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KATA PENGANTAR 

  

حِيمِ  نِ ٱلره حۡم َٰ ِ ٱلره  بِسۡمِ ٱللَّه

أنَْفسُِنَا وَسَيئّاَتِ أعَْمَالِنَا إِنّ الْحَمْدَ ِللهِ نَحْمَدهُُ وَنَسْتعَِيْنهُُ وَنَسْتغَْفِرُهُ وَنَعوُْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ 

مَنْ يهَْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلّ لَهُ وَمَنْ يضُْلِله فَلاَ هَادِيَ لَهُ أشَْهَدُ أنَْ لاَ إِلهَ إلِاّ اللهُ وَأشَْهَدُ أنَّ 

 مُحَمّداً عَبْدهُُ وَرَسُوْلهُُ أمَّا بعَْدُ...

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah swt. karena berkat Rahmat dan 

Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta 

salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Shallahu 

‘alaihi wa Sallam,  sebagai suri tauladan terbaik sepanjang zaman, seorang pemuda 

padang pasir yang baik akhlaknya dan sosok pemimpin yang paling berpengaruh 

sepanjang sejarah, kepemimpinan yang dengannya manusia mampu berhijrah dari 

satu masa yang tidak mengenal peradaban menuju kepada satu masa yang 

berperadaban. 

 Peneliti skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 

gelar Sarjana pada Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Universitas Islam 

Negeri Alauddin Makassar. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak 

terlepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi 

penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki 

peneliti. 
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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 

 

 ا
 

alif  

 

tidak dilambangkan 

 

tidak dilambangkan 

 

  ب
 

ba  B Be 

  ت
 

Ta T Te 

 Tsa S es (dengan titik di atas) ث

 

  ج
 

Jim J Je 

  ح
 

Ha H ha (dengan titik di bawah) 

  خ
 

Kha Kh ka dan ha 

 Dal D De د

 Zal Z zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  ص
 

Shad S es (dengan titik di bawah) 

 Dhad D de (dengan titik di bawah) ض
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 Tha T te (dengan titik di bawah) ط

 Dza Z zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain   ‘ apostrof terbaik‘ ع

  غ
 

Gain G Eg 

  ف
 

Fa F Ef 

 Kaf Q Ka ق

  ك
 

Kaf K Ka 

  ل
 

Lam L El 

  م
 

Mim M Em 

 Nun N En ن

  و
 

Wawu W We 

  ه
 

Ha H Ha 

  أ
 

Hamzah , Apostrof 

 ya’ Y Ye ي

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:  
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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 ا | ى

atau ya 

A a dan garis di 

atas 

 ى

 

Kasrah dan ya I i dan garis di 

atas 

 Dammah dan wau U u dan garis di و

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]. 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 
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huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf (ي), maka ia 

ditransliterasikan seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لآ (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.   

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.  
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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  :  Harna  

NIM  :  50200116076 

Jurusan :  Bimbingan dan Penyuluhan Islam 

Fakultas   :  Dakwah dan Komunikasi 

Judul  :  Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di   

     Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar 

 

Pokok masalah Penelitian ini adalah Bagaimana Peran Keluarga dalam 

Pembentukan Kepribadian Remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, 

Kota Makassar. Dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan sub-sub 

masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan keluarga 

dalam pembentukan kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar? dan 2) Faktor apa yang menjadi kendala pembentukan 

kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang 

berlokasi di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan bimbingan dan pendekatan psikologi. 

Sumber data primer penelitian ini yaitu  yang menjadi informan kunci (key informan) 

adalah orang tua yang bernama Esmah dan informal tambahan Nursanti, Suharni, 

Asrianti, Anwar serta remaja bernama Muhammad nurhidayat, Mutmainnah, Andi 

fajar, dwiki harqa di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. 

Sumber data sekunder adalah buku, artikel-artikel dan sumber data lain yang bisa 

dijadikan data pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Analisis data didapat oleh peneliti melalui wawancara, angket dan 

lain sebagainya 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Langkah-langkah yang dilakukan 

keluarga dalam pembentukan kepribadian remaja di kelurahan manggala kecamatan 

manggala kota makasssar adalah membentuk kepribadian agama remaja sejak dini, 

melakukan pengawasan, memberikan jadwal atau aturan, memberikan keteladanan 

serta memberikan motivasi. Faktor yang menjadi kendala Keluarga Dalam 

pembentukan Kepribadian Remaja di Kelurahan manggala Kecamatan manggala kota 

makasssar adalah pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan (teman 

sebaya), Pengaruh media sosial. 

Implikasi dalam Penelitian ini adalah 1) Hendaknya orang tua lebih 

memperhatikan pendidikan anaknya sejak dini agar anak memiliki kepribadian yang 

baik. 2) Diharapkan kepada Aparat Desa setempat untuk melakukan penyuluhan 

untuk anak-anak agar tidak terpengaruh ke hal-hal yang negatif. 3) Orang tua di 

harapkan memberi contoh yang baik serta ada waktu bersama anak-anaknya agar 

tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif.  
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. Peranan keluarga merupakan serangkai pola sikap dan prilaku, 

nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan fungsi 

individu didalam kelompok sosialnya. 1 

Kata Kepribadian berasal dari bahasa italia dan inggris yang berarti persona 

atau personality yang berarti topeng. Akan tetapi sampai saat ini asal usul kata ini 

belum diketahui. Konteks asli dari kepribadian adalah gambaran eksternal dan sosial.2 

Membentuk kepribadian adalah sebuah penanaman modal manusia untuk masa 

depan, membekali generasi muda dengan budi pekerti yang luhur dan kepribadian 

yang baik.  Keluarga adalah ladang terbaik dalam menyamai nilai-nilai agama pada 

anak dalam rangka membentuk kepribadian mandiri pada anak. 3 

Allah berfirman. dalam QS. At-Tahrim/66: 6.  

                                                           

             1Syamsuddin AB, sisteem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas (samata: 2014 ),  h. 

1.   

            2Muhammad Rusydi Rasyid,  Psikologi Perkembangan (Makassar: Alauddin Makassar, 2015),  

h. 179 dan 181. 

              3Syaiful Bahri Djamarah,  Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2014),  h. 24. 
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ل  ئكِ َٰٓي  َٰٓ آَٰم  ل يۡه  ار ةَُٰٓع  آَٰٱلنذاسَُٰٓو ٱلۡۡجِ  قُودُه  هۡليِكُمَٰۡٓن ارٗآَٰو 
 
أ كُمَٰۡٓو  نفُس 

 
نُوآَْٰقُوٓآَْٰأ َٰٓء ام  ِين  آَٰٱلَّذ ه  يُّ

 
ةٌَٰٓأ

َٰٓ رُون  آَٰيؤُۡم  َٰٓم  لُون  ي فۡع  ر هُمَٰۡٓو  م 
 
آَٰٓأ َٰٓم  َٰٓٱللَّذ  عۡصُون  َٰٓي  ادَٰٓٞلَّذ ظَٰٞٓشِد   غِلَ 

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman? Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.4 

              Ayat di atas sepatutnya dimaknai bahwa memelihara diri dan keluarga itu 

mutlak dilakukan bagi setiap insan melalui pembentukan kepribadian, sehingga 

mampu mengarahkan dirinya pada keridahan Allah.  

            Kepribadian remaja dapat dilihat dari bagaimana peran orang tua dalam 

mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama, baik dari 

keluarga petani, wiraswasta dan berbagai pekerjaan lainnya. Kepribadian anak tidak 

hanya dibentuk oleh didikan orang tua di rumah, melainkan juga dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi, lingkungan dan teman sekitarnya.  Sehingga di era sekarang 

ini, tidak mengherankan jika kepribadian anak yang berada di Kelurahan Manggala, 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar kepribadianya berbeda.  Di antara mereka ada 

yang sopan serta patuh kepada orang tua, kakaknya dan orang yang lebih tua darinya.  

Selain itu, ada juga yang tidak sopan, baik dari segi ucapan maupun perbuatan. 

Misalnya, tidak menghormati orang yang lebih tua darinya, dalam bertutur kata hanya 

menyebut nama, membantah perintah orang tua, jika dinasehati ia bersikap acuh tak 

acuh dan membalasnya dengan suara yang lebih keras. 

                                                           
4 Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, h. 560. 
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                Jane C. Ollenburger berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

memiliki beban ganda dalam keluarganya, yaitu beban memberikan pengasuhan 

kepada anaknya tampa pamrih dan beban untuk memberikan kelangsungan 

perekonomian kepada anaknya. 

                 Remaja adalah alam dimana individu tidak bisa digolongkan lagi sebagai 

anak-anak, namun belum matang jika digolongkan menjadi orang dewasa.5 Masa 

remaja merupakan salah satu periodesasi (perkembangan) manusia. Periode ini 

merupakan masa transisi (peralihan) dari kanak-kanak menuju dewasa. Perilaku 

dalam masa perkembangan ini memerlukan perhatian yang khusus sebab pada masa 

ini manusia cenderung  untuk  melakukan hal yang mereka inginkan atas dasar ingin 

mencari tahu tentang segala hal sehingga terkadang melupakan kepentingan dirinya, 

orang tuanya, keluarga dan masyarakat sekitar bahkan melanggar norma sosial yang 

berlaku. 

     Selain karena ciri remaja seperti di atas, Sigmund Freud menegaskan bahwa 

penyebab utama dari perkembangan tidak sehat, ketidakmampuan menyesuaikan diri 

dan kriminalitas anak dan remaja adalah konflik mental, rasa tidak dipenuhi 

kebutuhan pokoknya, seperti rasa aman, dihargai, bebas memperlihatkan kepribadian 

dan lain-lain. Berbagai permasalahan yang terjadi di masa remaja ini sudah tidak bisa 

di pungkiri lagi. semakin canggih teknologi, maka semakin cepat diperoleh informasi 

                                                           
               5Syamsuddin AB, sistem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas (makassar:2014 ),  h. 

1.   
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yang kompleks (terperinci) mengenai berbagai permasalahan remaja sehingga 

semakin disadari tentang banyaknya permasalahan pada remaja.6 

Setelah peneliti melakukan survei secara langsung, peneliti melihat dan 

mencermati sebagian orang tua yang mampu membentuk kepribadian pada remaja 

sehingga remaaja tersebut mampu mandiri dan dapat dilihat dari sikap remaja yang 

disiplin waktu serta mampu melaksanakan aktifitas sendiri, bertanggung jawab atas 

pilihanya dan mengerjakan pekerjaan rumah secara sendiri sedangkan begitu banyak 

juga orang tua yang gagal membentuk kepribadian remaja sehingga sebagian remaja 

tidak bisa mandiri dan mengatur waktu dengan baik tanpa diperintah oleh 

orangtuanya. 

Kebutuhan yang diberikan melalui peranan akan memberikan kesempatan 

pada remaja untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah sebagian dari orang-orang di 

sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat besar dalam 

pembentukan kepribadian remaja. 

 Segala masalah yang dihadapi oleh orang tua di era globalisasi ini, 

memaksakan situasi atau pun peran orang tua dalam membentuk kepribadian remaja 

dalam lingkungan keluarga ditengah teknologi yang sangat canggih pada zaman 

sekarang. Tidak semua keluarga mempunyai cara yang sama dalam membentuk 

kepribadian remaja  maka Peran inilah yang akan mempengaruhi proses interaksi 

                                                           
              6M. Sattu Alang, Kesehatan Mental dan Terapi Islam ( Cet.I; Makassar: Pusat Pengkajian 

Islam dan Masyarakat,2001),  h. 82. 
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orang tua terhadap remaja dan di sinilah dapat kita melihat bagaimana peran orang 

tua dalam membentuk kepribadian remaja di era globalisasi ini yang serba teknologi. 

Membentuk kepribadian remaja dapat dilihat dari bagaimana peran orang 

tua dalam mengajarkan dan membentuk kepribadian agama remaja sejak dini, baik 

dari keluarga petani, wirasuwasta dan berbagai pekerjaan lainnya. Kepribadian 

remaja tidak hanya dibentuk oleh didikan orang tua di rumah, melainkan juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta lingkungan sekitarnya.  Sehingga di 

era sekarang ini, tidak mengherankan jika kepribadian remaja yang berada di 

Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar berbeda-beda. 

Sebagaian dari mereka ada yang sopan serta patuh kepada orang tua, kakaknya dan 

orang yang lebih tua darinya.  Selain itu, ada juga yang tidak sopan, baik dari segi 

ucapan maupun perbuatan.  Misalnya, membantah perintah orang tua, jika dinasehati 

ia bersikap acuh tak acuh dan membalasnya dengan suara yang lebih keras, tidak 

cepat tidur ketika menggunakan teknologi seperti Hp, tidak menggucapkan salam 

atau permisi ketika lewat orang yang lebih tua darinya. Hal ini bisa terjadi karena 

orang tua tidak mengawasi, memberi teladan yang baik serta adanya pengaruh 

lingkungan sekitarnya terkhusus teman sebayannya, Maka dari itu saya tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul Peran lingkungan keluarga dalam  

pembentukan kepribadian remaja di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala 

Kota Makassar. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

     Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti ini 

berfokus terhadap “Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di 

Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. Oleh karna itu penelitian 

ini akan difokuskan pada langkah-langkah yang dilakukan keluarga dalam 

pembentukan kepribadian remaja bagaimana peran lingkungan keluarga terhadap 

pembentukan kepribadian remaja. 

2. Deskripsi fokus 

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat dideskripsikan bahwa Peran 

Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di Kelurahan Manggala, 

Kecamatan Manggala, Kota Makassar adalah  sebagai berikut: 

a. Langkah-langkah yang dilakukan keluarga dalam pembentukan kepribadian  

remaja di  Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar  sebagai 

berikut: 

1) Membentuk kepribadian agama anak sejak dini 

    Membentuk kepribadian agama anak adalah pelajaran pertama yang harus 

dibangun oleh orang tua bersama anak-anaknya. Jika seorang anak memiliki landasan 

agama yang baik sejak usia dini, maka hal itu mempengaruhi kepribadian anak 

tersebut.  
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2) Melakukan Pengawasan  

         Ungkapan dari Esmah mengatakan orang tua harus melakukan pengawasan 

dan bukan hanya memberikan kebebasan pada anak bergaul dengan teman sebayan 

yang mampu mempengaruhi kepribadianya, untuk itu orang tua tetap melakukan 

pengawasan terhadap anak-anak, apa lagi di zaman teknologi dan di masa covid 19 

yang mengharuskan anak-anak untuk melakukan proses belajar lewat mediah sosial 

seperti zoom, google drive, email, whatsApp, classroom dan media sosial lain.7 

3) Memberikan Keteladanan   

  Orang tua adalah teladan dalam membentuk kepribadian anak. Memberikan 

contoh adalah usaha yang paling ampuh untuk diberikan kepada anak-anak, sehingga 

anak tidak hanya mendapatkan bimbingan atau pelajaran semata, melainkan mereka 

harus melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh orang tuanya (ada 

pengaplikasian). 

b. Faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan kepribadian remaja di Kelurahan 

Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar disebabkan karna sebagai berikut: 

1. Pengaruh Lingkungan keluarga  

     Anak dan keluarga merupakan dua hal yang tidak bisa dijauhkan karena 

dalam lingkungan keluarga ada orang tua, kakak, nenek, kakek, paman dan lain-lain. 

Sehingga kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan  keluarga. 

 

                                                           
7Esmah (38 tahun) ibu rumah tanggal, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  28 januari 2021 
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2. Pengaruh teman sebayan 

    Begitu banyak orang tua yang memberikan kebebasan pada remaja melakukan 

kegiatan apapun untuk menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan 

teman-temanya diluar rumah. Sehingga orang harus memperhatikan mereka dengan 

siapa mereka berteman. Ada teman yang tidak memperhatikan waktu dan tidak 

mengetahui ilmu-ilmu agama oleh orang tua mereka dan itu bisa mempenaruhi 

kepribadian mereka.  

3. Pengaruh media sosial  

        Di zaman sekarang ini kita semua mengetahui bahwa yang menjadi dampak 

atau pengaruh pada kepribadian anak adalah media sosial, dimasa covid-19 ini 

mewajibkan kepada orang tua untuk memberi batasan kepada anak dalam 

menggunakan mediah sosial pada saat proses belajar saja. 

C. Rumusan masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan masalah pokok 

yaitu Bagaimana peran keluarga dalam pembentukan kepribadian remaja di 

Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.? Dari pokok masalah 

tersebut maka dapat dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan keluarga dalam pembentukan 

kepribadian remaja di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota 

Makassar? 

2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam pembentukan kepribadian remaja di 

Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar? 
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D. Kajian pustaka 

1. Hubunganya dengan buku-buku 

a.   Buku Psikologi keluarga yang di susun oleh Sri Lestari yang membahas tentang 

struktur keluarga dan relasi keluarga. Sri lestari dalam bukunya membahas tentang 

relasi keluarga serta fungsi dari keluarga itu sendiri. 

b.   Buku psikologi kepribadian yang di susun oleh Drs. Sumadi Suryabrata, yang 

membahas tentang struktur kepribadian dan  Definisi Allport tentang kepribadian.   

c. Buku proses pensalehan anak dalam keluarga menurut pendidikan Islam disusun 

oleh Dra.Hj. Sitti Trinurmi, yang membahas tentang konsep kesalehan anak dalam 

keluarga dan pendidikan Islam tentang pesalehan anak dalam keluarga 

d. Buku diri remaja dengan orang tua berkebutuhan khusus yang disusun oleh Umi 

Kusyairy yang membahas tentang remaja dengan orangtua berkebutuhan khusus 

dan konsep diri. 

2. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 

   Beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian “Peran Keluarga 

dalam Pembentukan Kepribadian Remaja di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar” yakni: 

a.  Skripsi yang ditulis oleh Atri Widiana mahasiswi UIN Alauddin Makassar Jurusa 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul skripsi “Metode Bimbingan  

Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Remaja Londo Iha di 

Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”. Sub permasalahan dari 

skripsi ini menitik beratkan pada Bagaimana upaya penyuluh agama Islam dalam  
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mengatasi perilaku menyimpang remaja Londo Iha (Kawin Lari) di Desa 

Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun hasil dari penelitian 

ini yaitu menunjukkan bahwa Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku 

menyimpang remaja Londo Iha di Desa Doridungga Kecamatan Donggo 

Kabupaten Bima dikarenakan oleh faktor lingkungan/pergaulan bebas, keegoisan, 

syarat-syarat pembiayaan, serta telah terjadinya perbuatan-perbuatan yang 

melanggar norma dan agama dengan gaya pacaran yang modern dan mengikuti 

arus perkembaangan zaman yang akhirnya merusak. Upaya penyuluh dalam 

mengatasi perilaku menyimpang remaja Londo Iha di Desa Doridungga 

Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yaitu melakukan penyuluhan perorangan, 

melakukan penyuluhan secara kelompok, yaitu dengan memberikan ceramah, 

membimbing dan menuntun agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat 

menghancurkan martabat dirinya dan keluarga. Dengan menggunakan metode 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.8 

b. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Suyono Isman mahasiswa UIN Alauddin Makassar 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dengan judul skripsi “Peran Orang Tua 

dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Banti Kecamatan Baraka 

Kabupaten Enrekang”. Sub permasalahan dari Skripsi ini adalah Bagaimana 

upaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak di Desa Banti Kecamatan 

                                                           
8Atri Widiana, “Metode Bimbingan Penyuluhan Islam dalam Mengatasi Perilaku 

Menyimpang Remaja Londo Iha di Desa Doridungga Kecamatan Donggo Kabupaten Bima”,Skripsi 

(Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2018). 
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Baraka Kabupaten Enrekang dan Bagaimana kendala yang dihadapi orang tua 

dalam membentuk kepribadian anak di Desa Banti Kecamatan Baraka Kabupaten 

Enrekang. Adapun kesimpulan dari hasil Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

upaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak di Desa Banti Kecamatan 

Baraka Kabupaten Enrekang adalah  menanamkan nilai-nilai agama sejak dini, 

melakukan pengawasan dan memberikan keteladanan. 9 

E. Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan keluarga dalam 

pembentukan kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar 

b. Untuk mengetahui Faktor yang menjadi kendala dalam pembentukan 

kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar 

2. Kegunaan penelitian 

a. kegunaan teoritis,  

1) penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi atau tambahan informasi 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap mahasiswa mengenai peran 

orang tua terhadap pembentukan kepribadian remaja yg baik dan sehat di 

                                                           
9Muh. Suyono Isman “Peran Orang Tua dalam Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Banti 

Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”,Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

2019). 
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khususkan untuk jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam UIN Alauddin 

Makassar 

2) menambah pengetahuan penulis terhadap faktor serta langkah-langkah keluarga 

dalam membentuk kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Peran Keluarga dalam Pembentukan Kepribadian Remaja 

1. Pengertian Keluarga   

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala 

keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal satu atap dalam keadaan 

saling ketergantungan. 

Menurut para ahli sebagai berikut:      

a. Menurut Elliot, Keluarga adalah suatu kelompok terkecil, terdiri dari dua orang 

atau lebih yang memiliki tempat tinggal yang sama  dan mempunyai hubungan 

darah,diikat oleh suatu perkawinan atau adopsi  dalam suatu keluarga.  

b. Menurut Hendi, Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau 

lebih yang di rekat oleh ikatan darah, perkawinan  atau adopsi serta tinggal 

bersama. 

c. Menurut Kartono, Keluarga adalah suatu kelompok sosial paling intim yang di  

ikat oleh relasi seks, cinta, kesetiaan, dan pernikahan. 10 

d. Menurut Hasan dalam Syamsuddin AB keluarga yaitu yang terdiri dari kelompok 

yang memiliki ikatan perkawinan, keturunan atau darah, atau adopsi, kemudian 

anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah, dan anggota keluarga saling 

                                                           
10Syamsuddin AB, sistem Pengasuhan orang tua agar anak berkualitas (Makassar:2014 ), h. 

1. 
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berinteraksi dan berkomunikasi dalam peran sosial. Disamping itu keluarga 

memili kebiasaan atau kebudayaan yang berasal dari masyarakat (ada keunikan 

tersendiri).  

  Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan 

dewasa. Pada tahap ini relasi yang terjadi berupa relasi pasangan suami istri. Ketika 

anak pertama lahir muncullah bentuk relasi baru, yaitu relasi orang tua-anak. Ketika 

anak berikutnya lahir muncul lagi bentuk relasi lain, yaitu relasi sibling (saudara 

sekandung). Ketiga macam relasi tersebut merupakan bentuk relasi yang pokok dalam 

bentuk keluarga inti. Dalam keluarga yang lebih luas anggotanya atau keluarga batih, 

bentuk-bentuk relasi yang terjadi akan lebih banyak lagi, misalnya kakek/nenek-cucu, 

mertua-menantu, saudarah ipar dan paman/bibi-keponakan. Setiap bentuk relasi yang 

terjadi dalam keluarga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Berikut ini di 

paparkan karakteristik relasi tersebut: 

a. Relasi pasangan suami istri 

Sebagai permulaan bagi relasi yang lain, relasi suami istri memberi landasan 

dan menentukan warna bagi keseluruhanrelasi di dalam keluarga.  

b. Relasi orang tua-anak 

Menjadi orang tua merupakan salah satu tahapan yang di jalani oleh pasangan 

yang memiliki anak. Masa transisi menjadi orang tua pada saat kelahiran anak 

pertama terkadang menimbulkan masalah bagi relasi pasangan dan dipersepsi 

menurunkan kualitas perkawinan.  
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c. Relasi antar saudara 

 Kesadaran tentang keluarga berencana telah memunculkan norma keluarga 

kecil, namun sebagian besar orang tua masih menginginkan setidak-tidaknya 

memiliki dua anak. Hubungan dengan saudara merupakan jenis hubungan yang 

berlangsung dalam jangka panjang. Pola hubungan yang terbangun pada masa kanak-

kanak dapat bertahan hingga dewasa  

2. Peran dan fungsi keluarga  

a. Peran Keluarga 

 Perananan merupakan serangkai pola sikap perilaku, nilai dan tujuan yang 

diharapkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan fungsi  individu di dalam 

kelompok sosialnya. Peran memberikan sarana untuk berperan serta dalam kehidupan 

sosial dan merupakan cara untuk menguji identitas dengan memvalidasi seseorang 

dengan demikian setiap orang senantiasa disibukan dengan peran yang berhubungan 

dengan posisinya.11 

Dari uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua memegang peran 

penting dalam keluarganya terutama dalam menamkan ahklak anak sejak kecil karena 

orangtualah yang paling pertama dikenal anaknya sejak dia lahir. Baik buruknya sifat 

anaknya itu tergantung dari didikan orang tuanya. Oleh krena itu, orang tua 

memegang faktor kunci yang biasa menjadikan anak tumbuh dengan jiwa islami. Dari 

Abu Hurairah Ra, bahwa Nabi bersabda: 

                                                           
11Syamsuddin AB, Sistem Pengasuhan Orang Tua Agar Anak Berkualitas (Makassar: 2014 ), 

h. 1.  
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سَانِهِ    رَانِهِ  أوَْ  يمَُجِّ داَنِهِ  أوَْ  ينَُصِّ  كُل   مَوْلوُد   يوُلَدُ  عَلىَ الْفِطْرَةِ  فَأبََوَاهُ  ، يهَُوِّ

Artinya:  

Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah 
yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani Majusi (HR. Bukhari-Muslim).12 

        Hadis di atas menerangkan betapa pentingnya peranan orang tua dalam 

mengembangkan potensi-potensi yang sudah dibawa oleh anak sejak lahir. Orang 

tualah yang akan mewarnai dan menentukan kepribadian anak di masa depan. 

Potensi-potensi yang dibawa anak itu hanya akan dapat berkembang dengan baik 

melalui pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Maka dapat disimpulkan bahwa 

orang tualah yang sangat berperan penting dalam mendidik anaknya sejak kecil, dari 

cara mendidiknya maka  dapat diketahui baik baruknya anak itu tergantung dari 

didikan orang tua. 

 Menurut pandangan sosiologi, keluarga dalam arti luas meliputi semua pihak 

yang memunyai hubungan darah atau keturunan sedangkan dalam arti sempit 

keluarga meliputi orang tua dengan anak-anaknya13. Keluarga yang menghadirkan 

anak ke dunia ini, secara kodrat bertugas mendidik anak. Sejak kecil anak tumbuh 

dan berkembang di dalam keluarga. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-

Tahrim/66: 6. 

                                                           
12Imam Bukhari, Kitab Shahih Buhari, Bab al-Jana‟iz, Bab ma Qila Aulad al-Musyarikin, 

juz.5, h. 182. 

13Jalaluddin Rahmat, Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1994, Cet. 2), h. 20. 
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ل  َٰٓ آَٰم  ل يۡه  ار ةَُٰٓع  آَٰٱلنذاسَُٰٓو ٱلۡۡجِ  قُودُه  هۡليِكُمَٰۡٓن ارٗآَٰو 
 
أ كُمَٰۡٓو  نفُس 

 
نُوآَْٰقُوٓآَْٰأ َٰٓء ام  ِين  آَٰٱلَّذ ه  يُّ

 
ةٌَٰٓي  أ ئكِ 

ََٰٰٓٓ رُون  آَٰيؤُۡم  َٰٓم  لُون  ي فۡع  ر هُمَٰۡٓو  م 
 
آَٰٓأ َٰٓم  َٰٓٱللَّذ  عۡصُون  َٰٓي  ادَٰٓٞلَّذ ظَٰٞٓشِد   غِلَ 

Terjemahnya:  

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa 
yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan.14 

  Ayat di atas sepatutnya dimaknai bahwa memelihara diri dan keluarga itu 

mutlak dilakukan bagi setiap insan melalui pembentukan kepribadian, sehingga 

mampu mengarahkan dirinya pada keridahan Allah. 15 

Sebagai orang tua dituntut pertanggungjawabannya dalam mendidik dan 

mengarahkan masa depan anak yang harus disesuaikan dengan masing-masing 

kepribadian anak tersebut, karena arahan dan motivasi orang tua sangatlah penting 

untuk masa depan anak. Karena tanpa itu semua dikhawatirkan anak akan salah 

dalam menentukan masa depannya. Sehingga berakibat tidak baik terhadap masa 

depan anak itu sendiri. Seorang anak pertama kali bertemu dengan manusia lain 

adalah dengan orang tuanya. Seorang anak melihat Perilaku keseharian orang tua 

yang disaksikan dan dirasakan anak mempunyai pengaruh tersendiri di dalam jiwa 

dan kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua harus menyadari, bahwa dari 

interaksi sehari-hari antara orang tua dan anak itulah terjadi proses peneladanan 

(modelling). Akhlak, perilaku dan kepribadian orang tua seperti pemurah, jujur, 

                                                           
14Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahnya , h. 560. 
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pemberani, teguh, mengemban dan menjalankan amanah, menghormati yang lebih 

tua, mengasihi yang lebih muda, dan seterusnya, akan berdampak positif terhadap 

pembentukan kepribadian anak16.  

 Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua bertanggung jawab 

mendidik dan membimbing remaja serta memberikan contoh yang baik bagi anak-

anaknya. Orang tua sangat berperan penting dalam membentuk kepribadian anak 

dengan cara mengembangkan pola komunikasi dan interaksi dengan sesamanya 

menjadi pribadi yang mantap dan kaffah (utuh).  

Marie Jahoda Sumpeno, berpendapat bahwa seseorang yang memiliki 

kepribadian yang mantap adalah orang yang dapat menguasai lingkungannya secara 

aktif, memperhatikan kesatuan dan segenap kepribadiannya. Memiliki kesanggupan 

menerima secara tepat dunia lingkungannya dan dirinya sendiri, bersifat mandiri 

tanpa terlalu banyak terpengaruhi orang lain.17 

           Di dalam kehidupan ini, menusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, 

khususnya lingkungan keluarga. Jika orang tua mengajarkan dan mencontohkan nilai-

nilai kebaikan, maka akan sangat berpengaruh pada prilaku seorang anak. Bahwa 

setiap manusia diwarnai oleh lingkungan. Melalui pendengaran  dan penglihatan, 

seorang remaja belajar dari orang-orang disekitar bagaimana harus bertingkah laku, 

barulah menjelang dewasa akalnya berfungsi untuk membedakan yang baik dan benar 

                                                           
16Didin Jamaludin, Paradigma Pendidikan Anak Dalam Islam, 2013 h. 38 

17Muhammad Rusydi Rasyid, Psikologi Perkembangan (Makassar: Buku Daras Uin 

Alauddin, 2015), h. 181. 
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dari apa yang didapatkan dari orang-orang di sekitarnya tersebut. Faktor utama yang 

menyebabkan seorang anak menurut atau mengikuti lingkunganya atau orang yang 

lebih dewasa adalah keinginan untuk menyerupai, yang dalam  lapangan psikologi hal 

ini disebut dengan proses identifikasi, dimana hampir setiap orang berusaha 

mengidentifikasi dirinya dengan orang yang dikaguminya. Khusunya anak-anak yang 

menurut penelitian, karena kekaguman identifikasi. Dengan demikian, faktor paling 

dominan yang berpengaruh pada awal pertumbuhnya adalah peneladanan sikap, 

pemikiran, serta perilaku orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang mengijak 

dewasa, pengaruh lingkungan tetap mewarnai kepribadianya. Pengaruh lingkungan 

terhadap orang dewasa juga terlihat dari bagaimana seseorang sangat terpengaruh 

oleh adat istiadat, pendidikan dan sebagainya. Kadang-kadang taklid (peneladanan 

tanpa pertimbangan akal) pada adat bahkan sampai pada tingkatan pengutusan dan 

fanatisme buta yang sudah mendarah daging dan sangat sulit untuk dilepaskan. 

Melihat proses kejiwaan manusia di atas, maka masyarakat sebagai kumpulan 

individu sudah pasti akan terkena pengaruh dari keteladanan dan taklid, baik 

pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Karena itu, Islam sangat menaruh 

perhatian terhadap pemeliharaan masyarakat yaitu dengan menghidupkan amar 

ma’ruf dan nahir mungkar. Karena itu, Islam memerintahkan kita agar mengambil 

contoh (teladan) dari Rasulullah dan para ahlul khair (orang-orang yang baik), ahli 

kebenaran, dan mereka yang beraqidah lurus. Secara tegas Islam menyuruh umatnya 
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mengambil teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi wa sallam.18Seperti Allah 

berfirman dalam QS al-ahzab/33: 21. 

َٰٓٱللَّذ َٰٓ ر  ذ ك  َٰٓو  َٰٓٱلۡأٓخِر  َٰٓو ٱلۡۡ وۡم  َٰٓي رجُۡوآَْٰٱللَّذ  ن  نَٰٓكَ  ن ةَٰٓٞل مِ  س  سۡو ةٌَٰٓح 
ُ
َِٰٓأ َٰٓل كُمَٰۡٓفَِِٰٓر سُولَِٰٓٱللَّذ ن  دَٰۡٓكَ  َٰٓلذق 

ثيِٗرآََٰٰٓ  ك 

Terjemahnya:  

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.19 

Ayat di atas menyatakan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri 

teladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat 

kasih sayang Allah dan kebahagian hari Kiamat serta teladan bagi mereka yang 

berdzikir mengingat kepada Allah dan menyebut-nyebut nama-Nya dengan banyak, 

baik dalam suasanah susah maupun senang.  

b. fungsi keluarga 

  Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak secara 

fisik, emosi, spritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber bagi kasih 

sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi 

yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. 

   Menurut Berns, keluarga memiliki lima fungsi dasar, yaitu. 

                                                           
18St. Rahmatia, Psikologi Dakwah Suatu Pengantar  (Makassar: Alauddin University Prees, 

2014), h. 202-203. 

19Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, h. 670. 
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1)  Reproduksi: keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang 

ada di dalam masyarakat. 

2)  Soaialisasi/edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai, 

keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi 

sebelumnya ke geberasi yang lebih mudah. 

3) Penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada anggotanya 

seperti ras, etnik, religi, sosial ekonomi, dan perang gender.  

4)  Dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung makanan, dan 

jaminan kehidupan. 

5) Dukungan emosi/pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi 

sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, 

mengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberi rasa aman pada anak.20 

B. Definisi Kepribadian 

1. Pengertian kepribadian 

    Kata kepribadian semakna dengan kata personality (bahasa inggris) yang 

berasal dari personal (bahasa latin) yang berarti kedok atau topeng. Topeng 

merupakan alat yang biasa digunakan oleh pemain panggung dalam 

melakukan/mengekspresikan peran yang dibawakanya. Biasanya topeng yang di 

pakai seorang aktor disesuaikan dengan watak tokoh yang diperankanya.     

                                                           
20Sri Lestari, Psikologi Keluarga (Yogyakarta: Pustaka Nasional Katalog Dalam Terbitan, 

2012), h. 9,16,19,22. 
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Kata Kepribadian berasal dari bahasa italia dan inggris yang berarti persona 

atau personality yang berarti topeng. Akan tetapi sampai saat ini asal usul kata ini 

belum diketahui. Konteks asli dari kepribadian adalah gambaran eksternal dan 

sosial.21 

Secara umum yang dimaksud kepribadian adalah sifat hakiki yang tercermin 

pada sikap hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedahkan  dengan 

orang lain. 

a. Menurut Koentjaraningrat: pengertian kepribadian adalah beberapa ciri watak 

yang diperlihatkan seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen dalam 

bertingkah laku, sehingga individu memiiliki identitas khusus yang berbeda 

dengan orang lain. 

b. Menurut Cuber: kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang 

tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. 

c. Menurut M. A. W. Browen: kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang 

meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang.22 

2. Tipe-tipe kepribadian 

       Kepribadian adalah bagian dari diri manusia yang sangat unik, dan 

manusia cenderung cukup bereaksi terhadap segala sesuatu. Dengan memahami 

                                                           
21Muhammad Rusydi Rasyid, Psikologi Perkembangan (Makassar: Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar,205), h. 179,181. 

22St. Rahamatiah, Psikologi Dakwah Suatu  Pengantar (makassar: alauddin university press, 

2014) , h. 153-154. 
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kepribadian remaja maka anda dapat memahami tipologi kepribadian. Kepribadian 

manusia dapat dibagi menjadi empat tipe sebagai berikut: 

1) Corellis adalah tipe kepribadian yang tegas dan cenderung memimpin serta 

mengatur. Remaja koleris biasanya mempunyai motivasi yang kuat pada dirinya. 

2) Singuini adalah tipe kepribadian yang ceria, yang suka mendapatkan perhatian. 

sanguinis adalah seorang remaja yang sangat suka bermain dan bergaul dengan 

banyak temannya. 

3) phegmatis adalah tipe kepribadian yang suka melakukan segala sesuatu 

berdasarkan jadwal yang telah ditertentukan. Remaja phlegmatis biasanya 

cenderung diam dan mengalah, menghindari konflik. 

4) Melankolis adalah tipe kepribadian yang baik. Ciri yang paling kentara dari 

remaja melankolis adalah remaja yang sangat terorganisir yang suka mengontrol 

segala sesuatunya sendiri, seperti merapikan segalah sesuatu.23 

C. Remaja 

1. Pengertian Remaja 

      Garison mengatakan bahwa remaja merupakan alam dimana individu tidak 

bisa digolongkan lagi sebagai anak-anak dan belum matang jika dikelompokan 

menjadi orang dewasa. 

 

 

                                                           
23Sjarkawi, Pembentukan  Kepribadian Anak (Cet. IV: Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011),  h. 

12. 
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Menurut para ahli sebagai berikut: 

a. Menurut Mappiare: masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 

21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria.24 

b.  Bigoth, Ph. Kohstan dan BG. Palland (Belanda), mengemukakan pembagian masa 

remaja yakni; masa pubertas berada dalam usia antara 15-18 tahun dan masa 

remaja 18-21 tahun.  

c.  Jersild, membicarakan remaja dalam rentang usia 11-12 tahun dan pada masa ini 

masa bertumbuhnya seseorang dalam transisi dari masa kanak-kanak ke masa 

dewasa.  

d.  Elizabeth. B. Hurlock bahwa rentang usia remaja antara 13-21 tahun dan pada 

masa remaja awal pada 13-17 tahun dan remaja akhir 17-21 tahun.  

e.  Priyatno, yang membahas masalah kenakalan remaja dari segi agama Islam 

menyebutkan rentang usia 13-21 tahun sebagai masa remaja.  

f. Winarno Surachmad mengungkapkan umur 12-22 tahun merupakan masa remaja25 

2. Batasan usia remaja  

  Remaja adalah periode kehidupan yang terjadi antara masa kanak-kanak dan 

masa dewasa. Jersild; mengatakan bahwa masa remaja merupakan  masa transisi dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini dimulai pada waktu anak menunjukan 

tanda-tanda pubertas dengan terjadinya kematangan seksual, pertumbuhan tinggi 

                                                           
24Mohammad Ali, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 

13220), h. 9. 

25Panut Panuju, Psikologi Remaja  (Cet.I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 12.  
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badan yang maksimum. Leoner dan spainer mengatakan masa remaja dimulai 

datangnya  pubertas ditandai adanya perubahan fisik seseorang. 

  Secara garis besar, masa remaja dibedakan menjadi empat periode yaitu pra-

remaja, remaja awal, remaja, pertengahan remaja, dan remaja akhir. Ciri-ciri tiap 

periode adalah sebagai berikut: 

a. Selama periode prapubertas, gejalanya serupa antara pria dan wanita muda. 

Perubahan fisik belum terlihat, tetapi wanita muda biasanya menunjukkan 

kenaikan berat badan yang cepat dan merasa kelebihan berat badan. Gerakan 

mereka mulai mengeras. Perubahan yang disertai sifat kepekaan terhadap 

rangsangan eksternal, dan responsnya biasanya berlebihan, sehingga mudah 

menyinggung serta cepat merasa bahagia dan senang. 

b. Pada masa remaja awal, timbulnya gejala fisik yang semakin nampak adalah 

adanya perubahan fungsi organ seksual. 

c. Periode remaja tengah, tuntutan peningkatan tanggung jawab datang dari  orang 

tua, keluarga dan juga masyarakat.  

d. Periode akhir remaja, mulai memandang  dirinya sebagai orang dewasa dan mulai 

mampu menunjukan pemikiran, sikap dan perilaku yang semakin dewasa oleh 

karna itu orang tua dan masyarakat mulai memberikan kepercayaan yang 

selayaknya kepada mereka. 

3. Karakteristik masa remaja 

    Seperti semua periode perkembangan manusia pada setiap periode, remaja 

memiliki ciri-ciri tertentu berdasarkan teori Harlock: 
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a. Pubertas sebagai waktu yang penting. Ada periode yang sangat penting untuk 

konsekuensi fisik dan psikologis. 

b.  Masa remaja adalah masa transisi, dan jika seorang anak ingin beranjak remaja, 

dia harus tinggalkan sifat kekanak-kanakan dan mempelajari sikap baru untuk 

menggantikan perilaku yang ditinggalkan. 

c.  Masa remaja sebagai masa perubahan. Tingkat perubahan pada masa remaja 

sejalan dengan perubahan fisik mereka. 

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah. Setiap periode kehidupan manusia 

memiliki masalahnya sendiri-sendiri. 

e. Masa remaja sebagai masa pencarian identitas. Seperti yang dikatakan Erikcon, 

identitas diri yang diinginkan remaja adalah menjelaskan siapa mereka dan apa 

peran mereka dalam masyarakat. 

Menurut Hasan, salah satu tantangan terpenting dalam perkembangan sosial 

remaja adalah pembentukan jati diri. Membentuk identitas tidaklah mudah. Itu terjadi 

melalui proses debat atau konfrontasi berupa berbagai pertanyaan yang harus dijawab 

satu per satu. Alquran menggambarkan konflik dalam kehidupan manusia sebagai 

berikut:26 sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Asy-Syams/91: 7-10. 

 

                                                           
26Wahyuni Ismail, Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University 

Prees,2014), h. 15-18. 
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نَٰٓ َٰٓم  اب  آَََٰٰٰٓٓو ق دَٰۡٓخ  ىهٰ  كذ نَٰٓز  َٰٓم  فۡل ح 
 
آَََٰٰٰٓٓق دَٰۡٓأ ىهٰ  ت قۡو  آَٰو  آَٰفجُُور ه  ه  م  لهۡ 

 
آَََٰٰٰٓٓف أ ىهٰ  وذ آَٰس  ن فۡسَٰٖٓو م  آَٰو  ىهٰ  د سذ

َٰٓ 
Terjemahnya: 

Dan jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya maka Dia mengilhamkan 
kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. sungguh beruntung orang 
yang mensucikan (jiwa itu) dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. 27 

f. Masa remaja sebagai usia membangkitkan tenaga. Adanya asumsi stereotip budaya 

bahwa remaja cenderung berperilaku berantakan, tidak dapat diandalkan, dan 

destruktif, yang membuat orang dewasa membimbing dan mengawasi kehidupan 

remaja. 

g. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistis. Remaja cenderung melihat diri 

sendiri dan orang lain sesuai dengan keinginannya, terutama dalam hal cita-cita 

yang tidak realistis yang mengarah pada peningkatan level emosi yang menjadi 

ciri khas remaja. 

h. Masa remaja adalah pintu gerbang menuju kedewasaan. Seiring bertambahnya 

usia, remaja mulai fokus pada perilaku yang berkaitan dengan status dewasa: 

merokok, minum-minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang, dan 

aktivitas seksual.28 

  Zakia daradjat berpendapat bahwa problema terbesar pada umur remaja 

adalah karena kurangnya pengertian dari orang tua terhadap problema remja itu. 

Sehingga  mereka tiba-tiba menjadi keras kepala dan orang tua tidak memaksa anak 

untuk menanggung segala tekanan  dan perintahnya.. walaupun remaja telah lebih 

                                                           
27Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya, h. 476 

28Wahyuni Ismail, Remaja Dan Penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University 

Prees, 2014), h. 21-27.  
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tinggi badan dari pada mereka. Banyak pula orang tua yang tidak mengerti 

perkembangan yang di lalui anaknya. Sebenarnya pertumbuhan yang wajar pada 

umur ini akan di sertai dengan pertumbuhna jiwa yang akan mengubah anak menjadi 

seorang yang bebas berfikir. Berpendapat serta tidak ingin di perintah oleh siapapun. 

Oleh karena itu ,kesalah fahamaan anatara seorang anak yang telah remaja dan orang 

tuanya sering terjadi. 

Salah satu problema yang terpenting dalam kehidupan remaja adalah sekolah. 

Olehnya itu guru mengarahkan untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat dengan 

tidak menghina di depan temannya. Problema pokok bagi remaja putri ialah rasa 

tertekan (frustasi). Dia ingin bebas dan merdeka tetapi dia banyak menghadapai 

rintangan yang kadang-kadang menjadikan mereka menempuh jalan yang tidak 

wajar. Untuk mengatasi problema remja tersebut usahakan memahami jiwa remaja 

biarkan tumbuh secara wajar, jangan selalu ditekan. Bijaksana  dalam menyuruhnya 

berupa nasehat. Hendaknya orang tua menjaga keutuhan keluarga, membimbing anak 

sejak lahirnya ke arah hidup sesuai dengan agama. Guru secara sungguh-sungguh 

membantu pembinaan mental si anak serta iklim lingkungan yang mendukung.29 

Pembinaan keteladanan dipupuk dalam hal kebajikan seperti jujur, disiplin, 

bersih, tertib, cara bekerja, mengajari, memberikan petunjuk, melatih dan 

membiasakan dalam hal kebajikan dan kerja. Menciptakan ketertiban dalam keluarga 

serta memelihara kesehatan dan gizi keluarga. Dalam meengajarkan , membimbimng 

                                                           
29Sitti Trinurmi, Proses Pensalehan Anak Dalam Keluarga Menurut Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 50. 
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dan mendidik anak ada beberapa  tanggung jawab pendidikan yang harus dipikul oleh 

pendidik utamanya orang tua dan guru antara lain: pendidikan iman, moral, fisik, 

intelektual, psikologis, sosial dan pendidikan seks. 

Penanaman moral remaja orang tua harus mendidik anak sejak kecil agar jujur 

dan dapat dipercaya, istiqamah, mementingkan orang lain. Menghormati yang besar, 

memuliakan tamu. Berbuat baik  kepada tetangga serta mencintai orang lain. 

Membebaskan lidah mereka dari sifat mencela, mengejek, mengatakan yang jelek-

jelek, membebaskanya dari segala yang lahir akibat moral yang jahat dan pendidikan 

yang rusak. Menyelamatkan anak-anak  dari segala rasa kemanusiaan yang mulia, 

perasaan lemah lembut dan kasih sayang. Bila hal tersebut tidak diindahkan atau 

dilalaikan, maka  akan menimbulkan dampak yang kurang baik yaitu rusak ahlaqnya 

atau tingka lakunya menyimpang. Seorang bapak tidak membiarkan anak-anaknya 

bergaul sekehendaknya dengan teman yang jahat atau membiarkannya menonton 

acara telivisi yang merusak, adegang-adegang telanjang, propaganda  durhaka. Tidak 

membiarkan mereka membeli majalah yang porno dengan gambar telanjang atau 

menganggap remeh tentang pemakaian hijab pada keluarga dan anak gadisnya. 

Sebagaimana ulasan di atas, Alquran memberikan petunjuk mengenai pokok-

pokok pendidikan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan yang diberikan oleh 

Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Menanamkan agar anak didik tidak syirik. 

Sebagaimana.30Allah berfirman dalam QS. Lukman/31: 13.  

                                                           
30Sitti Trinurmi, Proses Pensalehan Anak Dalam Keluarga Menurut Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 51-52.  
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َٰٓتشُۡۡكَِٰٓۡ َٰٓلَّ  ذ بُٰنَ  َٰٓي عِظُهُۥَٰٓي  نَُٰٰٓلِِبنۡهِۦَِٰٓو هُو  َٰٓلُقۡم  ظِيمَََٰٰٰٞٓٓٓوَإِذَٰۡٓق ال  َٰٓل ظُلۡمٌَٰٓع  ۡك  ِ َٰٓٱلشۡ  َِِٰۖٓإنِذ بٱِللَّذ  
Terjemahnya:   

Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya ketika dia memberi 
pelajaran kepadanya, wahai anakku! janganlah engkau mempersekutukan Allah 
sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar  kezaliman yang 
besar.31 

 Ayat di atas adalah ayat tentang aqidah yang merupakan fondasi dari Agama 

Islam. Karena bila hal itu terjadi yaitu fondasi atau keyakinan seseorang terbagi-

terbagi, tidak fokus kepada satu Tuhan akan melemahkan jiwa dan kepribadian. 

Dalam artian memperbodohkan dan memperhamba  diri sendiri. Luqman Al-Hakim 

pertama-tama menanamkan pendidikan  tauhid kepada anaknya  sedini mungkin 

menanamkan nilai-nilai ruhiyah yang merupakan nilai tertinggi yang berkaitan  

langsung dengan Allah. Dia merupakan ikutan tertinggi yang didasarkan kepada 

keimanan terhadap Allah. Menanmkan nilai-nilai ibadah yang menyangkut masalah 

kehidupan manusia, mengenai diri mereka sendiri, keluarga serta memelihara 

kemaslahatanya.32 

 Selanjutnya beliau menyuruh anaknya berbakti kepada kedua orang tua. 

Memuliakan, berbuat baik, tidak memberikan kata-kata uff (tercela) tidak boleh 

menghardik, tetapi berikan ucapan yang lemah lembut. Mendoakan orang tua 

sekalipun telah meninggal dunia adalah ajaran moralitas Islam yang tinggi yang 

diwariskan kepada generasi pelanjut yang berkesinambungan.33  

                                                           
31Kementerian Agama RI, Alquran Dan Terjemahnya,  h. 654. 

32Sitti Trinurmi, Proses Pensalehan Anak Dalam Keluarga Menurut Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011) , h. 52. 

33Sitti Trinurmi, Proses Pensalehan Anak Dalam Keluarga Menurut Pendidikan Islam 

(Makassar: Alauddin University Press, 2011) , h. 53-54. 
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              Karakteristik masa remaja telah disusun secara lebih spesifik oleh Yusuf, 

antara lain : 

a. Perkembangan fisik 

b. Perkembangan kognitif 

c. perkembangan emosi (psikologis) 

d. Perkembangan sosial 

e. Perkembangan moral 

f. Perekembangan kesadaran beragama 

4. Ciri-ciri masa remaja 

Menurut Hurlock, ciri-ciri remaja sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting 

          Masa remaja sebagai akibat fisik dan psikologis memiliki persepsi yang sama 

penting. Perkembangan fisik yang cepat disertai dengan cepatnya perkembangan 

mental terutama pada awal masa remaja dapat menimbulkan perlunya penyesuaian  

mental dan perlunya membentuk sikap nilai dan minat baru. 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Peralihan tidak berarti terputus atau berubah dari apa yang terjadi sebelumnya, 

tetapi peralihan yang dimaksud adalah dari satu tahap perkembangan ke tahap 

berikutnya. Artinya, apa yang telah terjadi sebelumnya akan meninggalkan bekasnya 

pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Anak beralih dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa, harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-
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kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk 

menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. 

c. Masa remaja sebagai masa mencari identitas  

Sepanjang usia kelompok pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri 

dengan standar kelompok adalah jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar dari 

pada individualitas. Anak yang lebih besar ingin cepat seperti teman-teman 

sekelompoknya. 

  Monks, Knoers, dan Haditono memperinci masa remaja ke dalam ciri-ciri 

yang jelaskan sebgai berikut: 

1) Peningkatan emosional 

          Peningkatan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal 

dikenal sebagai masa stormandstrees. Peningkatan emosional ini merupakan hasil 

dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi 

kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam 

kondisi baru yang berada dari masa sebelumnya 

2) Perubahan fisik yang cepat 

   Perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kemantangan seksual. 

Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan 

kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat baik perubahan 

internal seperti sistem sirkulasi, pencernaan dan sistem respirasi maupun perubahan 
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eksternal seperti tinggi badan, berat badan dan proporsi tubuh sangat berpengaruh 

terhadap konsep diri remaja34 

3) Perubahan ketertarikan 

Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang 

lain. Selama masa remaja banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawah dari 

masa kanak-kanak diganti dengan hal menarik yang baru dan lebih matang. Hal ini 

juga dikarenakan adanya tanggung jawab yang lebih pada masa reemaja, maka 

remaja diharapkan untuk dapat mengarahkan ketertarikan mereka pada hal-hal yang 

lebih penting. Perubahan juga terjadi dalam hubungan dengan orang  lain 

4) Perubahan nilai 

Perubahan nilai menyangkut apa saja yang dianggap penting oleh remaja pada 

masa kanak-kanak, berubah menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. 

5) Sikap ambivalen 

Kebanyakan remaja bersikap ambivalen (mengalami kebinggunan)  dalam 

menghadapi perubahan yang terjadi pada dirinya dan lingkungn sekitarnya. Di satu 

sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung 

jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka 

sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. 

 

5. Tugas perkembangan pada masa remaja 

                                                           
34Umi Kusyairy Konsep Diri Remaja Dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus ( Makassar: 

Alauddin University Press, 2012) , h. 53-54. 
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 Tugas perkembangan pada masa remaja menurut havighurst dalam gunarsa 

sebagai berikut: 

a. Memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebih dewasa 

dengan kawan sebaya, baik laki-laki maupun perempuan 

b. Memperoleh peranan manusia 

c. Menerima kebutuhannya dan menggunakannya dengan efektif 

d. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainya 

e. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri 

f.  Memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan 

g. Mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga 

h. Membentuk sistem nilai, moralitas dan falsafat hidup35 

D. Faktor Yang Menjadi kendala dalam pembentukan Kepribadian Remaja 

1. Faktor keluarga 

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primen 

bagi perkembangan anak. Lebih-lebih lagi prilaku sangat gampang diperoleh anak-

anak puber yang belum stabil jiwanya dan tengah mengalami banyak gejola batin. 

Kualitas rumah tangga atau kehidupan  keluarg jelas memainkan peranan paling besar 

dalam membentuk kepribadian remaja.36 Keluarga merupakan faktor yang menjadi 

                                                           
35Umi Kusyairy Konsep Diri Remaja Dengan Orang Tua Berkebutuhan Khusus ( Makassar: 

Alauddin University Press, 2012) , h. 52-54. 

36Kartini Kartono Kenakalan Remaja (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,2010), h. 57-59. 
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kendala dalam pembentukan kepribadian remaja karna lingkungan keluarga seorang 

remaja tumbuh dan terbentuk kepribadiannya. 

2. Faktor lingkungan sekitar 

   Lingkungan sekitar ikut memberikan nuansa pada perkembangan remaja 

karena itu baik-buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar mempengaruhi 

baik-buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Tanggung jawab pendidikan tidak 

seluruhnya dapat dilaksanakan dalam lingkungan rumah tangga. Ada saja hal-hal 

yang tidak mampu dilakukan oleh orang tua, mengingat disiplin ilmu lain yang 

dimiliki oleh bapak dan ibu atau sama sekali tidak memiliki pengetahuan tertentu 

untuk membantu meningkatkan keterampilan remaja. Lingkungan sekolah menjadi 

jembatan bagi anak yang menyambung antara kehidupan dalam keluarga dengan 

kehidupan dalam masyarakat nantinya.37 Dalam lindungan masyarakat remaja 

tumbuh dan berkembang sehingga secara tidak langsung dalam lingkungan 

masyarakat kepribadian remaja terbentuk baik menjadi kepribadian yang baik 

mamupun yang tidak baik. 

3. Faktor genetis atau bawaan 

        Faktor genetis  maksudnyya adalah faktor yang berupa bawaan sejak 

lahir dan merupakan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu 

dari kedua orang tuanya atau bisa jadi gabungan atau kombinasi dari sifat kedua 

orang tuanya. Oleh karena itu, sering kita mendengar istilah ”buah jatuh tidak akan 

                                                           
37Muhammad Rusydi Rasyid, Psikologi Perkembangan (Makassar: Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar, 2015), h. 67. 
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jauh dari pohonya”. Misalnya, sifat mudah marah yang dimiliki seorang ayah bukan 

tidak mungkin akan menurun pula pada anaknya.38sikap dan kepribadian seorang 

remaja sejak kecil secara tidak langsung terbentuk dari pengaruh genetis atau bawaan 

sehingga tidak heran jika remaja menjadi pribadi yang baik atau sebaliknya. 

E. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Keluarga Dalam Pembentukan Kepribadian 

Remaja 

1. Menanamkan nilai-nilai agama  

    Setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya cerdas, aktif, kreatif, taat 

beragama dan patuh terhadap orang tua. Umumnya orang tua berharap anaknya lebih 

baik dari anak-anak lainnya, baik itu dari segi prestasi maupun dari segala hal, akan 

tetapi tidak sedikit juga orang tua yang memperkuat di pemahaman dan nilai-nilai 

agama. Misalnya mengenalkan dasar-dasar agama seperti, pengenalan keberadaan 

tuhan, menceritakan kisah tauladan, mengajarkan anak selalu bersyukur.  

2. Menerapkan disiplin  

  Dengan menerapkan kedisiplinan anak diajarkan tentang bagaimana 

berperilaku dengan cara yang sesuai standar kelompok sosialnya. Sesuai dengan 

peran-peran yang di terapkan kelompok budaya di mana ia berasal, maka jelaslah 

bahwa orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan kedisiplinan. Kesalahan 

dalam penanaman kedisiplinan sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan 

perilaku remaja. Sedangkan penanaman disiplin yang baik dan tepat akan 

                                                           
38Sjarkawi,  pembentukan Kepribadian anak (Jakarta:pt bumi aksara, 2006), h. 19. 
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menghasilkan terbentuknya perilaku moral yang baik atau positif bagi remaja.39 

Ketika anak di ajarkan untuk disiplin maka akan terbentuk perilaku yang baik.  

3. Menegur bila anak berbuat salah 

   Orang tua yang baik menegur anaknya jika dia berperilaku salah atau keliru, 

Sadar atau tidak sadar teguran orang tua kepada anak harus dilakukan pada waktu 

yang tepat, bila pemilihan waktu salah maka akibatnya perilaku tidak berkurang, 

melainkan justru semakin buruk dan menjadi-jadi karena tekanan dari orang tuanya 

sendiri.  

4. Membantu memecahkan masalah remaja 

  Orang tua harus bisa berperan ganda untuk anaknya baik dia sebagai teman, 

sahabat, kakak, dan orang tua. Di dalam hal ini orang tua harus bisa menjadi tempat 

curhat bagi si anak dan orang tua harus mengajarkan anak tentang pemecahan 

masalah dan harus dilakukan sedini mungkin agar mendapatkan hasil yang lebih baik.  

5. Menyediakan waktu untuk anak 

  Anak adalah prioritas hidup bagi orang tua, dan salah satu yang orang tua 

lakukan adalah meluangkan waktu bersama-sama dengan anak. Menyediakan waktu 

bersama dengan anak adalah hal yang sangat positif bagi anak sebab meluangkan 

waktu dengan anak bisa membuat lebih dekat dengan orang tua.40 Sesibuk apapun 

orang tua harus ada waktu untuk anak sehingga anak merasa orang tuanya 

memperhatikan dirinya. 

                                                           
39Sjarkawi,  pembentukan Kepribadian anak (Jakarta:pt bumi aksara, 2006), h. 19. 

40Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak, h. 19 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan lokasi penelitian 

1. Jenis penelitian 

                 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang 

bertujuan memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di 

lokasi penelitian berdasarkan kondisi alamiah (natural setting) dari objek penelitian, 

karena berdasar pada kondisi alamiah itu maka berbagai fenomena yang nampak 

tersebut kemudian diekspoitasi dan diperdalam dan mengacu pada pelaku, waktu, 

tempat, dan kejadian yang ada secara kontekstual melalui pengumpulan data yang 

diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) penelitian 

lapangan mengandalkan datanya dari kondisi objektif yang terjadi di lapangan atau 

lokasi penelitian 

              Berdasarkan pada pandangan diatas, maka penelitian kualitatif ini adalah 

penelitian untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan terkait berbagai 

realita yang ditemukan. Olehnya itu, penulis langsung mengamati peristiwa-peristiwa 

di lapangan yang berhubungan langsung dengan “peran keluarga dalam pembentukan 

kepribadian remaja di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota 

Makassar”.41 

                                                           
              41M. Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek  (Cet. I; Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2002),  h. 59. 
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2. Lokasi penelitian 

                  Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, 

Kota Makassar, dimana di sana kepribadian remaja itu berbeda-beda, ada yang sopan, 

baik, ramah, pendiam. 

B. Pendekatan penelitian 

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  hidup.42 

               Pendekatan bimbingan yang dimaksudkan adalah sebuah sudut pandang 

yang melihat fenomena gerakan bimbingan sebagai sebuah bentuk penerapan 

pembinaan. pendekatan ilmu ini digunakan karna objek yang diteliti membutuhkan 

bantuan jasa ilmu tersebut untuk mengetahui kesulitan-kesulitan individu sehingga 

diberikan bantuan atau bimbingan. 

2.  Pendekatan Psikologi  

                 Pendekatan Psikologi adalah pendekatan yang bertujuan untuk melihat 

keadaan jiwa yang diperoleh secara sistematis dengan  metode-metode  ilmiah yang 

meliputi spekulasi mengenai jiwa itu. 43Psikologi berbicara tentang tingkah laku  

manusia yang diasumsikan sebagai gejala-gejala dari jiwa. Pendekatan psikologi 

                                                           
               42Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Edisi Keempat (Cet, II; Yogyakarta: 

PT Andi Offset, 1993), h. 2. 

             43W. A Gerungan, Psikologi  Sosial (Cet. II; Bandung: PT. Refika Aditama, 2009),  h. 1. 
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mengamati tentang tingkah laku manusia yang dihubungkan dengan tingkah laku 

yang lainnya dan selanjutnya dirumuskan tentang hukum-hukum kejiwaan manusia.44 

C. Sumber data 

             Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:  

1.  Sumber Data Primer  

               Sumber data primer adalah sumber utama dalam penelitian yaitu informan. 

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) adalah orang tua yang bernama 

Esmah dan informal tambahan Nursanti, Suharni, Asrianti, Anwar serta remaja 

bernama Muhammad nurhidayat, Mutmainnah, Andi fajar, dwiki harqa di Kelurahan 

Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar 

2. Sumber Data Sekunder  

                Sumber data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber 

data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian. 45sumber 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 penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya 

                                                           
             44Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Malang: UIN-Malang Press, 

2008), h. 55. 

             45Saifuddin Azwar, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
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dengan pembahasan penelitian ini, baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak 

diterbitkan dalam bentuk buku atau majalah ilmiah. 46 

D.  Metode Pengumpulan Data 

                Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitin ini  

sebagai berikut : 

1. Observasi 

                Observasi atau pengamatan adalah kegiaatan kesaharian manusia dengan 

menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya, selain panca indra 

lainya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. Karena itu observasi adalah 

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja panca 

indra mata serta di bantu dengan panca indra lainya.  

                Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, sesungguhnya yang di 

maksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang di gunakan 

untuk menghimpun data peneelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Suatu 

pengamatan baru di kategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian 

apabila memiliki  kriterial sebagai berikut: 

a. Pengamatan di gunakan dalam penelitian dan telah di rencanakan secara serius. 

b. Pengamtan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan. 

c. Pengamatan di catat secara sistematiik dan di hubungkan dengn proposisi umum 

dan bukan di paparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. 

                                                           
             46Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Offsed. 1993), h. 1. 
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d. Penagamatan dapat di cek dan di kontrol mengenai keabsahannya.47 

 Observasi yang akan dilakukan penulis 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. Wawancara ini mengharuskan 

pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan pada 

narasumber dalam proses wawancara. Wawancara mendalam secara umum adalah 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai.48 Wawancara mendalam dilakukan kepada orang tua di kelurahan 

manggala kecamatan manggala kota makasar. 

3. Dokumentasi 

                   Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian.  Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi 

dan wawancara, dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, dimana 

                                                           
             47Burhan Bungin, penelitian kualitatif  (Surabaya: Kataloq Data Terbitan (Kdt), 2007), h. 118. 

               48Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Cet. VII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 67-68. 
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menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar lebih memperjelas darimana 

informasi itu didapatkan, penulis mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data 

yang relevan dengan penelitian.  Adapun secara dokumentasi yaitu foto-foto serta 

pihak yang memberi informasi dan lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi. 

Penulis akan menyimpulkan data dengan teknik dokumentasi yakni penulis 

melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa foto dan menguraikan 

dengan arah penelitian.49 Penulis akan menyimpulkan data dengan teknik 

dokumentasi yakni penulis melakukan pencarian dan pengambilan informasi berupa 

foto dan menguraikan dengan arah penelitan. 

E.  Instrumen Penelitian 

               Instrumen utama dalam penelitian  kualitatif adalah peneliti sendiri, yakni 

peneliti yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data 

hingga pelaporan hasil penelitian. 50Peneliti sebagai instrumen harus memunyai 

kemampuan dalam menganalisis data.  Barometer keberhasilan suatu penelitian tidak 

terlepas dari instrumen yang digunakan, karena itu alat yang digunakan dalam 

penelitian lapangan ini meliputi: pedoman wawancara (daftar pertanyaan penelitian 

yang telah dipersiapkan), kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen. 

 

 

                                                           
              49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D (Cet. XXV; Bandung: 

Alfabeta, 2017), h. 83. 

50S. Nasution, Metode Research (Jakarta: Bumi Aksara, 1996),  h. 2. 
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F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

                Teknik pengolahan data merupakan upaya untuk mencapai dan mengolah 

serta menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan 

sebagainya untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan 

menjadikannya menjadi temuan bagi orang lain.51 

2. Teknik Analisis data 

  Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data setelah diperoleh 

hasil penelitian, sehingga dapat diambil sebagai kesimpulan berdasarkan data yang 

faktual. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode 

tertentu.52Pendapat lain mengumukakan bahwa analisis data adalah perolehan data 

yang didapat oleh peneliti baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Tehnik analisis data yang dimaksudkan disini adalah data yang diperoleh bersifat 

kualitatif. 

 Ada tiga cara teknik analisis data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu:  

a. Reduksi Data (Data Reduction)  

  Reduksi data yang dimaksud dalam proses ini ialah penulis dapat 

melakukan pemilihan-pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, dan 

                                                           
                 51Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2007), h. 246. 

52Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 246. 
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transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan53. Reduksi 

ini diharapkan agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. 

Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan 

kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.  

b. Penyajian Data (Data Display)  

  Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan, kemudian diberikan batasan masalah, maka penyajian data tersebut 

diharapkan dapat memberikan kejelasan data substantif dan mana data pendukung.54 

c. Penarikan Kesimpulan (Verivication/Conclusion Drawing)  

  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.55Kesimpulan juga diverifikasi 

selama kegiatan berlangsung juga merupakan tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan yang ada. 

                                                           
53Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 247.  

54Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 249. 

55Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, h. 252. 
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BAB IV 

PERAN KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN 
 REMAJA DI KELURAHAN MANGGALA KECAMATAN  

MANGGALA KOTA MAKASSAR 

  

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Kelurahan manggala  

  Manggala merupakan nama seorang panrita (orang yang ditokohkan) karena 

kemampuan dan kharisma yang dimilikinya. Nama kelurahan manggala terdahulu 

diambil dari nama salah seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai cambang 

manggala. Dia dikenal berbudi baik, dihormati, disegani dan karena kepiawaiannya 

sehingga mampu mempersatukan seluruh masyarakat baik yang ada dilembah 

(baling) maupun masyarakat yang ada di perbukitan (moncong). Apabila ada 

pertikaian masalah batas wilayah kerajaan, maka Cambang Manggala akan muncul di 

atas sebuah bukit atau moncong-moncong untuk menengahi permasalahan tersebut. 

Oleh karena beliau sering muncul di bukit atau moncong-moncong, maka diberikan 

gelar sebagai karaeng moncong-moncong.  

Menurut cerita apabila terdengar gemerincing suara Pacul pada malam hari 

yang kedengarannya seperti ratusan orang memacul tanah pertanian, maka penduduk 

meyakini bahwa, sebenarnya yang muncul itu hanya satu orang yaitu cambang 

Manggal. Hal inilah yang melatar belakangi penamaan kelurahan  manggala.  
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Pada Kelurahan Manggala terdapat 2 (dua)   Kampung yang terkenal yaitu: 

a. Kampung Manggala yang wilayahnya meliputi ORT. 03 dan ORW 09. 

b. Kampung nipa-nipa yang wilayahnya meliputi ORT. 01, 02, 04 dan ORW.  09.  

Nipa-nipa berasal dari kata Nipah yang artinya jenis tanaman atau pohon yang 

daunnya biasa digunakan untuk membuat atap rumah. Nipa ini banyak tumbuh di 

kampung tersebut sehingga Kampung tersebut disebut kampung nipa-nipa. 

2. Letak geografis dan iklim  

a. letak dan luas wilayah 

  Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala memiliki kode wilayah 73. 71. 12. 

01 terletak antara 5 ° 9' 55, 46" LS s.d 5° 10' 13, 58"  LS dan 119° 29' 3, 13" BT s.d 

119° 29' 44, 49" BT  memiliki  luas wilayah  ± 0,322 km² dengan batas-batas wilayah 

administrasi pemerintahan sebagai berikut: 

1) sebelah utara berbatasan dengan kelurahan bitoa 

2) sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Biring Romang dan kelurahan 

Tamangapa 

3) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros 

4) sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Biring Romang. dengan jumlah 

penduduk 20.639 jiwa.  Kelurahan mangga memiliki 66 RT dan 12 RW. 
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b. Iklim 

  Iklim kelurahan manggala, sebagaimana kelurahan yang ada di daerah lain 

mempunyai musim panas dan hujan, dengan demikian mempunyai pengaruh 

langsung pada pola tanam dan keadaan masyarakat yang ada di kelurahan manggala 

kecamatang mangala kota Makassar. 

3. Jumlah penduduk  

      Tabel 4.1 

Jumlah penduduk 

 

JUMLAH 

JENIS KELAMI 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Jumlah penduduk tahun ini  10.140 orang 

Jumlah penduduk tahun lalu 10,0,26 orang 10.140 orang 

Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 

4. Tingkat pendidikan 

    Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan manggala adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Tingkat pendidikan 

TINGKATAN PENDIDIKAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 159        orang 177       orang 

Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play grup 205        orang 218       orang 

Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah 153        orang 186       orang  

Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 1.599     orang 1.698    orang 
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Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 1.001     orang 1.124    orang 

Usia 18-56 pernah SD tetapi tidak tamat 361        orang 420       orang 

Tamat SD/sederajat 535        orang 617       orang 

Jumlah 12-56 tahun tidak tamat SLTP 619        orang 615       orang 

Jumlah usiah 18-56 tahun SLTA  593        orang 526       orang 

Tamat SMP/sederajat 818        orang 823       orang 

Tamat SMA/sederajat 1.242     orang 1135     orang 

Tamat D-1/sederajat 539        orang 572       orang 

Tamat D-2/ sederajat 182        orang 307       orang 

Tamat D-3/sederajat 153        orang 149       orang 

Tamat S-1/sederajat 1.259     orang 1.045     orang 

Tamat S-2/sederajat 401      orang 212        orang 

Tamat S-3/sederajat 10        orang 10          orang 

Tamat SLB A 102      orang 151        orang 

Tamat SLB B 119      orang 157        orang 

Tamat SLB C 84        orang 145        orang 

Jumlah 10.134  orang 10.287   orang 

Jumlah total 20.421  orang 20.421   orang 

Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 
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5. Keadaan sosial 

              Masyarakat kelurahan manggala termasuk masyarakat yang bepratisipasi 

dinilai cukup tinggi hingga saat ini, hal ini dapat terlihat dari kegiatan masyarakat 

pada berbagai aspek yang berhubungan dengan pembangunan. Salah satu bentuk 

partisipasi yang terjadi seperti gotong royong,melakukan pesta perkawinan,mananm 

padi dan acara-acara lain yang melibatkan masyarakat dan masyarakat  manggala 

menjunjung tinggi nilai adat  dan tradisi sebagai ciri khas dalam berbagai aktivitas  

seperti aktivitas keagamaan. 

6. Keadaan keagamaan 

  Penduduk di kelurahan manggala adalah penduduk yang kebanyakan 

beragama islam sesuai data di bawa ini : 

Tabel 4.3 

Keadaan keagamaan 

AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN 

Islam 9781           orang 9921          orang 

Kristen 302             orang 306            orang 

Katholik 43               orang 48              orang 

Hindu 5                 orang 7                orang 

Budha 3                 orang 5                orang 

Jumlah 10.134         orang 10.287        orang 

 Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 
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 Selain pada itu dapat kita lihat realitas dilapangan bahwa kelurahan manggala 

yang memiliki banyak tempat peribadatan seperti masjid dan musholla yang 

berjumlah 35. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari terkhusus kehidupan sosial 

budaya sangat mempengaruhi kegiatan masyarakat yang bernuansa religius seperti 

acara pengajian,majlis ta,lim dan acara keagamaan lainya. 

7.  Keadaan  ekonomi 

    Manggala adalah salah satu kelurahan di kecamatan manggala kota Makassar 

dimana sebagian besar wilayahnya berdataran rendah hingga dataran tinggi. 

seabagian besar mata pencahrian penduduk kelurahan manggala adalah buruh tani, 

pegawai negeri sipil, pengrajin industry rumah tangga dan pedagang keliling. 

Tabel 4.4 

Keadaan ekonomi 

JENIS PEKERJAAN PEREMPUAN  LAKI-LAKI 

Buruh tani 292              orang 201                orang 

Pegawai negeri sipil 1.589          orang 1.594            orang 

Pengrajin industry rumah tangga 35               orang 40                 orang 

Pedagang keliling 144             orang 146               orang 

Sumber data: buku profil kelurahan manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 
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8. Sarana dan prasarana kelurahan manggala 

a. sarana kelurahanan manggala 

  Sarana yaitu segalah sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengapai suatu tujuan dan keinginan tertentu. Kondisi sarana dan prasarana umum 

kelurahan secara garis besar sebagai berikut : 

  1) Prasarana dan sarana pendidikan 

  Sarana pendidikan adalah peralatan atau perlengkapan yang secara langsung  

untuk digunakan dalam proses belajar dalam membentuk kepribadian anak. 

Tabel 4.5 

Tabel pendidikan 

 

Nama 

 

Jumlah 

Kepemilikan  

Jumlah 

tenaga 

pengajar 

 

Jumlah 

siswa/ 

Mahasiswa 

Pemerintah Swasta 

TK 8 - 1 24 252 

SD/sederajat 6 - - 102 2345 

SMP/sederajat 3 - - 99 705 

SMA/sederajat 2 - - 29 350 

PTS 1 - - - - 

Raudhatul 

Athfal 

1     

Tsanawiyah 1     
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Perguruan Tinggi 1     

Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 

 

2) Prasarana dan sarana kesehatan 

a. sarana kesehatan 

Tabel 4.6 

sarana kesehatan 

Rumah sakit umum                    O             unit 

Puskesmas                     1             unit             

Puskesmas pembantu                     1             unit 

Poliklinik/balai pengobatan                     1             unit 

Apotik          Unit 

Posyandu                     11           unit 

Jumlah dokter umum                      1            orang 

Jumlah dokter gigi                      1            orang 

Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 

 

3)  Sarana olahraga 

Tabel 4.6 

                                                       Sarana olahraga 

Lapangan sepak bola                     1             Buah 

Lapangan bulu tangkis                     0             Buah 

Meja bingbong                     0             Buah 
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Lapangan voli      0            Buah 

Lapangan golv                     0             Buah 

Pacuan kuda                     0             Buah 

Lapangan basket                     0             Buah 

Lapangan pusat kebugaran                     0             Buah 

Sumber data: buku profil kelurahan  manggala lampiran v peraturan menteri dalam 

negeri nomor 12 tahun 2007 

 

4)  Sarana keagamaan 

  Sarana keagamaan suatu hal yang sangat penting karena untuk melaksanakan 

kewajiban sebagai umat islam dan di kelurahan manggala  sudah memiliki masjid dan 

mushollah berjumlah 35. 

9. visi dan misi kelurahan manggala 

a. Visi 

Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan pemberdayaan sumber 

daya lokal menuju kota dunia 

b. Misi 

Kecamatan Manggala sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar 

dapat menjabarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar sesusai tugas dan 

funsinya, maka dirumuskan misi pemerintah Kecamatan Manggala sebagai berikut : 

1) Mewujudkan pelayanan prima terhadap seluruh Stakeholder masyarakat 

2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum 

3) Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan 
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4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang 

bersih, sehat, indah, aman dan nyaman 

5) Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan (life 

skill) yang bernilai ekonomi 

6) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industry rumah tangga 

(Home Industry) 

7) Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama 

10. Kondisi  pemerintahan keluarahan manggala 

   Kondisi pemerintahan kelurahan manggala kecamatan manggala kota 

Makassar dapat dilihat melalui struktur berikut:  
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B.  Langkah-langkah Yang di Lakukan keluarga Dalam pembentukan Kepribadian 

Remaja Di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar 

  Orang tua merupakan madrasah pertama tempat anak menerima pelajaran dan 

pendidikan yang kesemuanya dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian anak di 

kemudian hari. Itu diajarkan oleh orang tua karena itu berlaku kemudian 

menggambarkan remaja itu.  Kepribadian tidak terbentuk dari faktor keturunan, jadi 

jika orang tua itu adil, tidak menjamin anak-anaknya juga memiliki kepribadian yang 

baik. Namun, kepribadian terbentuk sebagai hasil dari asuhan orang tuanya. Langkah-

langkah keluarga yang membentuk kepribadian remaja adalah: 

1. Membentuk kepribadian Agama anak sejak dini 

 Membentuk kepribadian Agama anak adalah pelajaran pertama yang harus 

dibangun oleh orang tua bersama anak-anaknya. Jika seorang anak memiliki landasan 

Agama yang baik sejak usia dini, maka hal itu mempengaruhi kepribadian anak 

tersebut.  

   Sebagaimana ungkapan dari Nursanti bahwan saya selalu mendidik 

khumairah ketika masih kecil seperti menyuruh pergi ngaji saat setiap sore hari, 

sholat, belajar dan menjadi anak yang baik.56 Dalam membentuk kepribadian yang di 

lakukan nursanti itu menjadi tauladan bagi orang tua yang lain karna membentuk 

kepribadian sejak dini adalah cara yang tepat sehingga saat anak menginjak dewasa 

sudah terbentuk nilai-nilai agama dalam dirinya. 

                                                           
56Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar Tanggal 14 januari 2021 
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   Sebagaimana yang diungkapkan juga oleh Esmah bahwa sejak dini anak telah 

diajarkan tentang Agama, terutama menjaga salatnya. Karena saya selalu 

memahamkan mereka bahwa apabila salatnya baik, maka yang  lainnya juga akan 

baik, walaupun sesibuk apapun kita jangan tinggalkan sholat dan diharapkan anak 

dapat memiliki kepribadian yang baik.57 Ketika anak di ajarkan sejak dini tentang 

Agama maka akan terbentuk kepribadian yang baik. 

  Berdasarkan kedua pendapat di atas bahwa membentuk kepribadian Agama 

anak sejak dini penting dilakukan agar anak mempunyai bekal untuk kehidupan pada 

kemudian hari sehingga anak dapat membedakan prilaku yang baik dan mana yang 

prilaku yang buruk, sehingga terbentuk kepribadian yang baik pada dirinya. 

2.  Melakukan Pengawasan  

 Ungkapan dari Esmah mengatakan orang tua harus melakukan pengawasan 

dan bukan hanya memberikan kebebasan pada anak bergaul dengan teman sebayan 

yang mampu mempengaruhi kepribadianya, untuk itu orang tua tetap melakukan 

pengawasan terhadap anak-anak, apa lagi di zaman teknologi dan di masa covid 19 

yang mengharuskan anak-anak untuk melakukan proses belajar lewat mediah sosial 

seperti zoom, google drive, email, whatsApp, classroom dan media sosial lain.58 

sebagai orang tua  tidak memberikan kebebasan pada anak saat bergaul dengan teman 

sebaya tetapi orang harus melakukan pengawasan.  

                                                           
57Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  28 januari 2021 

58Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  28 januari 2021 
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Ungkapan dari nursanti juga mengatakan bahwan orang tua harus melakukan 

pengawasan pada anak ketikan memilih teman main atau pun saat menggunakan 

media sosial sehingga anak tidak kecanduan media sosial.59media sosial bisa 

membawa dampak negatif maupun positif tergantung bagaiamana kita 

menggunakanya.  

Ungkapan dari Dwiki harqa mengatakan bahwa orang tua saya selalu 

mengawasi saya ketika saya memilih teman bermain atau saat saya main pake hp.60 

Berdasarkan ketiga ungkapan di atas bahwa orang tua harus melakukan 

pengawasan pada anak ketika anak menggunakan teknologi dan tidak memberikan 

kebebasan kepada anak ketika bergaul dengan teman sebaya. 

3. Memberikan Keteladanan   

 Orang tua adalah teladan dalam membentuk kepribadian anak. Memberikan 

contoh adalah usaha yang paling ampuh untuk diberikan kepada anak-anak, sehingga 

anak tidak hanya mendapatkan bimbingan atau pelajaran semata, melainkan mereka 

harus melihat secara langsung apa yang disampaikan oleh orang tuanya (ada 

pengaplikasian). 

 Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursanti yaitu anak akan melakukan 

apa yang dilakukan orangnya jadi untuk menjadikan anak itu baik harus di mulai dari 

orang tua itu sendiri yaitu dengan memberikan teladan yang baik pada anak-

                                                           
59Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 

60Dwiki harqa (11 tahun), pelajar, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  08  agustus 2021 
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anaknya.61Orang tua merupakan teladan bagi anak karna dalam lingkungaan keluarga 

kepribadian anak terbentuk jadi sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik. 

 Sebagaimana yang diungkapkan  juga oleh Esmah bahwa orang tua harus 

memberikan teladan yang baik sebab anak akan mengikuti apa yang telah dilihat dan 

di dapatkan pada orang tuanya.62Orang tua berkewajiban memberikan contoh yang 

baik sebab ketika orang tua tidak memberi contoh yang baik maka anak akan menjadi 

pribadi yang tidak baik. 

4. Memberikan jadwal atau aturan 

     Sebagai orang tua harus memberikan aturan pada anak itu penting sehingga 

aktivitas anak teratur. Apalagi di masa covid 19 yang menuntut anak melakukan 

proses belajar lewat mediah sosial. 

     Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Suharni bahwa pada masa 

pademi covid 19 yang menuntut seorang anak untuk menjalankan proses belajar lewat 

mediah sosial sehingga orang tua memberikan aturan serta batasan seperti waktu 

bermain games, nonton vidio, waktu tidur dan waktu bermain setelah proses belajar 

lewat mediah sosial dilakukan.63 Ketika orang tua memberikan aturan pada anak 

dengan tujuan agar aktivitas anak terarah maka ini adalah cara yang tepat dalam 

                                                           
61Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 

62Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  28 januari 2021 

63Suharni (41 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 
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membentuk kepribadian anak menjadi pribadi yang menghargai waktu dan 

melakukan aktivitas sehari-hari terorganisir. 

   Sebagaimana ungkapkan juga oleh Esmah bahwa orang tua harus membuat 

jadwal agar anak menyadari bahwa ada kewajiban yang harus di kerjakan dalam 

rumah atau dalam menggunakan media sosial dan hal lainya.64Ketika orang tua 

memberikan jadwal maka anak akan menyadari bahwa ada kewajiban yang dilakukan 

sehingga secara tidak langsung anak terbentuk menjadi pribadi yang mandiri, 

menghargai waktu  apalagi  pada masa pademi covid 19 ini menuntut anak belajar 

lewat mediah sosial sehingga orang tua dapat mengatur jadwal agar aktivitas anak 

berjalan dengan baik. 

  Anwar mengungkapkan juga bahwa saya memberi aturan kepada rosnida 

ketika bermain dengan teman memberikan batasan waktu sampai jam sepuluh malam 

saja, ketika jam 10 harus masuk rumah. 65Dari aturan tersebut memberi tahu orang tua 

bahwa anak tidak boleh berada di luar rumah setelah jam sepuluh malam. 

5. Memberikan motivasi 

  Memberikan motivasi pada anak yang kurang percaya diri sangatlah penting 

dilakukan karena dari dukungan dan motivasi tersebut merubah polah pikir sehingga 

terbentuk anak yang percaya diri dalam melakukan segala hal terkhusu di masa covid 

19 ini. 

                                                           
64Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  28 januari 2021 

65Anwar (54 tahun),  pedagang, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan Manggala 

Kota Makassar tanggal 4 juli 2021 
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 Sebagaimana diungkapkan oleh nursanti  bahwa Proses belajar lewat media 

sosial membuat seorang anak kurang percaya diri dalam melakukan komunikasi 

terlebih ketika anak mengerjakan tugas yang diberikan guru untuk membuat vidio 

dirinya, sehingga orang tua tuntut untuk memberikan motivasi pada diri anak agar 

percaya diri dalam melakukan.66 Orang tua berperan dalam menciptakan rasa percaya 

diri pada anak dalam proses belajar menggunakan medsos di masa covid 19 yang 

memaksa anak melakukan proses belajar dengan mengguankan mediah sosial.  

 Mutmainnah mengungkapkan bahwa ketika membuat vidio untuk tugas 

dirinya tidak percaya diri karna tidak ada motivasi dari orang tua untuk menghadirkan 

rasa percaya diri dalam melakukannya. 67Dari ungkapan tersebut orang tua harus 

sebisa mungkin memberi motivasi atau dorongan pada anak untuk menghadirkan rasa 

percaya diri dalam melakukan segala hal terkhusus di masa covid 19 yang menuntut 

anak untuk melakukan proses belajar lewat media sosial. 

C. Faktor yang menjadi kendala Dalam pembentukan Kepribadian Remaja Di 

Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar 

1. Pengaruh Lingkungan keluarga  

   Anak dan keluarga merupakan dua hal yang tidak bisa dijauhkan karena 

dalam lingkungan keluarga ada orang tua, kakak, nenek, kakek, paman dan lain-lain. 

Sehingga kepribadian seorang anak dipengaruhi oleh lingkungan  keluarga. 

                                                           
66Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 

67Mutmainnah (16 tahun), pelajar, wawancara di Keluranan Manggala Kecamatan Manggala 

Kota Makassar tanggal 04 juli 2021 
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   Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nursanti bahwa lingkungan keluarga 

berpengaruh pada prilaku anak, sehingga anak akan melakukan apa yang dilakukan 

orangnya jadi untuk menjadikan anak itu baik harus di mulai dari orang tua itu sendiri 

yaitu dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anaknya.68Lingkungan 

keluarga pengaruh terhadap kepribadian remaja sebab yang menjadikan anak itu 

berkepribadian baik itu tergantung keluarga membentuk kepribadianya.  

 Ungkapan dari Suharni mengatakan bahwa sikap anak di pengaruhi oleh 

lingkungan keluarga sebab anak tumbuh bersama lingkungan keluarga.69Lingkungan 

keluarga berpengaruh pada kepribadian anak jadi orang tua harus menjadi contoh 

yang patut untuk di contoh. 

2. Pengaruh teman sebaya 

Begitu banyak orang tua yang memberikan kebebasan pada anak-anaknya 

melakukan kegiatan apapun untuk menghabiskan sebagian besar waktunya bersama 

dengan teman-temanya di luar rumah. Sehingga orang tua harus memperhatikan 

mereka dengan siapa mereka berteman. Ada teman yang tidak memperhatikan waktu 

dan tidak mengetahui ilmu-ilmu agama oleh orang tua mereka dan itu bisa berdampak 

pada kepribadian mereka.  

  Asrianti mengungkapkan bahwa Muhammad reza arisman kebanyakan diluar 

rumah bersama teman-temanya, sehingga orang tua setiap hari selalu mengawasi 

                                                           
68Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Keluranan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 

69Suharni (41 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021 
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dengan menanyakan keadaanya dimana, serta dengan siapa ketika anak berada di luar 

rumah. 70Teman sebaya mampu memberi pengaruh pada kepribadian remaja sehingga 

tidak heran banyak remaja yang bersikap keras, narkoba dan durkaha sama orang tua 

itu di pengaruhi oleh temannya. 

Sebaimana ungkapan dari Nursanti bahwa teman sebaya mempengaruhi 

prilaku anak sehingga orang tua harus pandai memilih atau mengarahkan temaan 

yang baik untuk anaknya.71Sebagai orang tua harus bisa mengarahkan mana teman 

yang baik dan tidak agar anak tidak salah memilih teman karna akan berdampak pada 

kepribadian anak tersebut. 

 Dari kedua ungkapan di atas kita mengetahui bahwa teman sebayan 

memberikan pengaruh pada kepribadian anak karena waktu anak bersama orang tua 

kurang sehingga orang tua setiap waktu di tuntut untuk mengawasinya. 

3. Pengaruh media sosial  

     Di zaman sekarang ini kita semua mengetahui bahwa yang menjadi dampak 

atau pengaruh pada kepribadian anak adalah media sosial, dimasa covid-19 ini 

mewajibkan kepada orang tua untuk memberi batasan kepada anak dalam 

menggunakan mediah sosial pada saat proses belajar saja. 

Hal ini yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Esmah yaitu media sosial 

memberi manfaat dan bisa juga membawa pengaruh pada anak. Sehingga sebagai 

                                                           
70Asrianti (43 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 28 januari 2021 

71Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Keluranan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021  
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orang tua harus memberikan bimbingan serta melakuka pengawasan ketika anak 

menggunakan media sosial (hp).72Alat komunikasi yang bernama Hp bisa memberi 

banyak manfaat bagi kita dan bisa juga membawa dampak negatif pada anak 

sehingga orang tua harus bisa mengawasi atau membaatasi anak dalam menggunakan 

Hp. 

Esmah juga mengungkapkan bahwa sering kali merasa kesulitan ketika 

memberikan bimbingan pada anak terkhusus anggota keluarganya, apalagi saat anak 

sedang bermain Hp sehingga mereka tidak mengenal waktu. Maka sebagai orang tua 

harus pandai untuk mengontrol atau mengawasi mereka.73Mediah sosial berpengaruh 

pada kepribadian anak sehingga orang tua di tuntut untuk bersabar dalam menasehati 

dan dibalik ada dampak  negative dari media sosial, mediah sosial juga membawa 

dampat positif pada anak. 

 M. Nurhidayat mengungkapkan bahwa ketika main games dirinya lupa waktu 

sehingga dirinya selalu mendengar marahan dari orang tuanya.74Dari ungkapan 

tersebut kita sebagai anak harus bisa mengatur waktu dalam menggunakan hp 

terutama saat main games misalnya saat ada waktu kosong, saat selesai belajar dan 

lain-lain. 

                                                           
72Nursanti (40 tahun), ibu rumah tangga, wawancara di Keluranan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021   

73Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 28 januari 2021  

74 M.Nurhidayat (13 tahun), pelajar, wawancara di Kelurahan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal 14 januari 2021  
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 Ungkapan dari andi fajar mengatakan bahwa dirinya ketika main games 

bersama temanya terkadang tidak ingat makan sehingga waktu makan tidak teratur. 

75Dari ungkapan andi fajar memberikan pelajaran pada kita bahwa ketika main games 

harus mengatur waktu atau pasang alarm penginggat agar waktu makan teratur dan 

untuk orang tua di wajibkan agar memberikan batasan atau melakukan pengawasan 

ketika anak main hp agar waktu makan anak teratur.

                                                           

75Andi fajar  (13 tahun),  pelajar, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan Manggala 

Kota Makassar tanggal  08  agustus 2021 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian terhadap pembentukan Kepribadian Remaja Di 

Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota makasssar dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Langkah-langkah yang dilakukan keluarga dalam pembentukan kepribadian 

remaja di kelurahan manggala kecamatan manggala kota makasssar adalah 

membentukan kepribadian agama  remaja sejak dini, melakukan pengawasan, 

memberikan jadwal atau aturan, memberikan keteladanan serta memberikan 

motivasi. 

2. Faktor yang menjadi kendala Keluarga Dalam pembentukan Kepribadian 

Remaja di Kelurahan manggala Kecamatan manggala kota makasssar adalah 

pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, Pengaruh media sosial. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Hendaknya orang tua lebih memperhatikan pendidikan anaknya sejak dini agar 

anak memiliki kepribadian yang baik.   

2. Diharapkan kepada Aparat Desa setempat untuk melakukan penyuluhan untuk 

anak-anak agar tidak terpengaruh ke hal-hal yang negative 

3. Orang tua di harapkan memberi contoh yang baik serta ada waktu bersama 

anak-anaknya agar tidak terpengaruh pada hal-hal yang negatif.
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Wawancara dengan Nursanti (40 tahun) ibu rumah tangga di Kelurahanan Manggala 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, tanggal 14 januari 2021   
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wawancara dengan Suharni (41 tahun) ibu rumah tangga di Kelurahan Manggala 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, tanggal 14 januari 2021 

 

wawancara dengan Esmah (38 tahun) ibu rumah tangga di Kelurahan Manggala 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, tanggal 28 januari 2021 
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wawancara dengan Asrianti (43 tahun) ibu rumah tangga di Kelurahanan Manggala 

Kecamatan Manggala Kota Makassar, tanggal 28 januari 2021 

 

Wawancara dengan Mutmainnah (16 tahun) pelajar di Keluranan Manggala 
Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 04 juli 2021 
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Wawancara dengan Anwar (54 tahun) pedagang di Kelurahanan Manggala 
Kecamatan Manggala Kota Makassar tanggal 4 juli 2021 
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Andi fajar  (13 tahun),  pelajar, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  08  agustus 2021 

Dwiki harqa (11 tahun), pelajar, wawancara di Kelurahanan Manggala Kecamatan 

Manggala Kota Makassar tanggal  08  agustus 2021 
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