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PEDOMAN 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

 Tsa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dhad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Tha Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbaik„ ع

 Gain G eg غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 kaf  K Ka ك

 Lam L Ei ل

 Mim M Em م

 nun  N En ى

 Wawu W We و

ٍ ha  H Ha 

 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya‟ Y Ye ي
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Hamzah ( ء)  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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, 

transliterasinya sebagai berikut:  

Tanda Nama Haruf Latin Nama 
 FATḤAH A A ــَـ
 KASRAH I I ــِـ
 ḌAMMAH U U ــُـ

 
3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf 

 

Nama 
 

Huruf dan Tanda 

 

Nama 

 
Fathah dan alif 

atau ya 

A a dan garis 

di atas 

 

 

Kasrah dan ya I i dan garis 

di atas 

 Dammah dan 

wau 

U u dan garis 

di atas 

 
4. Ta’Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutahada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 

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

sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya 

adalah [n]. 
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5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ً), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَ(alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 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 

(-). 

7. Hamzah 

Aturan translitersi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah 

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

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia 

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

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari Alquran), sunnah, khusus dan 

umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.   
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9. Lafz al-Jalalah (الله) 

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

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

hamzah.  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-Jalalah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedomaan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 

sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang 

sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK DP, 

CDK dan DR).   
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ABSTRAK 

Nama : NURHADRA HAJAR GOSUL 

NIM : 50200117035 

Judul : Peran Komuitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 
Pembentukan Konsep Diri Anak Jalanan di Kota Makassar 

Pokok masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Komunitas Peduli 
Anak Jalanan (KPAJ) dalam Proses Pembentukan Konsep Diri Anak Jalanan di Kota 
Makassar”, dengan sub masalah yaitu: Bagaimana upaya Komunitas Peduli Anak 
Jalanan (KPAJ) dalam membentuk konsep diri anak jalanan di kota Makassar? dan 
apa hambatan yang dialami Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam proses 
pembentukan konsep diri anak jalanan di Kota Makassar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 
berlokasi di rumah binaan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) di Jalan Adyaksa. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan penyuluhan 
Islam  dan pendekatan psikologi. Sumber data primer penelitian ini yaitu Yudha 
Prawira Hasta, S.I.Kom, M.I.Kom sebagai Ketua Umum (informan kunci), informan 
tambahan yaitu tiga orang pembina dan tiga orang anak jalanan. Sumber data 
sekunder yaitu buku, skripsi, jurnal, literatur, serta sumber data lain yang bisa 
dijadikan sebagai pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan Hasil penelitian ini, ada empat upaya pembentukan konsep diri 
anak jalanan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar yaitu 
pembentukan melalui bimbingan Agama Islam, pembinaan karakter, Pendidikan 
Umum, Minat dan Bakat. yang dilaksanakan setiap hari kecuali hari Minggu, 
Pendidikan Agama pada hari Senin-Rabu dan pada hari Kamis sampai Sabtu 
diberikan Pendidikn Umum, Pembinaan Karakter, Minat dan Bakat. Hambatan yang 
dialami Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar dalam proses 
pembentukan konsep diri anak jalanan adalah kurangnya tenaga pengajar, karakter 
anak jalanan yang susah di bentuk, pembangian waktu relawan yang minim, kegitan 
anak jalanan yang sibuk di jalanan membuatnya kurang fokus dalam menerima 
materi, dan dukungan orangtua dari anak jalanan. 

Implikasi penelitian ini adalah diharapkan kepada pihak Komunitas Peduli 
Anak Jalanan (KPAJ) di Kota Makassar untuk tidak patah semangat membimbing 
anak jalanan, dan diharapkan kepada pihak Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 
di Kota Makassar untuk meminimalisir faktor penghambat dalam proses 
pembentukan konsep diri anak jalan agar mereka kedepannya dapat menjalani hidup 
dengan harapan dan cita-cita yang mereka inginkan, serta jangan lelah mengajak 
orang untuk bekerja sama dalam hal kebaikan, tetap sabar menghadapi karakter anak 
jalanan yang berbeda-beda, serta luangkanlah waktu untuk merka yang 
membutuhkan, sekiranya kalian adalah orang-orang yang terpilih untuk merubah 
keadaan jadi lebih baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Islam telah memberikan kepada setiap insan jiwa yang merdeka, dan 

menjadikannya sebagai bagian terpenting dari sebuah masyarakat, tujuan utama 

pembangunan masyarakat adalah peningkatan taraf hidup. Kondisi yang 

menunjukkan adanya taraf hidup rendah merupakan sasaran usaha-usaha perbaikan 

dalam rangka pembangunan masyarakat tersebut. Kondisi kemiskinan dengan 

dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang 

menuntut pemecahan.
1
  

Akibat situasi krisis ekonomi dan urbanisasi di kota besar, salah satu masalah 

sosial yang membutuhkan  pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak 

jalanan yang belakangan ini semakin mencemaskan.
2
  

Menurut De Moura, anak-anak jalanan dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yakni anak yang bekerja di jalanan dan anak yang hidup di jalanan. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 

alasan anak bekerja adalah karena membantu pekerjaan orang tua  (71%), dipaksa 

                                                             

1
Soetomo, Masalah Sosial Dan Pengembangan, (Cet:1, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 

1995), h: 116. 

2
Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Cet:1, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 

2003), h: 182. 
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membantu orang tua (6%), menambah biaya sekolah (15%), dan karena ingin hidup 

bebas, untuk uang jajan, mendapatkan teman, dan lainnya  (33%).
3
 

Berdasarkan data Dinas Sosial (2019) bahwa perkiraan hasil Patroli PMKS 

Anak Jalanan, gelandangan pengemis dan pengamen yang terjaring selama Tahun 

2018 sebanyak 504 orang (anajal, gepeng, pengamen, obat-obatan lem). Sedangkan 1 

januari sampai 7 Agustus 2019 sebanyak 264 orang yang terjaring patrol PMKS.
4
 

Secara umum, pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai anak 

jalanan adalah anak-anak yang berada di jalanan untuk mencari nafkah dan 

menghabiskan waktu untuk bermain, tidak bersekolah, dan kadang kala ada pula yang 

menambahkan bahwa anak-anak jalanan mengganggu ketertiban umum dan 

melakukan tindak kriminal. Adanya pandangan seperti ini akan berpengaruh terhadap 

terbentuknya konsep diri yang negatif pada diri anak jalanan sendiri.
5
 

Apabila di lihat secara umum, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan 

pada kota-kota besar di Indonesia. Keadaan anak jalanan yang terjadi adalah mereka 

yang berada di lampu merah dan bekerja pada malam hari dengan berbagai profesi 

seperti, mengamen, menjual barang, meminta-minta dan banyak cara lagi yang 

mereka lakukan agar mereka mendapatkan uang. Selain itu anak-anak yang 

                                                             
3
Yudit Oktaria Kristiani Pardede, “Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja”, Jurnal 

Psikologi, (Volume: 1, Juni, 2008), h: 147. 

4
Tuti Bahfiarti, Rahmat Muhamma, Aminuddin, “Kajian Penanganan Anak Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Makassar”,  Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar, (Volume: 1, Nomor: 2, 

Juli, 2019), h: 45.   

5
Yudit Oktaria Kristiani Pardede, “Konsep Diri Anak Jalanan Usia Remaja”, h: 147. 
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mendominasi bekerja di jalanan berusia 6-12 Tahun yang duduk di bangku SD 

(sekolah dasar).  

Tidak dapat di pungkiri bahwa ada beberapa yang biasanya memang 

dikoordinir oleh kelompok yang profesional, yang sering disebut dengan mafia anak 

jalanan. Setiap anggota kelompok memiliki peran masing-masing ada yang berperan 

sebagai orang yang mengawasi anak jalanan bekerja, ada yang bertugas mengantar 

dan menjemput, dan lain- lain. Hal ini justru atas persetujuan orang tua mereka 

sendiri, yang tak jarang berperan sebagai bagian dari mafia anak jalanan. Selain itu 

juga, terkadang memang ada anak yang sengaja turun ke jalan melakukan aktivitas di 

jalanan demi mendapatkan uang untuk dirinya sendiri.  

Siklus kehidupan menempatkan masa anak-anak merupakan fase di mana 

anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua atau keluarga, 

sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi dengan baik. Pengenalan diri seorang anak 

dimulai kira-kira sejak usia 15 bulan, meskipun pada awalnya mereka hanya 

mengenal ciri-ciri fisik mereka sendiri. Ketika menginjak usia prasekolah yaitu 3 

sampai 5 tahun, pengenalan diri mereka meluas tidak hanya mengenal ciri-ciri fisik, 

tetapi juga karakteristik konkret dan juga psikologis sederhana, seperti “saya 

bersekolah di …”. “ saya anak rajin”. Kosep diri ini akan semakin kompleks dan 

mantap ketika ia menginjak usia remaja.
6
  

                                                             
6
Mg. Silistyorini, Konsep Diri Positif Menentuan Prestasi Anak, (Yogyakarta: Kasins, 2006) h : 

18.  
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Konsep diri akan berkembang melalui hubungan dan interaksi dengan orang 

lain. Agar anak mempunyai konsep diri positif maka anak seharusnya memiliki 

lingkungan dan pola asuh yang mampu melindungi serta aman bagi pertumbuhan dan 

perkembangannya.  

Menurut Bastaman menyebutkan bahwa citra diri atau konsep diri yang positif 

akan mewarnai pola sikap, corak penghayatan, dan ragam perbuatan yang positif 

pula, demikian pula sebaliknya. Citra diri yang negatif akan mewarnai pola sikap, 

cara berpikir, corak penghayatan, dan ragam perbuatan yang negatif  pula.
7
 

Olehnya itu, perlu adanya kesadaran setiap individu dalam memperhatikan 

regenerasi kita. Dengan sulitnya merubah pola pikir publik maka dengan 

memperhatikan anak jalan dan menjadikan anak yang mempunyai pola pikir yang 

positif dapat membantunya tumbuh menjadi anak yang baik kedepannya. Kehadiran 

komunitas bukan hanya sekadar kumpulan individu saja melainkan komunitas 

merupakan super organisme yang mempunyai kebudayaan tersendiri, berbeda dengan 

kebudayaan masyarakat umum.  

Menurut Kertajaya Hermawan, komunitas merupakan sekelompok orang yang 

saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah 

komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut 

karena adanya kesamaan interest atau values.
8
 

                                                             
7
Putri Diah Puspit, “Konsep Diri Anak Jalanan Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Yogyakarta”, 

Skripsi, ( UIN Sunn Kalijaga, Yogyakara, 2010), h: 3. 

8
Hermawan Kertajaya, Arti Komunitas, ( Gramedia: Pustaka, 2008), h: 123. 
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Banyak juga komunitas yang memperhatikan tumbuh kembang anak jalan 

yang tidak lain merujuk kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi.
9
 Sebagaimana Allah swt. Berfirman di dalam QS. Ar-Ra’d/13: 11 

َ لََ يغُيَرُِّ مَا بقِىَْمٍ حَتَّى   ..يغُيَرُِّوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ....إنَِّ اللََّّ

Terjemahnya: 

..Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri..
10

 

Telah di jelaskan dari ayat tersebut bahwasanya, tidak ada yang dapat 

merubah nasibnya kecuali dirinya sendiri. Oleh karena itu keberadaan komunitas 

yang berkecimpung di dunia anak, sangat membantu dalam membina konsep diri 

yang positif terhadap anak jalanan, adanya komunitas dapat mengarahkan anak jalan 

ke arah yang lebih tepat dan dapat membantu merubah jalan hidupnya. Jika tidak ada 

lagi kesadaran dari setiap individu dalam menolong sesamanya, akan berdampak pada 

penelantaran regenerasi bangsa. 

                                                             
9
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

10
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemehannya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Jendral Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h: 412. 
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Salah satu organisasi pemerhati anak jalanan yaitu Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) dibentuk atas keprihatinan dan kepedulian terhadap anak jalanan. 

Pendampingan anak jalanan dengan bantuan dan misi kemanusian dengan motto 

“kami peduli karena itu kami berbagi”, anak jalanan yang dibina di komunitas ini 

adalah anak jalanan berusia 6-15 Tahun, kebanyakan anak-anak yang menjual 

koran/tissue dan mengamen disekitar lampu merah, dari siang sampai malam, masih 

tinggal dengan keluarga, dan ada yang bersekolah ada juga yang tidak sekolah. Di 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ), anak jalanan mendapatkan bimbingan serta 

pembinaan yang dilakukan para pembina di Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

bukan hanya bersifat parsial, maksudnya bukan hanya mengarah kepada pendidikan 

semata tetapi pembinaan akhlak dan keterampilan, oleh karena itu penulis tertarik 

mewujudkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Peran Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Jalanan Di Kota 

Makassar” 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

a. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini merupakan batasan penulis agar jelas ruang lingkup yang 

akan diteliti. Penelitian ini berjudul “Peran Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

dalam Pembentukan Konsep Diri Anak Jalanan Di Kota Makassar” yang berlokasi di 

Jln. Adiyaksa, Kecamatan Pnakkukang, Kota Makassar, maka penelitian ini akan 

difokuskan pada upaya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam membentukan 

konsep diri pada anak jalanan di Kota Makasssar dan hambatan yang dialami oleh 
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Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam proses pembentukan konsep diri pada 

anak jalanan di Kota Makassar. 

b. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini berjudul peran Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

membentuk konsep diri anak jalanan di Kota Makassar. Komunitas ini merupakan 

organisasi independen, dengan niat untuk mempersiapkan anak-anak jalanan yang 

memiliki akses pendidikan yang minim supaya bisa mendapatkan pendidikan yang 

setara dan menjadi generasi yang dapat diandalkan juga. Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) didirikan sebagai wadah bagi kaum muda untuk berbagi dan 

menginplementasikan ilmunya. Karena tugas manusia terdidik adalah saling 

mendidik maka dari situ KPAJ (komunitas peduli anak jalanan) lahir dan menjadi 

wadah bagi kaum muda untuk saling berbagi. 

Berdasarkan judul tersebut maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Upaya Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ) dalam pembentukan konsep diri 

pada anak jalanan di Kota Makasssar adalah kurangnya perhatian orang tua 

dalam mendidik anaknya serta keadaan keluarga yang kurang harmonis (broken 

home) ditambah juga pengaruh lingkungan setempat yang mendorong anak 

jalanan lebih fokus beraktivitas di jalanan.  

b. Hambatan yang dialami oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

proses pembentukan konsep diri pada anak jalanan di Kota Makassar adalah 

Kurangnya minat anak jalanan dalam melakukan aktivitas belajar mengajar serta 
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lebih berfokus kepada mencari uang dan bermain di jalanan bersama teman 

sebayanya. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, maka peneliti dapat 

mengajukan pokok permasalahan yaitu bagaimana peran Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) dalam pembentukan konsep diri anak jalanan di Kota Makassar yang 

dirumuskan dalam sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) dalam membentuk 

konsep diri anak jalanan di Kota Makassar ? 

2. Hambatan apa yang dialami komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) dalam proses 

pembentukan konsep diri anak jalanan di Kota Makassar? 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pada penelusuran tentang kajian pustaka yang peneliti lakukan di 

lapangan, peneliti menemukan buku dan penelitian yang relevan dengan judul 

penelitian yaitu: 

1. Kaitannya Dengan Buku-Buku. 

a. Buku Anak Jalanan Dinamika Komunikasi dan Perilaku Sosial Anak 

Menyimpang yang ditulis oleh Anwar Bajari, buku ini memaparkan peta kondisi 

anak jalanan berdasarkan teropong riset kualitatif fenomenologi, garis besar 

pembahasan pada sudut pandang komunikasi anak jalanan.
11

 

                                                             
11

Anwar Bajari, Anak Jalanan “Dinamika Komunikai dan Perilaku Sosial Anak Menyimpan”, ( 

Bandung: Humaniora, 2013), h: 5.   
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b. Buku Berfikir positif dan Berjiwa Besar yang ditulis oleh Daniel Nugroho, buku 

ini menjelaskan orang yang mempunyai konsep diri yang positif akan berbut baik 

terhadap dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Untuk bisa memiliki mental 

positif, tentunya perlu pelatihan dan bantuan orang lain.
12

 

c. Buku Mengkur Konsep Diri Anak yang ditulis oleh Amaryllia Puspasari, buku 

ini menjelaskan tentang konsep diri merupakan cara pandang diri manusia dalam 

melakukan penilaian pada dirinya sendiri. Pengembangan dari aplikasi 

pemahaman konsep diri itu sendiri akan menjadi suatu hal yang menarik. Hal ini 

sangat erat kaitannya dengan motivasi diri bahkan berpengaruh terhadap 

performa seseorang, khususnya pada bidang akademik.
13

 

2. Relevansinya Dengan Penelitian Lainnya 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian 

ini antara lain: 

a. Skripsi Haidir Ali tentang Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan 

di Kota Makassar, dalam penelitian ini penulis lebih spesifik kepada hukum 

perlindungan bagi anak jalanan, dalam penelitiannya menjelaskan undang-

undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan masalah anak 

jalanan.
14

 

                                                             
12

Daniel Nugroho, Berfikir Poiti dan Berjiwa Besar,( Yogyakara: Askara, 2019), h: 171. 

13
Amaryllia Puspasari, Mengukur Konsep Diri Anak, (Jakarta: PTElex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia), h: 5 

 
14

Haidir Ali, “Peran Lembga Perlindungan Anak BagiAnak Jalanan di Kota Makassra”, Skripsi 

(Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2014), h: 12 
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Skripsi Uswatul Hasanah tentang Strategi Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan 

Akhlak Anak Jalanan Di Rumah Pelangi Kardus Kota Makassar (PeKa), dalam 

penelitian ini Metode pembinaan akhlak anak jalanan melalui bimbingan Islam 

dengan pembinaan melalui bimbingan agama Islam, keteladanan, pembiasaan dan 

bimbingan kreativitas.
15

 

b. Skripsi Diah Putri Maharani tentang Konsep Diri Anak Jalanan Study Kasus 

Pada Anak Jalanan Di Kota Yogyakarta, dalam penelitian ini konsep diri anak 

jalanan berbeda-beda, ada anak jalanan yang memiliki konsep diri positif yang di 

tandai dengan adanya rasa percaya diri, optimis terhadap masa depan, berfikir 

positif. Ada pula anak yang memiliki konsep diri negatif, ini di tandai dengan 

perasaan cemas, takut bergaul, rendah diri, gambaran masa depan tidak jelas dan 

memiliki perilaku negatif.
16

 

Bedasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa secara keselurahan berbeda. Ditinjau dari segi judul, 

pendekatan dan paradigma yang digunakan tidak ada satu pun yang membahas lebih 

khusus tentang Peran Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam Pembentukan 

Konsep Diri Pada Anak Jalanan di Kota Makassar. 

 

                                                             
15

Uswatun Hasanah, “Strategi Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di 

Rumah Pelangi Kardus Kota Makassar”, Skripsi, (UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2016), h: 51.  

16
Putri Diah Puspit, “Konsep Diri Anak Jalanan Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Yogyakarta”, 

Skripsi, h: 95.  
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pernyataan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui upaya komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) dalam 

membentuk konsep diri anak jalanan di Kota Makassar.  

b. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam membentuk konsep diri anak 

jalanan melalui komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) di Kota Makassar. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penulisan skripsi ini 

mencakup dua hal, yaitu: 

a. Kegunaan Ilmiah 

1. Sebagai langkah awal penulis bagi penerapan dan pengembangan khazanah 

keilmuan, khususnya dalam upaya pembentukan konsep diri pada anak jalanan 

melalui komunitas peduli anak jalanan. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu 

keislaman dalam rangka mewujudkan insan akademis yang cerdas dan 

berpengetahuan luas. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi Komunita Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) di Kota Makassar dan pemerintah setempat.  
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2. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai upaya investigasi (penyidikan 

dan pengungkapan fakta) dan antisipasi (bersikap tanggap terhadap sesuatu yang 

akan atau sedang terjadi) terhadap berbagai fenomena sosial yang berpotensi 

dapat merusak konsep diri anak jalanan. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi yang bernilai 

edukatif dan praktik guna membentuk konsep diri yang positif terhadap anak 

jalanan melalui komunitas yang peduli dengan anak jalanan, maupun bagi 

masyarakat luas pada umumnya dalam upaya pemeliharaan dan penanganan pada 

usia perkembangan anak yang masih sangat memerlukan bimbingan dan 

pembinaan dalam membentukan konsep diri yang positif. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Tinjauan Tentang  Konsep Diri 

1. Pengertian Konsep Diri 

Pada umumnya, secara harfiah faktor genetik sangat berperan dalam identitas 

diri, sebagian besar konsep diri terbentuk dari interaksi dengan orang lain, mulai dari 

keluarga sampai ke lingkungan sekitar. Konsep diri merupakan faktor yang penting 

bagi pembentukan tingkah laku manusia. Konsep diri adalah pemahaman tentang diri 

sendiri yang timbul akibat interaksi dengan orang lain. Konsep diri merupakan faktor 

yang menentukan (determinan) dalam komunikasi kita dengan orang lain.
1
 

Konsep diri adalah pandangan dan perasaan tentang diri kita. Persepsi tentang 

diri ini bisa bersifat psikologis, sosial dan fisis, menurut William D Brooks dalam 

Jalaludin Rakhmat.
2
 Sedangkan menurut Kartini Kartono dalam kamus Psikologinya 

menuliskan bahwa konsep diri merupakan keseluruhan yang dirasa dan diyakini 

benar oleh seseorang megenai dirinya sebagai individu, ego, dan hal-hal yang 

dilibatkan di dalamnya.
3
 

                                                             

1
Riswandi, Psikologi Komunikasi, ( Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2013), h: 64.   

2
Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakary, 2015), h: 98.  

3
Kartini Kartono Dan Dani Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987), h: 

451. 
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Di dalam pandangan Islam, konsep diri atau al-Mushawwir menjelaskan 

bahwa dzat pada diri manusia telah dibentuk oleh Allah swt. Untuk menjadikannya 

konsep diri yang sempurna dan sesuatu yang telah menciptakan dzat yang dibentuk 

dari dalam diri manusia. Syaikh Hakami mengatakan al-Mushawwir adalah yang 

memberi rupa mahkluk dengan tanda-tanda yang membedakan antara yang satu 

dengan yang lainnya atau menjadikan ada berdasarkan sifat yang di kehendakinya.
4
 

Sebagaimana Sabda Rasulllah saw, yang berbunyi : 

َسَ َمَ ب َجَ َهَ بَ َبرَ ع َمَ َمهَ حَ انشَ ذَ بَ عَ ًََ ب ََأ ََة َبد َى جَ َهَ بَ َةَ ذ َىَ جَ َس َ ًَر َب َأ ََهَ عَ  َلَ َُ سَ سَ َهَ بَعَ مَ ٍَ ىَ عَ َالل ًَََ ض 

ََ ٍَ حَ مَ ت ََت َى سَ انحَ َت َئ ٍَ  َسَ ناَع َب ََأت ََتَ ىَ بَكَ مَ ث ٍََ حَ َالل ََقَ ات ََبلَ ق ََمَ ه َسَ َََ ًََ ٍَ ه َعَ َىَالل َه َصَ َالل َ َبسَ انى ََقَ بنَ خَ بَ

ََ زَ مَ شَ انت  ََاي َََ سَ َهَ سَ حَ َقَ هَ خَ ب َ َ.هَ سَ حَ َثَ ٌَ ذَ حَ َبلَ ق َيَ

Artinya:  

“Dari Abu Dzar Jandab bin Janadah ra dan Abu Abdurrahman Muaz bin 

Jabal ra, dari Rasulullah saw., bersabda bertakwalah kepada Allah swt., di 

mana saja engkau berada, dan susullah sesuatu keburukan itu dengan 

kebaikan, pasti akan menghapuskannya dan bergaullah sesama manusia 

dengan akhlak yang baik, HR. At- Tirmidzi.”
5
  

Sebagaimana sabda Nabi di atas, Allah swt. telah menciptakan manusia 

dengan sedemikian sempurna, dibekali akal, iman, dan taqwa. Oleh karena itu 

bertaqwalah kepada Allah swt. karena pertama yang harus dikenal seorang muslim 

adalah Allah swt. Jika seorang muslim mengenal Tuhan-nya dengan baik, maka kita 

juga akan memiliki kepribadian yang baik dalam artian kita dapat membedakan mana 

yang baik dan mana yang buruk. 

                                                             
4
Umar Sulaiman Al-Asqar, Al-Asmaul Husna, ( Jakarta: Qitshi Press, 2010), h: 90.  

5
Abu al-Farj Abdurrahman bin Ahmad bin Ragab al-hanbali,  Jami’ al-‘ulum wa al-hukmi,  

(jilid 1, Dar al-ma‟rifat- Bairut, 1408 H), h: 156.   
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Selain itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik atau bergaullah di 

lingkungan yang baik, karena dengan berteman dengan orang baik kita juga akan 

berkepribadian yang baik dan mempunyai konsep diri yang baik pula, karena salah 

satu faktor pendukung pola hidup yang baik adalah lingkungan.  

Ditinjau dari beberapa penjelasan mengenai konsep diri di atas, dapat 

disimpulkan bahwa konsep diri adalah kesadaran batin yang tetap, mengenai 

pengalaman yang berhubungan dengan aku dan membedakan aku dari yang lainnya. 

Selain itu, konsep diri merupkan pandangan kita mengenai siapa diri kita, apa dan 

bagaimana kita. Mulai dari identitas diri, tujuan hidup, serta peran diri kita yang 

diperoleh melalui interkasi dari diri sendiri maupun dengan orang lain dan 

lingkungan sekitar. 

2. Jenis-Jenis Konsep Diri 

Konsep diri terbagi atas dua jenis, konsep diri positif dan konsep diri negatif. 

konsep diri positif menunjukkan adanya penerimaan diri dengan mengenal dirinya 

dengan baik. Konsep diri yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang 

memiliki konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang 

sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri sehingga evaluasi terhadap dirinya 

sendiri menjadi positif dan dapat menerima dirinya apa adanya.
6
 Orang dengan 

konsep diri positif ditandai dengan enam hal, yaitu: 

a. Yakin dengan kemampuannya dalam mengatasi masalah.  

                                                             
6
Hurlock, B., Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, 

(Jakarta: Erlangga, 1980), h: 238.  
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b. Merasa setara dengan orang lain. 

c. Menerima pujian tanpa rasa malu. 

d. Menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan dan 

perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. 

e. Mampu memperbaiki dirinya sendiri karena ia sanggup. Mengungkapkan aspek 

kepribadian yang tidak ia senangi dan berusaha mengubahnya.
7
 

Adanya konsep diri yang baik maka individu akan mengenal dirinya dengan 

baik. Jika individu mengenal dirinya dengan baik maka ia akan mengena Tuhannya 

pula. Bersikap baik terhadap lingkungan sekitar dan memiliki akhlak baik kepada 

sesama manusia. 

Selain itu, konsep diri yang negatif lebih kepada bersifat rendah diri, 

membenci dan tidak adanya perasaan yang menghargai pribadi dan penerimaan diri. 

Calhoun dan Acocella membagi konsep diri negatif menjadi tiga tipe, yaitu: 

1. Pandangan individu tentang dirinya sendiri benar-benar tidak teratur, tidak 

memiliki perasaan, kestabilan dan keutuhan diri.  

2. Individu tersebut benar-benar tidak tahu siapa dirinya, kekuatan dan 

kelemahannya atau yang dihargai dalam kehidupannya.  

3. Pandangan tentang dirinya sendiri terlalu stabil dan teratur. Hal ini bisa terjadi 

karena individu di didik dengan cara yang sangat keras, sehingga menciptakan 

                                                             
7
Hutagalung,  Perkembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Diri Positif, (Jakarta: PT 

Indeks, 2007), h: 25. 
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citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat 

hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat.
8
 

Konsep diri dapat di pahami sebagai kemampuan seseorang untuk menilai 

dirinya sendiri. Menurut Rini bahwa tanpa disadari masalah-masalah rumit yang 

dialami manusia, seringkali dan bahkan hampir semua, sebenarnya berasal dari dalam 

diri indvidu tersebut. Manusia mampu berpikir dan menilai yang macam-macam 

terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan menyakini persepsinya yang belum 

tentu obyektif. Oleh sebab itu muncul problem seperti inferioritas, kurang percaya 

dan mengkritik diri sendiri.
9
 

Ketika akal dan kalbu sudah mampu berfungsi secara penuh, maka manusia 

mampu mengubah berbagai pengaruh buruk ke hal baik yang menjadi pilihan 

kepribadiannya, bahkan manusia mampu mempengaruhi lingkungannya. Sebagai 

makhluk sosial, manusia merupakan bagian dari masyarakat yang selalu 

membutuhkan keterlibatan menjalin hubungan dengan sesamanya. Sebagaimana 

Allah swt. menjelaskan di dalam QS. Al-A‟raf/7: 12 

ى ًَ  َم  ٍ ش  َأ و بَخ  َق بل  ت ك  ش  إ ر َأ م  ذَ  ج  َت س  َأ لَّ  ى ع ك  بَم  َم  ٍهَ ق بل  َط  ه  م   َ ه ق تً  خ   َ َ َو بس  ه  َم  ه ق ت ىً  خ   

Terjemahnya:  

iblis berkata: “Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari 

api, sedangkan Dia Engkau ciptakan dari tanah”.
10

  

                                                             
8
Rita L, Athinson, dkk,  Pengantar Psikologi, Terj. Nurjannah, dkk, (Jakarta: Erlangga, 1983), h: 

47.  

9
Rahmat J, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakrya, 2007), h: 105 

10
Kementrian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemehannya (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan 

Masyarakat Islam Direktorat Jendral Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012), h:  152. 
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Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mendorong manusia agar 

menggunakan potensi yang di milikinya secara seimbang. Hal ini karena akal yang 

berlebihan mendorong manusia kearah materilnya saja, tetapi kosong dari nilai-nilai 

rohaninya. Jadi manusia diberi sesuatu yang firah tentang hal-hal yang positif dan 

negatif, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan dia 

tempuh. Karena manusia punya potensi untuk menjadi jahat dan juga potensi menjadi 

baik. 

Dapat disimpulkan bahwa konsep diri terbentuk karena adanya interaksi 

individu dengan orang-orang disekitarnya. Apa yang dipersepsikan mengenai 

individu, tidak terlepas dari struktur, peran, dan status sosia yang disandang 

seseorang individu. Struktur, peran, dan status sosial merupakan gejala yang 

dihasilkan dari adanya interaksi individu satu dengan individu lain, antar individu dan 

kelompok, atau kelompok dan kelompok.
11

 

3. Komponen Konsep Diri 

Ditinjau dari jurnal soul, yang mengatakan bahwa komponen konsep diri tidak 

jauh berbeda yang di paparkan oleh Rakhmat. yaitu : 

1. Diri Ideal (Self Ideal) Menentukan sebagian besar arah hidup seseorang. Diri 

ideal menentukan arah perkembangan diri dan pertumbuhan karakter serta 

kepribadian.  

                                                             
11

Sobur, Alex,  Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah, ( Bandung: Pustaka Setia, 2003), h: 503-

506. 
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2. Citra Diri (Self Image) Adalah cara individu melihat diri sendiri dan berpikir 

mengenai diri individu sekarang/saat ini. Citra diri sering disebut sebagai cermin 

diri. 

3. Harga Diri (Self Esteem) Adalah komponen yang bersifat emosional dan 

merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan 

kepribadian seseorang.
12

 

4. Aspek- Aspek Konsep Diri  

Aspek-aspek dalam konsep diri menurut Agoes Dariyo secara keseluruhan 

konsep diri bersifat multi aspek, meliputi : 

1. Aspek Fisiologis, aspek fisiologis dalam berkaitan dengan unsur-unsur fisik, 

warna kulit, bentuk, berat badan, raut muka, (tampan, cantik, sedang atau jelek), 

memiliki kondisi badan yang sehat, normal/cacat dan sebagainya. 

2. Aspek Psikologis, aspek-aspek psikologis (psychological aspect) meliputi tiga 

hal yaitu : (a) kognisi, seperti kecerdasan, minat dan bakat, kreatifitas, 

kemampuan konsentrasi) (b) afeksi, seperi ketahanan, ketekunan, dan keuletan 

bekerja, motivasi berprestasi, toleransi stress, (c) konasi seperti kecepatan dan 

ketelitian kerja, coping stres, resiliensi. 

3. Aspek Psiko-sosiologis, yang dimaksud dengan aspek psiko-sosiologis ialah 

pemahaman individu yang memiliki hubungan dengan lingkungan sosialnya. 

                                                             
12

Ika Fauziah Nur Dan Agustina Ekasari, “Hubunga Antara Konsep Diri Dengan Kecerdasan 

Emosional Pada Remaja”, Jurnal Soul (Volume: 2, 2008), h: 19.  



20 

 

 
 

4. Aspek Psikospiritual, aspek psiko-spiritual ialah kemampuan dan pengalaman 

individu yang berhubungan dengan nilai-nilai dan ajaran agama. 

5. Aspek Psikoetika dan Moral, aspek psikoetika dan moral yaitu suatu 

kemampuaan memahami dan melakukan perbuatan berdasarkan nilai-nilai etika 

dan moralitas.
13

 

5. Faktor yang Mempegaruhi Konsep Diri 

Rakhmat  menyebutkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri 

yaitu : orang lain dan kelompok rujukan (reference group). Sedangkan Gunarsa 

dalam bukunya menyebutkan bahwa selain faktor lingkungan, faktor spesifik lain 

yang mempengaruhi konsep diri adalah :  

1. Jenis kelamin  

Keluarga, lingkungan sekolah ataupun dalam lingkungan masyarakat yang 

lebih luas akan berkembang bermacam-macam tuntutan peran yang berbeda-beda 

berdasarkan jenis kelamin. Tuntutan ini berdasar atas tiga macam kekuatan yang 

berbeda seperti yaitu biologis, lingkungan keluarga dan kebudayaan. Dorongan 

biologis menyebabkan seseorang secara bawaan bertingkah laku, berpikir, 

berperasaan yang berbeda antara jenis kelamin yang berbeda. 

 

 

                                                             
13

Wisnu Kurniawan Dan Muh Chotim, “Pentingnya Konsep Diri Positif Dan Pengalaman 

Mengikuti Bimbingan Kelompok Untuk Menumbuhkan Motivasi Berprestasi”, Jurnal Bimbingan Dan 

Konseling, h: 54. 
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2. Harapan-harapan  

Stereotipi sosial mempunyai peranan yang penting dalam menentukan 

harapan-harapan apa yang dipunya oleh seorang remaja terhadap dirinya, itu 

merupakan pencerminan dari harapan-harapan orang lain terhadap dirinya.  

3. Suku bangsa  

Di dalam suatu masyarakat terdapat suatu kelompok suku bangsa tertentu 

yang dapat dikatakan tergolong sebagai kaum minoritas. Remaja dari kelompok 

minoritas umumnya mengembangkan suatu konsep diri yang kurang positif 

dibandingkan dengan kelompok mayoritas lainnya.  

4. Nama dan pakaian  

Nama dan pakaian mempunyai pengaruh yang cukup penting perkembangan 

konsep diri seorang remaja. Nama atau panggilan tertentu yang membesar-besarkan 

kelemahan dalam diri seseorang dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

perkembangan konsep diri remaja. Serta melalui caranya berpakaian, kita dapat 

menilai atau mempunyai gambaran mengenai sisi dari seorang remaja tersebut 

melihat dirinya sendiri.
14

  

Menurut Pudjijogyanti, mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan konsep diri sebagai berikut : 

1. Peranan citra fisik, tanggapan mengenai keadaan fisik seseorang biasanya 

didasari oleh adanya keadaan fisik yang dianggap ideal oleh orang tersebut 

                                                             

14
Singgih Gunarsana , Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga, (Jakarta: Gunung Mulia, 

2001), h: 242-246. 
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atau pandangan masyarakat umumnya. Seseorang akan berusaha untuk 

mencapai standar di mana ia dapat dikatakan mempunyai keadaan fisik ideal 

agar mendapat tanggapan positif dari orang lain. Kegagalan atau keberhasilan 

mencapai standar keadaan fisik ideal sangat mempengaruhi pembentukan ciri 

fisik seseorang. 

2. Peranan jenis kelamin, salah satunya ditentukan oleh perbedaan biologis 

antara laki-laki dan perempuan. Masih banyak masyaraka yang menganggap 

peranan perempuan hanya sebatas urusan keluarga. Hal ini menyebabkan 

perempuan masih menemui kendala dalam mengembangkan diri sesuai 

dengan potensi yang dimiliki. Sementara disisi lain, laki-laki mempunyai 

kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 

3. Peranan perilaku orang tua, lingkungan pertama dan utama yang 

mempengaruhi perilaku seseorang adalah lingkungan keluarga. Dengan kata 

lain, keluarga merupakan tempat pertama dalam pembentukan konsep diri 

seseorang. Salah satu hal yang terkait dengan peranan orang tua dalam 

pembentukan konsep diri anak adalah orang tua dalam memenuhi kebutuhan 

fisik dan psikologi anak. 

4. Peran faktor sosial, interksi seseorang dengan orang lain dan lingkungan 

sekitarnya merupakan salah satu hal yang membentuk konsep diri orang 
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tersebut. Struktur, peran, dan status sosial seseorang menjadi landasan bagi 

orang lain dalam memandang orang lain.
15

 

Berdasarkan beberapa fakor yang mempengaruhi konsep diri di atas, dapat 

dijelaskan bahwa yang sangat berperan dalam mempengaruhi individu adalah di 

mana ia dibesarkan, di didik dan rawat. Lingkungan juga sangat berperan dalam 

proses mempegaruhi konsep diri seseorang, karena kontak antara lingkungan dan 

proses tumbuh kembang seseorang tidak jauh dari apa yang ada di sekitarnya. 

B. Tinjaun Tentang Anak Jalanan 

1. Pengertian Anak Jalanan 

Istilah „anak jalanan‟ pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya 

di Brazilia, dengan nama Meninos de Ruas untuk menyebut kelompok anak-anak 

yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga.
16

 Bakhrul 

mengemukakan definisi dari anak jalanan adalah sebagai berikut: “Anak jalanan 

merupakan anak-anak yang berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri 

dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan 

yang berpindah-pindah di jalan raya.
17

 

Latar belakang yang mendasari anak turun ke jalan sangat beragam, terdapat 

anak yang turun ke jalan untuk mengamen atau meminta-minta, yang kemudian 
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Yulius Beny Prawoto, “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kecemasan Sosial Pada Remaja 

Kelas XI Sma Kristen  2 Surakarta”, Skiripsi , (Univeritas Sebelas Maret, Fakultas Kedokteran, 2010), 

h:23-26. 

16
B.S.Bambang, Meninos De Ruas dan Kemiskinan, Child Labour Corner Newsletter, h: 9.   

17
Fikriryandi Putra, Desy Hasanah St.A., Dan Eva Nuriyah H, “Pemberdayaan Anak Jalanan Di 

Rumah Singgah”, Share Social Work Jurnal (Volume:5, Nomor: 1), h:54.  



24 

 

 
 

aktivitas akademik mereka terganggu karena harus membagi waktu untuk mencari 

penghasilan. Tetapi ada juga anak yang beraktivitas di jalanan karena telah menjadi 

kegiatan yang biasa dilakukan bersama subkultur atau peer-group.
18

 

Penyebab meningkatnya anak jalanan dipicu oleh krisis ekonomi yang terjadi 

pada tahun 1998. Pada era tersebut selain masyarakat mengalami perubahan secara 

ekonomi, juga menjadi masa transisi pemerintahan yang menyebabkan begitu banyak 

permasalahan sosial muncul. Secara langsung dampak krisis ekonomi memang erat 

dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di 

Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial 

anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan 

melakukan aktivitas di jalanan. 

Menurut Utomo, permasalahan yang dihadapi anak jalanan meliputi 

permasalahan anak jalanan, yang putus sekolah, sasaran tindakan kekerasan oleh 

yang lebih dewasa atau berkuasa, penyalahgunaan obat dan zat adiktif, penurunan 

kesehatan anak jalanan pergeseran tempat tinggal di pemukiman kumuh, risiko kerja 

yang tidak sehat, konflik pada hubungan keluarga, dan kebutuhan kesehatan yang 

berkaitan dengan makanan.
19

 

UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu Street Child Are 

Those who have abandoned their homes, school and immediare ommunities efore 
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Laksamana Adi Putra, “Praktik Sosial Anak Jalanan Bergabung Di Komunitas Save Street 

Child Sidoarjo”,  Jurnal Sosiologi,  (Pustaka Univeritas Airlangga), h: 4.  

19
Laksamana Adi Putra, “Praktik Sosial Anak Jalanan Bergabung di Komunitas Save Street 

Child Sidoarjo”, Jurnal Sosiologi, h: 3. 
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they are sixteen years of age, and have drifeted into a nomadic street life. 

Berdasarkan hal tersebut, maka anak jalanan adalah anak-anak berumur di bawah 16 

Tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat 

terdekatnya, larut dalam kehidupan berpindah-pindah di jalan raya.
20

 

Menurut Sudiarja, menyatakan bahwa sulit menghapus anggapan umum bagi 

anak jalanan, yang sudah terlanjur tertanam dalam masyarakat di mana mereka itu 

maling kecil, anak nakal, pengacau ketertiban, jorok dan mengotori kota.  

Pengertian ini penting di garis bawahi kata “anak” pada istilah” anak jalanan” 

sebagai dasar pemahaman tentang permasalahan mereka. Dengan menempatkan anak 

jalanan pada konteks anak, maka permasalahan anak jalanan dapat dicermati dari 

sejumlah hak yang semestinya diperoleh anak pada umumnya. Sebagaimana 

tercantum dalam undang-undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada 

bab 2 pasal 2 disebutkan hak-hak anak sebagai berikut :  

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih 

sayang baik di keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar.  

b. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan 

sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi 

warga Negara yang baik dan berguna. 
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Onny Fransinata Anggara, “Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi 

Psychological Well Being Pada Anjal Di Jaringan XYZ”, Tesis, (Surabaya, Universitas 

Airlangga,2016), h: 17. 
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c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan 

maupun sesudah dilahirkan. 

d. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan 

dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.  

Selanjutnya, di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa: “Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat 

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
21

 

2. Karakteristik Anak Jalanan 

Adapun karakteristik anak jalanan menurut Yayasan Kesejahteraan Anak 

Indonesia, yang mana hal inilah yang membuat anak jalanan memiliki ciri dan 

karakteristi khusus, yang membedakan anak jalanan dengan masyarakat pada 

umumnya. adalah: 1). Anak-anak yang berusia 6-21 tahun, terutama usia 6-15 tahun, 

2). Meninggalkan keluarganya, 3). Memiliki kegiatan keseharian tertentu yang rutin, 

4). Meninggalkan sekolahnya, 5). Tinggal di kota.
22

  

Menurut Sri S, Hariadi dan Suyanto Anak jalanan yang bekerja dan mencari 

uang di jalanan terbagi dalam tiga tipologi atau kelompok, yaitu: 
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Ronawati Anasiru, “Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di 

Kota Makassar”, Jurnal Sosiokosepsia, (Volume: 16, Nomor: 2, 2011), h: 178.  
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“Manifestasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial 
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a. Children on the street 

Anak yang bekerja di jalan merupakan mereka yang menghabiskan sebagian 

besar waktunya di jalanan atau di tempat umum lainnya untuk bekerja dan 

penghasilannya digunakan untuk membantu keluarganya, anak-anak tersebut 

mempunyai kegiatan ekonomi ( sebagai pekerja anak) di jalan dan masih mempunyai 

hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. 

b. Children of The Steet 

Anak-anak yang hidup di jalan merupakan mereka yang menghabiskan 

sebagian besar waktunya di jalan atau di tempat umum lainnya, tetapi hanya sedikit 

yang digunakan untuk bekerja. Mereka jarang berhubungan dengan keluarganya. 

Beberapa di antara mereka hidup di sembarang tempat dan tidak memiliki rumah 

tinggal. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab lari atau 

pergi dari rumah. Anak-anak seperti ini rawan terhadap perilaku menyimpang, baik 

emosional, fisik maupun seksual. 

c. Children in the street 

Merupakan anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan atau 

tinggal juga di jalanan.
23

 

3. Psikologis Anak Jalanan  

Menurut Sadli, anak jalanan memiliki ciri khas baik secara psikologisnya 

maupun kreativitasnya, sebagai berikut: 
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Rivanlee Anandar, Badhi Wibawa Dan Hery Wibowo,  “Dukungan Sosial Trhadap Anak 
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a. Mudah tersinggung perasaanya. 

b. Mudah putus asa dan cepat murung. 

c. Nekat tanpa dapat dipengaruhi secara mudah oleh orang lain yang ingin 

membantunya. 

d. Tidak berbeda dengan anak-anak yang selalu menginginkan kasih sayang. 

e. Tidak mau bertatap muka dalam arti bila mereka diajak bicara, mereka tidak mau 

melihat orang lain secara terbuka 

f. Sesuai dengan taraf perkembangannya yang masih kanak-kanak mereka 

sangatlah labil. 

g. Mereka memiliki suatu keterampilan, namun keterampilan ini tidak selalu sesuai 

bila diukur dengan ukuran normative masyarakat umumnya.
24

 

Keberadaan anak jalanan mungkin tidak dapat di hilangkan akan tetapi dapat 

dikurangi dengan cara pemenuhan hak-hak, kebutuhan logis dan sosialnya. 

Keterlibatan anak jalan dalam hal mencari ekonomi akan berdampak kurang baik 

terhadap masa depan anak, bagi anak hal ini sangat menguntungkan baginya karena ia 

merasa bebas berada di luar, akan tetapi hal ini cenderung membutakan masa depan 

bagi mereka, mengingat anak adalah aset masa depan bangsa. 
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C. Konsep Tentang Peran Komunitas Dalam Peduli Anak Jalanan 

1. Defenisi Peran 

Menurut Kamus Praktis Bahasa Indonesia, peran adalah pelaku sebagai tokoh 

dalam sandiwara dan sebagainya.
25

 Selain itu, Peran merupakan suatu kegiatan yang 

dilakukan setiap hari yang di perankan oleh berbagai macam kategori yang dibuat 

oleh sosial. Setiap individu merupakan bagian dari anggota masyarakat, dalam 

masyarakat mereka memiliki status atas kedudukannya masing-masing.
26

 

Peran juga merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila 

seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya 

maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.
27

 

Fungsi peran utama dalam suatu perubahan untuk pengembangan dan 

pemberdayaan masyarakat, yaitu sebagai:  

a. Katalisator, mampu menggerakkan masyarakat untuk mau melakukan perubahan.  

b. Pemberi pemecahan masalah.  

c. Pembantu proses perubahan dan memberi petunjuk tentang;  

1. Mengenali dan merumuskan tujuan.  

2. Mendignosis permasalahan dan menentukan tujuan.  

3. Mendapatkan sumber-sumber yang relevan. 
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4. Memilih dan menciptakan pemecahan masalah.  

5. Menyesuaikan dan merencanakan pentahapan pemecahan masalah.  

d. Sebagai penghubung dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah yang dihadapi.
28

 

Berdasarkan pembahasan tentang peran di atas pada intinya dapat dijabarkan 

dalam dua peran, yaitu: 1). manifes, yaitu peran seorang pengembang masyarakat 

yang secara sadar dipersiapkan sebelumnya, di antaranya adalah peran sebagai 

fasilitator (pembangkit motivasi dan rangsangan dengan pengenalan isu), penganalisis 

(melakukan identifikasi dan alternatif-alternatif yang dikemukakan masyarakat dan 

juga dapat sebagai pemberi masukan-masukan), dan 2). laten, yaitu peran yang timbul 

dari “arus bawah” yang dapat memberi petunjuk dalam mengambil tindakan, di 

antaranya sebagai mobilisitator (pembangkit kesadaran), dikotomer (sebagai 

pembangun sejarah, dan penghubung mediator).
29

 

Beberapa pembahasan di atas mengenai defenisi peran, dapat disimpulkan 

bahwa peran merupakan seseorang yang melakukan peran dalam sebuah kondisi yang 

mana baik dalam melakukan perubahan ataupun hal lainnya, peran sangat penting 

dalam suatu pemberdayaan masyarakat khususnya peran dalam memperbaiki suatu 

permasalahan di tengah masyarakat. 
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2. Definisi Komunitas. 

Istilah kata komunitas berasal dari bahasa latin communitas yang berasal dari 

kata dasar communis yang artinya masyarakat, publik atau banyak orang. Wikipedia 

Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian komunitas sebagai sebuah kelompok sosial 

dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan 

dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya 

dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan 

sejumlah kondisi lain yang serupa.
30

 

Namun ada juga yang menyatakan bahwa arti komunitas ini ialah suatu 

kelompok di dalam masyarakat, yang mana para anggotanya itu mempunyai 

kesamaan kriteria sosial ialah sebagai ciri khas. Contohnya seperti kesamaan agama, 

kesamaan tempat tinggal, dan lain-lain.
31

  

Pada dasarnya individu secara sendiri akan sulit untuk mewujudkan tujuannya 

dibandingkan dengan apabila secara berkelompok, Komunitas dapat didefinisikan 

juga sebagai kelompok khusus dari orang-orang yang tinggal dalam wilayah tertentu, 

memiliki kebudayaan dan gaya hidup yang sama, sadar sebagai satu kesatuan, dan 

dapat bertindak secara kolektif dalam usaha mereka dalam mencapai tujuan.
32
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Istilah komunitas menurut Mayo yang di kutip oleh Isbandi Rukmianto Adi, 

mempunyai tiga tingkatan yaitu: 

a. Grass root (pelaku perubahan melakukan intervensi terhadap kelompok 

masyarakat yang berada di daerah tersebut, misalnya dalam suatu keluarahan 

ataupun rukun tetangga). 

b. Local Agency dan inter-agency work (pelaku perubahan melakukan intervensi 

terhadap organisasi paling tingkat lokal, provinsi ataupun di tingkat lebih luas, 

bersama jajaran pemerintah yang terkait serta organsisasi non-pemerintah yang 

berniat terhadap hal tersebut). 

c. Regional dan national community planning work (misalnya, pelaku perubahan 

melakukan intervensi pada isu yang terkait dengan pengembangan ekonomi 

maupun isu mengenai perencanaan lingkungan yang mempunyai cakupan lebih 

luas dari bahasa di tingkat lokal).
33

 

Menurut Montagu dan Matson, terdapat sembilan konsep komunitas yang 

baik, yaitu:  

a) Setiap anggota komunitas berinteraksi berdasar hubungan pribadi dan 

hubungan kelompok; 

b) Komunitas memiliki kewenangan dan kemampuan mengelola 

kepentingannya secara bertanggung jawab;  

c) Memiliki vialibitas, yaitu kemampuan memecahkan masalah sendiri;  
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d) Pemerataan distribusi kekuasaan; 

e) Setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi demi 

kepentingan bersama;  

f) Komunitas memberi makna pada anggota;  

g) Adanya heterogenitas dan beda pendapat;  

h) Pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat kepada yang 

berkepentingan; 

i) Adanya konflik dan managing conflict.
34

 

Berbeda dengan organisasi yang memang berkembang diberbagai bidang 

seperti orang membentuk organisasi sesuai dengan minatnya, bagi mereka yang 

berminat dalam dakwah tergabung dalam organiasi dakwah demikian halnya orang 

yang peduli pada kesejahteraan sosial membentuk organisasi kesejahteraan sosial, 

yang mana tujuan mereka tidak lain hanya menjadi penyambung tangan dalam 

membantu peningkatang kualitas masyarakat. Sebagimana Allah swt. berfirman 

dalam Q.S. Ali-Imran/3: 104 yang berbunyi: 

َ ن ئ ك  أَ   َ َ ى ك ش  َان م  َع ه  ن   ُ  ٍ ٌ ى   َ َ َف  ع ش  َب بن م  َن  ش  م 
ٌ أ   َ َ ٍ ش  َإ ن ىَان خ  ٌ ذ ع ُن  تَ  َأ م  ى ك م  َم  ن ت ك ه   َ

ُنَ  ف ه ح  ٌ م َان م   

Terjemahnya:  

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.
35
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  Di dalam surah di atas dijelaskan bahwa setiap individu atau sekelompok 

umat dapat membawa seseorang kearah yang lebih baik, memberikan semangat dan 

dorongan, atau bisa dikatakan menyerukan dengan mencurahkan segala kemampuan 

berkomunikasi serta berpropaganda dengan menggunakan berbagai media serta 

menggunakan metode agar dapat dimengerti, dalam hal ini membawa seseorang dari 

sesuatu yang tidak baik untuk hijrah ke sesuatu yang lebih baik dengan tuntunan As-

Sunnah dan Al-Quran. 

Beberapa penjelasan di atas mengenai defenisi dari komunitas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komunitas merupakan sekelompok manusia yang saling 

berhubungan, saling ketergantungan yang mempunyai tujuan untuk kesejahteraan 

sosial baik individu maupun kelompok di suatu wilayah tertentu. 

Ditinjau dari buku Dinamika Kelompok karya Santosa, adapun ciri-ciri 

komunitas menurut Muzafer Sherif sebagai berikut: 

1. Adanya dorongan/motif yang sama pada setiap individu sehingga terjadi 

interaksi sosial sesamanya dan tertuju dalam tujuan bersama.  

2. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda di antara individu satu dengan yang 

lain akibat terjadinya interaksi sosial. 

3. Adanya pembentukan dan penegasan struktur kelompok yang jelas, terdiri dari 

peranan dan kedudukan yang berkembang dengan sendirinya dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 
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Kementrian Agama RI,  Al-Quran dan Terjemahannya, h: 63. 
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4. Adanya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota 

kelompok yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota kelompok dalam 

merealisasi tujuan kelompok.
36

 

Terdapat ada empat jenis komunitas, yaitu :  

a. kelompok masyarakat (societal group) merupakan kelompok yang hanya 

memenuhi satu persyaratan yaitu kesadaran atas kebersamaan antar 

mereka. 

b. kelompok sosial (sosial group) merupakan kelompok yang anggotanya 

mempunyai kesadaran sejenis dan berhubungan satu dengan yang lainnya 

tetapi tidak terkait dalam ikatan organisasi. 

c. kelompok asosiasi (associational group) di sini para anggota memiliki 

kesadaran jenis, pada kelompok ini di jumpai persamaan kepentingan 

peribadi (like interest) maupun kepentingan bersama (common interest) 

serta hubungan sosial yaitu adanya kontak dan komunikasi dan adanya 

ikatan organisasi formal. 

d. kelompok statistic (statistical group) merupakan kelompok yang tidak 

memiliki tiga kriteria tersebut di atas kelompok yang tidak memiliki 
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Bambang Syamsul Arifin, Dinamika Kelompok, (Cet.1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), h: 
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organisasi, tidak ada hubungan sosial antar anggota dan tidak ada 

kesadaran jenis.
37

 

Menurut Crow dan Allan, komunitas dapat terbagi menjadi 2 komponen yaitu 

: a). Berdasarkan lokasi atau wilayah atau tempat sebuah komunitas dapat dilihat 

sebagai tempat di mana sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara 

geografis. b). Berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu 

komunitas karna mempunyai keterkaitan dan minat yang sama, misalnya agama, 

pekerjaan, suku, ras, maupun berdasarkan kelainan seksual.
38

 

Adanya komunitas di tengah masyarakat sangat membantu masyarakat dalam 

memperbaiki tatanan lingkungannya. terlepas dari peran komunitas yang merupakan 

kepentingan bersama dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang 

biasanya, didasarkan atas kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. 

Olehnya itu, komunitas memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam 

menanggapi dan menyikapi keterbatasan yang di hadapinya serta mengembangkan 

kemampuan kelompoknya. Tidak lain hanya untuk membantu atau memperbaiki 

tatanan di tengah masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif, yaitu mengkaji objek yang mengungkapkan fenomena-fenomena 

yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang diperoleh. Pendekatan 

kualitatif adalah suatau penelitian yang ditunjukan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisi fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, 

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara 

yang mendalam, serta hasil analisis dokumen.
1
 

Menurut Prastowo penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif, 

bukan analisis deduktif. Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis melalui perhitungan 

angka-angka. 
2
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Machmud Muslimin, Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian 

Ilmiah. (Malang: Penerbit Selaras, 2016), h: 46. 

2
Nining Mirsanti, “Strategi Orang Tua Dalam Mengatasi Pergaulan Bbebas Remaja Di Desa 

Parali Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 

2018), h: 33. 



38 
 

 

Adapun tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sulistyo-Basuki ialah  untuk 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia 

yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, dan pendapat.
3
 

Selain itu, Metode penelitian deskriptif juga bertujuan untuk memberikan gambaran 

tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu 

gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.
4
 

Pengumpulan data dipandu oleh fakta-fakta dan di selaraskan dengan teori-

teori yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Kemudian data dihimpun 

dengan pengamatan yang seksama, meliputi deskripsi yang mendetail disertai 

catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam (interview), serta hasil analisis 

dokumen dan catatan-catatan. 

Berdasarkan penjelasan di atas penggunaan data kualitatif dapat menghasilkan 

data deskriptif tentang peran komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) dalam 

pembentukan konsep diri pada anak jalanan di Kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang harus 

dipertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu tempat, pelaku dan 

kegiatan.
5
 Olehnya itu, penelitian ini akan dilakukan di salah satu Komunitas yang 

bernama Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ). Salah satu daerah binaannya yang 
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berlokasi di Jln. Adiyaksa, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, dengan fokus 

objek yang diteliti adalah peran komunitas peduli anak jalan dalam membentuk 

konsep diri anak jalanan di Kota Makassar. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah  : 

1. Pendekatan Bimbingan Penyuluhan Islam 

Pendekatan bimbingan adalah suatu pendekatan yang mempelajari pemberian 

bantuan terhadap individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan 

dalam hidupnya agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.
6
 

Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang yang 

melihat fenomena yang terjadi sehingga membentuk penerapan pembinaan. 

pendekatan ilmu ini digunakan karna objek yang diteliti membutuhkan bantuan jasa 

ilmu yaitu untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga diberikan bantuan 

atau bimbingan. 

2. Pendekatan Psikologi 

Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan psikologi, yaitu 

berusaha memahami atau memepelajari motif-motif, respons, reaksi-reaksi dari sisi 

psikologi manusia.
7
 Peneliti menggunakan pendekatan psikologi untuk mengetahui 

presepsi, pendapat, atau tanggapan mengenai peran komunitas anak dalam 
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membentuk konsep diri pada anak jalanan di Kota Makassar. 

C. Sumber Data 

Lexi J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan. Penelitian 

yang dilakukan ini menggunakan dua jenis sumber data yang dibutuhkan yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder.
8
  

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah ketua Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Kota Makassar yaitu Yudha Prawira Hasta selaku Ketua Umum KPAJ Makassar 

(informan kunci) dan tiga orang pembina anak jalanan di area binaan Jl. Adyaksa, 

serta tiga orang anak jalanan yang akan memberikan informasi tambahan terkait 

dengan peran komunitas peduli anak jalanan (KPAJ) dalam pembentukan konsep diri 

anak jalanan di kota Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder merupakan jenis data yang mendukung data primer dan dapat 

diperoleh di luar objek penelitian.
9
 Sumber data sekunder dapat dibagi dua yaitu; 

pertama; kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau 

buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan 

judul penelitian ini. Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau 
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penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan 

penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dalam 

bentuk buku atau majalah ilmiah.
10

 

D. Instrumen Penelitian 

Salah satu faktor pendukung yang menunjang keberhasialan dalam sebuah 

penelitian kualitatif adalah instrumen atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan 

data agar kegiatan tersebut menjadi lebih tersistematis dan mudah mencari data yang 

akurat, Olehnya itu, instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini 

meliputi; penulis sendiri, pedoman wawancara (daftar pertanyaan), kamera, alat 

perekam, pulpen dan buku catatan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah sesuatu yang sangat penting dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan dan 

menyimpulkan  data. Menurut J. Supranto data yang baik dalam suatu penelitian 

adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (reliable), tepat waktu, mencakup 

ruang yang luas dan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk menarik 

kesimpulan. 
11
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Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

         Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala/fenomena/objek yang akan diteliti.
12

 Observasi yang akan dilakukan 

yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena dan 

gejala yang ada di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, 

mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara 

langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban informan dicatat 

atau direkam dengan alat perekam.
13

 

Lincoln dan Guba mengatakan bahwa mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. 

Wawancara secara garis besarnya dibagi dua yaitu: wawancara tidak terstruktur dan 

wawancara terstruktur. Pendekatan wawancara kualitatif yang akan digunakan adalah 

wawancara konversasional yang informal. Wawancara konversasional yang informal 

adalah proses wawancara yang didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan spontan 

dalam interaksi alamiah.   

                                                             
12
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Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68.   
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Wawancara tidak terstruktur biasa juga disebut wawancara mendalam, 

wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open-ended 

interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga 

disebut wawancara baku (standardized interview), yang susunan pertanyaannya sudah 

ditetapkan sebelumnya dengan pilihan-pilihan jawaban yang sudah disediakan.
14

 

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah 

wawancara terstruktur. Peneliti melakukan wawancara dengan anggota komunitas 

dan anak jalanan, dengan menanyakan tentang bagai peran komunitas dalam 

membentuk konsep diri anak jalanan dan hambatan yang di alami dalam proses 

pembentukan konsep diri anak jalanan. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, di mana menunjukkan 

suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu 

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

dengan penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (Life History), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan, dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 
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gambar hidup, seketsa.
15

 Penulis akan mengimpulkan data dengan teknik 

dokumentasi yakni penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa 

foto dan menguraikan dengan arah penelitan. 

F. Tehnik Pengelolaan dan Analisis Data 

Analisis data merupaka pengumpulan data berawal dengan menelaah seluruh 

data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu informan dari hasil teknik 

pengumpulan data baik wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis 

data dimulai dengan mangamati data yang telah tersedia dari sumber berupa 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan adalah untuk menggambarkan fakta 

hasil penelitian sehingga menjadi data yang mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

yang merupakan upaya yang berlanjut dan berulang-ulang, data yang diperoleh di 

lapangan diolah dengan maksud dapat memberikan informasi yang berguna untuk 

dianalisis.
16

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah penulis dapat melakukan 

pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan transformasi 

data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan. 
17

 Reduksi ini 

dilakukan agar memberikan kemudahan penulis dalam menyimpulkan hasil 

                                                             
15

Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 7. 

16
Hasanah Uswatun, Strategi Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di 

Rumah Pelangi Kardus Kota Makassar, Skripsi, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h: 44.  

17
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif (Jakarta: IKAPI, 2009), h. 247. 
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penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah 

dikumpulkan  dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.  

2. Penyajian Data (Data Display)  

Data yang sudah direduksi dan diklasifikasikan berdasarkan kelompok 

masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan atau 

verifikasi Dalam penyajian data ini penulis menyajikan hasil penelitian, bagaimana 

temuan-temuan baru dihubungkan dengan peneliti terdahulu.
18

  Dari penyajian data 

tersebut, maka diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantif dan mana data 

pendukung.  

3. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)  

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti 

halnya yang dilakukan dalam proses reduksi data, setalah data terkumpul cukup 

memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan. Penarikan. Kesimpulan adalah setiap 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah 

apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

selanjutnya.
19

 Kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan berlangsung juga 

merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan yang ada.  

 

                                                             
18

Nining Mirsanti, “Strategi Orang Tua Dalam Mengatasi Pergaulan Bbebas Remaja Di Desa 

Parali Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah”, Skripsi, h: 42. 

19
Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, h. 253.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar 

1. Sejarah Berdirinya Komunita Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Kelompok pemuda ini bernama komunitas peduli anak jalanan atau yang 

disingkat dengan KPAJ Makassar. Komunitas Peduli Anak Jalanan berdiri pada 

tanggal 1 Maret 2012 dan eksis di Tahun 2014. Komunitas Peduli Anak Jalanan 

sekarang beranggotakan 357 orang yang aktif dan sebagian besar adalah para 

Mahasiswa dari berbagai latar perguruan tinggi yang berbeda, ASN, Dosen, dan 

Profesional Muda. Mereka diikat oleh satu pengikat yang tak mungkin terputuskan, 

yaitu kepedulian mereka pada anak – anak jalanan.  

Berangkat dari keprihatinan hak-hak pendidikan anak jalanan yang terabaikan 

karena rendahnya ekonomi keluarga, dan anak-anak yang terlantar menjadi alasan 

bagi KPAJ berdiri sampai sekarang. Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota 

Makassar memberikan kesempatan kepada anak jalanan untuk memperoleh 

pendidikan yang layak agar dapat menjadi insan yang lebih cerdas. KPAJ hadir untuk 

merangkul dan membentuk karakter serta melakukan pendidikan yang layak untuk 

anak jalanan. mereka juga mendidik para anak–anak jalanan dalam hal 

pengembangan Agama para anak – anak jalanan sebagai bekal di akhirat kelak.
1
 

                                                             

1
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar.  
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Namun sekarang kebutuhannya berubah, bukan hanya anak jalanan akan tetapi juga 

berorientasi pada kaum duafa dan kaum marjinal. Komunitas ini juga sekarang 

bergerak dalam bidang sosial pendidikan.
2
 Gols dari Komunitas Peduli Anak Jalanan 

ini adalah membuat anak jalan tidak menjadikan jalanan sebagai tempat hidupnya 

mereka, dalam artian bercita-cita memberhentikan anak jalan dan menjadikannya 

sebagai anak pada umumnya.
3
 

Komunitas Peduli Anak Jalanan didirikan oleh salah satu alumni Fakultas 

Sastra, Universitas Muslim Indonesia (UMI) bernama Ahmad Yani, SS. Jiwa yang 

kental dengan aktivitas religiusnya dan aktif berorganisasi. Ide awal untuk 

mengorganisir anak jalanan yang pada akhirnya menjadi sebuah organisasi yang 

berorientasi pada aktivitas sosial, khususnya membantu para anak jalanan. Ahmad 

Yani, SS memiliki impian yang kuat bahwa dia mampu mendirikan sebuah lembaga 

komunitas yang peduli terhadap para anak – anak jalanan Kota Makassar. Hal ini 

karena dorongan rasa mirisnya ketika melihat kehidupan para anak jalanan sebagai 

anak bangsa yang terpinggirkan oleh kejamnya kota dan peradaban zaman. Dengan 

bermodalkan tekad dan nekat serat semangat, dia berusaha sekuat tenaga dengan 

mengajak orang-orang yang tergerak hatinya untuk bersama-sama membangun 

komunitas ini, dan itu ia lakukan melalui salah satu jejaring sosial bernama fans page 

Facebook “Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar”.  

                                                             
2
Yudha Prawira Hasta, (25 Tahun), Ketua Umum Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 

Wawancara, di LaRussa Café Jl. Toddopuli No.5, Tanggal 11 Maret 2021. 

3
Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Wawacara, 

di Sekertariat Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 13 Maret 2021. 
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Kemudian, mereka yang telah bergabung dengan Komunitas Peduli Anak 

Jalanan ini mulai menyusun rancangan berbagai pondasi kegiatan sekaligus launching 

pelaksanaannya. Berbagai usaha telah mereka lalui. Bangkit redupnya semangat 

selalu menderai mereka. Setelah persiapan matang, mereka mulai melakukan 

berbagai survei daerah yang akan dibina dan dibimbing oleh KPAJ (Komunitas 

Peduli Anak Jalanan). Berdasarkan hasil survei, maka anak jalanan yang akan dibina 

adalah anak jalanan di bawah flay over 19 adik binaan, anak jalanan btp 40 adik 

binaa, area pampang dan terminal lama 30 adik binaan juga anak jalanan Masjid Al-

Markaz Kota Makassar dengan jumlah adik binaan 20. Di bawah naungan rumah 

yang cukup sederhana.
4
 Setelah melalui beberapa perkembangan, melihat mengajar di 

flay over tidak terlalu efektif, hingga akhirnya flay over di tiadakan dan bergabung di 

area kerung-kerung. Jadi sekarang area binaan itu ada beberapa perubahan sehingga 

area binaan itu berada di Telkomas, Unhas, BTP, Adyaksa, Manggala, dan kerung-

kerung.
5
 

Anggota anak jalanan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) pun terus 

bertambah, sekarang jumlah anak jalanan sudah lebih dari ratusan orang. Komunitas 

Peduli Anak Jalanan sekarang diketuai oleh Yudha Prawira Hasta. sekelompok anak 

muda yang tidak mau berdiam diri mengunci diri mereka dengan hanya mengurusi 

                                                             
4
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar. 

5
Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Wawacara, 

di Sekertariat Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 13 Maret 2021. 
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aktivitas akademik, tapi mereka punya sikap konkrit bahwa mereka peduli itulah 

komunitas peduli anak jalanan. 

2. Letak Georafis 

Sekretariat Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) terletak di jln. Sultan 

Alauddin 2. Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi 

Selatan. Sekertariat Komunitas Peduli Anak Jalanan berada di titik kordinat 5 derajat 

lintang, 10 menit, 55,6 detik dari arah selatan dan 119 derajat bujur, 26 menit, 13,9 

detik dari arah timur.
6
 

3. Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan 

Nama Organisasi  : Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Alamat    : jln. Sultan Alauddin 2. 

Website/Blog   : kpajmakassar.wordpress.com 

Email    : kpajpeuli.makassar@gmail.com 

Kontak Person   : Yudha Prawir Hasta; +62 853-4000-4022  

        Mutmainnah Jusuf; +62 856-5700-1902 

Struktur Keanggotann  :  

 

 

 

 

                                                             
6
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar. 



50 
 

 

Tabel 1. 

Struktur Kepengurusan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Tahun 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data: Buku Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan Kota Makassar. 

Total anggota kepengurusan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota 

Makassar Priode 2021-2022 adalah 25 orang yang terbagi dalam beberapa bidang, 

sekertaris, wakil bendahara, bendahara umum, wakil ketua dan ketua umum.
7
 

Rumah Binaan  

Nama Area Binaan  : Area Binaan Adyaksa 

Alamat  : Jl. Adyaksa Baru, Masale, Kec. Panakkukang, Kota 

Makassar. 

Data Anak Jalanan  :  

 

                                                             
7
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar.  
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Tabel 2. 

Daftar Hadir Anak Jalanan Area Binaan Adyaksa Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) Tahun 2021.  

Nama Anak Jalana Usia Kelas Status Sekolah 

Rahmat Ramadhan 5 Tahun A Sekolah 

Dirga Rahayu 12 Tahun C Sekolah 

Aurel Citra Ana Tasya 9 Tahun B Sekolah 

Muh. Aditya Rahman 10 Tahun B Sekolah 

Khaidir Yusuf 10 Tahun B Sekolah 

Muh. Adzan 10 Tahun B Sekolah 

Citra Lestari 8 Tahun B Sekolah 

Erwin 10 Tahun B Sekolah 

Naila 5 Tahun A Tidak Sekolah 

Muh.Fahri 12 Tahun C Sekolah 

Zam Zam 12 Tahun C Sekolah 

Adhelia Dg.Caya 9 Tahun B Sekolah 

Asyifa 7 Tahun A Sekolah 

Reyhilda Al-Mughni 9 Tahun B Sekolah 

Nuraisyah Yusuf 12 Tahun C Sekolah 

Asril Jelani 10 Tahun B Sekolah 

Geri 4 Tahun A Sekolah 

Indri Yani 10 Tahun B Sekolah 

Muh. Alif 9 Tahun B Sekolah 

Putri Nabila 10 Tahun B Sekolah 

Al Ikhlas 9 Tahun B Sekolah 

Muhammad Akbar 8 Tahun B Sekolah 

Muhammad Ridwan 11 Tahun C Sekolah 

Artika 16 Tahun C Sekolah 
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Rara 8 Tahun B Sekolah 

Afika Adriani 8 Tahun B Sekolah 

Fatir 9 Tahun B Tidak Sekolah 

Ainun. RN 10 Tahun B Tidak Sekolah 

Sumber Data: wawancara pembina Komunitas Peduli Anak Jalanan. 

Menurut pengurus KPAJ, peningkatan jumlah anak jalanan disebabkan karena 

kesadaran pada anak jalanan untuk mengenyam pendidikan serta melakukan 

pengembangan dan pemberdayaan. Anak jalanan yang tergabung di dalam rumah 

binaan Adyaksa memiliki rentang usia antara 7 tahun sampai 19 tahun. Dengan total 

jmlah anak jalanan yang aktif di Tahun 2021 adalah 26 orang.
8
 

Rekening Bank   

Nama Bank   : BNI 

Nama Rekening  : Nur Afifa 

Nomor Rekening  : 0390074328.
9
 

4. Visi dan Misi Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Komunitas Peduli Anak Jalanan ini memiliki Visi; membentuk karakter dan 

mengubah pola pikir anak jalanan, serta berbagi dalam hal-hal yang positif demi 

tercapainya indonesia cerdas tanpa pembodohan. sedangkan, Misinya adalah 

melakukan pendekatan persuasif untuk merekrut anak jalanan, melakukan pendidikan 

secara efektif dan progresif yang akan mencetak anak terdidik, dan melibatkan 

                                                             
8
Rijal Amin Syarif, (22 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 

Wawacara, di Rumah Binaan Adyaksa Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Tanggal 15 Maret 

2021.  
9
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar.  



53 
 

 

sebanyak mungkin pribadi/pihak untuk peduli kepada anak jalanan dengan menjadi 

seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu. beberapa agenda komunitas peduli 

anak jalanan berjalan; yaitu :  

1. Kegiatan gerakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah : makan bareng 

bersama 20 adik binaan area BTP, makan bareng bersama 40 adik binaan 

gabungan BTP dan Masjid Al Markaz, makan bareng bersama 40 adik binaan 

gabungan Pampang, Flyover dan Terminal lama, gerakan sedekah setiap jum‟at 

“sedekah on the road” dengan membagikan nasi kotak untuk area kota 

Makassar, gerakan sedekah 10.000 untuk 20 adik binaan area BTP, adik binaan 

flyover dan 20 adik binaan Al Markaz.  

2. Gerakan menutup aurat anak jalanan, kegiatan ini berlangsung di bawah flyover 

dengan membagikan jilbab kepada anak jalanan flyover dan mengajarkan mereka 

tentang wajibnya memakai jilbab. 

3. Gerakan bantu adik binaan sekolah, kegiatan ini berlangsunh di sekretariat KPAJ 

dengan memfasilitasi 20 adik binaan untuk sekolah, dimana kakak dari KPAJ 

menyiapkan perlengkapan sekolah (seragam, tas, sepatu dan uang saku)  

4. Penyuluhan kesehatan, kegiatan ini telah berlangsung di BTP bekerjasama 

dengan basnas makassar dan juga telah dilaksanakan di area Al Markaz oleh 

anggota baru KPAJ . 

5. Liburan bersama adik binaan, yang telah terlaksana di Trans Studio Makassar 

bersama 40 adik binaan, Tanjung Bayam dan tempat wisata lainnya.  
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6. Sekolah KPAJ alhamdulillah telah di buka kelas fly over, kelas BTP, kelas Al 

Markaz, kelas Pampang dan Terminal Lama. dan masih banyak kegiatan lainnya 

yang berpusat di sekretariat KPAJ.
10

 

5. Jadwal Proses Pembelajaran Komunitas Peduli Anak Jalanan 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) memiliki kegiatan yang terstruktur, 

dan untuk saat ini kegiatan pembinaan anak jalanan di area Adyaksa berjalan sampai 

sekarang dilaksanakan pada hari seni-rabu mengaji dan kamis-sabtu pembelajaran 

umum, para pembina bergantian membimbing anak jalanan sesuai bidang mereka.
11

 

Adapun jadwal sebagai berikut: 

Tabel 3. 

Jadwal Pembelajaran Anak Jalanan Area Binaan Adyaksa Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) Tahun 2021.  

No Hari Jam Kegiatan Pengajar 

1 Senin – Rabu 17.15-

19. 15 

Mengaji (Bimbingan 

Agama). 

Seluruh pengurus 

area binaan 

Adiyaksa. 

2 Kamis-Sabtu 17.15-

19. 15 

Pendidikan Umum, 

Karakter, Minat dan 

Bakat. 

Seluruh pengurus 

area binaan 

Adiyaksa. 

                                                             

10
Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar.  

11
Rijal Amin Syarif, (22 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 

Wawacara, di Rumah Binaan Adyaksa Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Tanggal 15 Maret 

2021.  
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Sumber Data: Wawancara pembina Komunitas Peduli Anak Jalanan. 

B. Upaya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam Membentuk Konsep Diri 

Anak Jalanan di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan, ada beberapa 

upaya yang dapat dilakukan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

upaya pembentukan konsep diri anak jalanan di Kota Makassar, seperti yang 

dikatakan oleh informan Habibah seorang pembina di Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) upaya yang diberikan dapat berupa edukasi.
12

 Sebelum dibina di 

Komunitas ini, anak jalanan akan sama dengan anak jalanan pada umumnya, yakni 

dari segi pendidikan yang minim dikarenakan aktivitas mereka yang dominan di 

jalanan jadi untuk persoalasan pendidikan ataupun belajar mereka sering terabaikan. 

Dilihat dari segi ekonomi mereka jelas berada di kelas masyarakat bawah itulah 

sebabnya mereka terbiasa hidup bebas di jalan dan mencari tambahan biaya di jalanan 

dengan mengemis, memulung, mengamen dan menjual koran. 

Disisi lain mereka juga cukup bebas, dalam artian sulit diatur ketika mengikuti 

pembinaan (belajar) dari Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ), tutur kata yang 

kasar seringkali menjadi bahasa mereka, kadang menguras kesabaran akan tetapi para 

pembina di Komunitas ini sudah terbiasa akan hal seperti itu karena mereka (anak 

jalanan) memang sudah terbiasa hidup bebas di jalanan mulai dari siang hingga 

                                                             
12

Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Wawacara, 

di Sekertariat Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Tanggal 13 Maret 2021. 
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malam.
13

 Olehnya itu, para pembina mengatasi hal tersebut dengan cara memberikan 

sebuah permainan (games) yang di dalamnya terdapat poin pendidikan atau 

pengajaran yang nantinya mereka bisa mengambil pelajaran dari permainan tersebut. 

Pada Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) para pembina dalam 

menghadapi anak jalanan tidak serta-merta langsung mendikte mereka untuk 

mengikuti kemauan pembina, tetapi bagaimana para pembina mengikuti arus mereka, 

mengambil perhatian mereka dengan berbagai pendekatan yang lebih halus, 

kemudian para pembina mencoba mengarahkan anak jalanan perlahan-lahan, dengan 

tujuan supaya mereka perlahan-lahan juga terbiasa dengan aktivitas yang diberikan 

oleh para pembina Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) sampai mereka benar-

benar terbentuk.
14

 

Melihat kondisi anak jalanan maka upaya pembentukan konsep diri anak 

jalanan yang diterapkan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) tertuang di 

dalam Rancangan Pembelajaran Anak Jalanan (RPAJ). RPAJ ini semacam silabus/ 

kurikulum yang menjadi patokan atau panduan khusus para pembina dalam 

membentuk konsep diri anak jalanan. Menurut Habibah seorang pembina Komunitas 

Peduli Anak Jalanan (KPAJ), RPAJ ini yang menjadi pembeda dengan komunitas 

                                                             
13

Fauzan Abdul Rozaq, (22 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), 

Wawacara, di Warkop Uje Jl. Mappayuki No.87C,Tanggal 15 Maret 2021. 

14
Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Wawacara, 

di Sekertariat Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Tanggal 13 Maret 2021. 
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yang lainnya, di dalamnya telah dijelas rancangan kurikulum yang mencakup semua 

kebutuhan anak jalanan.
15

  

Adanya Rancangan Pembelajaran Anak Jalanan (RPAJ) membantu para 

pembina untuk memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

anak jalanan, jadi semua yang diberikan kepada anak jalanan itu terstruktur. Dengan 

kata lain konsep yang di berikan para pembina kepada anak jalanan itu berupa konsep 

yang hampir sama dengan konsep yang ada di sekolah. Jadi ada SKS (sisitem kredit 

semester) dimana di dalam SKS ini ada indikator yang akan di capai, dan tentunya 

ada evaluasi di setiap akhir pembelajaran, dan hal ini juga menjadi patokan para 

pembina untuk mengetahui sejauh mana perubahan anak jalan selama melakukan 

pembinaan di Komunitas Peduli Aanak Jalanan (KPAJ) di Kota Makassar. 

Adapun susunan Rancangan Pembelajaran Anak Jalanan (RPAJ) yang 

menjadi upaya anggota Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam membentuk 

konsep diri anak jalanan di Kota Makassar, antara lain dapat dibagi dalam beberapa 

bagian yaitu: 

1. Pendidikan Agama Islam 

Anak jalanan yang di identikkan dengan anak terlantar, kurang perhatian dan 

minim pendidikan, membuat mereka (anak jalanan) mumpunyai kebiasaan yang 

buruk seperti perkataan yang kotor, bahasa yang tidak sopan, serta perilaku yang 

negatif. Metode yang dilakukan para pembina di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

                                                             
15

Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pembina Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Wawacara, 

di Sekertariat Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ), Tanggal 13 Maret 2021. 
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(KPAJ) dalam membina akhlak anak jalanan adalah dengan melalui bimbingan 

Agama Islam. Bimbingan Agama Islam yang di maksud adalah memberikan 

pengetahuan, penyadaran dan kekuatan pada kemampuan diri sendiri dalam 

mengatasi problema hidup dan kehidupan sehari-hari. 

Proses pemberian pemahaman Agama yang di maksud adalah mengajarkan 

anak jalanan pengenalan huruf hijaiyah, mengaji, baca tulis al-Qur‟an, hapalan doa-

doa, hapalan surah dan lain sebagainya. Sebagaimana informan dari Ketua Umum 

Komunitas Pedulia Anak Jalanan (KPAJ) Yudha Prawira Hasta ia mengatakan bahwa 

pendidikan Agama adalah pendidikan yang utama dalam proses pembentukan konsep 

diri anak jalan karena pendidikan Agama akan menjadi pondasi awal dalam 

membangun karakter anak jalan, olehnya itu para pembina mengajarkan mereka 

(anak jalanan) bagaimana cara mengaji, materi tentang Agama seperti Rukun Iman 

dan Rukun Islam
16

  

Hal ini juga sejalan dengan Fauzan abdul Rozaq (Pembina) ia menambahkan 

bahwa para pembina juga memberikan target hapalan untuk anak-anak agar ada bekal 

untuk mereka yang nantinya akan berguna untuk mereka pula.
17

 Selain itu, diajarkan 

juga mengenai nilai-nilai agama dan aplikasinya terhadap kehidupan sehari-hari, 

dengan pengajaran Agama lewat tingkah laku atau tindakan dapat mempermudah 

anak jalanan lebih memahami materi yang di berikan oleh para pembina. Dan 
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syukurnya lagi ketertarikan anak jalanan untuk ikut aktif di Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) karena mereka mau belajar mengaji, hal ini diungkapkan langsung 

oleh Aisyah, Aurel, dan Arif (Anak Jalanan).
18

 

Olehnya itu para pembina memerlukan metode khusus di mana metode yang 

akan digunakan harus menyesuaikan dengan karakter anak tersebut. Pembinaan 

Agama Islam diharapkan mampu membentuk identitas anak jalanan yang mempunyai 

ciri khas seorang muslim, baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah 

maupun sikap batinnya. 

Upaya yang dilakukan para pembina Komunitas Pedulia Anak Jalanan 

(KPAJ) dalam rangka membina akhlak anak jalanan yang buruk menjadi baik 

bukanlah persoalan mudah. Perubahan akhlak tidak akan terjadi hanya dengan 

melakukan satu atau dua kali melainkan perlu pembiasaan dan usaha terus menerus. 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) terus berupaya sebaik mungkin dan berusaha 

memberikan bimbingan Agama Islam yang efektif bagi anak jalanan agar tercapai 

perubahan sesuai harapan, hal ini dilakukan dengan penuh kesabaran dan bimbingan 

yang dilakukan terus menerus. 

2. Pendidikan Karakter 

Anak jalanan sering disebut sebagai anak bebas, tidak mau diatur, berperilaku 

negatif seperti bicara kasar, kotor, serta sikap tidak sopan kepada orang yang lebih tua 
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dari mereka, tidak lain karena kurangnya perhatian orang tua serta lingkungan yang 

tidak mendukung, mereka berada di jalan tanpa ada kontrol dan perhatian 

menyebabkan anak jalanan berperilaku anormatif. 

Menurut Yudha Prawira Hasta adanya pendidikan karakter mereka (anak 

jalanan) punya sesuatu yang akhirnya membuat mereka tidak cepat terpengaruh sama 

lingkungan sekitar, mereka punya prinsip untuk membantu mereka bertahan di tengah 

kerasnya kehidupan.
19

  Dalam hal ini karakter sangat penting dalam membangun 

kepribadian yang baik dan mental yang kuat untuk anak jalanan. 

Upaya pembentukan karakter, pembina melakukan dua metode ada yang 

melalui pemberian materi dan ada yang diberikan secara langsung dalam artian di 

contohkan secara langsung sikap, sifat, atau perilaku yang baik oleh para pembina. 

Sedangkan pemberian materi sepeti yang dikatakan oleh Habibah (pembina), semua 

materi yang memang dibutuhkan anak-anak dalam membentuk karakter atau moral 

mereka kita ramu menjadi satu materi yang terstruktur, contoh pemberian materi 

dasar seperti pengajaran kata maaf, terimakasih, dan tolong.
20

 Ditambah juga pedapat 

dari fauzan (pembina) ia mengatakan bahwa pembelajaran untuk pembinaan karakter 

tidak hanya diberikan lewat materi sajaakan tetapi aktualisasinya.
21

 Pembina merasa 

mudah memberikan materinya secara langsung, namun anak merasa kesulitan dalam 
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memahami pesan itu apabila pembinanya tidak memberi contoh tentang pesan yang 

disampaikannya. 

Olehnya itu, memberikan contoh lewat keteladanan sangat mudah dengan 

memberikan gambaran kepada anak jalanan bahwa perilaku yang baik itu seperti ini. 

Rijal (pembina) menambahkan bahwa berbicara dengan mereka (anak jalanan) kita 

harus sopan dan salah satu cara untuk menggambarkan tata karma, bicara yang santun 

kepada mereka adalah dengan menggunankan kata “Ki” contoh: „minta tolong ki 

ambil dulu ini dek‟, „kesitu ki dulu dek‟, seperti itu.
22

  

Keteladan memang sangat mudah mereka tangkap karena ketedalanan 

merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah saw. dan paling 

banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam mendidik anak-anak. Banyak yang 

berpendapat bahwa pembinaan dengan keteladan merupakan metode yang paling 

berhasil dalam menumbuhkan kebiasaan akhlak karimah seperti jujur, adil, sopan dan 

sebagainya karena anak mempunyai sifat meniru apa yang dia lihat. Apabila anak 

telah terbiasa berbuat baik maka akan tertanamlah rasa itu ke dalam jiwanya dan 

menjadi salah satu unsur kepribadiannya. 

3. Pendidikan Umum 

Pendidikan langkah selanjutnya yang menjadi upaya Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) dalam membentuk konsep diri anak jalanan adalah pendidikan 
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umum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Alif dan Aurel bahwa pengajaran yang 

mereka dapatkan adalah belajar berhitung, baca tulis, bahasa Inggris dan lain-lain.
23

 

Pendidikan sangatlah penting guna mendapat masa depan yang lebih baik. Tetapi, 

justru banyak anak yang memutuskan tidak bersekolah demi mencari uang di jalan. 

Sebagaimana yang ungkapkan Yudha Pratama Hasta (ketua umum) ia mengatakan  

mereka belajar secara umum tentang apa yang kami rasa kurang dari mereka. 

Khususnya anak-anak yang kita didik, ada yang bersekolah sampai kelas 5 SD akan 

tetapi mereka tidak tau baca tulis.
24

 

Pengetahuan umum juga penting untuk diajarkan kepada mereka karena 

memang anak jalanan sangat butuh pengetahuan tambahan dalam artian untuk 

kapasitas seperti mereka memang butuh dengan kelas khusus agar apa yang diajarkan 

kepada mereka betul-betul dapat dia serap/ tangkap dengan baik. Hal ini sejalan 

dengan dengan pendapat Habibah (pembina) dia mengatakan bahwa pendidikan 

umum yang kami berikan merupakan pendidikan yang kami angkap kurang untuk 

mereka, jadi ada pengulangan pembelajaran walaupun mereka sudah mempelajarinya 

akan tetapi menurut kami belum mencakup secara keseluruhan, tetap kami ajarkan 

kepada mereka.
25
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Habibah (pembina) juga menambahkan bahwa dalam komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) terdapat beberapa kelas yang terbagi atas A, B. dan C, serta kelas 

khusus. 5-7 tahun untuk kelas A, 8-10 tahun untuk kelas B, kemudian 11-16 Tahun 

untuk kelas C dan kelas khusus untuk anak-anak yang butuh pendampingan khusus 

dalam artian banyak anak-anak yang tidak bersekolah bahkan ada anak yang berusia 

15 tahun akan tetapi belum tau baca tulis, nah anak seperti inilah yang butuh 

pendampingan khusus.
26

 Keberadaan kelas khusus sangat penting untuk anak-anak 

yang butuh bimbingan khusus dan adanya kelas khusus juga bisa menjaga mental dan 

perasaan anak jalanan karena jikalau anak usia 5 tahun yang belum tahu baca tulis di 

satukan dengan anak yang berusia 15 tahun pasti mereka merasa malu dan tidak 

percaya diri. 

4. Pembinaan Minat dan Bakat. 

Upaya terakhir yang dilakukan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

pembentukan konsep diri anak jalanan adalah pemberian bimbingan minat dan bakat. 

Dalam hal ini konteks pendidikan luar sekolah dengan memberikan pengetahuan 

tentang keterampilan atau kemampuan yang ada dalam diri anak-anak secara natural 

yang mana tugas dari para pembina mengembangkan dan mencari tahu kelebihan dari 

anak jalanan.   

Begitu kerasnya kehidupan di jalanan, mereka tidak memiliki bekal sedikit 

pun, baik itu berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dapat menunjang masa 
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depannya, sehingga membuat mereka semakin termarjinalkan dari kehidupan 

masyarakarat. Bekal keterampilan sangat diperlukan oleh anak jalanan guna 

meningkatkan kualitas dan kuantitas diri mereka agar mereka dapat juga berkembang 

dengan baik seperti anak pada umumnya. 

Menurut Yudha, dalam pengajara minat bakat kita (para pembina) mengolah 

dan menstimulus mereka untuk akhirnya mendapatkan apa yang kira-kira mereka 

(anak jalanan) bisa dan mengarahkan mereka untuk sesuai dengan fasion/ bakat 

mereka.
27

 Dalam hal ini pembina mengenalkan berbagai macam kegiatan yang 

berhubungan dengan minat dan bakat, sehingga anak jalanan dapat mengetahui apa 

yang cocok untuk mereka dalami. Habibah juga menambahkan pembinaan minat dan 

bakat mereka kita asah pengetahuannya biar mereka tahu bakatnya mereka di mana, 

fokusnya kemana dan akhirnya anak jalanan bisa memafaatkan hal tersebut untuk 

tidak turun kejalanan lagi.
28

 

Metode yang digunakan dalam memberikan pengajaran minat dan bakat lebih 

kepada prakteknya, menurut Habibah yang kita ajarkan dapat berupa keterampilan 

atau kerajinan, bela diri, games, dan lain sebagainya.
29

 Rijal juga menambahkan 

bahwa materi yang diajarkan kepada anak jalanan berupa pengenalan profesi, cita-cita 

dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal yang dapat  menunjang minat dan 
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bakat anak jalanan.
30

 Persoalan cita-cita, anak jalanan juga memiliki cita-cita yang 

membuat mereka termotifasi untuk menjadi orang yang sukses dan tidak terpuruk 

dengan kondisi mereka saat ini, Alif mengatakan bahwa ia akan menjadi seorang 

Youtuber game
31

, ketertarikan alif dengan dunia game membuat ia bercita-cita untuk 

menjadi Pro Prayer Game dan aktif di per-youtub-pan. Tak terlepas dengan 

fenomena YouTube dan game yang sedang booming di masa pandemi ini. Aurel juga 

menambahkkan bahwa ia ingin menjadi seorang Dokter
32

, tidak lain karena ia ingin 

menyelamatkan dan menyembuh banyak orang. Aurel tertarik menjadi seorang 

Dokter karena semenjak Covid 19 mewabah Indonesia. Sedangkan Aisyah bercita-

cita menjadi seorang Pramugari.
33

 Ia bercita-cita menjadi pramugari karena ia ingin 

terbang dan menjelajah dunia. 

Berdasarkan metode pembelajaran pada minat dan bakat anak jalanan di 

bekali materi ilmu dan kegiatan-kegiatan yang dapat menstimulus mereka untuk 

mengetahui apa yang mereka suka dan menjadi tahu minat dan bakat mereka. Adapun 
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kegiatan-kegiatan yang dapat membangun minat dan bakat anak jalanan adalah 

sebagai berikut: 

1. Graduation Day, kegiatan ini dilaksanakan setelah melalui proses pembelajaran 

artinya kegiatan ini semacam wisudah, dan kegiatan Graduation Day menjadi 

tolak ukur keberhasilan kurikulum yang diterapkan di KPAJ.
34

 Habibah juga 

menambahkan, anak yang telah lulus dalam empat tahapan pembelajaran kita 

berikan apresiasi untuk mereka, yang kami berikan seperti sertifikat, kado, dan 

lain-lain.
35

 Tentunya apresiasi sangat penting untuk anak jalanan karena apresiasi 

sangat membantu terutama mental anak jalanan, dengan mengahargai setiap apa 

yang mereka lakukan, anak jalanan akan lebih berkembang lagi dan mempunyai 

percaya diri yang kuat serta penerimaan diri yang jauh lebih baik lagi. 

2. Kegiatan Keagamaan, dengan memberikan pengenalan agama lewat kegiatan 

seperti memperingati hari Maulid Nabi, Isra‟Mij‟raj Nabi, dan lain-lain, dapat 

membantu meningkatkan wawasan anak jalanan dalam hal keagamaan. Tentunya 

pemberian materi dan pengajaran dengan praktek secara relevan akan 

mengahasilkan pengetahuan yang sempurna untuk anak jalanan. 

3. Kegiatan Nasionalisme, dalam kegiatan ini anak jalanan mendapatkan pengajaran 

untuk mencintai Bangsa dan Negaranya serta memiliki cita-cita/ tujuan sehingga 

timbul rasa ingin mempertahankan negaranya, baik internal maupun eksternal. 
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Seperti yang dikatakan oleh Rijal, bentuk kegiatan nasionalisme seperti: 

memperingati kemerdekaan Indonesia, hari kartini, dan lain sebagainya.
36

 

Setelah mereka mendapat pembinaan di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ), tentunya ada perubahan yang dapat dilihat dari sisi anak jalanan. Baik itu 

dari segi pengetahuan, mental, moral dan perilaku. Habibah mengatakan sekarang 

anak jalanan rata-rata sudah bersekolah, sisa sepersekian anak jalanan yang tidak 

bersekolah atau putus sekolah yang belajar di rumah binaan, dan ada juga anak 

jalanan yang putus sekolah kembali bersekolah lagi.
37

 Fauzan juga menambahkan 

salah satu faktor anak jalanan turun kejalan adalah karena peran orang tua, yang 

dulunya orang tua melarang sekarang malah orang tua yang menyuruh anaknya ikut 

belajara di rumah binaan.
38

 Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, Rijal juga 

menambahkan bahwa anak jalanan mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Anak 

jalanan turun kejalan bukan keselurahan karena faktor ekonomi akan tetapi mereka 

memang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Jadi Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) datang sebagai refleksi untuk mereka kalau pendidikan itu penting 

untuk mereka ketahui.
39
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Segi sikap dan moral anak jalanan, sudah sangat baik yang tadinya sering 

berbicara kotor dan kasar kini perlahan berubah, anak jalanan sudah paham akan etika 

sopan dan santun.
40

 Dan Habibah juga menambahkan, sekarang rata-rata dominan 

anak jalan sudah tidak turun lagi ke jalan, ada sebagian anak jalan tetap kejalan 

mencari uang akan tetapi tidak meminta-minta lagi tetapi dengan cara menjual produk 

seperti: anak jalan yang menjual tissue, koran, dan lain-lain tidak sekadar minta-minta 

lagi. Perubahan sikap dan pola fikir mereka sudah berubah walaupun tidak 

signifikan.
41

 Hal ini sejalan dengan pernyataan Alif yang mengatakan bahwa ia sudah 

jarang ke jalan untuk mulung dan mengamen.
42

 

Pada dasarnya perubahan sikap, moral, perilaku, mental, dan lain-lain pada 

anak jalanan itu berjalan secara bertahap walaupun tidak berubah secara keseluruha 

akan tetapi ada sedikit perubahan yang dapat dilihat dalam diri anak jalanan setelah 

mendapat binaan di Komunitas Peduli Anak Jalan (KPAJ) Makassar. 
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C. Hambatan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam Pembentukan 

Konsep Diri Anak Jalanan di Kota Makassar 

Selama menjalankan bimbingan di rumah binaan Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ), tidak selamanya kegiatan mereka berjalan dengan mulus, tidak 

jarang mereka menghadapi hambatan disebabkan beberapa faktor yaitu: 

1. Kurangnya Tenaga Pengajar.  

Menurut penuturan Habibah, hambatan yang dialami adalah kurangnya 

sumber daya manusia atau tenaga pengajar, maksudnya tidak mudah mendapatkan 

orang yang mau berkomitmen dan sulit mendapatkan orang-orang yang berkualitas 

tidak hanya menjadikan komunitas ini sebagai pelarian.
43

 Tentunya orang-orang yang 

serius dan mau berkomitmen sangat dibutuhkan konstribusinya dalam membangun 

komunitas dan mempunyai pemikiran besar untuk memperbaiki tatanan masyarakat 

yang buruk. 

Yudha juga menambahkan, kurangnya tenaga pengajar juga disebabkan oleh 

banyaknya anggota Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) yang pulang kampung 

dikarenakan kondisi pandemi covid-19.
44

 Jadi salah satu faktor yang menjadi 

penghambat pembinaan adalah keadaan, harusnya tenaga pendidik lebih dibutuhkan 

lagi di tengah pandemi ini karena kondisi anak jalanan yang kurang paham dengan 

teknologi yang mengahruskan mereka belajar online, tak jarang ada anak yang sulit 
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mendapatkan handphone dikarenakan pendapatan ekonomi yang kurang. Oleh sebab 

itulah, tenaga pengajar sangat dibutuhkan karena dapat memberikan pengajaran yang 

seharusnya mereka (anak jalanan) dapatkan di tengah wabah Covid-19 ini. 

2. Karakter Anak Jalanan 

Kondisi anak jalanan yang dominan di jalan membuat mereka mempunyai 

karakter yang keras dan susah diatur. Membina anak jalanan tidak semudah yang di 

bayangkan, tenaga yang ekstra sangat dibutuhkan. Logikanya anak biasa saja di 

sekolah butuh tenaga dalam mengajar apalagi anak yang khusus seperti anak jalanan 

yang lebih butuh tenaga ekstra dalam membina, mengajar dan mendidik mereka.
45

 

Dengan keadaan anak jalanan yang keras dan sulit di atur membuat para pembina 

kewalahan dalam mengajar, sehingga pembina butuh beberapa orang dalam mengajar 

anak jalanan.
46

  

Menurut Rijal, untuk memberikan pemahaman kepada mereka tidak terlalu 

sulit, akan tetapi lebih kepada etika mereka yang kadang kurang ajar, dan untuk 

mereka hukuman tidak diberikan karena kapan diberikan hukuman mereka akan 

semakin melawan dan semakin memberontak.
47

 Jadi para pembina harus sabar, 

pembina juga melakukan pendekatan yang lebih hingga akhirnya mereka terbentuk 

dan sadar. 
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3. Pembagian Waktu Relawan 

Para pembina yang menjadi relawan di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ) dominan seorang mahasiswa(i). olehnya itu terkadang para pembina absen 

dalam mengajar anak jalanan sehingga ada pembina yang mengajar sendirian dan 

merasa kewalahan mengajar anak jalanan dan akan berdampak kepada proses 

pembelajaran yang kurang efektif.  

4. Kegiatan Anak Jalanan 

Kegiatan anak jalanan yang sibuk di jalanan berdampak kepada kondisi anak 

jalanan yang mudah lelah, karena anak jalanan berada di jalan dari pagi hingga 

petang dan setelah ashar mereka lanjut belajar di rumah binaan. Tentunya hal ini 

berdampak kepada fokus anak jalanan yang terbagi, antara lelah (ingin istirahat) dan 

belajar. Sehingga pembelajaran tergangu dan pemahaman anak jalan mengenai materi 

yang diajarkan juga tidak efektif.  

5. Dukungan Orangtua 

Awal-awal pembentukan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) orangtua 

anak jalanan sangat keberatan jika anaknya belajar di rumah binaan. Menurut Yudha, 

mereka (orang tua) berfikir bahwa anak mereka menjadi tulang punggung keluarga. 

Jadi orangtua beranggapan jikalau anak mereka belajar, makan untuk hari ini tidak 

ada.
48

 Olehnya itu para pembina tidak hanya melakukan pendekatan ke anak jalanan 

saja akan tetapi kepada orangtuanya juga. Perlahan-lahan orangtua mulai menerima 
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dan menyadari bahwa untuk mereka (anak jalanan) pendidikan sangatlah penting. 

Hingga akhirnya mereka memberikan izin terhadap anaknya, malah sekarang orang 

tuanya yang antusias untuk belajar karna kembali lagi, orang tua dari anak jalanan 

sudah sadar betapa pentingnya pegetahuan dan pendidikan untuk mereka.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama ini, maka penulis dapat 

mengambil beberapa kesimpulan: 

1. Upaya pembentukan konsep diri anak jalanan oleh Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) Kota Makassar yaitu pembentukan melalui bimbingan Agama 

Islam, pembinaan karakter, pendidikan umum, minat dan bakat. Semua 

tertuang di dalam sebuah kurikulum yang membahas tentang Rancangan 

Pembelajaran Anak Jalanan (RPAJ). Adapun kegiatan yang sering dilakukan 

adalah graduation day, kegiatan keagamaan, kegiatan Nasinalisme dan lain 

sebagainya. 

2. Hambatan yang dialami Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota 

Makassar dalam proses pembentukan konsep diri anak jalanan adalah 

kuragnya sumber daya manusia atau kurangnya tenaga pengajar dalam 

mendidik anak jalanan, karakter anak jalanan yang susah di bentuk, 

pembangian waktu relawan yang minim dengan kesibukan merek masing-

masing, kegitan anak jalanan yang sibuk di jalanan membuatnya kurang fokus 

dalam menerima materi, dan dukungan orangtua dari anak jalanan. 
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B. Implikasi Penelitian  

1. Kepada pihak Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) jangan pernah berhenti 

menebar kebaikan, jangan pernah patah semangat dalam membimbing anak 

jalanan ke arah yang lebih baik karena merekalah generasi penerus bangsa di 

masa yang akan datang dan membimbing mereka menjadi generasi yang 

berakhlak mulia kepada Allah swt. diri sendiri, keluarga, masyarakat dan 

lingkungan, dan selalu memerhatikan faktor penghambat dalam proses 

pembentukan konsep diri anak jalan agar mereka kedepannya dapat menjalani 

hidup dengan harapan dan cita-cita yang mereka inginkan, serta jangan lelah 

mengajak orang untuk bekerja sama dalam hal kebaikan, tetap sabar 

menghadapi karakter anak jalanan yang berbeda-beda, serta luangkanlah 

waktu untuk merka yang membutuhkan, sekiranya kalian adalah orang-orang 

yang terpilih untuk merubah keadaan jadi lebih baik.  

2. Kepada anak jalanan tetaplah bermimpi setinggi-tingnya, teruslah belajar 

jangan bosan menerima bimbingan, dan jangan merasa berbeda dengan anak-

anak yang lain terus berusaha dan berkarya mengejar masa depan yang lebih 

baik. 
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Gambar 1: Rumah Binaan Adiyaksa Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Kota Makassar. 

 

 
Gambar 2: Pemukiman Anak Jalanan Area Binaan Adyaksa. 

 

 

 



 
Gambar 3: Kegiatan Anak Jalanan Area Binaan Adyaksa. 

 
Gambar 4: Wawancara dengan Muh. Alif, Aurel Citra, Nuraisyah Yusuf, 

Anak Jalanan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar, 11 

Maret 2021. 

 



 
Gambar 5: Wawancara dengan Yudha Prawira Hasta, S.I.Kom, M. I.Kom, 

Ketua Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar, 11 

Maret 2021. 

 

 
Gambar 4: Wawancara dengan Sitti Nurhabibah, Pembina Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar, 13 Maret 2021. 

 

 

 

 



 
Gambar 5: Wawancara dengan Fauzan Abdul Rozaq, Pembina Komunitas 

Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar, 15 Maret 2021. 

 

 
Gambar 6: Wawancara dengan Rijal Amin Syarif, Pembina Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) Kota Makassar, 15 Maret 2021. 

 

 

 

 

 

 



 
Gambar 7: Buku Absensi Anak Jalanan Area Binaan Adiyaksa. 

 

 
Gambar 8: Foto Bersama dengan Anak Jalanan Area Binaan Adiyaksa. 

 

 

 



Gambar 9: Kegiatan Pendidikan Agama Anak Jalanan Area Binaan Adiyaksa. 

 

 
Gambar 10: Kegiatan Pendidikan Karakter Anak Jalanan Area Binaan Adiyaksa. 

 



 
Gambar 10: Kegiatan Pendidikan Umum Anak Jalanan Area Binaan Adiyaksa. 

 

 
Gambar 11: Kegiatan Pendidikan Minat dan Bakat Anak Jalanan Area Binaan 

Adiyaksa. 

 



PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

1. Ketua Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

a. Apa yang melatar belakangi pembentukan komunitas ini? 

b. Apakah komunitas ini hanya berfokus kepada anak jalanan saja? 

c. Bagaimana proses perekrutan anak jalanan di komunitas peduli anak 

jalanan ? 

d. Berapa banyak bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak jalanan 

dalam membentuk konsep diri anak jalnan? 

e. Hambatan apa saja dalam membentuk konsep diri anak jalanan? 

f. Apakah ada indikator tertentu yang digunakan komunitas peduli anak 

jalanan sebagai tolak ukur perubahan perilaku anak jalanan? 

2. Pembina di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

a. Mengapa anda berminat menjadi pembina di KPAJ? 

b. Apa saja kegiatan pembinaan di KPAJ? 

c. Bagaimana upaya KPAJ dalam membentuk konsep diri anak jalanan ? 

d. Setelah mereka mendapat pembinaan di KPAJ, apakah ada perubahan pada 

diri anak jalanan baik sikap ataupun perilaku? 

e. Bagaimana keadaan anak jalanan sebelum mendapatkan pembinaan di 

KPAJ? 

f. Apakah ada panduan khusus yang anda gunakan ketika mengajar anak 

jalanan?  



g. Apakah anda merasa kesulitan membina anak jalanan? Bagaimana anda 

mengatasi kesulitan tersebut? 

3. Anak Jalanan 

a. Apa alasan anda menjadi anak jalanan? 

b. Sejak kapan anda bergabung di dalam komunitas ini? 

c. Apa alasan anda bergabung di komunitas ini? 

d. Apakah anda medapatkan pendidikan secara formal? 

e. Bagaimana cara anda untuk membagi waktu antara belajar dan mengamen? 

f. Apa yang anda dapatkan selama bergabung di komunitas ini? 

g. Apa cita-cita anda? 

h. Apakah anda berniat untuk berhenti menjadi anak jalanan? 
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