagai 

sample. Setelah Nabi Muhammad saw berhasil mempersatukan bangsa Arab di 

bawah kepemimpinannya dan generasi penerus dengan penuh semangat juang 

dapat melanjutkan missi beliau dengan mengadakan tabligh peradaban, maka 

terjadilah kontak Islam dengan kebudayaan setempat, sehingga pada dinasti 

Abbasiah Islam menjadi pusat peradaban dunia. Hal ini karena dukungan oleh 

apresiasi khalifah terhadap ilmu dan ilmuan, adanya legitimasi ajaran agama, agar 

umatnya banyak membaca, berilmu dan berfikir, di samping adanya kontak di 

atas. Pada saat itu kota-kota besar Islam; Baghdad, Andalusia, dan Mesir menjadi 

pusat aktivitas peradaban dan kebudayaan. Di kota itu lahir universitas-

universitas, para ilmuan, filosuf, para mujtahid, perdagangan, kesenian, dsb. Masa 

ini dikenal dalam sejarah Islam sebagai Al Ashrudz Dzahabi, masa keemasan. P.K. 

Hitti mengatakan: Zaman ini menjadi kesaksian dari suatu kesadaran kerohanian 

yang paling utama dalam sejarah Islam, dan yang paling berarti dalam semua 

dunia alam pikiran dan kebudayaan. 

Jadi dalam perjalanannya yang panjang itu dakwah Islam melakukan tiga 

gelombang transformasi. Gelombang pertama, tranformasi sosial secara 
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kualitatif, dari masyarakat Arab Jahiliah ke masyarakat Islam. Gelombang kedua, 

transformasi secara kuantitatif, dengan melakukan perluasan wilayah Islam di 

luar Jazirah Arab. Gelombang ketiga, transformasi peradaban, di mana Islam 

dapat menyerap puncak-puncak peradaban Yunani, Persia, Romawi, India, Cina, 

Mesopotamia, dsb. Sehingga Islam menjadi pusat peradaban dunia, saat itu.37 

Salah satu tokoh yang mempelopori dakwah transformatif di Indonesia 

yakni KH. Abdurrahman Wahid atau yang biasa di kenal dengan Gus Dur. 

Transformasi sosial yang terjadi dalam dakwah Gus Dur sebenarnya adalah 

sebagai upaya merespon situasi dan kondisi yang berkembang. Transformasi 

sosial yang dimaksud adalah penciptaan hubungan ekonomi, politik, kultural, dan 

lingkungan yang mendasar dan lebih baik. Dalam hal ini, transformasi dianggap 

sebagai salah satu model atau bentuk alternatif tentang perubahan sosial, yang 

merupakan tujuan utama dari setiap gerakan sosial. Dengan kata lain, dakwah 

transformatif yang dilakukan oleh Kiai merupakan model dakwah, yang tidak 

hanya mengandalkan dakwah verbal (konvensional) untuk memberikan materi-

materi agama kepada masyarakat, yang memposisikan dai sebagai penyebar 

pesan-pesan keagamaan, tetapi menginternalisasikan pesan-pesan keagamaan ke 

dalam kehidupan riil masyarakat dengan cara melakukan pendampingan 

masyarakat secara langsung. Dengan demikian, dakwah tidak hanya untuk 

memperkokoh aspek religiusitas masyarakat, melainkan juga memperkokoh 

basis sosial untuk mewujudkan transformasi sosial. Dengan dakwah 

transformatif, dai diharapkan memiliki fungsi ganda, yakni melakukan aktivitas 

 
37Masyhur Amin, Dinamika Islam: Sejarah Transformasi Dan Kebangkitan, (Yogyakarta: 

LKPSM), h. 182-183 
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penyebaran materi keagamaan dan melakukan pendampingan masyarakat untuk 

isu-isu korupsi, lingkungan hidup, hak-hak perempuan, konflik antar-agama dan 

problem kemanusiaan lainnya. 

Secara garis besar, metode dakwah ada tiga macam, yakni: dakwah secara 

lisan (da’wah bi al-lisān), dakwah tertulis (da’wah bi al-qalam), dan dakwah 

dengan perbuatan atau tindakan (da’wah bi al-ḥāl). Berdasarkankan tiga metode 

dakwah tersebut, maka metode dakwah bisa dijabarkan ke dalam metode-

metode: (1) ceramah, (2) diskusi, (3) konseling, (4) karya tulis, (5) pemberdayaan 

masyarakat, dan (6) metode kelembagaan.38  

Dalam aktivitas dakwah yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid, 

metode dakwah yang digunakan meliputi metode-metode sebagaimana yang 

diuraikan di atas. Hal ini menunjukkan bahwa KH. Abdurrahman Wahid 

merupakan seorang dai atau pendakwah yang telah menggunakan berbagai 

metode (multiple methode) untuk mendakwahkan Islam yang menjadi rahmat 

bagi alam semesta.  

 Pandangan sosiolog muslim terkemuka Ibn Khaldūn, berusaha menggali 

berbagai faktor yang terlibat dalam perubahan sosial. Kerangka transformasi Ibn 

Khaldūn sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan filosofisnya “al-Insān 

madaniyyūna bi al-ṭabī’i”. Sifat sosial ini diturunkan dari fakta bahwa masing-

masing orang membutuhkan orang lain untuk membantu beberapa aktivitas 

supaya bisa eksis. Tak seorang pun yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. 

 
38Aziz, Muhammad Ali, 2009, “Ilmu Dakwah”, h. 382 
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Karena kebutuhan manusia itu hanya bisa dipenuhi dengan berbagai usaha yang 

membentuk kerjasama dari orang banyak.39 

 Pandangan-pandangan transformasi Ibn Khaldūn yang terpenting adalah, 

a). metode sejarah, ia menawarkan pendekatan-pendekatan yang terbaik dalam 

memahami perubahan sosial, b). banyaknya faktor perubahan, c). perbedaan 

bentuk-bentuk organisasi sosial (nomaden/badawy, maupun ḥaḍāry/menetap), 

akan menciptakan perbedaan tipe-tipe kepribadian, d). konflik yang berdasarkan 

aṣabiyyah adalah dasar dari mekanisme perubahan, e). perubahan itu cenderung 

meluas, perubahan akan terjadi pada semua lembaga-lembaga sosial, agama, 

keluarga, pemerintah, ekonomi. Dengan cita-cita normatif seperti itu, umat Islam 

merupakan suatu kelompok yang akan terus-menerus dimotivasi oleh kesadaran 

kolektifnya dalam membela keadilan sosial-ekonomi dan politik emansipatoris. 

Tetapi sikap normatif ini hanya akan aktual jika umat dapat melakukan 

pemihakan kepada mereka yang tertindas, karena proses-proses struktural 

merampas hak-hak dan peluangnya. Ini berarti umat harus mendefinisikan siapa 

yang dirugikan itu, di dalam struktur apa mereka dirugikan dan dengan cara 

bagaimana hal-hal tersebut bisa diatasi. 

c. Ciri Dakwah Transformtif 

Beberapa ciri yang melekat dalam dakwah transformatif.  Dakwah yang 

membedakan dengan cara konvensional; pertama adalah dakwah yang terbuka, 

demokrasi dan partisipatif. Demokrasi adalah setiap proses-proses yang 

dilakukan disampaikan dengan tanggungjawab, siap dikritik dan tidak selalu 

 
39Khaldūn, Abd ar-Raḥman Ibn., T.tt, “Muqaddimah”, (Beirut: Dar al-Fikr), h. 41 
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mendoktrin kepada masyarakat. Partisipastif adalah masyarakat aktif 

memberikan partisipasi didalam menyusun tentang langkah-langkah strategis 

dakwah apa yang akan dilakukan yang baik misalnya bagi masyarakat tertentu.  

Contoh dalam kegiatan dakwah di perumahan, makna partisipatif itu adalah tidak 

melulu para ustazd, kyai dan dai sebagai satu-satunya sumber materi ke Islaman 

karena bisa jadi masyarakat berperan melalui dialog yang produktif. 

Kedua, dari sisi materi dakwah tidak hanya dalam untuk masalah ubudiyah 

tetapi juga masalah sosial. Materi dakwah dikembangkan pada materi 

pengentasan kemiskinan, tanggungjawab sosial dan profesional sebagai seorang 

muslim, pengentasan korupsi, toleransi dan pembangunan bangsa secara umum. 

Pendakwah tidak hanya berkutat pada materi ukhrawi, tetapi masuk pada 

kebutuhan sosial yang dihadapi umat. 

Ketiga, dakwah tidak bersifat personal tetapi institusi. Pada awalnya bisa 

jadi gerakan perubahan dilakukan secara personal tetapi selanjutnya dirumuskan 

dan ditindak lanjuti secara institusi. Dakwah lewat institusi adalah dakwah yang 

bersifat kolektif. Pengiriman dai bukan atas nama pribadi tetapi melalui lembaga-

lembaga yang memiliki kompotensi di bidangnya. Dai atas nama institusi memiliki 

legitimasi yang kuat dan dapat terhindar dari interes personal. Apabila terjadi 

masalah pada jamaah dapat diselesaikan secara bersama. 

Kempat, dakwah transformatif merupakan dakwah pemberdayaan. 

Bagaimana para dai berfungsi untuk memberdayakan dan mengorganisir 

masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah membangun potensi-potensi 

yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mereka bisa mandiri secara lahir dan 
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batin. Dari sisi keilmuan mereka mandiri, dari sisi ekonomi mandiri, dari sisi 

sosial mandiri, dan sekaligus muncul keyakinan dan percaya diri untuk bangkit 

apabila mereka mengalami keterpurukan. 

Kelima, dakwah transformatif menjadi dakwah partisipatif. Dakwah 

transformatif bukan sekedar melakukan apa yang disebut tablig al-ayat, hanya 

menyampaikan ayat dan hadis. Lebih dari itu juga melakukan bina al-mujtama’, 

ikut membangun masyarakat agar ada dampak setelah adanya dakwah itu. Yang 

disebut binaul mujtaama’ dengan menggali potensi-potensi yang ada, kemudiaan 

dicarikan jalan agar potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.40 

Jadi para dai atau daiyah bukan hanya sekedar mereka menyampaikan 

pesan keagamaan akan tetapi juga memberdayakan mereka, membantu meraka, 

mengentaskan mereka, menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Dai ikut 

memberikan masukan dari persoalan-persoalan mereka baik dari sisi keagamaan, 

dari sisi ekonomi, sisi sosial, mapun politik. Tugas dai adalah menguatkan, atau 

memberdayakan agar meraka bangkit dan tidak ada lagi rasa ketakutan-

ketakutan atau tekanan dari kelompok tertentu. 

 

 
40Abdul Chalik Muttaqin Habibullah, Dakwah Transformatif dari Teori ke Praktek, 

(Yogyakarta: Cv. Istana Agency, 2018), h. 124-125 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah Field Research atau penelitian kualitatif. Penelitian 

Kualitatif adalah suatu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk 

memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Penelitian kualitatif dapat 

dilakukan menggunakan metode naratif, fenomenologi, grounded, etnografi, dan 

studi kasus. Penelitian naratif digunakan apabila peneliti ingin menjabarkan 

kehidupan individu atau kelompok yang diteliti. Hasil penelitian dijelaskan secara 

naratif dan kronologis.1  

2. Lokasi Penelitian 

a. Letak Geografis dan Letak Wilayah 

Gambar 3.1 Peta Desa Barugaya 

 

 

 

 

 
1Abdul Manab. "Menggagas Penelitian Pendidikan (Pendekatan Studi Kasus)." (2016), h. 12 
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Polongbangkeng Timur adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten 

Takalar, Sulawesi Sealatan. Kecamatan ini terbentuk secara resmi dan definitif 

melalui surat Direktorat Jederal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian 

Dalam Negeri (KEMENDAGRI) Nomor 145/5726/BAK tertanggal 22 September 

2022. Kecematan Polongbangkeng Timur merupakan hasil pemekaran dari 

Kecamatan Polongbangkeng Utara. Dasar hukum kecamatan ini dimuat dalam 

Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, surat Sekda Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 138.2/7782/B.Pem.Otda tertanggal 2 agustus 2022 dan perda 

Kabupaten Takalar Nomor 1 tahun 2022. Dengan jumlah desa sebanyak delapan 

yaitu:  

TABEL 3.1 

NAMA DESA DI KECAMATAN POLONGBANGKENG TIMUR 

NO DESA 

1 KALE KO'MARA 

2 KO'MARA 

3 BARUGAYA 

4 TIMBUSENG 

5 KAMPUNG BERU 

6 PARANGBADDO 

7 MASSAMATURU 

8 BALANGTANAYA 
Sumber Data : Perda Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2022  

Desa Barugaya merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan 

Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 

wilayah 7.200 Ha, Desa Barugaya berada pada ketinggian <500 mdpl dimana 

bentuk topografinya adalah lahan relatif datar, bergelombang, hingga perbukitan. 

Kondisi iklim di Desa Barugaya secara umum di tandai dengan jumlah hari hujan 
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dan curah hujan yang tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim sehingga 

menyebabkan suhu udara rata-rata 22,2 °C hingga 20,4 °C pada bulan februari 

hingga agustus dan suhu udara maksimum mencapai 30,5 °C hingga 33,9 °C pada 

bulan september hingga januari. Tingkat cura hujan dan jumlah hari hujan dalam 

periode beberapa tahun terakhir mengalami perubahan intensitas setiap 

tahunnya mencapai 107 hh dengan curah hujan 555,42 mmHg. Jarak dari ibu kota 

Takalar 17 km, dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat 

dengan waktu tempuh ± 60 menit.  

Berdasarkan catatan sejarah nama Desa Barugaya berdasarkan cerita 

rakyat yang berkembang hingga saat ini dan sangat di percayai oleh masyarakat 

sekitar adalah Desa Barugaya yang terdiri dari kata “baruga” yang artinya tempat 

musyawarah adat sekaligus pusat kebudayaan masyarakat hukum adat di daerah 

Sulawesi Selatan. Baruga berbentuk rumah panggung terbuka yang merupakan 

simbol persatuan, dimana seluruh keputusan adat mulai dari penyelesaian konflik 

masyarakat, perencanaan pengelolaan sumber daya dan pemilihan ketua adat 

dimusyawarahkan bersama di tempat ini.  

Baruga berbentuk rumah panggung terbuka dari kayu dengan tinggi 

dinding sekitar 1 meter dari lantai, terdiri dari tiga bagian yaitu badan atau 

ruangan utama, serambi kiri dan kanan dan serambi belakang sebagai ruangan 

tambahan. Baruga secara simbolik memiliki makna persatuan yang 

menggambarkan kohesi sosial masyarakat dalam ranah adat. 

Berdasarkan kepercayaan masyarakat sekitar, baruga yang berada di Desa 

Barugaya kerap kali di gunakan sebagai tempat persinggahan dan peristirahatan 

para raja-raja (Karaeng) dan pengawalnya setelah kembali dari berburu. 
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Pernyataan ini didukung dengan kondisi historis kerajaan yang menyebutkan 

bahwa perburuan rusa (Jonga) di kawasan hutan Ko’mara sudah ada sejak żaman 

Kerajaan Gowa Tallo. Namun menurut sumber informasi yang terbaru 

menyatakan bahwa sebenarnya perburuan rusa di kawasan hutan Ko’mara telah 

ada jauh sebelum Kerajaan Gowa Tallo, yakni pada saat zaman Kerajaan 

Polongbangkeng. Sampai kemudian kawasan hutan Ko’mara menjadi bagian dari 

Kerajaan Gowa Tallo, populasi rusa masih sangat melimpah. Akibat dari letak 

Desa Ko’mara yang berdampingan dengan Desa Barugaya maka setelah kembali 

dari berburu rusa (Jonga) para raja memutuskan untuk beristirahat di baruga 

(Desa Barugaya). 

Berdasarkan letak geografisnya Desa Barugaya berbatasan dengan : 

1) Sebelah Utara  berbatasan dengan Desa Towata 

2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bissoloro 

3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ko’mara 

4) Sebelah Barat  berbatasan dengan Desa Kampung Beru 

Wilayah Desa Barugaya sebagian besar di kelilingi pengunungan dan 

perbukitan yang memiliki tanah yang subur untuk di tanami padi, jagung dan ubi. 

Hanya sebagaian kecil digunakan sebagai lokasi pemukiman dengan kondisi 

rumah panggung kayu dan rumah batu. Sekolah, perkantoran, posyandu, tempat 

ibadah (terdapat 6 mesjid dan 2 musholla sebagai sarana peribadatan untuk 

masyarakat setempat), dan tempat peternakan. Jenis mata pencaharian utama 

masyarakat Desa Barugaya didominasi oleh pertanian, perkebunan dan beternak. 
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Jalan utama di Desa Barugaya merupakan jalanan berbatu mulai dari 

pertengahan Dusun Je’ne Maeja hingga ke Dusun Ballaborong. Terdapat jalanan 

cor di jalan masuk Dusun Je’ne Maeja tetapi hanya beberapa meter saja. Tidak 

terdapat lampu penerangan di jalan saat malam hari, masyarakat hanya 

mengandalkan pencahayaan dari kendaraan masing-masing untuk melintas dan 

senter yang di gunakan oleh pejalan kaki.  

Terdapat kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi karena 

masyarakat menggunakan televisi (TV) dan radio serta beberapa bisa 

berkomunikasi menggunakan Handphone (HP) tetapi jaringan hanya terdapat di 

lokasi tertentu. Pada umumnya rumah tangga yang berada di Desa Barugaya 

sudah memiliki fasilitas penerangan listrik dari PLN.  

b. Pemerintahan 

Secara administrasi Desa Barugaya terdiri dari delapan dusun yakni Dusun 

Pangkaje’ne, Dusun Ballaborong, Dusun Tarangtowaya, Dusun Borongkaramasa, 

Dusu Karepattoddo, Dusun Karemannepasa, Dusun Jampuan, dan Dusun Je’ne 

Maeja. 

TABEL 3.2 
NAMA DUSUN DESA BARUGAYA 

NO DUSUN NAMA KEPALA DUSUN 
1 PANGKA JE'NE ALIBASNA DG NOMPO 

2 BALLABORONG JUSTRI 

3 TARANGTOWAYA DARWIS DG TUTU 
4 BORONGKARAMASA RIPALDI 

5 KAREPATTODDO ASRIANTO 
6 KAREMANNEPASA HATTA ST 
7 JAMBUA ISMAIL 

8 JE'NE MAEJA ZULKIFLI 
Sumber data : Profil Pemerintahan Desa Barugaya 2023 
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Seluruh kepala dusun di Desa Barugaya bertangungjawab atas tugasnya 

masing-masing dan wajib melaporkan semua jenis permasalahan yang dialami 

diwilayahnya langsung kepada Kepala Desa.  

c. Penduduk 

Penduduk adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu 

wilayah, karakteristik penduduk merupakan faktor yang berpengaruh terhadap 

pengembangan atau pembangunan suatu wilayah dengan mempertimbangkan 

pertumbuhan penduduk, komposisi struktur kependudukan, serta adat istiadat 

dan kebiasaan penduduk. Adapun  jumlah penduduk di  Desa Barugaya 3.825 jiwa 

dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.878 jiwa dan perempuan sebanyak 

1.947 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Barugaya adalah suku Makassar dan 

beragama Islam, bahasa yang umumnya digunakan adalah bahasa Makassar. 

Tabel jumlah penduduk setiap dusun di Desa Barugaya: 

TABEL 3.3 

JUMLAH DATA PENDUDUK DESA BARUGAYA 

DUSUN JML KK LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

PANGKA JE'NE 200 294 309 516 

BALLABORONG 186 302 307 609 

TARANGTOWAYA 98 145 147 292 

BORONGKARAMASA 158 241 242 483 

KAREPATTODDO 157 283 258 497 

KAREMANNEPASA 151 237 254 491 

JAMBUA 107 169 165 334 

JE'NE MAEJA 174 251 265 516 

TOTAL 1.231 1.878 1.947 3.825 

Sumber data : Profil kependudukan Desa Barugaya Tahun 2023 
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d. Pendidikan 

Profil pendidikan memberikan gambaran potensi sumber daya manusia di 

suatu wilayah. Tingkat pendidikan adalah jangka waktu pendidikan formal yang 

di tempuh oleh individu dalam satuan waktu tertentu. Tingkat pendidikan 

mempengaruhi seseorang dalam menganalisa suatu masalah, kemampuan daya 

nalar dan mencari solusi pemecahan masalah. Seseorang akan cepat memberikan 

tanggapan terhadap suatu masalah melalui kemampuan berfikir dengan berbekal 

pendidikan yang memadai. Tingkat pendidikan atau Skill penduduk khususnya di 

Desa Barugaya masih tergolong rendah.  

Rendahnya tingkat pendidikan tersebut disebabkan oleh kurangnya biaya 

untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tidak adanya 

keinginan untuk mengenyam bangku pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu 

terdapat prinsip yang dianut oleh masyarakat secara umum bahwa memiliki 

pendidikan tinggi tidak memberikan jaminan untuk memperoleh hidup yang 

lebih baik. Prinsip tersebut mengakibatkan petani menganggap bahwa 

pendidikan SD ataupun SMP dan SMA sudah cukup untuk mencari nafkah hidup. 

Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa tanpa pendidikan masyarakat dapat 

mengelola lahannya dengan baik. 

e. Kesehatan 

Di desa barugaya setiap dusun memiliki posyandu yang di tempatkan 

drumah masing-masing kepala dusun. Dimana tiap bulan digilir didatangi oleh 

bidan yang bertugas didesa barugaya untuk melakukan pemeriksaan atau 

penimbangan anak. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dipahami sebagai usaha dalam aktivitas penelitian untuk 

mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti.2 Dengan pendekatan, 

walaupun masalah penelitiannya sama, tetapi kadang-kadang peneliti dapat 

memilih satu antara dua atau lebih jenis pendekatan yang bisa digunakan dalam 

memecahkan masalah.3 

1. Pendekatan Dakwah Transformatif 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada deskripsi fokus bahwa tulisan 

ini akan merujuk pada pemikiran konsep dakwah transformatif kaitannya dengan 

program keluarga harapan di Kabupaten Takalar. Konsep ini memandang bahwa 

segala aktivitas dakwah berpijak pada realitas sosial di atas, koherensi dakwah 

membutuhkan pemikiran yang holistik mengenai pola dan konsep dalam 

menghadapi globalisasi dan tantangan zaman berkaitan dengan karakter 

masyarakat itu sendiri. Dakwah tidak hanya sebatas mengacu pada teologi amar 

ma’ruf dan teologi nahi mungkar, akan tetapi lebih mengarah pada teologi 

transformatif yang lebih menaruh perhatiannya terhadap persoalan keadilan 

sosial dan ketimpangan sosial saat ini. 

C. Sumber Data 

1. Sumber Data Primer 

Dalam suatu penelitian, data primer dapat dipahami sebagai data utama 

 
2Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Cet. II; 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), h. 66. 

3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2006), h. 108. 



66 
 

 
 

atau data pokok. Sugiyono menjelaskan sumber primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.4 Terkait penelitian ini, Data 

primer dapat diperoleh langsung dari narasumber atau informan yaitu Kepala 

Dinas Sosial Kabupaten Takalar, pendamping Program Keluarga Harapan yaitu 

Koordinator Kabupaten (Korkab) dan Pendamping di Desa Barugaya, peserta 

penerima bantuan program keluarga harapan komponen pendidikan yaitu 

pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama/sederajat (SMP) dan 

sekolah menengah atas/sederajat (SMA), selanjutnya komponen kesehatan yaitu 

ibu hamil, anak usia dini/balita,  dan lanjut usia, kepala Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dipahami sebagai data pelengkap atas data 

pokok guna mendukung kebenaran atau mengidentifikasi relevansi dengan data 

utama. Menurut Sugiyono, sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data. Data yang secara tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti guna mendukung data yang sudah ada sehingga lebih 

lengkap adalah tergolong dalam data sekunder.5 Untuk data sekunder ini, 

penyusun menggunakan literature, arsip atau document terkait focus penelitian. 

 
4Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137. 

5FitriaLestari, "Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas terhadap Keberhasilan 
Usaha pada Sentra Industri Rjutan Binong Jati Bandung." Available at elib.unikom.ac. id 8 (2013), h. 
14-27. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Penelitian lapangan (field research) sangat sarat dengan proses observasi. 

Observasi atau pengamatan merupakan salah satu identitas metode penelitian 

kualitatif. Adapun observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang 

kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.6 Khusus dalam penelitian ini, 

penyusun melakukan observasi awal terlebih dahulu guna mengidentifikasi 

masalah yang terjadi di lokasi penelitian dan obervasi juga akan berlanjut pada 

tahap penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.7 Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur 

yaitu jenis wawancara yang termasuk dalam kategori in depth interview, di mana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur.8 Pertimbangan pemilihan wawancara tidak terstruktur sebagai salah 

satu metode pengumpulan data khususnya dalam penelitian yang akan dilakukan 

ialah untuk menghindari  potensi  kekeliruan  penyusun  tentang fakta  yang 

 
6S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Cet. XII; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 

h. 106. 

7Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2001), h. 186. 

8Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 
320. 
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sebenarnya sehingga pertanyaan dapat disusun berdasarkan setelah penyusun 

betul-betul memahami situasi yang rill di lokasi penelitian. 

3. Photovoice  

Photovoice adalah metodologi penelitian kualitatif yang memberikan 

kesempatan pada individu-individu untuk terlibat dengan komunitas mereka 

secara mendalam dan bermakna melalui gambar/foto. Peserta menggunakan foto 

sebagai sarana untuk mengeksplorasi pemikiran dan emosi tentang proses dan 

pengalaman dengan "kekuatan dan perhatian” dari komunitas.9 

4. Dokumentasi 

Menurut Kadir, teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan 

pelengkap dalam penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. 

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat 

buku- buku, arsip atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.10 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan metode yang 

menekankan pada pencatatan dokumen atau arsip terkait. 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, 

atau umumnya dipahami humen instrument. Instrumen artinya sesuatu yang 

 
9Wang, C., & Burris, Empowerment through photo novella: Portraits of participation. Health 

Education & Behavior, 21(2), 1994, h. 370 

10A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 
Centre, 2003), h. 106. 
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digunakan untuk mengerjakan sesuatu.11 Sementara human instrument yaitu 

peneliti sendiri yang menjadi instrumen. Human Instrument berfungsi 

menetapkan fokus peneliti, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.12 

Adapun instrumen lain yang identik dengan penelitian kualitatif 

diklasifikasi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

Dalam proses observasi tentunya membutuhkan instrumen yang 

mendukung selama proses pengamatan guna menangkap fenomena yang akan 

diteliti. Maka dalam hal pengamatan dalam suatu penelitian, umumnya 

menggunakan instrccumen observasi meliputi; kamera, vidio recorder, pulpen, 

kertas, dan instrumen lainnya yang dianggap mendukung proses observasi. 

2. Pedoman Wawancara 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.13 

Maka dalam prosesnya, wawancara memerlukan dukungan instrument untuk 

 
11M. Dahlan Y. al-Barry dkk, Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual (Cet. I; Surabaya: Target 

Press, 2003), h. 321. 

12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 
305-306. 

13Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII; Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2001), h. 186. 
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memudahkan proses penelitian. Dapat dipahami bahwa alat yang digunakan 

dalam proses wawancara adalah lembar atau pedoman yang berisi daftar 

pertanyaan berkaitan dengan fokus penelitian. 

3. Format Dokumentasi 

Sebagaimana dipahami bahwa dokumentasi adalah cara mendapatkan 

data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, dan hal-

hal yang terkait dengan penelitian.14 Metode dokumentasi dapat dipahami 

sebagai upaya yang dilakukan untuk menguji relevansi dari hasil wawancara dan 

observasi. Dokumentasi disini lebih pada berkas dokumen dan rencana strategis 

baik dalam bentuk soft file atau arsip. Maka dalam upaya memperoleh data yang 

bersifat dokumen atau arsip dibutuhkan instrumen seperti kertas, pulpen, dan 

flash disk. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses mengidentifikasi data mentah 

(raw data) yang telah diperoleh dengan melakukan langkah summary, 

pengkodean (coding) dan kategorisasi (categorising). Pengorganisasian diartikan 

sebagai proses mengumpulkan atau menyatukan informasi data yang dihasilkan 

dari identifikasi awal (proses reduksi data).15 Maka dapat dipahami reduksi data, 

 
14A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 

Centre, 2003), h. 106. 

15Ilham Junaid, "Analisis data kualitatif dalam penelitian pariwisata." Jurnal 
Kepariwisataan 10.1 (2016), h. 65. 
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merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan 

data kasar yang diperoleh di lapangan. 

2. Display Data 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus 

dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis 

sajian data.16 Peneliti melakukan penyajian data, penyajian data yang 

dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah direduksi dan diorganisasikan 

secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yakni merumuskan kesimpulan dari data-data yang 

sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif. Penarikan 

kesimpulan tersebut dilakukan dengan pola induktif, yakni kesimpulan khusus 

yang ditarik dari pernyataan yang bersifat umum.17 

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi. Dalam metode penelitian triangulasi merupakan validasi silang 

kualitatif. Triangulasi menilai atau mengkaji ketercukupan data didasarkan pada 

penggabungan sumber data atau prosedur penggumpulan data yang jamak. Atau 

 
16Imam Gunawan, Metode penelitian kualitatif (Jakarta: BumiAksara, 2013), h. 13. 

17Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Siosial-Keagamaan (Cet: I; 
Makassar: Andira Publisher, 2005), h. 95. 
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dengan kata lain dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan pengecekan data 

dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara.18 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa untuk menguji 

keabsahan data melalui keterukuran dapat digunakan triangulasi. Dalam hal ini, 

peneliti memahami triangulasi sebagai upaya menemukan benang merah atas 

hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dan dengan berbagai teknik. 

 
18Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h. 

372. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar 

Di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur terdapat 216 

keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga 

tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak 

sekolah, lanjut usia dan disabilitas. Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan 

di Kabupaten Takalar untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang 

terdapat di Desa Barugaya Kecamatan Polongbangkeng Timur. Program Keluarga 

Harapan (PKH) dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang 

ada di Kabupaten Takalar khususnya yang terdapat di Desa Barugaya untuk ikut 

berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak 

yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup 

melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat 

menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin 

(RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui 

pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan 

bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan 

persyaratan yang telah ditentukan. 

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya 

Muhammad Sahir: 

“Program keluarga harapan adalah program bantuan bersyarat yang 
diberikan oleh pemerintah pusat melalui dinas sosial Kabupaten Takalar, 



74 
 

 
 

Program ini diberikan kepada masyarakat rumah tangga sangat miskin 
dengan syarat memiliki komponen pendidikan seperti memiliki anak yang 
sekolah di sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah 
atas. Selain dari pada komponen pendidikan ada juga komponen kesehatan 
diantaranya itu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, anak usia dini/balita, 
lanjut usia dan disabilitas. Bantuan yang diberikan kepada penerima 
manfaat adalah pemberian dalam bentuk uang tunai agar dapat 
dipergunakan langsung oleh penerima dalam memenuhi kebutuhan 
pendidikan sekolah bagi anaknya dan pelayananan kesehatan, sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku di dalam program keluarga harapan.”1 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa bantuan program 

keluarga harapan adalah bantuan sosial bersyarat bagi rumah tangga sangat 

miskin yaitu harus memiliki komponen pendidikan dan kesehatan. Komponen 

pendidikan yaitu anak sekolah dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama 

dan sekolah menengah atas. Komponen kesehatan yaitu pelayanan bagi ibu hamil, 

anak usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas berat. 

Hasil wawancara  koordinator program keluarga harapan Kabupaten 

Takalar Achamd Kahar: 

“Program keluarga harapan adalah bantuan dari pusat dalam hal ini adalah 
kementerian sosial lewat perpanjangan tangan dinsos untuk dilakukan 
monitoring, sasaranya adalah keluarga kurang mampu yang masuk kedalam 
daftar keluarga sangat miskin, bantuan tersebut berupa uang tunai yang 
langsung diberikan atau ditransfer ke ATM masing-masing penerima 
bantuan, jadi PKH ini meneriman ATM bank Mandiri langsung yang 
bekerjasama dengan kementrian sosial yang diberikan langsung kepada 
KPM. Kartu ATM nya itu kalau dalam aturan namanya kartu Keluarga 
Sejahtera atau sering disebut KKS, kartu itu dipegang masing-masing 
penerima jadi nanti jika tiba waktunya bantuan cair maka KPM sudah bisa 
langsung mengambil bantuan tersebut di ATM yang ada atau terdekat, 
kisaran bantuannya yang diterima KPM itu berbeda-beda tergantung ia 
masuk dalam kompnen kategori apa, misalnya apakah dia pendidikan, ibu 
hamil, balita, lansia atau disabilitas. Uang bantuan tersebut harus  
dipergunkan untuk kepentingan komponen yang saya sebutkan tadi, misal 
pendidikan berarti kepentingannya untuk anak sekolah pastinya beli  buku, 
seragam atau sepatu serta fasilitas lainnya yang dapat menunjang aktivitas 
anak untuk kesekolah, setelah itu jika ada sisahnya maka diharapkan KPM 

 
1Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 15 Mei tahun 2024 
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untuk ditabung dikumpulkan tiap kelompok untuk membuat sesuatu usaha 
kecil-kecilan. Jadi, setelah adanya PKH ini mereka kami lihat jauh lebih aktif 
dan rajin bersekolah karena tiap bulan kami sebagai pendaping juga harus 
koordinasi dengan sekolah untuk memantau perkembangan dan keaktifan 
mereka dalam bersekolah.”2 

Jadi, dari hasil wawancara bersama koordinator kabupaten program 

keluarga harapan (PKH) Kabupaten Takalar dapat dipahami bahwa program 

keluarga harapan ini sangat mendukung generasi penerus untuk memperbaiki 

kehidupannya baik dari segi pendidikan maupun kesehatan agar dapat memutus 

rantai kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pedoman umum PKH (2008) bahwa 

bantuan PKH difokuskan pada dua elemen yaitu pendidikan dan kesehatan. 

a. Pemberian bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan 

kesehatan anak dari peserta PKH. 

b. Peningkatan kesadaran kesehatan dengan pembebanan tanggungjawab untuk 

memeriksa kesehatan. 

c. Peningkatan kualitas pendidikan anak RSTM dengan penekanan 

tanggungjawab kehadiran dalam kelas. 

1. Komponen Pendidikan 

Bantuan program keluarga harapan merupakan prinsip pemberian 

bantuan kepada kalangan keluarga miskin dengan syarat mematuhi ketentuan 

dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Karena peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat tergantung 

dari kualitas pendidikannya. Sehingga salah satu prasyarat keluarga miskin 

mendapatkan bantuan program kelaurga harapan adalah dengan memiliki 

 
2Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, 

Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 15 Mei tahun 2024 
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komponen pendidikan seperti anak masih sekolah di sekolah dasar (SD), sekolah 

menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). 

Sebagaimana hasil wawancara penerima bantuan prgoram keluarga 

harapan Desa Barugaya Hajia Daeng Ngimi  : 

“Bantuan program keluarga harapan sangat bagus dan membantu saya 
selaku penerima manfaat karena bantuan dapat diterima dalam bentuk uang 
tunai melalui kartu gesek yang dibagikan oleh pihak bank penyalur yaitu 
bank Mandiri. Dalam melakukan transaksi bisa melalui mesin ATM serta 
bisa juga melalui agen brilink terdekat. Sebagai penerima manfaat program 
keluarga harapan komponen pendidikan yang memiliki anak sekolah yang 
masih duduk dibangku sekolah dasar, dengan bantuan ini saya dapat 
memenuhi kebutuhan seragam sekolah serta peralatan sekolah anak saya 
agar ia lebih bersemangat dalam menempuh pendidikan.”3 

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Ernawati dalam hasil 

wawancara sebagai penerima bantuan program keluarga harapan: 

“Selama saya menerima bantuan program keluarga harapan (PKH) saya 
terbantu dalam memenuhi kebutuhan anak sekolah saya yang ada di sekolah 
menengah pertama (SMP), anak saya juga tambah rajin kesekolah karena 
semua kebutuhan sekolahnya terpenuhi dengan memanfaatkan uang 
bantuan. Pendamping juga melakukan pengecekan absen disekolah bagi 
anak-anak sekolah yang terima PKH orang tuanya, apakah rajin masuk 
sekolah atau malas, program keluarga harapan (PKH) juga sangat 
memperhatikan kehadiran anak disekolah jadi saya merasa terbantu sekali 
dengan adanya bantuan program keluarga harapan tersebut.”4 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bantuan 

program keluarga harapan dapat meringankan beban penerima manfaat dalam 

memenuhi kebutuhan sekolah yang dapat menunjang pendidikan bagi anak-anak 

mereka. 

 

 
3Hajia Daeng Ngimi, (47 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancar, di Ballaborong, 16 

Mei tahun 2024 

4Ernawati, (32 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Pangkaje’ne , 16 Mei tahun 
2024 
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Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mujaadilah/58:11. 

عنُ
َ
ُ  يَرۡف ينَُ ٱللَّّ ذه

َّ
ُ ٱل

ْ
وا
 
مُۡ ءَامَن

ُ
نك ينَُ مه ذه

َّ
ُ وَٱل

ْ
وا
 
وت
ُ
مَُ أ

ۡ
ل عه
ۡ
ُ ٱل

 
ت  رَجَ ى

َ
ُ  د مَا وَٱللَّّ ُ به

َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
ت  

رُ ي  به
َ
١١ خ  

Terjemahnya: 

"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 
maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.5 

Sebagaimana ayat diatas dapat kita pahami bahwa lembaga pendidikan 

memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Karena hal pertama dan 

utama yang harus diperbaiki dalam membangun masyarakat yang sejahtera 

adalah dimulai dari individunya terlebih dahulu melalu pendidikan. Dari sudut 

pandang dakwah transformatif program keluarga harapan dapat menjadi salah 

satu wadah pendamping untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah, moral dan 

motivasi kepada masyarakat agar dapat memiliki perspektif yang lebih terbuka 

terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka. 

Hasil wawancara penerima bantuan prgoram keluarga harapan Desa 

Barugaya Syamsiah Daeng Ngai: 

“Saya penerima program keluarga harapan komponen pendidikan anak 
sekolah menengah atas (SMA), bantuan PKH ini bagus dan saya bersyukur 
karena kita terima uang langsung dari pemerintah  dan diawasi oleh 
pendamping. Ketika uang itu sudah diterima atau sudah digesek dimesin 
ATM maka bisa langsung dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang di 
anjurkan oleh pendamping yaitu dipergunakan untuk kebutuhan anak 
sekolah apa lagi tahun pembelajaran baru membutuhkan biaya yang cukup 
lebih banyak tetapi dengan adanya bantuan PKH ini kebutuhan sekolah bisa 
dipenuhi. Kalaupun kebutuhan anak sekolah sudah terpenuhi dan masih ada 

 
5Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Sunnah, 2015), h. 543 
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sisah uang dari bantuan tersebut kami penerima disuruh untuk menabung 
untuk mengantisipasi kebutuhan sekolah yang mendadak harus disiapkan.”6 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bantuan program 

keluarga harapan memberikan dampak perubahan bagi masyarakat penerima 

manfaat, seperti terpenuhinya kebutuhan pendidikan. Kebutuhan pendidikan 

yang dimaksud adalah kebutuhan untuk membeli seragam, sepatu, tas, alat 

sekolah dan uang saku kesekolah. Hasil wawancara mendalam dengan kelompok 

penerima manfaat (KPM) langsung membelanjakan uang untuk keperluan 

sekolah anak terutama pada awal tahun pembelajaran yang kebutuhannya lebih 

banyak. 

Hasil wawancara dari beberapan informan diatas penerima bantuan 

program kelaurga harapan komponen pendidikan peneliti menganalisis bahwa 

penerima bantuan PKH sangat terbantu dengan bantuan yang mereka peroleh. 

Bagi keluarga yang memiliki anak usia SD,SMP dan SMA bantuan tersebut dirasa 

masih kurang tetapi cukup membantu kebutuhan sekolah anak. Mereka semua 

masih membutuhkan biaya pendidikan sehingga responden harus pandai untuk 

memanfaatkan bantuan yang diterima. Responden memiliki kesadaran bahwa 

pendidikan bagi anak sangatlah penting untuk kehidupan yang lebih baik, 

sehingga bantuan sosial PKH yang diterima masyarakat sangat membantu 

keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan. 

 

 

 

 
6Syamsia Daeng Ngai, (38 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Pangkaje’ne , 

16 Mei tahun 2024 
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2. Komponen Kesehatan 

Peserta program keluarga harapan komponen kesehatan sesuai dengan 

peraturan Kementerian Sosial adalah rumah tangga sangat miskin diantaranya; 

ibu hamil, anak usia dini/balita, lanjut usia dan disabilitas berat. 

Hasil wawancara penerima bantuan program keluarga harapan Desa 

Barugaya Fitriani: 
 
“Sebagai penerima bantuan program kelaurga harapan komponen anak 
balita, pendamping selalu mengarahkan untuk segera melakukan imunisasi 
anak di posyandu desa ketika tim kesehatan datang atau bidan sudah datang 
diposyandu yang ada didesa. Selama ada bantuan program kelaurga harapan 
ini yang bantuannya diterima dalam bentuk uang tunai saya sangat merasa 
terbantu selain mendapatkan uang tunai akses kesehatan juga mudah untuk 
saya jangkau dan terkontrol oleh pendamping, kenapa terkontrol karena 
kehadiran kami diposyandu dipanntau oleh pendamping melalui absen dari 
tim kesehatan.”7 

Sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Hartati penerima program 

keluarga harapan Desa Barugaya: 

“Sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan  ibu hamil, 
saya sangat merasakan kebaikan dari program keluarga harapan ini 
dikerenakan diberi kemudahan dalam melakukan transaksi ketika bantuan 
sudah cair, yaitu pendamping biasa memanggil pihak agen bank untuk 
datang menggesek kartu kami agar bisa mencairkan uang bantuannya tanpa 
harus keluar dari rumah, jadi pendamping biasa mengumpulkan penerima 
bagi yang mau untuk di lakukan penggesekan kartu oleh pihak agen bank. 
Sebagai penerima bantuan ibu hamil kami juga diarahkan oleh pendamping 
agar selalu rutin memeriksakan kandungan bagi ibu hamil agar menghindari 
kematian bayi dan terjadinya stanting.”8 

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bantuan program keluarga 

harapan selain memberikan uang tunai kepada penerima bantuan, program ini 

 
7Fitriani, (30 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Ballaboronga, 16 Mei tahun 

2024 

8Hartati, (32 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Pangkaje’ne, 16 Mei tahun 
2024 
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juga mengontrol perilaku penerima setelah mendapatkan haknya apakah ia juga 

menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerima yang memiliki anak 

balita dan ibu hamil mereka memiliki kewajiban untuk rutin memeriksakan 

kesehatannya agar terhindar dari resiko kematian anak atau ibu dan stanting 

gagal pertumbuhan anak. 

Hasil wawancara bersama penerima bantuan program keluarga (PKH) 

Runna Dg Lebong: 
“Bantuan program PKH ini sangat berguna untuk saya sebagai lansia karena 
menerima uang dalam bentuk tunai melalui kartu gesek yang dibagikan oleh 
pihak bank penyalur, dan yang membantu saya untuk melakukan transaksi 
biasa adalah anak atau cucu saya. Bantuan tersebut saya manfaatkan sesuai 
dengan peruntukannya yang disampaikan oleh pendamping seperti 
memeriksa kesehatan ke puskesmas dan membeli kebutuhan pokok lainnya 
untuk menunjang kesehatan di usia saya yang sudah tua ini”9 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bantuan ini sangat 

bernilai positif untuk semua penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) 

disemua lapisan masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial. Seperti lanjut 

usia yang sangat merasakan dampak langsung dari bantuan tunai tersebut karena 

dapat memenuhi kebutuhannya baik kesehatan maupun kebutuhan hidup 

lainnya. 

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya 

Muhammad Sahir: 

“Penerima bantuan program keluarga harapan memiliki hak dan kewajiban. 
Hak mereka adalah mendapatkan bantuan dalam bentuk uang tunai melalui 
kartu geseknya yang di dapatkan sekali dalam tiga bulan, sedangkan mereka 
juga memiliki kewajiban untuk dilaksanakan diantaranya itu 
memperhatikan pendidikan dan kesehatan. Cara untuk memperhatikan 
pendidikan untuk anaknya adalah mengontrol keaktifan dan kerajinan anak 
mereka kesekolah, sedang untuk kesehatan ialah mereka harus rutin 

 
9Runna Dg Lebong, (64 Tahun) Penerima Bantuan PKH, Wawancara, di Je’nemaeja, 05 

Juni 2024  
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memeriksakan kesehatannya di pos-pos pelayanan kesehatan baik yang ada 
di desa maupun dipuskesmas. Kami juga selaku pendamping turun langsung 
dilapangan untuk melakukan kontrol.”10 

Setalah memenuhi persyaratan tersebut peserta PKH memiliki berbagai 

hak dan kewajiban salah satu haknya adalah menerima bantuan dengan tepat  

waktu dan sesuai, menerima materi dari pendamping dalam pertemuan 

kelompok sedangkan kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi adalah 

kewajiban terkait kesehatan dan pendidikan. Kewajiban pada bidang pendidikan 

yaitu pesrta PKH diwajibkan menyekolahkan anaknya mulai dari SD,SMP, hingga 

SMA. Selain itu peserta PKH yang memiliki komponen anak usia sekolah harus 

memenuhi jumlah kehadiran disekolah yang telah ditetapkan oleh program ini 

dalam kurung waktu sebulan minimal 85% kehadiran, dengan demikian hal 

tersebut diharapakan dapat meningkatkan kualitas dan semangat peserta didik 

dibidang pendidikan.11 Sedangkan dibidang kesehatan berkaitan dengan 

pemerikasaan kesehatan bagi anak balita, ibu hamil, lansia dan disabilitas seperti 

memberi asupan gizi dan imunisasi bagi balita, pemeriksaan kandungan bagi ibu 

hamil, pemeriksaan kesehatan usia lanjut dan pemeriksaan keshatan bagi 

disabilitas sehingga hal tersebut dapat mengurangi resiko gizi buruk bagi anak 

dan mengurangi resiko kematian bagi ibu hamil dan balita. 

Berdasarkan hasil penelusuran langsung dilapangan yang dilakukan oleh 

peneliti menemukan bahwa masih ada sebagian besar masyarakat ketika sudah 

mendapatkan bantuannya secara tunai mereka banyak yang tidak 

 
10Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 15 Mei tahun 2024 

11Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial 
Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 4 
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membelanjakan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Tetapi 

masyarakat banyak yang membeli untuk kebutuhan sehari-harinya seperti 

sembako, bahkan ada yang menggunakannya untuk membayar hutang, serta 

keperluan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan program PKH seperti 

untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.  

Dari dua aspek bantuan program keluarga harapan (PKH) yaitu 

pendidikan dan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Sosial 

kepada masyarakat rentang sangat miskin dalam bentuk bantuan uang tunai 

sebagai modal untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pendidikan dan kesehatan. 

Berangkat dari bantuan program keluarga harapan (PKH) tersebut pihak Dinas 

Sosial memberlakukan yang namanya bantuan komplementer. Bantuan 

komplementer adalah bantuan bisa berupa uang, barang, dan jasa dibidang 

kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut merupakan bagian dari strategi Dinas 

Sosial dimana penerima program keluarga harapan (PKH) juga akan di daftarkan 

sebagai penerima bantuan BPJS gratis dan beasiswa (KIP) untuk anak sekolah. 

Menurut peneliti dengan adanya bentuk bantuan lain selain dalam bentuk 

uang dan sasarannya tetap berfokus pada penerima bantuan PKH yang 

notabenenya adalah keluarga sangat miskin itu sangat efektif dalam proses 

penuntasan kemiskinan baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. 

Sebagaimana wawancara bersama kepala Dinas Sosial Andi Rijal 

Mustamin: 
“Kami selaku pelaksana program PKH perpanjangan tangan dari 
Kementerian Sosial memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana program 
ini berhasil membawa masyarakat kita bangkit dan keluar dari masalah 
kemiskinan. Adapun bagian dari strategi kami di Dinas Sosial Kabupaten 
Takalar ini yaitu ada namanya bentuk bantuan komplementer. Dari bantuan 
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komplementer ini kami juga tetap menyasar dan menjadiakan penerima 
PKH sebagai prioritas untuk diberikan bantuan selain dalam bentuk uang 
tunai, diberikan juga bantuan untuk kesehatan gratis (BPJS) dan beasiswa 
pendidikan (KIP) yang terkoneksi ke Dinas Pendidikan, perlu di ketahui 
bahwa rekomendasi untuk mendapatkan KIP itu melalui Dinas Sosial dan 
akan di setujui oleh Dinas Pendidikan setelah rekomendasi itu kami 
keluarkan.”12 

Hasil wawancar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penuntasan 

kemiskinan yang ada di Kabupaten Takalar khusunya yang ada di Desa Barugaya. 

Pihak Dinas Sosial juga tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai 

kepada masyarakat akan tetapi ada juga bentuk bantuan lain yang diberikan 

kepada penerima PKH yang sudah tervalidasi bahwa ia merupakan masyarakat 

sangat miskin, seperti pemberian bantuan kesehatan gratis (BPJS Gratis) dan 

beasiswa KIP bagi anak sekolah. 

B. Penerapan  Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya 

Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya adapun data terkait 

penerepan Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya diperoleh melalui 

wawancara langsung dengan petugas lapangan atau pendamping sosisal. Selain 

itu penerapan Program Keluarga Harapan juga diperoleh melalui observasi 

tentang pelaksanaan bantuan sosial PKH di Desa Barugaya. Menurut informan 

pendamping PKH penerapan program keluarga harapan dan KPM PKH ada 

beberapa tahapan dalam penerepan program keluarga harapan di Desa Barugaya. 

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya: 

 

 
12Drs Andi Rijal Mustamin, MM., (47 tahun) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 

Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 19 Juli tahun 2024. 
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1. Verifikasi 

Verifikasi data penerima bantuan program keluarga harapan ini sangatlah 

penting dilakukan oleh pendamping untuk memastikan nama dan alamat lengkap 

data penerima yang dikirim oleh Kementerian Sosial ke kabupaten. Verifikasi ini 

juga bertujuan untuk mengetahui kelayakan penerima apakah sudah masuk 

dalam kategori rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan memenuhi syarat 

komponen yaitu pendidikan dan kesehatan. 

Wawancara dengan pendamping Muhammad Sahir selaku pendamping 

program keluarga harapan: 

“Jadi ada banyak tahapan dalam program keluarga harapan sebelum 
dilaksanakan oleh peserta atau penerima bantuan dalam hal ini KPM. Ada 
tujuh tahapan yang harus dilalui, pertama ketika data penerima sudah 
diturunkan dari pusat ke kabupaten lalu diterima oleh pendamping melalui 
dinas sosial langkah yang kami lakukan setelah itu adalah kami pendamping 
melakukan koordinasi dengan pihak desa yang berada dibawa naungan 
dampingan kita untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang sesuai dengan 
pedoman PKH yaitu, verifikasi, validasi, pertemuan awal, pencairan bantuan, 
pembentukan kelompok, pertemuan kelompok dan yang terakhir itu 
melakukan pemuktahiran data PKH.”13 

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa proses tahapan bantuan PKH 

yang pertama adalah melakukan verifikasi data. Di Desa Barugaya hal itu 

dilakukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa penerima bantuan masuk  

dalam kategori keluarga sangat miskin dan layak mendapatkan bantuan program 

keluarga harapan. Proses verifikasi ini juga dilakukan oleh pendamping di Desa 

Barugaya untuk para calon penerima bantuan program keluarga harapan. 

 
13Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024   
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Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan Desa Barugaya 

Muhammad Sahir sebagai berikut: 

“Jadi tahapan awal dalam program PKH itu kami melakukan verifikasi 
langsung dilapangan untuk memastikan bahwa data penerima benar-benar 
akurat dan tergolong dalam keluarga sangat rentang miskin. Karena kadang 
ada data penerima itu tidak akurat misalnya ada yang sudah meninggal, ada 
yang tidak dikenal sama sekali, ada yang sudah lama pindah atau merantau, 
ada yang kadang penerima PKH dobel dan terkadang juga ada yang sudah 
masuk dalam kategori mampu, makanya itu verifikasi sangatlah penting 
untuk dilakukan untuk melihat bahwa calon penerima bantuan PKH ini 
benar-benar layak menerima sesuai kriteria yang sudah ditetapkan dalam 
pedoman PKH, jika data yang kami terima dari pusat sudah kami lakukan 
verifikasi kepihak desa ternyata ditemukan ada yang sudah meninggal, 
pindah, tidak ditemukan, dan sudah mampu maka selakaku pendamping 
kami berhak untuk menghapus nama-nama tersebut dalam daftar 
bantuan.”14 

Hasil wawancara bersama dengan Kepala Desa Barugaya H. Jamluddin 

Daeng Rombo: 

“Pendamping PKH kurang melakukan koordinasi kepihak desa saat ingin 
melakukan kegiatan-kegiatan program PKH. Jadi kami selaku pemerintah di 
desa kurang memahami sistem penerapan PKH. Misalnya beberapa 
masyarakat datang kekantor desa mempertanyakan standar kelayakan 
untuk mendapatkan bantuan PKH. Karena mereka biasa mengatakan bahwa 
ia lebih layak menerima bantuan dibandingkan dengan yang sudah terdaftar 
atau terdata. Hal itu kami tidak bisa jelaskan secara terperinci karena kami 
kurang memahami mekanisme dari PKH itu sendiri ”15 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami, bahwa verifikasi awal 

sangatlah penting dilakukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa data 

yang diterima dari pusat itu sudah tepat sasaran dan tidak keliru. Pendamping 

dalam hal melakukan tahap verifikasi juga harus berkoordinasi dengan pihak 

pemerintah desa untuk memastikan secara bersama-sama bahwa data tersebut 

 
14Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024   

15H. Jamaluddin Daeng Rombo, (59 Tahun) Kepala Desa Barugaya, Wawancara, di Kantor 
Desa Barugaya, 23 Mei tahun 2024 
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benar-benar data warga yang ada dalam wilayah di desanya. Tetapi pada  

kenyatannya koordinasi sangat kurang kepihak pemerintah desa akibatnya 

pemerintah desa kurang memahami bagaimana teknis penerapan program 

kelaurga harapan yang ada di Desa Barugaya. 

2. Validasi 

Setelah tahapan verifikasi selesai dilaksanakan tahap selanjutnya adalah 

validasi data, menurut Koordinator PKH Kabupaten Takalar Achmad Kahar dalam 

wawancara sebagai berikut: 

“Jadi proses yang kedua itu validasi data setelah verifikasi dilakukan, 
validasi ini dilakukan oleh setiap pendamping yang sudah tersebar di desa 
kelurahan yang di Kabupaten Takalar untuk segera dilakukan tahapan 
validasi data dengan cara setiap pendamping menginput data masuk 
kedalam aplikasi E-PKH yang kemudian data tersebut langsung terkirim 
secara otomatis ke pusat dan pendamping juga mengarahkan calon 
penerima untuk mengisi formulir fisik setelah itu formulir tersebut 
dikumpulkan di dinas sosial dengan kelengkapan dokumen seperti foto copy 
KK dan KTP sebagai kelengkapan validasi, setelah proses validasi selesai 
maka data selanjutnya akan diolah oleh pusat dan diturunkan kembali 
kepada pendamping untuk di data dan sudah resmi menjadi penerima 
bantuan PKH atau KPM PKH. Setelah itu barulah pendamping melakukan 
sosialisasi tentang PKH dan melakukan pertemuan awal bagi KPM PKH yang 
sudah diresmikan oleh kementrian sosial melalui surat edaran.”16 

Menurut Koordinator PKH Kabupaten Takalar Achamd Kahar proses 

validasi dilakukan oleh pendamping yang sudah dibagi sesuai dengan desa 

dampingan masing-masing. Proses validasi dilaksanakan di kantor desa dan 

validasi biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi berbasis android dari 

kementerian sosial yaitu E-PKH dalam menginput data penerima bantuan 

program keluarga harapan. Setelah itu para calon penerima bantuan dimintai 

 
16Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, 

Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 20 Mei tahun 2024  
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dokumen berupa foto copy kartu keluarga (KK) dan foto copy kartu tanda 

penduduk (KTP). Kemudian data-data tersebut diolah oleh pusat yang kemudian 

akan diturunkan kembali untuk ditetapkan menjadi peserta PKH dalam bentuk 

surat keputusan kementerian sosial.  

3. Sosialisasi/Pertemuan Awal 

Sosialisasi dalam program keluarga harapan adalah tahapan untuk 

memperkenalkan program keluarga harapan (PKH) serta menyampaikan tujuan 

hak dan kewajiban dari peserta penerima bantuan sosial. 

Hasil wawancara bersama pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad 

Sahir: 

“Pertemuan awal atau sosialisasi ini kami laksanakan selaku pendmping 
untuk memperkenalkan program keluarga harapan selain itu 
menyampaikan juga tujuan PKH, aturan-aturan PKH, fungsi dan tugas 
pendamping PKH, hak kewajiban peserta PKH, karena nantinya juga selaku 
pendamping kami akan rutin melakukan pertemuan setiap bulannya dengan 
peserta PKH yang ada di Desa barugaya untuk sosialisasi dan mengontrol 
pemaanfaatan bantuan PKH apakah peserta PKH ini sudah memanfaatkan 
bantuannya sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang sudah 
ditetapkan dalam pedoman PKH pertemuan awal ini jugu dilaksanakan 
secara keseluruhan dari semua peserta PKH nanti setelah itu baru dibagi 
kedalam beberapa kelompok untuk diadakan pertemuan setiap 
kelompoknya. Pertemuan kelompok ini juga merupakan menjadi bahan 
laporan kami selaku pendamping kedinas sosial dan kepusat langsung untuk 
mengontrol seluruh kegiatan penerima bantuan, jadi bantuan PKH ini pak 
bantuan bersyarat dimana penerima bantuan tersebut kita arahkan, kita 
bina agar bisa mandiri dalam bidang ekonomi dan kita bantu dengan adanya 
pertemuan kelompok yang biasa disebut pertemuan peningkatan kapasitas 
keluarga (P2K2). Bantuan ini juga berbeda dengan bantuan yang lainnya 
dimana bantuan lainnya biasa itu setelah dapat yang sudah selesai tetapi 
beda dengan PKH kami melakukan terus proses pendampingan sosialisasi 
dan edukasi ke penerima manfaat selama ia masih berstatus anggota 
penerima di PKH. Dalam pertemuan kelompok ini juga kami pendamping 
harus selalu memberikan edukasi dengan materi-materi yang sudah 
ditetapkan oleh pusat lewat buku petunjuk teknis dan pedoman umum PKH, 
seperti materi bagaimana cara mengelola uang, cara mendidik anak, dan lain 
sebaginya. Selain itu dalam proses pertemuan kelompok kami juga 
pendamping dituntu untuk bisa melihat prosfek atau kreativitas peserta 
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PKH agar dapat mempunyai usaha, difasilitasi pendamping untuk 
meningkatkan kreativitas peserta agar dapat meningkatkan kesejahteraan 
sosial ekonomi mereka.”17  

Dari hasil wawancara diatas dapat dismpulkan bahwa pertemuan awal 

dilaksanakan oleh pendamping. Pendamping menympaikan bagaimana program 

keluarga harapan, tujuan program keluarga harapan, fungsi program keluarga 

harapan, visi misi program keluarga harapan serat tugas dan fungsi pendamping 

program keluarga harpan. Penyampaian hak dan kewajiban penerima bantuan 

serta aturan aturan-aturan yang ada dalam program keluarga harapan. Salin itu 

pendamping juga dituntut dalam pertemuan kelompok yang dilasanakan setiap 

bulan harus mampu melihat potensi dan mengasah kreativitas dari penerima PKH 

agar dapat membangun usaha sebagai wujud keseriusan untuk mengentaskan 

kemiskinan yang ada. Bantuan program keluarga harapan juga berbeda dengan 

bantuan sosial lainnya yang dimana program ini pendamping dituntut untuk 

bagaimana ia menjadi fasilitator dalam meningkatkan kualitas hidup anggota 

dampingannya baik secara ekonomi maupun kualitas sumber daya manusianya. 

4. Pencairan/Penyaluran Bantuan 

Penerapan selanjutnya adalah penyaluran bantuan, bantuan program 

keluarga harapan disalurkan secara bertahap yaitu dilakukan pencairan satu kali 

dalam 3 bulan, pencairan bantuan di dapat dilakukan melalui  bank Mandiri atau 

bisa transaksi secara langsung oleh KPM PKH di mesin ATM terdekat dengan 

menggunakan kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang berfungsi sebagai kartu 

ATM. Adapun jumlah bantuan PKH yang diterima oleh setiap KPM PKH berbeda-

 
17Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024 
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beda sesuai dengan jumlah komponen yang terdapat dalam satu rumah tangga 

atau kepala keluarga. 

Hal demikian dijelaskan oleh pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad 

Sahir dalam wawancara yaitu: 

“Setiap komponen penerimanya itu berbeda-beda nominal uang yang 
diterimanya, diantaranya pendidikan untuk anak SD  sebesar Rp. 225.000, 
SMP sebesar Rp.375.000, SMA sebesar Rp. 500.000, untuk kesehatan ibu 
hamil Rp. 750.000, balita Rp. 750.000, sedangkan kesejahteraan sosial dalam 
hal ini lansia dan disabilitas masing-masing mendapatkan Rp.600.000, 
dalam setahun itu empat kali tahap pencairan bantuannya jadi KPM itu 
terima uangnya sekali dalam tiga bulan pak.”18 

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa masing-masing 

komponen penerima bantuan itu memiliki perbedaan dalam hal nominal jumlah 

bantuan yang diterima. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal 

Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor: 9/3/BS.02.01/2/2022 tanggal 16 

februari 2022. Penyaluran bantuan program keluarga harapan melalui bank 

himbara yaitu bank Mandiri. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini: 

TABEL 4.1 

DATA NOMINAL BANTUAN PKH 

KATEGORI INDEKS/TAHUN RP INDEKS/3 BULAN RP 

Ibu Hamil 3.000.000 750.000 
Anak Usia 0 sd 6 Tahun 3.000.000 750.000 
Anak Sekolah SD 900.000 225.000 
Anak Sekolah SLTP 1.500.000 375.000 
Anak Sekolah SLTA 2.000.000 500.000 
Disabilitas Berat 2.400.000 600.000 
Lanjut Usia 60 Tahun 2.400.000 600.000 

Sumber data: Pusdiklat Pusbangprof Kementerian Sosial RI 

 
18Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 20 Mei tahun 2024 
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Sebagaimana hasil wawancara bersama peserta penerima bantuan PKH, 

Jusmawati: 

“Bantuan PKH kalau sudah masuk saldonya pendamping menginformasikan 
bahwa kita sudah bisa melakukan pencairan bantuan. Bantuan PKH ini juga 
diterima sikali dalam tiga bulan, jadi dihitung empat kali terima PKH dalam 
setahun, kalau saya dapat bantuan karena memiliki anak balita, 
Alhamdulillah saya dapat dalam satu kali pencairan itu 750 ribu dan uang 
itu saya pergunakan untuk beli makanan bergisi untuk anak saya, pergi 
diposyandu untuk ditimbang dan diberi vitamin sama bidan. Kalau sudah 
dipenuhi itu kebutuhan anak disisipkan sebagian untuk masuk dikelompok 
buat usaha-usaha kecil bersama sesuai  arahan dari pendamping, 
dikelompok kami biasa kita bikin keripik ubi kayu (singkong) untuk dijual 
dan nanti hasilnya kembali kekami sebagai penerima bantuan.”19 

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peserta program 

keluarga harapan selain memanfaatkan bantuannya sesuai dengan aturan yang 

ada penerima juga diberikan bekal pengetahuan oleh pendamping untuk 

berkreativitasi dalam membangun suatu usaha walaupun usaha itu masih 

berbasis usaha rumahan. Hal tersebut sebagai upaya pendamping untuk 

membantu masyarakat mendapatkan penghasilan tambahan selain dari bantuan 

yang diterimanya. 

5. Pembentukan Kelompok 

Para penerima bantuan program keluarga harapan ini dalam tahap 

selanjutnya dibentuk dalam beberapa bagian kelompok kecil dalam satu desa 

agar mempermudah pendamping dalam melakukan proses komunikasi terkait 

program bantuna keluarga harapan dalam tiap kelompok -kelompok kecil yang 

telah dibentuk. Kelompok-kelompok kecil yang telah dibentuk itu paling sedikit 

15 orang sampai paling banyak 35 orang dalam satu kelompok. Kelompok sudah 

 
19Jusmawati, (40 Tahun) Peserta PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Karepattoddo, 21 

Mei tahun 2024 
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terbentuk nantinya akan ada ketua, sekertaris dan bendahara yang kemudian 

setiap kelompok yang telah terbentuk akan rutin melakukan pertemuan setiap 

bulan dengan didampingi oleh pendamping PKH yang bertugas di Desa Barugaya 

untuk membahas masalah dan sosialisasi serta memberikan informasi terkait 

program keluarga harapan, serta mengontrol seluruh kegiatan dan bantuan 

penerima PKH. 

Pertemuan kelompok (P2K2) ini nantinya setiap pendamping akan 

menyampaikan materi secara langsung kepada para penerima manfaat PKH 

melalui modul belajar PKH dianataranya modul ekonomi, modul kesehatan dan 

gizi, modul kesejahteraan sosial dan modul pengasuhan anak. Banyak manfaat 

yang didapatkan pada pertemuan kelompok salah satunya pendamping dapat 

memberikan motivasi pada penerima bantuan PKH dan mengontrol mereka bisa 

aktif dalam kegiatan yang sudah difasilitasi oleh program ini seperti kegiatan bagi 

KPM yang memiliki anak usia sekolah, kegiatan kesehatan bagi KPM ibu hamil, 

mempunyai anak balita,  lansia dan disabilitas. Pendamping PKH dalam 

pertemuan kelompok juga dapat memberikan arahan serta bimbingan kepada 

KPM PKH yang memiliki usaha baik secara mandiri maupun kelompok hal ini 

semata-mata tujuannya untuk meningikatkan ekonomi para penerima bantuan 

PKH. Pertemuan kelompok ini juga biasanya disebut FDS (Family Development 

Session). 

Berikut wawancara bersama Muhammad Sahir selaku pendamping PKH di 

Desa Barugaya: 

“Pembentukan kelompok ini merupakan tahapan dalam prograam keluarga 
harapan, karena dengan adanya tahapan pembentukan kelompok ini dapat 
mempermudah komunikasih pendamping dengan penerima manfaat PKH, 
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dengan adanya juga kolompok ini maka masing-masing kelompok yang 
terbentuk di Desa barugaya ini saya bentuk pengurusnya ada yang menjadi 
ketua, sekertaris, dan bendahara. Kenapa harus ada strukturnya pak karena 
dalam tiap kelompok agar mempermudah pendamping ketika jadwal 
pertemuan yang suda ditatapkan itu tiba waktunya maka tinggal ketuanya 
yang akan memberikan kabar ke anggota yang lain. Selain itu juga 
mempermudah pendamping dalam menyelesaikan masalah yang ada serta 
mempermudah pendamping dalam mengarahkan KPM PKH misal membuat 
usaha kecil bersama di kelompoknya masing-masing dengan membuat iuran 
perorang untuk membangun usaha bersamanya. Pembentukan kelompok 
ini juga mempermudah bentuk kontrol pendamping apakah materi-materi 
yang sudah disampaikan sudah dipahami KPM dan sudah diterapkan dalam 
kesehariannya sesuai dengan komponen mereka masing-masing, apakah 
sudah ada kesadaran dari KPM untuk memperhatikan bagaimana kehadiran 
anaknya disekolah, bagaimana ibu hamil yang harus rutin periksa ke 
posyandu atau tempat kesehatan lainnya, bagaimana ibu yang memiliki anak 
balita apakah sudah rutin keposyandu juga untuk melakukan timbang, lansia 
dan disabilitas. karena kesemua itu akan kami verifikasi ketempat sekolah-
sekolah dan kesehatan tempat para komponen belajar dan periksa 
kesehatan yang akan masuk menjadi laporan tiap bulannya kedinas sosial 
dan kementrian sosial.”20 

Jadi, menurut pendamping  program keluarga harapan dari hasil 

wawancara diatas hal ini sudah dilaksanakan dan mempunyai dampak positif  

bagi program, karena dengan adanya pertemuan kelompok pendamping dapat 

berinteraksi langsung dan mengontrol penerima bantuan secara langsung serta 

memberikan motivasi-motivasi untuk meningkatkan kualitas hidup melalui 

pendidikan dan kesehatan. 

6. Pertemuan Kelompok (P2K2) 

Di dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) program 

keluarga harapan pendamping akan mengulas beberapa modul ajar yang menjadi 

pedoman pendamping dalam melaksanakan proses pendampingan dilapangan 

diantaranya, sebagai berikut: 

 
20Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancar, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024 
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a) Modul Kesehatan dan Gizi 

Modul kesehatan dan gizi merupakan bahan ajar pendamping dalam 

pertemuan kelompok yang akan di diskusikan bersama dengan masayarakat 

penerima manfaat PKH. Dimana materi kesehatan dan gizi bertujuan untuk 

meningkatkan praktik positif untuk mendorong terjadinya perubhan perilaku 

kesehatan ibu-ibu penerima manfaat PKH dalam hal kesehatan dan gizi. Melalui 

modul ini maka akan terjadi peningkatan pengetahuan, terutama mengenai 

pentingnya 1000 hari pertama kehidupan (HPK 1000), kesehatan dan gizi ibu 

hamil, nifas dan menyusui, bayi dan balita, serta pola asuh. 

Sebagaimana hasil wawancara bersama dengan pendamping program 

keluarga harapan Desa Barugaya, Muhammad Sahir: 

“Dalam pertemuan kelompok (P2K2) sudah ada modul ajar yang telah 
disiapkan untuk disampaikan kepada masyarakat penerima bantuan. 
Seperti modul kesehatan dan gizi di dalam modul ini terbagi juga banyak sub 
pembahasan seperti pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, kesehatan 
dan gizi ibu hami, ibu menyusui, bayi, serta pola asuh. Misalnya kami 
pendamping selalu menekankan kepada masyarakat penerima bantuan 
yang memiliki anak bayi agar menyusui anaknya dengan ASI masimal dua 
tahun agar terbangun hubungan emosional yang baik antara ibu dan anak, 
serta terbentuk kecerdasan pada otak anak dikarenakan bayi di beri ASI 
yang cukup.”21 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita analisis bahwa dalam penerapan 

prgoram keluarga harapan dapat memberikan dampak perubahan perilaku tata 

kehidupan dari kesehatan. Seperti pentingnya seorang ibu untuk menyusui 

anaknya maksimal dua tahun lamanya.  Dilihat dari sudut pandang kesehatan itu 

sangat memberikan pengaruh terhadap perkembagan dan pertumbuhan bayi 

 
21Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancar, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024 
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seperti pemenuhan nutrisi yang cukup, membentuk pola hubungan emosional 

yang baik ibu dan anak, dan dapat juga mengurangi resiko terkena kanker buat 

ibu yang menyusui. Sedangkan dalam perspektif Islam juga menganjurkan agar 

seorang ibu memaksimalkan menyusui bayinya sampai pada umur dua tahun 

karena itu akan mempengaruhi karakter pada anak saat mengalami 

pertumbuhan. 

Sebagaimana dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:233 
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Terjemahnya: 

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi 
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung 
makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak 
dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu 
dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat 
menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila 
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan 
dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila 
kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu 
jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa 
yang kamu kerjakan.”22 

Ayat diatas dapat menjadi dalil rujukan bagi pendaping PKH untuk 

menyampaikan anjuran pentingnya menyusui anak selama dua tahun. Selain 

 
22https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2 from = 233 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2
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anjuran Islam dari sudut pandang dunia kedokteran juga menilai bahwa 

menyusui anak selama dua tahun itu baik untuk kesehatan anak dan ibu yang 

sedang menyusui. Sehingga peneliti menilai bahwa program keluarga harapan 

selain memberikan bantuan uang tunai juga memberikan perubahan peningkatan 

pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan. Senanda dengan 

pengertian dakwah transformatif bahwa dakwah itu tidak hanya dilakukan 

dengan metode konvensional akan tetapi dakwah juga dapat dilakukan dengan 

metode pendampingan terhadap isu-isu perubahan sosial seperti masalah 

kesehatan yang hal demikian telah diterapkan oleh pendamping program 

keluarga harapan (PKH). 

b) Modul Pengasuhan dan Pendidikan Anak 

Modul pengasuhan dan pendidikan anak bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman orang tua tentang pentingnya menerapkan pola asuh yang baik 

dirumah dan pentingnya pendidikan untuk kesuksesan anak di masa mendatang. 

Modul ini membahas 4 topik utama yaitu bagaimana menjadi orang tua yang lebih 

baik, memahami perilaku anak usia dini, memahami cara anak usia dini belajar 

dan membantu anak agar sukses di sekolah. 

Hasil wawancara bersama pendamping program keluarga harapan Desa 

Barugaya, Muhammad Sahir: 

“Pendamping PKH dalam pertemuan P2k2 dianjurkan untuk memahami 
setiap modul yang akan disampaikan kepada penerima. Seperti modul 
pengasuhan dan pendidikan anak di dalam modul tersebut ada 4 sub bab 
pokok pembahasan diantaranya itu adalah menajdi orang tua yang lebih 
baik, memahami perilaku anak usia dini, memahami cara ana usia dini 
belajar dan membantu anak agar suskes disekolah. Contohnya kami selalu 
menyampaikan kepada ibu-ibu yang memiliki anak balita agar tidak 
mengeraskan suaranya saat berbicara sama anak mereka, tidak berbicara 
kotor, tidak memarahi anaknya saat pulang dari sekolah, membantu 
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anaknya mengerjakan tugas dan tidak berkelahi didepan anak. Semua itu 
ketika dilaksanakan dengan baik oleh ibu-ibu maka akan terbentuk karakter 
dan pribadi anak yang soleh dan soleha dan tidak berjiwa keras ketika ia 
sudah besar nanti.”23 

Dari hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa program keluarga 

harapan sangat mengedepankan bagaimana metode pola pengasuhan dan 

pendidikan anak yang baik agar memberikan pengaruh perubahan terhadap 

perilaku anak dalam masa perkembangan dan pertumbuhannya. Salah satunya 

adalah menjadi orang tua yang lebih baik, dikarenakan kita akan menjadi panutan 

pertama bagi anak. Dimana orang tua memiliki pengaruh yang sangat kuat 

terhadap perilaku anak sehingga diperlukan pemahaman tentang perilaku 

mendidik anak serta konsekuensi dari perilaku positif dan negatif dari orang tua. 

Orang tua perlu menyadari bahwa status miskin bukan berarti tidak bisa memiliki 

kemampuan mengasuh anak dengan baik. Selain itu pentingnya kerjasama orang 

tua dalam mendidik anak, meskipun ayah dan ibu memiliki peran yang berbeda 

dalam pengasuhan, namun tanggung jawab ayah dan ibu tetap sama. Peserta akan 

belajar berbagai macam cara untuk menjadi lebih kompak sebagai orang tua, 

menghindari konflik dihadapan anak, termasuk mendiskusikan bagaimana 

melibatkan seorang ayah agar dapat membantu ibu dalam pengasuhan sehari-

hari. 

Sebagaimana dengan firman Allah swt dalam QS. As-Shaffat/37:102 
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23Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancar, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024. 
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Terjemahnya: 

Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia 
(Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku 
menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, 
“Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! 
Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”24 

Belajar dari ayat diatas, sejatinya keterbukaan dalam komunikasi 

merupakan salah satu kunci utama dalam membangun pola hubungan yang sehat 

dan harmonis, terutama dalam konteks hubungan antara orang tua dan anak. 

Dengan terbentuknya hubungan emosional yang baik antara orang tua dan anak 

hal tersebut dapat mempengaruhi tumbuh kembang dari anak tersebut sehingga 

dapat membentuk mental dan karakter anak dalam proses masa 

pertumbuhannya. 

c) Modul Pengelolaan Keuangan dan Perencanaan Usaha 

Mengelola keuangan keluarga merupakan keterampilan dasar yang perlu 

dimiliki setiap rumah tangga, terutama rumah tangga miskin umumnya masalah 

keuangan mereka lebih banyak besarnya pengeluaran dari pada pendapatan. 

Pengelolaan keuangan membantu mereka untuk lebih terampil mengatur 

prioritas penggunaan uang agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan, 

sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi. 

Sebagaimana hasil wawancara bersama pendamping program keluarga 

harapan Desa Barugaya, Muhammad Sahir: 

“Di dalam modul pengelolaan keuangan keluarga ini kami pendamping 
memberikan tips dalam mengelola keuangan agar dapat memnuhi 
kebutuhan hidup mereka yang sebanding dengan pendapatan mereka yang 
tidak menentu itu, maka kami menyampaikan ada namanya skala prioritas 

 
24https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/37 from=102 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/37
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dan ada juga yang namanya kebutuhan dan keinginan. Maka dalam 
kehidupan mereka, ibu-ibu diajari untuk mengenali yang mana menjadi 
kebutuhan mereka dan yang mana termasuk keinginan mereka, di dalam 
pertemuan kelompok itu kami sampaikan bahwa yang menjadi skala 
prioritas utama adalah kebutuhan sperti kebutuhan pokok untuk dapur, 
sedang keinginan itu bisa dikesampingkan.”25 

Dari hasil wawancara diatas dapat diapahami bahwa peran pendamping 

sangatlah penting dalam memberikan pengaruh pola pikir masyarakata penerima 

PKH terhadap bagaimana metode mengatur keuangan agar dapat tercukupi 

kebutuhan sehari-hari. 

Sebagaimana dengan firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/16:114 
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Terjemahnya: 

“Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai 
(rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya 
menyembah kepada-Nya.”26 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa terdapat prinsip halal dan baik, 

prinsip ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip seseorang harus bersyukur dan 

prinspi tauhid. Dengan prinsip-prinsip demikina, pola konsumsi seseorang akan 

membawa kepada kebutuhan dan membawa kepada hidup yang tidak berlebih-

lebihan atau boros. 

Peneliti menilai bahwa dalam penerapan bantuan program keluarga 

harapan (PKH) pendamping dapat berperan ganda yaitu sebagai pendamping dan 

juga sebagai juru dakwah (dai). Sehingga dakwah transformatif dalam program 

keluarga harapan ditegakkan oleh pendamping dengan metode memberikan 

 
25Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancar, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024. 

26https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16 from=114 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16
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pemahaman kepada masyarakat penerima bantuan melalui modul ajar yang telah 

disiapkan untuk mencapai suatu perubahan terhadap pemahaman masyarakat 

akan pentingnya kesehatan dan pendidikan untuk kehidupan mereka agar dapat 

keluar dari masalah kemiskinan. 

7. Pemuktahiran Data Peserta PKH 

Pendamping program keluarga harapan berkewajiban melakukan 

pemuktahiran data. Pemuktahiran data yang dilaksanakan oleh pendamping 

bertujuan agar mendapatkan data terbaru sesuai dengan data dilapangan. Seperti 

pendataan apakah ada anggota keluarga KPM yang meninggal, KPM hamil sudah  

dan sudah melahirkan, dan juga mendata pendidikan anaknya, seperti anaknya 

mencari sekolah baru, naik kelas atau sudah tamat. 

Hasil wawancara bersama koordinator kabupaten program keluarga 

harapan Achmad Kahar: 

“Pemuktahiran data penerima bantuan program keluarga harapan 
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pendamping. Dengan 
adanya pemuktahiran data yang dilakukan oleh pendamping maka kami bisa 
mendapatkan data terbaru dari penerima bantuan bagaiman kondisi 
perubahan data yang terjadi di lapangan. Misalnya yang awalnya mereka 
terdaftar sebagai penerima ibu hamil tetapi setelah diadakan pemuktahiran 
data penerima tersebut sudah melahirkan maka status penerima 
bantuannya akan berubah setelah dilakukan update data di aplikasi yang 
dimiliki oleh pendamping. Seperti halnya dengan penerima bantuan PKH 
pendidikan misal anaknya yang awalnya masih duduk dibangku sekolah 
menengah atas setelah dilaksanakan pemuktahiran data ternayata sudah 
tamat sekolah, berarti data tersebut harus diperbaharui dan ketika dicek 
kembali ternyata penerima tersebut tidak lagi memiliki anak yang masuk 
dalam komponen pendidikan maka ia tidak bersyarat lagi menerima PKH 
walaupun ia masih masuk dalam kategori kelurga miskin.”27 

 

27Achmad Kahar, (34 Tahun) Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Takalar, 
Wawancara, di Dinas Sosial Kabupaten Takalar, 22 Mei tahun 2024. 
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Pendamping PKH Desa Barugaya Muhammad Sahir juga mengatakan 

dalam hasil wawancara yaitu: 

“Pemuktahiran data itu kami lakukan sekali dalam tiga bulan sebagai bentuk 
kontrol kami juga pendamping terhadap penerima PKH. Dengan adanya 
pemuktahiran data ini kami dapat mengetahui perkembangan dari 
penerima bantuan PKH misal untuk pendidikan kami dapat mengetahui 
sudah berapa anak sekolah yang awalnya masih SD sudah naik di SMP begitu 
juga dari SMP naik ke SMA bahkan yang awalnya masih SMA sudah tamat 
sekolah, begitu juga dengan kesehatan berapa ibu hamil yang sudah 
melahirkan berubah status bantuannya menjadi penerima bantuan yang 
memenuhi syarat penerima bantuan anak balita/usia dini. Jadi ada bentuk 
perubahan data setelah dilakukan pemuktahiran data dan setelah 
dilaksanakan penerima bantuan PKH dapat berkurang dikarenakan ada 
penerima bantuan sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima 
bantuan PKH. ”28 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemuktahiran data 

ini sangat penting untuk dilaksanakan oleh pendamping agar mendapatkan data 

terupdate mengenai data penerima bantuan dilapangan yang mana mengalami 

perubahan status dan yang mana mengalami graduasi atau sudah tidak bersyarat 

lagi mendapatkan bantuan program keluarga harapan. 

Dari beberapa penerapan diatas terdapat beberapa hal lain yang terkait 

dengan konsep dan penerapan program keluarga harapan (PKH) di Desa 

Barugaya yaitu: 

1. Kementerian Sosial berfungsi untuk menetapkan kriteria dan syarat 

penerima program keluarga harapan (PKH)  dan mengontrol berjalannya 

program melalui laporan dari pendamping. 

 
28Muhammad Sahir, (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancar, di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 22 Mei tahun 2024. 
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2. Pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan program keluarga 

harapan diwilayah pemerintahannya dalam hal ini Dinas Sosial sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pusat. 

3. Pendamping PKH bertugas melaksanakan tahapan program diwilayah 

yang ditugaskan sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu 

mendampingi para penerima bantuan, membuat laporan seluruh kegiatan 

yang telah dilaksanakan selama sebukan sekali. 

4. Penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang 

mendapatkan bantuan PKH yang berkewajiban menjalankan 

kewajibannya yaitu dengan kegiatan pendidikan dan kesehatan, 

pertemuan kelompok dan menerima seluruh haknya yaitu dalam 

menerima bantuan serta mendapatkan dorongan motivasi serta edukasi 

terkait program keluarga harapan. 

5. Bank berperan dalam penyaluran bantuan sebagai penyedia jasa keuangan 

sehingga penerima bantuan dapat dapat menerima haknya secara 

langsung. 

Mengacu pada hasil wawancara yang didukung dengan data yang ada 

menunjukkan bahwa program keluarga harapan berpengaruh terhadap 

peningkatan kesejehateraan masyarakat dengan adanya program keluarga 

harapan ini dapat meningkatkan minat keratifitas dan keaktifan serta kesdaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan di Desa Barugaya 

Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar. 

Namun yang peneliti temukan dan analisis sesuai dengan fakta yang 

terjadi dilapangan program bantuan keluarga harapan (PKH) tidak berjalan 
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efektif. Kenapa hal demikian terjadi dikarenakan dalam proses pelaksanaan 

pendampingan program keluarga harapan hanya satu kali diadakan pertemuan 

kelompok dengan jumlah dampingan ratusan kepala keluarga penerima bantuan 

program keluarga harapan (PKH). Sebagaimana dengan aturan petunjuk teknis 

bahwa pendamping program keluarga harapan jumlah rasio dampingannya mulai 

200-250 penerima tetapi pada fakta dilapangan pendamping sampai 

mendampingi 600 lebih penerima. Seperti di Desa Barugaya penerima sebanyak 

216 kepala keluarga yang harus dibagi kedalam beberapa kelompok dan 

banyaknya orang dalam setiap kelompok itu minimal 25 orang maksimal 35 

orang sehingga dalam satu desa dampingan itu bisa terdapat 6 kelompok. 

Banyaknya jumlah dampingan serta kurangnya waktu tatap muka dengan peserta 

penerima manfaat dapat mempengaruhi kualitas informasi dan materi yang 

disampaikan. Program bantuan keluarga harapan ini juga memiliki kelemahan 

yaitu ketika dilaksanakan pemuktahiran data oleh pendamping  dan ditemukan 

yang awalnya memenuhi syarat tetapi setelah dilaksanakan pemuktahiran tidak 

bersyarat lagi maka ia akan dikeluarkan dari daftar penerima walaupun masih 

masuk dalam kategori keluarga miskin. 

C. Hasil  Program Keluarga Harapan di Desa Barugaya 

Program keluarga harapan (PKH) adalah program pemerintah dalam 

mengatasi masalah kemiskinan diberbagai daerah yang ada di Indonesia. Dimana 

program keluarga harapan ini mampu memberikan dampak perubahan  sosial di 

bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi terhadap masyarakat miskin. 
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1. Pendidikan 

Penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) komponen 

pendidikan di Desa Barugaya berdasarkan tabel sebagai berikut: 

TABEL 4.2 

DATA JUMLAH ANAK SEKOLAH PENERIMA PKH 

KATEGORI PENDIDIKAN JUMLAH AKTIF BELAJAR 

Sekolah Dasar (SD) 72 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 50 

Sekolah Menengah Atas (SMA) 53 
Sumber Data: Operator Aplikasi SIKS-NG Desa Barugaya 

Tabel diatas menunjukan bahwa data penerima bantuan program 

keluarga harapan (PKH) komponen pendidikan sebanyak 175 orang yang terbagi 

menjadi tiga kategori yaitu sekolah dasar (SD) sebanyak 72 orang, sekolah 

menengah pertama (SMP) sebanyak 50 orang dan sekolah menengah atas (SMA) 

sebanyak 53 orang. Data diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat penerima PKH komponen pendidikan meningkat, dilihat dari 

tingginya angka anak usia sekolah yang aktif dalam proses belajar di sekolah 

setiap tingkatannya. 

Hasil wawancara penerima bantuan program keluarga harapan Desa 

Barugaya Haminah: 

“Saya penerima bantuan PKH komponen pendidikan, dengan adanya 
bantuan PKH ini saya dapat menyekolahkan anak saya sampai tamat SMA 
dan bahkan anak saya juga sudah melanjutkan pendidikannya di 
perkuliahan. Semoga dengan jalan pendidikan setidaknya anak kami 
memiliki masa depan yang lebih baik dibanding dengan orang tuanya yang 
tidak memiliki pendidikan yang lebih dan dapat mengangkat derajat 
keluarga.”29 

 
29Haminah, (41 Tahun) Peserta PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Karepattoddo, 10 Juni 

tahun 2024. 
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Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan (PKH) 

Muhammad Sahir: 

“Kami juga selaku pendamping PKH selalu menggaungkan GERAKAN AYO 
KULIAH sejak tahun 2020 di seluruh peserta penerima PKH. Gerakan ayo 
kuliah merupakan upaya, memotivasi dan mengedukasi kemudian 
melakukan proses pendampingan sampai dengan anak-anak PKH yang kelas 
12 masuk keperguruan tinggi sampai dengan mendapatkan beasiswa bidik 
misi tujuannya apa, agar masa depan anak-anak PKH yang notabene berasal 
dari keluarga tidak mampu dikemudian hari karena peningkatan kualitas 
sumber daya manusia melalui pendidikan dapat memutus mata rantai 
kemiskinan antar generasi.”30 

Sebagaimana data yang diperoleh peneliti dilapangan yaitu penerima PKH 

sebanyak 11 orang telah berhasil menyekolahkan anaknya sampai kepada tingkat 

perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Sebgaiamana data-data penerima 

yang telah berhasil menyekolahkan anaknya sampai kepada perguruan tinggi 

terdapat pada tabel sebagai berikut: 

TABEL 4.3 

DATA ORANG TUA ANAK LANJUT PERGURUAN TINGGI 

NAMA DUSUN 
Ani Dg Layu Je'nemaeja 
Badaria Dg Kenna Karepattoddo 
Biya Dg Sangki Karepattoddo 
Sakking Jambua 
Hasnawati Ballboronga 
Fitri Dg Senga Borongkaramasa 
Ramlah Dg Caya Je'nemaeja 
Turia Dg Mayang Karepattoddo 
Sanga Dg Rampu Je'nemaeja 
Tonri Borongkaramasa 
Marlina Karemannepasa 

Sumber data: Pendamping PKH Desa Barugaya 

 
30Muhammad Sahir (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, Di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 19 Juni tahun 2024 
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Berdasarkan data yang tertera diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kehadiran program keluarga harapan (PKH) telah banyak membantu anak-anak 

dari keluarga miskin untuk mengejar mimpi-mimpinya. Bahkan tak jarang, anak 

dari keluarga penerima manfaat (KPM) dapat mengenyam pendidikan hingga ke 

perguruan tinggi dan mendapatkan gelar sarjana berkat PKH. 

Hasil wawancara Puji sebagai penerima bantuan program keluarga 

harapan di Desa Barugaya: 

“Saya selaku penerima bantuan PKH untuk komponen pendidikan anak 
sekolah dasar (SD) sangat merasakan dampak positif dari bantuan PKH ini. 
Dikarenakan saya dapat menyekolahkan anak saya dengan memenuhi 
kebutuhan sekolahnya dengan memanfaatkan bantuan PKH tersebut sampai 
pada tingkat sekolah selanjutnya yaitu naik di SMP.”31 

Hasil wawancara diatas dapat kita pahami bahwa program keluarga 

harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap pola pikir masyarakat akan 

pentingnya pendidikan, baik pada tingkatan sekolah dasar bahkan sampai ke 

perguruan tinggi. Pendidikan dapat menjadi landasan kuat bagi dua pilar utama 

penanggulangan kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang 

berpihak pada kaum miskin dan pembangunan sosial yang berorientasi pada 

kesejahteraan masyarakat.32 Dimana sebelumnya masyarakat memiliki pola pikir 

yang keliru yaitu keluarga miskin, akan kehilangan sumber pendapatan bila anak-

anak mereka pergi ke sekolah. 

 

 
31Puji (30 Tahun) Peserta PKH Desa Barugaya, Wawancara, di Ballaborong, 10 Juni Tahun 

2024. 

32Dicky Djatnika Ustama, ‘Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan’ Dialogue:  Jurnal Ilmu 
Administrasi dan Kebijakan Publik, (Vol. 6 No. 1, 2009), h. 8. 
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2. Kesehatan 

Penerima program keluarga harapan (PKH) komponen kesehatan di Desa 

Barugaya memiliki kewajiban untuk hadir dalam proses pelayanan kesehatan 

yang meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan 

imunisasi serta timbang badan anak balita, lanjut usia dan disabilitas. 

Proses pelayanan fasilitas kesehatan ini dilakukan oleh tim puskesmas 

yang ada di kecamatan yaitu mengunjungi setiap desa yang masuk dalam wilayah 

kerjanya untuk memastikan bahwa proses pelayanan kesehatan dapat di akses 

dengan mudah oleh masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat program 

keluarga harapan (PKH).  

Berikut ini  data  penerima bantuan komponen kesehatan kategori ibu 

hamil dan anak usia dini/balita di Desa Barugaya. Sebagaimana data-data nama 

penerima program keluarga harapan (PKH) sebagai berikut: 

TABEL 4.4 

DATA IBU HAMIL PENERIMA PKH 

 Sumber data: Pendamping PKH Desa Barugaya 

KATEGORI KESEHATAN NAMA ALAMAT 

Ibu Hamil 

Hartati Pangka Je'ne 

Rismayanti Je'ne Maeja 

Hasnawati Karemannepasa 

Nurbaya Karepattoddo 

Ani Karepattoddo 

Puji Je'ne Maeja 

Musdalifa Je'ne Maeja 

Tanang Borong Karamasa 

Kamisa Limbangloe 

Jumasiah Borong Karamasa 

Ani Karepattoddo 

Jumlah 11 Orang 
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Berdasarkan data diatas terdapat 11 ibu hamil penerima PKH yang ada di 

Desa Barugaya. Dimana ibu hamil penerima PKH tersebut harus rutin datang ke 

tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kondisi kandungannya, baik 

posyandu yang ada di desa maupun puskesmas terdekat. Hal itu merupakan suatu 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima manfaat komponen kesehatan. 

Sebagai upaya dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mengurangi angka 

kematian anak dan ibu melahirkan. 

Dari 11 data ibu hamil sudah melahirkan dengan normal di tempat 

persalinan yang ada dipuskesmas kecamatan Polongbangkeng Timur. Dimana 

kondisi 11 ibu hamil yang telah melahirkan tersebut dalam keadaan sehat, ibu 

maupun anak. 

Hasil wawancara pendamping program keluarga harapan (PKH) 

Muhammad Sahir: 
“Kami selaku pendamping juga harus memastikan penerima manfaat PKH 
melaksanakan kewajibannya seperti komponen kesehatan untuk ibu hamil 
apakah mereka rutin datang keposyandu dan puskesmas terdekat untuk 
memeriksakan kondisi kehamilannya. Nah untuk memastikan itu kami 
pendamping mendatangi bidan yang ada diposyandu desa melakukan 
proses kontrol melalu absen kehadiran ibu-ibu hamil yang terdaftar 
namanya di PKH dan bukan hanya di posyandu desa tetapi kami juga ke 
puskesmas kecamatan untuk mencari data penerima PKH apakah mereka 
sudah menjalankan kewajibannya serta memanfaatkan uang bantuan PKH 
dengan baik sebagai penerima manfaat. Dari 11 ibu hamil penerima PKH itu 
semua sudah melahirkan dalam kondisi dan keadaan sehat baik anak 
maupun ibunya.”33 

Penerima bantuan PKH Kamisa dalam hasil wawancara juga 

menyampaikan: 

“Saya selaku penerima bantuan PKH komponen kesehatan ibu hamil, selama 
saya mendapatkan bantuan saya rutin memeriksakan kesehatan saya dan 
kandungan saya di posyandu yang ada di desa kadang juga keluar di 

 
33Muhammad Sahir (38 Tahun) Pendamping PKH Desa Barugaya, Wawancara, Di 

Sekertariat UPPKH Kecamatan Polongbangkeng Utara, 19 Juni tahun 2024 
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puskesmas dengan memakai biaya yang saya dapatkan dari PKH, saya juga 
menyisipkan lebih uang yang saya dapatkan untuk persiapan melahirkan 
nanti, berkat adanya bantuan PKH ini saya dapat melahirkan dengan baik 
normal saya dalam keadaan sehat dan anak saya juga sehat”34 

Dari hasil wawancara dan data diatas dapat kita simpulkan bahwa 

program keluarga harapan (PKH) memberikan suatu bentuk perubahan yang 

nyata terhadap bidang kesehatan khususnya bagi ibu hamil. Penerima bantuan 

komponen kesehatan ibu hamil yang ada di desa barugaya dapat melahirkan 

dengan normal dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas. 

Dengan adanya bentuk pelayanan kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap 

kesehatan khususnya untuk ibu hamil. Hal tersebut dapat mengurangi terjadinya  

kematian ibu hamil dan anak yang di akibatkan oleh ketidak mampuan dalam 

menjangkau pelayanan kesehatan. 

Program keluarga harapan (PKH) adalah bantuan yang secara langsung 

mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Seperti kesehatan hal tersebut 

merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar untuk masyarakat miskin. 

Sehingga dengan adanya bantuan PKH sangatlah mempengaruhi kondisi sosial 

kemasyarakatan yang ada di Desa Barugaya terutama kesehatan. 

 

 

 

 

 

 

34Kamisa, (29 Tahun) Penerima bantuan PKH, Wawancara, di Lembangloe, 28 Juni  Tahun 
2024. 



109 
 

 
 

TABEL 4.5 

DATA ORANG TUA ANAK USIA DINI/BALITA PENERIMA PKH 

KATEGORI KESEHATAN NAMA ALAMAT 

Anak Usia Dini/Balita 

Hartati Pangka Je'ne 

Rismayanti Je'ne Maeja 

Hasnawati Jambua 

Nurbaya Karepattoddo 

Ani Karepattoddo 

Puji Je'ne Maeja 

Musdalifa Je'ne Maeja 

Tanang Borong Karamasa 

Kamisa Limbangloe 

Jumasiah Borong Karamasa 

Ani Karepattoddo 

Bo'dong Je'ne Maeja 

Dg Baji Karepattoddo 

Dg Bulang Karepattoddo 

Dg Layu Karemannepasa 

Dg Ngenang Karepattoddo 

Dg Ngasih Je'ne Maeja 

Dg Noro Karepattoddo 

Suri Je'ne Maeja 

Suri Karepattoddo 

Tonri Ballaboronga 

Jusmawati Karepattoddo 

Fitriani Ballaboronga 

Kaswati Pangka Je'ne 

Sumber data: Pendamping PKH Desa Barugaya 

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima PKH 

komponen kesehatan kategori anak usia dini/balita sebanyaka 24 orang. Dari 

jumlah data penerima di atas penerima PKH memiliki kewajiban untuk rutin 

datang keposyandu periksa kesehatan anak mereka yaitu diantaranya melakukan 
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timbang anak, imunisasi, serta pemberian gizi dan vitamin untuk anak, sebagai 

langkah terhadap pencegahan terjadinya stanting. 

Untuk mengontrol keaktifan dari peserta penerima PKH maka langkah 

yang dilakukan oleh pendamping adalah menghadiri secara langsung proses 

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tim kesehatan yang turun kedesa 

untuk melakukan pemeriksaan secara rutin untuk anak-anak usia dini/balita 

yang ada di Desa barugaya. Peserta PKH komponen kesehatan kategori anak usia 

dini/balita yang sebanyak 24 orang dilihat secara fakta dilapangan kondisi 

perkembangan anak penerima manfaat dalam keadaan baik sehat dan terpenuhi 

gizinya, serta imunisasi anak juga telah dilakukan. Dengan hal demikian 

kehadiran program keluarga harapan ini dapat memberikan suatu perubahan 

sosial terhadap kesadaran masyarakat pentingnya kesehatan bagi anak. 

Sebagai salah satu indikator kemajuan suatu daerah atau wilayah adalah 

tingginya angka kesehatan masyarakat serta rendahnya angka stanting anak 

dalam wilayah tersebut. Ketika kesehatan meningkat, maka indeks pembangunan 

manusia (IPM) juga berdampak baik terhadap kualitas sumber daya manusianya 

yang berujung pada perbaikan hidup dan keluar dari masalah kemiskinan. 

Penerima bantuan PKH untuk komponen kesehatan kategori lanjut usia 

yang ada di Desa Barugaya sebanyak 6 orang. Penerima PKH lanjut usia  memiliki 

kewajiban untuk rutin juga memeriksakan kesehatannya ke pelayanan kesehatan 

terdekat serta membelanjakan bantuan tersebut untuk kebutuhan pokoknya. 

Dengan adanya bantuan PKH lanjut usia ini mampu mengurangi terjadi 

penelantaran lanjut usia yang diakibatkan oleh faktor ekonomi  atau kemiskinan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bentuk program keluarga harapan (PKH) di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur adalah: 

a. Pemberian uang tunai untuk komponen pendidikan peserta PKH. 

b. Pemberian uang tunai untuk komponen kesehatan peserta PKH 

c. Pemberian bantuan kesehatan gratis (PBJS) dan beasiswa (KIP) penerima 

program keluarga (PKH). 

2. Penerapan program keluarga harapan (PKH) di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur adalah: 

a. Sosialisasi program keluarga harapan (PKH) dilaksanakan pendamping Desa 

Barugaya dengan baik ke masyarakat. 

b. Pendataan peserta program keluarga harapan (PKH) di Desa Barugaya sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan program. 

c. Pendamping kurang maksimal dikarenakan jumlah rasio dampingan terlalu 

banyak dan pertemuan hanya dilaksanakan sekali  dalam sebulan. 

d. Penyaluran dana program keluarga harapan (PKH) kepada penerima melalui 

himbara bank Mandiri. 

e. Pemberian pemahaman agama tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan 

untuk umat Islam. 
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3. Hasil program keluarga harapan (PKH) di Desa Barugaya Kecamatan 

Polongbangkeng Timur adalah: 

a. Mengurangi angka anak putus sekolah. 

b. Mengurangi angka kematian ibu hamil dan bayi. 

c. Mengurangi angka stanting dan pemenuhan kesehatan bagi lanjut usia. 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan secara maksimal dapat 

mengusulkan penambahan sumber daya manusia (SDM) pendamping 

sosial program keluarga harapan (PKH) ke Kementerian Sosial, satu desa 

satu pendamping.  

2. Pendamping sosial program keluarga harapan (PKH) selain memiliki 

kemampuan dalam bidang pendampingan sosial juga harus memiliki 

kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan akan 

pentingnya pemahaman terhadap Islam dalam kehidupan sosial. 

3. Penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) agar membelanjakan 

atau memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapakan. 
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