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  DAFTAR TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak Dilambangkan Tidak Dilambangkan ا

 Ba B Be ة

 Ta T Te د

 ṡṡ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kha ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ر

 Ra R Er س

 Zai Z Zet ص

 Sin S Es س

 Syin Sya es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik divbawah) ض

 ṭṡ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Ẓṡ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik` ع

 Gain G Ge ؽ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ه

ً Mim M Em 

ُ Nun N En 

ٗ Wau W We 

ٕ Ha H Ha 

۶ Hamzah ` Apostrof 

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (۶) 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. 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـَ

 Dammah U U ـَ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

يـَ  fathah dan ya Ai a dan i 

٘ـَ  fathah dan wau Au a dan u 

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harkat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama 

ي ـَ...ا /  ـَ … fathah dan alif 
atau ya 

Ā a dan garis di 
atas َيـ kasrah dan ya Ī i dan garis di 
atas َٗـ  Dammah dan 

wau 
Ū u dan garis di 

atas 

4. Tā’ Marbūṭah  

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

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

sedangkantā’marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’marbūṭah diikuti oleh kata yang 

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

ditransliterasikan dengan ha (h). 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. JikaJika huruf ي ber-tasydid di 

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

seperti huruf maddah (i). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال) 

aliflam ma‟arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah Maupun huruf qamariah. 

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 transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ) hanya berlaku bagi 

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

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

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
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atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur‟an (dari al-Qur‟an), sunnah, 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 (لا  (هل

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

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

hamzah. 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt. = subhanahu wa ta‟ala 

2. saw. = sallallahu „alaihi wa sallam 

3. a.s. = „alaihi al-salam 

4. H = Hijrah 

5. M = Masehi 

6. SM = Sebelum Masehi 

7. w. = Wafat tahun 

8. QS …/ 04:09 = QS an-nisa /04:09 

9. HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

Nama  : Mardiana 

Nim  : 50400116014 

Jurusan : Manajemen Dakwah 

Judul : Peran Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

Pembinaan Akhlak Anak di Jalan Kerung-Kerung Kota 

Makassar 

 

Dakwah dalam pelaksanaannya butuh perhatian khusus dalam menghadapi 

masalah-masalah yang ada di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada adalah 

bagaimana dakwah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pada anak-anak 

jalanan. Disinilah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) hadir dengan  

melaksanakan dakwahnya dan berperan lebih banyak mengajak seseorang melalui 

tindakan yang nyata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bentuk dakwah  yang diterapkan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

membina akhlak anak dan untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam membina akhlak anak di Jalan 

Kerung-Kerung Kota Makassar. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis 

penelitian yang mendapatkan fakta di lapangan kemudian menjelaskan secara 

terperinci mengenai masalah-masalah yang ditemukan. Pendekatan yang yang 

digunakan adalah pendekatan manajemen dakwah. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Penulis 

mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  Teknik pengelolaan data dalam penelitian ini adalah reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ) dalam membina akhlak anak di Jalan 

Kerung-kerung Kota makassar yaitu dengan mengadakan kegiatan menutup aurat 

anak jalanan, penyetoran hafalan dan mengadakan kajian Islam untuk anak. Adapun 

bentuk dakwah yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

membina akhlak anak di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar yaitu melalui metode 

mauidzah  (nasihat), melalui keteladanan, melalui pembiasaan. 

Implikasi penelitian ini yaitu untuk para pengurus Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) semoga tetap konsisten dalam membina anak-anak jalanan di setiap 

area binaannya. Jangan pernah patah semangat untuk membimbing anak-anak jalanan  

menuju pribadi yang berakhlak mulia baik kepada Allah swt maupun kepada keluarga 

dan lingkungannya. Untuk anak jalanan di area binaan Kerung-kerung diharapkan 

untuk tetap semangat belajar dan jangan berkecil hati karena terlahir dari keluarga 

dengan keterpurukan ekonomi, jangan lupakan ibadah, dan jangan pernah bosan 

menerima bimbingan dari kakak-kakak pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dakwah dalam pelaksanaannya butuh perhatian khusus dalam menghadapi 

masalah-masalah yang ada di masyarakat. Salah satu permasalahan yang ada adalah 

bagaimana dakwah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya pada anak-anak 

jalanan. Pelaksanaan dakwah ini dapat dilakukan secara individu dan kelompok, 

lembaga-lembaga kemasyarakatan, maupun organisasi/ komunitas. 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar dibentuk atas kepedulian 

dan keprihatinan terhadap anak jalanan yang semakin merebak di Kota Makassar. 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar ini berinisiatif untuk memberikan 

pendidikan non formal dengan sistem pendidikan yang sesuai dengan permasalahan 

ummat saat ini yaitu pendidikan islam dengan konsep akhlak dan sunnah. Selain 

membina anak jalanan, KPAJ Makassar juga memiliki program unggulan yaitu 

menyekolahkan kembali anak jalanan. Komunitas Peduli Anak Jalanan Makassar 

merupakan komunitas yang dalam melaksanakan dakwahnya, berperan lebih banyak 

mengajak seseorang melalui tindakan yang nyata.
1
 

KPAJ Makassar sendiri terbagi menjadi beberapa area binaan, diantaranya 

area binaan Manggala, Adiyaksa, BTP, Telkom Mas, Unhas, dan area binaan Kerung-

kerung. Area binaan Kerung-kerung lorong santaria adalah sebuah perkampungan 

kumuh di mana masyarakat yang tinggal di sana setiap harinya 

                                                             
1
Dwi Putri Nabila, (19 Tahun), Pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar, 

wawancara di rumah belajar KPAJ Area Binaan Kerung-Kerung, 13 Agustus 2020. 
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bekerja sebagai pemulung, tukang becak, dan penjual koran/ tissu di lampu merah. 

Lingkungan sosial ini kemudian melahirkan berbagai permasalahan sosial. Anak-

anak yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku sekolah terpaksa ikut 

memulung dan berjualan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 

Menurut Suyatno yang dikutip oleh Uswatul Hasanah munculnya anak 

jalanan memiliki penyebab yang tidak tunggal. Munculnya fenomena anak jalanan 

tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu: problema sosiologi terjadi karena faktor 

keluarga yang tidak kondusif bagi perkembangan anak, misalnya orang tua yang 

kurang perhatian kepada anak-anaknya, tidak ada kasih sayang dalam keluarga, 

diacuhkan dan banyak tekanan dalam keluarga, serta pengaruh dari teman. 

Problematika ekonomi, terjadi karena faktor kemiskinan. Anak terpaksa memikul 

beban ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua.
2
 

Peran yang dilakukan oleh para pengurus di Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ) Makassar ini sangatlah penting dalam membina dan mendidik anak-anak 

jalanan, menciptakan kepribadian muslim yang berakhlaqul karimah serta bermanfaat 

dalam kehidupan bermasyarakat. Mengingat anak-anak adalah generasi penerus 

bangsa kedepannya, maka diperlukannya pembinaan akhlak sejak dini agar 

kepribadian yang tertanam dalam diri anak adalah kepribadian yang islami. 

Sasaran yang ingin dicapai Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

adalah membentuk dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak jalanan, sehingga 

menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan memiliki kepribadian yang mandiri. 

Dengan menekankan aspek moral yang baik, melatih dan membina semangat, 

                                                             
2
Uswatul hasanah, Strategi Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di 

Rumah Pelangi Kardus (PeKa) Kota Makassar.  Skripsi (UIN Alauddin Makassar: 2016), h.2. 



3 
 

 

menghargai nilai-nilai kemanusiaan serta memengajarkan tingkah laku yang jujur 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Lingkungan yang  kumuh, pergaulan, dan kurangnya bimbingan dari orang 

tua membuat beberapa anak jalanan di Jalan Kerung-Kerung lorong Sentaria 

memiliki perilaku yang kadang tidak terkontrol, misalnya menganggu ketertiban, 

tidak sopan kepada yang lebih tua, dan berbicara dengan bahasa kotor dan kasar 

sudah menjadi keseharian mereka. Hal ini tentunya menjadi kewajiban bersama untuk 

membina mereka agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Pentingnnya 

pembangunan akhlak sejak dini tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam 

pembentukan mental anak-anak agar mereka mampu memiliki prinsip yang kokoh di 

masa depan. 

Pengurus KPAJ Makassar melakukan pembinaan anak jalanan atas dasar 

keprihatinan terhadap masa depan anak-anak yang menghabiskan lebih banyak 

waktunya untuk bekerja di jalanan. Anak-anak yang dibina di rumah belajar area 

binaan Kerung-Kerung ini kebanyakan bekerja sebagai pemulung, penjual koran, dan 

pengamen. Di rumah belajar KPAJ Makassar anak jalanan diberikan pembinaan  

melalui pendidikan umum dan melalui kegiatan-kegiatan seperti mengajar mengaji, 

mengajak anak jalanan melakukan shalat berjamaah, penyetoran hafalan, 

mengadakan program menutup aurat anak jalanan, serta mendatangkan tokoh yang 

dapat menginspirasi anak-anak binaan agar memiliki semangat untuk terus belajar 

dan meningkatkan kepercayaan diri. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis 

tertarik untuk meneliti tentang, “ Peran Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ) dalam Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota 

Makassar.” 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan pembahasan agar tidak keluar dari pokok 

permasalahan. Oleh karena itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada Peran 

Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam Pembinaan Akhlak Anak 

Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami uraian penulis dalam 

penelitian yang berjudul Peran Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

dalam Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, 

maka penulis akan menjelaskan tentang variabel dalam penelitian ini: 

a. Peran dakwah, yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana peran yang 

dilakukan oleh Komunitas  Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam membina dan 

mengarahkan anak jalanan di Jalan Kerung-kerung Kota Makassar ke arah 

yang lebih baik. 

b. Komunitas  Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar adalah sebuah komunitas 

yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan pembinaan anak jalanan 

di kota makassar yang anggotanya sebagian besar adalah mahasiswa dari 

berbagai perguruan tinggi, dan ada juga yang berprofesi sebagai dokter dan 

dosen. 

c. Pembinaan akhlak, dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan untuk 

memperbaiki dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak jalanan agar 

mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. 



5 
 

 

d. Yang dimaksud anak jalanan dalam penelitian ini adalah anak yang berusia 5-

15 tahun dengan aktivitas memulung, menjual koran atau tissu, serta putus 

sekolah. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diuraikan pokok masalah 

sebagai berikut. 

1. Kegiatan Apa Saja yang dilakukan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

dalam Membina Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung  Kota 

Makassar? 

2. Bagaimana Bentuk Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

Membina Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar? 

D. Tinjauan Pustaka/ Peneliti Terdahulu 

 Sebagai bahan yang diperlukan penulis untuk mengkaji pembahasan dalam 

penelitian ini, penulis mendapatkan referensi dari beberapa peneliti terdahulu antara 

lain: 

1. Skripsi Nurhadi Shadiqin, Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin 

Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar  berjudul Peran Keluarga dalam 

Pembinaan Anak Jalanan di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Fokus penelitian 

ini adalah bagaimana peran keluarga dalam pembinaan akhlak anak. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga masing-masing individu 

dalam pendidikan dan pembinaan anak jalanan di kawasan Jalan Sultan 

alauddin tidak berperan dengan baik sebagaimana mestinya. Keluarga anak 
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jalanan cenderung melakukan pembiaran terhadap pembinaan anak jalanan 

dan masih sangat minim orang tua yang bersitegas untuk memperhatikan 

pendidikan anaknya baik itu di rumah maupun menyuruh mereka ke sekolah 

secara tegas.
3
   

2. Skripsi Uswatul Hasanah, Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul Strategi 

Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di Rumah 

Pelangi Kardus (PeKa) Kota Makassar. Metode pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan bimbingan dan sosiologi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa ada empat metode bimbingan islam dalam 

pembinaan akhlak anak di Rumah Pelangi Kardus (PeKa), yang pertama ialah 

bimbingan agama Islam, kedua adalah metode keteladanan, ketiga metode 

pembiasaan, dan keempat adalah metode bimbingan kreativitas.
4
  

3. Skripsi Rifka Mayasari, Jurusan Manajemen dakwah Fakultas dakwah dan 

Komunikasi UIN Alauddin Makassar yang berjudul Peran Manajemen 

Dakwah dalam Pembinaan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Ashishirathal 

Mustaqim Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa peran manajemen dakwah dalam pembinaan akhlak 

santri di Pondok Pesantren Ashishirathal Mustaqim terkait dengan fungsi 

manajemen dakwah yaitu: Takhthith (Perencanaan), Tandzim 

(Pengorganisasian), Tawjih (Penggerakan), Riqabah (Pengendalian) dan 

                                                             

3
Nurhadi Shadiqin, Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak Jalanan di Jalan Sultan Alauddin 

Makassar. Skripsi (UIN Alauddin Makassar: 2018), h.67. 

4
Uswatul hasanah, Strategi Bimbingan Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di 

Rumah Pelangi Kardus (PeKa) Kota Makassar.  Skripsi (UIN Alauddin Makassar: 2016), h.65. 
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Evaluasi. Metode yang digunakan dalam pembinaan akhlak santri yaitu 1) 

Pembinaan umum, meliputi: pembinaan melalui nasehat, pembinaan melalui 

tata tertib/ kedisisplinan, pembinaan melalui sanksi/ hukuman, pembinaan 

melalui kegiatan hari-hari besar islam dan pembinaan melalui didikan bacaan 

al-quran, 2) Pembinaan Khusus meliputi, pembinaan melalui pembiasaan diri, 

pembinaan melalui cerita dan kisah, pembinaan melalui keteladanan, 

pembinaan melalui kegiatan keagamaan, dan kegiatan ekstrakurikuler, metode 

ceramah, metode Tanya jawab, metode diskusi, dan metode pembiasaan.
5
  

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan  

berbeda dengan penelitian sebelumnya, baik dari pendekatan yang dilakukan maupun 

fokus penelitiannya. Penelitian tentang Peran Dakwah Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) dalam Pembinaan Akhlak Anak jalanan di Jalan Kerung-Kerung 

Kota Makassar belum pernah ada sebelumnya sehingga penulis dapat melakukan 

penelitian secara efektif. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan Komunitas Peduli 

Anak jalanan (KPAJ) dalam membina akhlak anak jalanan 

                                                             
5
Rifka Mayasari, Peran Manajemen Dakwah dalam Pembinaan Aklak Santri di Pondok 

Pesantren Ashshirathal Mustaqim Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Skripsi (UIN Alauddin 

Makassar: 2017), h.95. 
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b. Untuk mengetahui bentuk dakwah  yang diterapkan Komunitas Peduli 

Anak Jalanan (KPAJ) dalam membina akhlak anak jalanan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat berguna bagi siapapun 

yang membaca. Adapun kegunaan yang diperoleh yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi pengetahuan 

dalam ilmu dakwah terutama peran dakwah dalam pembinaan akhlak anak jalanan. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan permasalahan akhlak anak 

jalanan dapat segera teratasi 

2) Diharapkan dapat bermanfaat dalam hal membantu pemerintah 

memberikan solusi terhadap pembinaan akhlak anak jalanan.



 
 

9 
 

BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Tentang Dakwah 

1. Pengertian Dakwah  

Kata dakwah berasal dari Bahasa Arab: da’a, yad’u, da’watan. Kata dakwah 

merupakan bentuk masdar dari kata kerja da’a, madi  yad’u sebagai mudhari yang 

berarti seruan, ajakan, panggilan, undangan, do‟a dan semacamnya.
6
 

Sedangkan secara istilah dakwah mengandung berbagai definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli tergantung dari sudut pandang masing-masing. Berikut 

beberapa definisi dakwah menurut para ahli. 

a. Syeikh Abdullah mengemukakan bahwa dakwah adalah mengajak, 

membimbing dan memimpin orang yang belum mengerti atau sesat jalannya 

dari agama yang benar, untuk dialihkan ke jalan ketaatan kepada Allah, 

beriman kepada-Nya serta mencegah dari apa yang menjadi lawan kedua hal 

tersebut, kemaksiatan dan kekufuran.
7
 

b. Syeikh Ali Mahfuz menjelaskan bahwa dakwah mendorong manusia untuk 

berbuat baik, menurut petunjuk, beramar makruf dan bernahi mungkar guna 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
8
 

c. Toha Yahya Oemar juga mengemukakan bahwa dakwah adalah mengajak 

manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan 

                                                             

6
Muliaty Amin,  Arifuddin,  ST. Nasriah, Ilmu Dakwah, (Makassar: Alauddin University 

Press, 2009), h. 1. 

7
Mahmuddin, Manajemen Dakwah, ( Jawa Timur: WADE Group, 2018), h. 10. 

8
Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, Kajian Dakwah Islam Melalui 

Pendekatan Fenomenologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 72. 
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perintah Tuhan, untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan 

akhirat.
9
 

 Adapun dasar hukum dakwah yang terdapat dalam Al-Qur‟an dimana 

dijelskan  bahwa berdakwah dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. 

Secara individu dalam artian semua orang bisa menyampaikan dakwah untuk 

menyuruh kepada yang makruf yang didukung dengan kemampuan yang memadai. 

Selanjutnya, dakwah secara berkelompok dilakukan oleh orang-orang yang tergabung 

dalam suatu organisasi/ lembaga dakwah dan memiliki pengetahuan yang luas seperti 

Muhammadiah, Nahdatul Ulama, dan Wahdah Islamiyah. Perintah berdakwah ini 

terdapat dalam Q.S. Ali Imran /3:104 sebagai berikut: 

ىۡتنَُِ َُ إىِىَ  َٗ خٞ ٌذَۡػُ٘ هٍ ٌۡ أُ ْنُ شِ ٍِّ ٍۡ َُ ثِ  ٱىۡخَ شُٗ ٍُ ٌأَۡ ؼۡشُٗفِ َٗ ََ ِِ  ٱىۡ َُ ػَ ۡ٘ َٖ ْۡ ٌَ ْنَشِ  َٗ َُ  ٱىۡ

 ٌُ ئلَِ ُٕ
َٰٓ ىََٰ ْٗ أُ َٗ َُ فۡيحُِ٘ َُ   ٤٠١ ٱىۡ

Terjemahnya: 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung
10

. 

 Kalaulah tidak semua anggota masyarakat dapat melaksanakan fungsi 

dakwah, maka hendaklah ada di antara kamu wahai orang-orang yang beriman 

segolongan umat, yakni kelompok yang pandangan yang mengarah kepadanya untuk 

diteladani dan didengar nasihatnya yang mengajak orang lain secara terus menerus 

tanpa bosan dan lelah kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk ilahi, menyuruh 

                                                             

9
Toha Yahya Oemar, Islam dan Dakwah, (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2004), h. 67. 

10
Kementerian Agama, Nafisah al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita (Bandung: 

Jabal, 2010), h. 63. 
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masyarakat kepada yang makruf, yakni nilai-nilai ilahia dan mencegah mereka dari 

yang munkar, yakni yang dinilai buruk dari yang diingkari oleh akal sehat 

masyarakat.
11

 

Pada ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah swt memerintahkan umat Islam 

agar di antara mereka ada yang bergerak dalam memberi peringatan apabila ada 

gejala-gejala pelanggaran terhadap ajaran agama melalui seruan melakukan 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari yang munkar. 

Dalam proses penegakan amar ma’ruf nahi munkar (mengajak menuju 

kebaikan dan mencegah kemungkaran) perlu diperhatikan rambu-rambu yang 

diajarkan oleh islam yaitu dilakukan secara evolutif dan penuh kesabaran, dilakukan 

secara lemah lembut, memiliki dasar keilmuan yang kuat, memerhatikan situasi dan 

kondisi, serta memperhatikan tujuan yang akan dicapai.
12

 

 Jadi, dalam melaksanakan dakwah ada tiga hal yang tidak dapat dipisahkan 

yaitu da‟i, mad‟u dan pesan dakwah. Namun, akan jauh lebih efektif jika dakwah 

dilakukan dengan media, metode, dan menyusun tujuan yang jelas. Oleh karena itu, 

keberhasilan dakwah tidak ditentukan oleh satu hal saja tapi ada hal lainnya yang 

mendukung agar dakwah yang dilakukan berhasil. 

2. Unsur-Unsur Dakwah 

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang sudah pasti ada 

dalam suatu kegiatan dakwah. Adapun unsur-unsur dakwah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

                                                             

11
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan-Pesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol 2 

(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.172-173. 

12
Abdul Basit, Filsafat Dakwah, (Jakarta, Rajawali Pres, 2013), h. 58. 
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a. Da’i (Pelaku Dakwah) 

 Da‟i adalah orang-orang yang melakukan kegiatan dakwah kepada 

masyarakat. Menjadi Da‟i yang  berkompotensi dan profesional di zaman modern 

belumlah cukup jika hanya menguasai ilmu agama semata. Da‟i haruslah memiliki 

ilmu pengetahuan lainnya terutama ilmu yang digolongkan sebagai mitra ilmu 

dakwah. Ilmu yang dimaksud seperti psikologi, sosiologi, ilmu komunikasi, retorika 

dan logika. Semakin banyak pengetahuan seorang dai, maka makin mudah pula 

baginya untuk mengadakan pendekatan  terhadap masyarakat yang menjadi sasaran 

dakwahnya. 
13

 

 Dalam melaksanakan tugas dakwah ini, biasanya dilakukan perorangan atau 

ada juga yang melaksanakan kegiatan dakwah secara berkelompok/ organisasi. 

b. Mad’u (Penerima Dakwah) 

 Yang dimaksud dengan mad‟u adalah manusia secara keseluruhan yang akan 

menerima dakwah, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Kepada manusia 

yang belum beragama islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka mengikuti 

agama islam sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama islam dakwah 

bertujuan meningkatkan kulitas iman, islam, dan ihsan.
14

 Seperti yang kita ketahui 

umat islam saat ini masih banyak yang melupakan kewajibannya sebagai hamba dan 

banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah allah swt. 

 

                                                             
13

Abdullah, Ilmu Akhlak: Kajian Ontologi, Epistimologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah, 

(Depok: Rajawali Pers, 2018), h.89.  
14

Moh. Ali Azis, Ilmu Dakwah. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 

h.90 
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c. Maddah (Materi Dakwah) 

 Materi dakwah adalah pesan yang akan disampaikan Da‟i (pelaku dakwah) 

kepada Mad‟u (sasaran dakwah). Materi dakwah ini bersumber dari Al-Qur‟an, 

Sunnah Rasulullah, dan Ijtihad para ulama meliputi akidah, akhlak, dan syariah. 

d. Thariqah (Metode Dakwah) 

 Dalam dakwah Islam karena metode dakwah yang salah terkadang islam 

dianggap agama yang tidak simpatik, penghambat perkembangan, atau tidak masuk 

akal. Dakwah memerlukan metode agar mudah diterima oleh mad‟u. Metode yang 

dipilih pun harus benar, agar Islam dapat dimengerti dengan benar dan menghasilkan 

pencitraan islam yang benar pula.
15

 

 Quraiys Shihab menjelaskan tentang pembagian metode dakwah yang 

terdapat dalam Q.S An-Nahl /16: 125 yaitu sebagai berikut:
 16

 

1) Metode Bil Hikmah 

Metode ini sasarannya orang-orang yang berpendidikan. Terhadap mereka 

harus dengan ucapan yang tepat, logis, diiringi dengan dalil-dalil yang sifatnya 

memperjelas bagi kebenaran yang disampaikan, sehingga menghilngkan keraguan 

mereka. Untuk itu diharapkan bahwa ucapan di depan mereka itu benar-benar sesuai 

dengan daya pikir mereka, yakni jelas, tepat, tegas, dan ringkas. 

 

 

                                                             
15A rifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, Kajian Dakwah Islam Melalui 

Pendekatan Fenomenologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 108. 

16
Al-wisral Imam Zaidallah, Strategi Dakwah, (jakarta: kalam Mulia, 2002), cet ke-1, h. 73-

75. 
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2) Metode Mau‟izhoh Hasanah 

Sasaran metode ini adalah orang-orang awam, materi yang akan disampaikan 

kepada mereka harus sesuai dengan daya tangkap mereka. Di hadapan mereka 

penyesuaian kata-kata harus logis dan mudah dipahami. Tidak bersikap memarahi 

dan mengancam, tidak membuka aib dan kesalahan-kesalahan mad‟u karena alasan 

tidak tahu. Sikap sejuk dan lembut dalam menyampaikan ajaran Islam akan 

mendatangkan petunjuk bagi hati yang sesat, menjinakkan hati yang benci, sehingga 

mendatangkan kebaikan. 

3) Metode Mujadalah 

Bentuk metode ini adalah golongan menengah. Sebaiknya mereka diajak 

dialog atau bertukar fikiran. Seorang da‟i dituntut untuk menghargai pendapat 

mereka, berdialog tersebut harus memberikan kepuasan terhadap lawan dialog. 

Dapat dipahami metode dakwah merupakan langkah-langkah atau strategi 

yang dilakukan oleh da‟i dalam menempatkan posisi dalam menyampaikan pesan-

pesan dakwahnya agar pesan dakwahnya dapat terlaksana dengan baik dan mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

e. Wasilah (Media Dakwah) 

 Media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan 

dakwah kepada mad‟u.
17

 Hamzah Ya‟kub membagi media dakwah menjadi lima 

macam yaitu: 

                                                             
17

 Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, Kajian Dakwah Islam Melalui 

Pendekatan Fenomenologi  (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 104. 
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a. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah 

dan suara, dakwah dalam media ini dapat berbentuk ceramah, pidato, kuliah, 

bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.  

b. Tulisan ialah media dakwah melalui tulisan, buku, surat kabar, majalah, 

spanduk, surat menyurat dan sebagainya. 

c. Lukisan ialah media dakwah melalui gambar, karikatur dan sebagainya. 

d. Audio visual ialah media dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran, 

penglihatan atau kedua-duanya, seperti televisi, film, internet, HP dan 

sebagainya. 

e. Akhlak ialah media dakwah melalui perbuatan nyata yang mencerminkan 

ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh 

mad‟u.
18

 

Media dakwah ini merupakan unsur penyempurnaan dalam pelaksanaan suatu 

lembaga dakwah sehinggah dalam sebuah kegiatan dakwah mad‟u dapat mengambil 

hikmah berupa pemahaman tentang ajaran islam. 

f. Atsar (Efek Dakwah) 

 Atsar sering disebut dengan feed back (umpan balik) dari proses dakwah ini 

sering dilupakan atau tidak menjadi perhatian para da‟i.
19

 

 Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dakwah 

tersebut saling berhubugan dalam proses penyampaian dakwah. Apabila salah satu 

dari komponen tersebut tidak diperhatikan maka proses penyampaian dakwah tidak 
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M. Munir dan Wahyu Ilahi, manajemen dakwah, h. 16. 

19
M. Munir dan Wahyu Ilahi, manajemen dakwah, h. 22-23. 
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akan berjalan dengan efektif, karena pada dasarnya tujuan dakwah hanya bisa dicapai 

apabila unsur-unsur dakwah telah tercapai terlebih dahulu dan diterapkan secara baik 

sebagaimana mestinya. 

3. Tujuan Dakwah 

Tujuan adalah dasar bagi penentuan sasaran dan strategi, karena pada tujuan 

di dalamnya sudah mengandung arah yang harus ditempuh serta luasnya cakupan 

aktivitas yang dapat dikerjakan, di samping itu tujuan dakwah juga merupakan 

langkah-langkah penyusunan tindakan dakwah dalam kesatuan horizontal dan 

vertikal, serta penentuan orang-orang yang berkompeten. Bahkan lebih daripada itu, 

tujuan dakwah merupakan sesuatu yang senantiasa memberikan inspirasi dan 

motivasi sehingga mereka terlibat sebagai dai yang bersedia melakukan tugas-tugas 

yang diserahkan kepada mereka.
20

 

Dakwah yang diinginkan dan wajib bagi kaum muslimin untuk 

mengamalkannya adalah dakwah yang bertujuan dan berorientasi pada: 

a. Membangun masyarakat Islam, sebagaimana Rasul Allah yang memulai 

dakwahnya di kalangan masyarakat jahiliyah. Mereka mengajak manusia 

untuk memeluk agama Islam, menyampaikan wahyu-Nya kepada kaumnya 

dan memperingatkan mereka dari syirik. 

b. Dakwah dengan melakukan perbaikan pada masyarakat Islam yang terkena 

musibah seperti penyimpangan dan berbagai kemungkaran, serta pengabaian 

masyarakat tersebut terhadap segenap kewajiban. 
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Arifuddin, Keluarga Dalam Pembentukan Akhlak Islamiah, Kajian Dakwah Islam Melalui 

Pendekatan Fenomenologi, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015), h. 81. 
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c. Memelihara kelangsungan dakwah di kalangan masyarakat yang telah 

berpegang pada kebenaran melalui pengajaran secara terus-menerus, 

mengingatkan, menyucikan jiwa dan pendidikan.
21

 

Maka, dapat dipahami bahwa tujuan dakwah adalah sebagai usaha bagaimana 

membentuk atau mengubah perilaku mad‟u agar mereka menerima ajaran Islam dan 

mengaplikasikannya dalam kegidupan sehari-hari baik yang berkaitan dengan 

pribadi, keluarga, maupun sosial kemasyarakatannya sehingga mereka menjalani 

kehidupan yang diridhoi oleh Allah swt. 

B. Akhlak dan Ruang Lingkupnya 

1. Pengertian Akhlak 

Secara etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan 

jamak dari kata khuluq, yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, dan muru‟ah. 

Dengan demikian, akhlak dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak, tabiat. 
22

  

Akhlak melahirkan perbuatan-perbuatan yang spontan. Perbuatan-perbuatan 

tersebut muncul tanpa adanya pertimbangan terlebih dahulu, karena sudah menjadi 

kebiasaan. Ia merupakan sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi tabiat atau 

kepribadian sehingga lahir berbagai macam perbuatan yang secara spontan tanpa 

melalui pertimbangan akal pikiran. Artinya akhlak adalah kebiasaan kehendak atau 

menangnya kehendak dari beberapa kehendak manusia yang berlangsung terus 

menerus.
23
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Adapun akhlak secara istilah dikemukakan dalam redaksi yang berbeda-beda 

oleh para ahli, diantaranya: Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi akhlak adalah bentuk 

kejiwaan yang tertanam dalam diri manusia, yang menimbulkan perbuatan baik dan 

buruk, terpuji dan tercela dengan cara yang disengaja. 
24

 

 Ibn Miskawaih (w. 421 H/ 1030 M), yang dikenal sebagai pakar bidang 

akhlak terkemuka mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa 

yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan. 
25

  

Dari definisi akhlak yang dikemukakan di atas, akhlak memiliki lima ciri 

penting sebagai berikut: 

1) Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang 

sehingga menjadi kepribadiannya. 

2) Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. 

Ini tidak berarti bahwa saat melakukan sesuatu perbuatan, yang bersangkutan 

dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila. 

3) Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diriorang yang 

mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak 

adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan dan keputusan 

yang bersangkutan. 

4) Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya bukan main-

main atau karena bersandiwara. 
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Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, h.5. 
25

Beni Ahmad Saebani & Abdul hamid, Ilmu Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.14. 
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5) Sejalan dengan ciri yang keempat perbuatan akhlak (khususnya akhlak yang 

baik), Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata 

karena Allah swt, bukan karena ingin mendapatkan suatu pujian. 
26

 

Akhlak merupakan kepribadian seorang muslim. Dengan akhlak inilah 

manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena 

itulah pembinaan akhlak pada anak jalanan sangat perlu dilakukan agar anak 

memiliki jati diri seorang muslim yang berakhlakul karimah. 

2. Pembinaan Akhlak  

Pembinaan akhlak adalah suatu  usaha untuk memperbaiki dan menanamkan 

nilai-nilai agama kepada anak didik agar mereka dapat menjadi pribadi yang 

berakhlak mulia dan dapat hidup berdampingan di masyarakat dengan baik. 

 Ada dua metode pembinaan akhlak yang paling tepat untuk menanamkan 

akhlak kepada anak, menurut M. Athiyah al-Absary. Adapun metode yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan akhlak secara langsung, yaitu dengan cara menggunakan petunjuk, 

tuntunan, nasehat, menunjukkan manfaat dan bahayanya sesuatu, dimana 

kepada murid dijelaskan hal-hal yang bermanfaat dan tidak, menentukan 

kepada amal-amal baik. Mendorong mereka kepada budi pekerti yang tinggi 

dan mengindarinhal-hal yang tercela. 

b. Pendidikan akhlak secara tidak langsung, yaitu dengan cara sugesti 

mendiktekan sajak yang mengandung hikmah kepada anak-anak, memberikan 

nasehat-nasehat dan berita-berita berharga, mencegah mereka membaca sajak-
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Syarifuddin Ondeng, Aqidah Akhlak, (Watampone: Penerbit syahadah, 2017), h.94. 
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sajak yang kosong termasuk menggunakan soal-soal cinta dan pelakon-

pelakonnya.
27

 

Selain cara-cara tersebut, membina akhlak pada anak juga dapat dilakukan 

melalui keteladanan. Mengingat anak-anak cenderung melakukan apa yang 

dilihatnya, metode keteladanan ini dirasa cukup ampuh dalam menanamkan akhlak 

yang baik kepada anak. Cara ini telah dicontohkan Rasulullah saw yang dinyatakan 

dalam Q.S al-Ahzab /33:21. 

ٌۡ فًِ سَسُ٘هِ  ىهقذَۡ  َُ ىنَُ ِ مَب َُ ٌشَۡجُ٘اْ  ٱللَّه ِ مَب ََ حٌ حَسَْخَٞ ىِّ َ٘ َ أسُۡ ًَ َٗ  ٱللَّه ۡ٘  ٱلۡأَٰٓخِشَ  ٱىٍَۡ

رَمَشَ  َٗ َ   ١٤مَثٍِشٗا  ٱللَّه

 

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.
28

 

Ayat di atas menyatakan “sesungguhnya telah dalam diri Nabi Muhammad 

saw., suri tauladan yang baik bagimu yakni bagi oramg-orang yang senantiasa 

mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan hari kiamat, serta teladan 

bagi mereka yang berdzikir yang mengingat kepada Allah dan menyebut-nyebut 

nama-Nya dengan banyak baik dalam suasana susah maupun senang.
29
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M. Athiyah al-Absary, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha  (Bairul: dar al fikri, 1969) 

h.22. 

28
Kementerian Agama RI, Nafisah al-Qquran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita (Bandung: 

Jabal, 2010), h. 420. 
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M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 242-246. 
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Pada ayat tersebut menganjurkan agar umat Islam dapat meneladani sifat-sifat 

yang dimiliki oleh Rasulullah saw. Baik itu dalam ucapan maupun perbuatan dalam 

membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Begitupun dalam pembinaan akhlak 

terhadap anak jalanan akan lebih efektif jika dilakukan dengan keteladanan karena 

menurut Ulwan keteladan merupakan metode yang berpengaruh dan terbukti berhasil 

dalam mempersiapkan  dan membentuk aspek moral, spiritual dan etos sosial anak. 
30

 

Hal ini karena pendidik adalah figur terbaik dalam pandangan anak, yang sopan 

santunnya, tindak tanduknya, disadari atau tidak akan ditiru anak didiknya. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Akhlak 

  Setiap manusia memiliki akhlak yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. 

Hal ini disebakan adanya pengaruh dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor 

eksternal). 

a. Faktor Internal 

Faktor internal yang dimaksud adalah keadaan anak itu sendiri, apakah 

memiliki konsep diri yang baik. Bagaimana pandangan anak tersebut terhadap diri 

sendiri, bangaimana pengetahuan dan pemahamannya terhadap ajarana agama, serta 

bagaimana usahanya dalam melakukan yang terbaik untuk mempertahankan diri. 

Menurut Muntholi‟ah dalam bukunya konsep Diri Positif Penunjang Prestasi 

PAI, dengan adanya konsep diri yang baik, anak tidak akan mudah terpengaruh 

dengan pergaulan bebas, mampu membedakan antara yang baik dan buruk, benar dan 

salah. Selain konsep diri yang matang, faktor internal juga dipengaruhi oleh minat, 
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Syaepul Manan, Pembinaan Akhlak Mulia Melalui Keteladanan dan Pembiasaan (Bandung: 

Jurnal volume 15 No. 1, 2017), h.51. 
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motivasi, dan kemandirian belajar. 
31

 Ketiga hal tersebut dapat mendorong untuk 

membentuk dan menyeleksi kepribadian dan tingkah laku anak dalam kehidupan 

sosialnya. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal ini adalah faktor lingkungan seorang anak. Faktor lingkungan 

ini meliputi bagaimana lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

sosial masyarakat dalam mempengaruhi terbentuknya akhlak seorang anak. 

1) Lingkungan keluarga (Orang Tua) 

Orang tua merupakan penanggungjawab pertama dan yang utama terhadap 

pembinaan akhlak dan kepribadian seorang anak.
32

 Pendidikan yang diberikan 

keluarga terutama orang tua sangat berpengaruh terhadap akhlak seorang anak. Sikap 

dan perilaku orang tua secara tidak langsung akan mempengaruhi kepribadian anak. 

Peran orang tua adalah sebagai pendidikan pertama seorang anak sebelum memasuki 

lingkungan sekolah dan masyarakat luas. 

2) Lingkungan sekolah 

Pendidikan di sekolah juga memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap 

pembentukan akhlak anak. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian orang tua 

bisa mendapatkan pembinaan akhlak di sekolah-sekolah. Pembinaan akhlak di 

sekolah biasanya dilakukan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam untuk 

siswa.  
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Muntholi‟ah, Konsep Diri Positif Penunjang Prestasi PAI,(Cet.1 Semarang: Gunungjati, 

2002), h.8. 
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3) Lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya pembentukan dan 

pembinaan akhlak serta kepribadian seseorang. Seorang anak yang tinggal dalam 

lingkungan yang baik,maka ia juga akan tumbuh menjadi individu yang baik. 

Sebaliknya, apabila orang tersebut tinggal dalam lingkungan yang rusak akhlaknya, 

maka tentu ia juga akan ikut terpengaruh dalam hal-hal yang kurang baik pula.
33

 

 Dapat disimpulkan bahwa terbentuknya akhlak seorang anak dimulai dari 

pendidikan pertama yang diberikan oleh orang tua. Namun lingkungan sekolah dan 

masyarakat juga ikut andil dan berpengaruh dalam terciptanya akhlak mulia seorang 

anak. 

C. Anak Jalanan 

1. Pengertian Anak jalanan 

 Menurut kementrian sosial RI anak jalanan adalah anak yang melewatkan atau 

memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-

harinya di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang usianya masih di bawah 18 tahun 

serta sebagian waktu mereka dihabiskan di tempat umum (jalanan, pasar, 

pertokokoan, tempat-tempat hiburan) selama 24 jam untuk melakukan aktivitas 

ekonomi. Anak jalanan adalah sebuah istilah umum yang mengacu pada anak-anak 

yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan, namun masih memiliki hubungan 

dengan keluarganya.
34
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Menurut Arifin pengertian mengenai anak jalanan secara baku belum ada, 

tetapi dilihat dari perilaku, perbuatan serta usianya, maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa anak jalanan merupakan sekolompok orang yang cenderung memiliki warna 

kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai kharisma di 

lingkungannya serta perilaku sehari-hari yang cenderung menyimpang dari aturan 

yang berlaku.
35

 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah anak yang 

berusia di bawah 18 tahun yang bekerja dan menghabiskan banyak waktunya di 

jalanan. Mereka merupakan anak-anak yang memiliki perilaku cenderung 

menyimpang dan kadang diekploitasi oleh oknum-oknum di masyarakat. Anak-anak 

yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak, kebutuhan rohani dan lingkungan 

sosial yang mendukung dalam mengembangkan kemampuan diri terpaksa menjalani 

kerasnya kehidupan di jalanan. Masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks 

karena melibatkan tunas-tunas muda yang diharapkan mampu menjadi penerus 

bangsa di masa depan. 

2. Latar Belakang Munculnya Anak Jalanan 

 Dari tahun ke tahun fenomena merebaknya anak jalanan semakin meningkat. 

Banyak alasan yang melatarbelakangi sehingga banyak anak-anak yang akhirnya 

turun ke jalanan. Namun pada dasarnya kemunculan anak jalanan ini diakibatkan oleh 

permasalahan di bidang ekonomi. 

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi semakin banyak anak jalanan 

di perkotaan antara lain: 
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a) Kemiskinan 

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup 

memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak 

mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.
36

  

Tidak bisa dipungkiri, faktor kemiskinan atau lemahnya ekonomi ini menjadi 

pemicu paling utama adanya anak jalanan. Dalam hal ini rendahnya kemampuan 

orangtua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga menyebabkan banyak anak 

terpaksa turun ke jalan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 

b) Disorganisasi Keluarga 

Selain faktor kemiskinan faktor disorganisasi keluarga atau perpecahan 

keluarga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap turunnya anak ke jalanan  

karena berpengaruh langsung antara anak dan keluarganya. Anak seringkali menjadi 

pelampiasan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh orang tua sehingga anak tidak 

betah tinggal di rumah dan lebih senang menghabiskan waktunya di jalanan.  

c) Lingkungan 

Lingkungan perkotaan yang kumuh dan membuat sebagian anak turun ke 

jalan. Merebaknya anak jalanan juga diakibatkan oleh kegagalan sistem pendidikan 

yang cenderung kapitalistik, tidak banyak memberikan kesempatan kepada 

masyarakat miskin dan marjinal.
37
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Lingkungan sosial anak tentunya akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang 

dilakukan. Banyak anak yang akhirnya terpengaruh untuk menjadi anak jalanan 

karena ajakan dari teman di lingkungannya. 

3. Pengelompokan Anak Jalanan 

Departemen Sosial Anak Jalanan dan United Nations Development 

Programme, mengelompokkan anak jalanan dalam empat kategori.
38

 Adapun empat 

kategori pengelompokan anak jalanan tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Anak yang hidup di jalan, dengan kriteria: 

a) Putus hubungan atau lama tidak bertemu orang tuanya 

b) 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan 

sisanya menggelandang 

c) Tidak lagi sekolah 

d) Rata-rata berusia di bawah 14 tahun. 

2) Anak jalanan yang bekerja di jalanan, dengan kriteria: 

a) Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya 

b) 8-16 jam di jalanan 

c) Mengontrak kamar sendiri, bersama teman, ikut orang tua/ saudara umumnya di 

daerah kumuh 

d) Tidak lagi sekolah 

e) Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, 

dan lain-lain 
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f) Rata-rata berusia di bawah 16 tahun. 

3) Anak yang rentan menjadi anak jalanan, dengan kriteria: 

a) Bertemu teratur setiap hari, tinggal dan tidur dengan orang tuanya 

b) 4-5 jam kerja di jalanan 

c) Masih bersekolah 

d) Pekerjaan: menjual koran, penyemir sepatu, dan pengamen. 

4) Anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun, dengan kriteria: 

a) Tidak lagi bergubungan/ hubungan tidak teratur dengan orang tuanya 

b) 8-24 jam berada di jalanan 

c) Tidur di jalan atau rumah orang tua 

d) Sudah tamat SD atau SLTP, namun tidak bersekolah lagi 

e) Pekerjaan: calo, mencuci bus, menyemir dan lain-lain. 

Selain ciri khas anak jalanan yang melekat pada keberadaannya tersebut, 

menurut Subakti yang dikutip oleh Bagong Suyatno anak jalanan dapat 

dikelompokkan kedalam tiga kelompok, antara lain Children on the street, Children 

of the street, dan Childreen for families of the street.
39

 

a. Children on the street, yaitu anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi 

sebagai pekerja anak di jalanan, namun mempunyai hubungan yang kuat 

dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan dalam kategori ini adalah 

membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau 

tekanan kemiskinan yang harus ditanggung dan tidak dapat ditanggung 

sendirioleh orang tua. 
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b. Children of the street, yaitu anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, 

baik secara sosial dan ekonomi, beberapa diantara mereka masih mempunyai 

hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekwensinya tidak menentu. 

Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab, biasanya 

kekerasan, lari atau pergi dari rumah. 

c. Childreen for families of the street, yaitu anak-anak yang berasal dari keluarga 

yang hidup di jalanan, walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan 

kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari 

suatu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. 

4. Penanganan Anak Jalanan 

Menurut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), penanganan anak jalanan 

harus dilakukan dengan melibatkan institusi sekolah, lembaga sosial, dan 

pemberdayaan keluarga dengan memberikan modal usaha. Alternatif model 

penanganan anak jalanan mengarah kepada 3 model yaitu familybase, institutional 

base, dan multy-system base.
40

 

a. Family base yaitu memberdayakan keluarga anak jalanan melalui pemberian 

modal usaha, memberikan tambahan makanan, dan memberikan penyuluhan 

tentang kefungsian keluarga. Model ini diupayakan peran aktif keluaraga 

dalam membina dan menumbuhkembangkan anak jalanan. 

b. Institutional base yaitu model pemberdayaan melalui lembaga-lembaga sosial 

di masyarakat dengan membangun jaringan melalui berbagai institusi baik 

lembaga pemerintahan maupun lembaga sosial masyarakat. 
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c. Multy-system base yaitu model pemberdayaan melalui jaringan sistem yang 

ada mulai dari anak jalanan itu sendiri, keluarga anak jalanan, masyarakat 

para pemerhati anak, akademisi, aparat penegak hukum serta instansi terkait 

lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi  Penelitian 

1.  Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif . 

Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penelitian untuk memahami 

masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan 

kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang 

diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang 

alamiah. 
41

  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian kualitatif dalam penulisan ini 

adalah untuk mendapatkan fakta di lapangan kemudian menjelaskan secara terperinci 

mengenai masalah-masalah yang ditemukan yang berhubungan dengan peran dakwah 

Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam pembinaan akhlak anak jalanan di 

Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar. 

2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu area binaan organisasi/ komunitas 

yang bernama Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar yang berlokasi di Jl. 

Kerung-Kerung, Lorong Santaria, Bara-Barayya Utara, Kota Makassar.  
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B. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Manajemen Dakwah, yaitu peneliti meminjam teori-teori yang telah mapan dalam 

bidang disiplin ilmu manajemen dakwah untuk mengungkapkan dan menjelaskan 

mengenai suatu fenomena atau gejala terkait dengan “Peran Dakwah Komunitas 

Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar dalam Pembinaan Akhlak Anak Jalanan di 

Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar”. 

C. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan atau 

disebut juga data baru. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah para informan 

dari Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar yaitu pengurus dan anak 

jalanan area binaan Kerung-Kerung Kota Makassar. 

2. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder, yaitu data tambahan yang berfungsi untuk melengkapi 

data-data yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah rujukan 

yang diperoleh dari membaca berbagai macam referensi seperti buku, penelitian 

terdahulu, serta data-data lain yang terkatit dengan fokus penelitian. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan baku informasi yang sangat penting dalam melakukan 

penelitian, oleh karenanya dalam melakukan pengumpulan data, riset harus 

menggunakan teknik-teknik yang tepat.
42

Adapun metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi 

 Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, 

mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek 

dalam fenomena tersebut.
43

 Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan pemahaman secara mendalam dengan mengamati 

dan menganalisa objek penelitian secara langsung di lapangan untuk mendapatkan 

data yang efektif. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan dengan bertatap muka dan menggunakan pedoman wawancara. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dan terbuka. Data yang 

diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman, 

pendapat, perasaan, dan pengetahuannya.
44
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 Menurut Sugiyono ada beberapa hal yang perlu menjadi pegangan peneliti 

dalam menggunakan metode wawancara, antara lain sebagai berikut. 

a. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri 

b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat 

dipercaya 

c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan peneliti.
45

 

 Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih objektif mengenai 

bagaimana sistem pembentukan akhlak anak yang diterapkan oleh komunitas yang 

diteliti. 

3. Dokumentasi 

 Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya jika didukung oleh dokumen. 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. 

Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.
46

 Sebagian besar data-data 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan pencarian dan 

pengumpulan informasi berupa foto dan menguraikan dengan arah penelitian.  

E. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menganalisa, mengelola dan membuat kesimpulan dari data-data 
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yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitin ini ada beberapa instrumen yang 

digunakan untuk menumpulkan data di lapangan, meliputi; penulis sendiri, pedoman 

wawancara yang telah disediakan, kamera, alat perekam, buku catatan dan pulpen. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari 

bila diperlukan. 
47

 Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama 

penelitian hingga sampai pada penarikan kesimpulan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menguraikan data-data yang telah melalui tahap reduksi 

ke dalam teks yang bersifat naratif dengan memaparkan data-data secara umum 

kemudian menjelaskan secara lebih spesifik. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Langkah tetakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Namun kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila peneliti menemukan data-data baru pada 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang ditemukan selama di lapangan ini 
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diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan meninjau kembali catatan lapangan 

sehingga menghasikan penegasan kesimpulan. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti.
48

 

Oleh karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat penting. 

Melalui keabsahan dan kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan trigulasi. 

Adapun yang dimaksud trigulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
49
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

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

1. Sejarah Berdirinya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

Saat ini, fenomena merebaknya anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia, 

khususnya di kota Makassar semakin memprihatinkan. Keberadaan anak jalanan ini 

dianggap mengganggu karena sebagian besar anak jalanan memiliki perilaku yang 

tidak terkontrol dan kadang merugikan. Masalah tersebut merupakan masalah yang 

kompleks karena melibatkan tunas-tunas muda yang diharapkan mampu menjadi 

penerus bangsa di masa depan. 

Permasalahan inilah yang kemudian membuat Ahmad Yani Thamrin, Founder 

KPAJ Makassar memiliki tekad untuk mengajar anak-anak yang beliau temui di 

bawah Fly Over. Beliau merasa miris melihat kondisi anak jalanan yang biasanya 

sampai subuh masih berada di jalanan. Anak-anak yang seharusnya memiliki hak 

untuk bermain dan belajar seperti anak pada umumnya, justru harus mencari uang di 

jalanan. Ahmad Yani kemudian mulai membentuk gerakan peduli anak jalanan 

dengan mengajak beberapa mahasiswa untuk menjadi tenaga pengajar sukarela.  

Menurut Mutmainnah sendiri selaku Sekretaris Umum KPAJ, gerakan 

mengajar anak jalanan ini sudah dimulai pada tahun 2012 tetapi secara struktural 

pada tahun 2016 barulah dibentuk format kepengurusan KPAJ Makassar secara 

resmi. Namun sepanjang empat tahun itu gerakan membantu pendidikan anak jalanan 

tetap berjalan. Mengajar anak-anak yang sudah biasa mencari uang sendiri tentunya 

tidaklah mudah. Terlebih dahulu mereka melakukan pendekatan secara 
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personal dengan mengajak anak-anak jalanan bercengkrama dan bermain bersama.
50

 

Seperti namanya, Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar adalah 

kelompok generasi muda yang peduli pada kehidupan sosial sekitarnya. KPAJ 

Makassar berorientasi pada aktivitas berupa gerakan sosial peduli anak jalanan, 

khususnya dalam hal pengembangan pendidikan. Bahkan, mereka juga mendidik 

anak-anak jalanan dalam hal pengembangan pengetahuan agama. Binaan yang 

menjadi target  KPAJ Makassar adalah anak-anak yang putus sekolah dan belum 

sempat mengecap indahnya pendidikan akibat kurangnya kemampuan ekonomi orang 

tua. 

Awal dibentuknya Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ) Makassar hanya 

mengajar di area Fly Over saja. Namun seiring berjalannya waktu, setelah 

melaksanakan penrekrutan anggota baru, KPAJ Makassar membuka beberapa area 

binaan, diantaranya area binaan Manggala, Telkom mas, Adiyaksa, BTP, Unhas, dan 

area binaan Kerung-kerung. Area binaan Kerung-kerung sendiri baru dibentuk pada 

tahun 2018 tepatnya pada tanggal 20 Januari 2018. Meskipun merupakan area binaan 

baru namun KPAJ Area Binaan Kerung-kerung ini termasuk area binaan yang cukup 

aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan. 

2. Profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

Nama Komunitas  : Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

Alamat Sekretariat : Jl. Sultan Alauddin 2 No. 156  

Kelurahan :  Mangasa 
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Kecamatan : Tamalate  

Kota : Makassar 

Email    : kpajpeduli.makassar@gmail.com 

Kontak Person   : Mutmainnah 082187171991 

Rekening Bank  : BNI 0390074328 a.n Nur Afifa Rustan 

3. Visi dan Misi Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

a. Visi 

Membentuk karakter dan mengubah pola pikir anak jalanan, serta berbagi 

dalam hal-hal yang positif demi tercapainya Indonesia cerdas tanpa pembodohan. 

b. Misi 

1) Melakukan pendekatan persuasif untuk merekrut anak jalanan 

2) Melakukan pendidikan secara efektif dan progresif untuk mencetak anak 

terdidik 

3) Melibatkan sebanyak mungkin pribadi/ pihak untuk peduli kepada anak 

jalanan dengan menjadi seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu 

4. Struktur Kepengurusan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar 

Adapun struktur kepengurusan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

Pendiri     : Ahmad Yani Thamrin, S.S. M.Pd.I 

Penasehat    : Ahmad Yani Thamrin, S.S. M.Pd.I 

Ketua Umum    : Yudha Prawira Hasta, S.Ikom, M.Ikom. 
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Sekretaris    : Mutmainnah, SE 

Bendahara    : Susalti Nur 

Koordinator Pendidikan  : Sitti Nurhabibah 

Koordinator Lapangan  : Fauzan Abdul Rozzaq 

Koordinator Area Binaan 

Area Binaan Kerung-Kerung  : Dwi Putri Nabila 

Area Binaan Manggala  : Muthmainna Amil 

Area Binaan Unhas   : Wilda Amrah 

Area Binaan Telkom Mas  : Muthmainna 

Area Binaan Adiyaksa  : Wahyuni 

Area Binaan BTP   : Herdinastri 

5. Situasi dan Kondisi Anak jalanan di Rumah Belajar KPAJ Makassar 

Menurut hasil wawancara penulis dengan Mutmainna selaku sekretaris umum 

Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ) ada tiga faktor utama mengapa anak jalanan 

yang menjadi binaan KPAJ Makassar turun  ke jalan.
51

 Ketiga faktor tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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1) Kemiskinan 

Tidak bisa dipungkiri, faktor utama mengapa adanya anak jalanan ini adalah 

faktor kemiskinan. Anak-anak jalanan binaan KPAJ ini kebanyakan turun ke jalan 

untuk membantu orang tua. Mereka turun ke jalan dengan meminta-minta atau ada 

juga yang menjual tisu, mengamen dan membantu orang tua memulung. Rata-rata 

anak yang turun ke jalan karena faktor kemiskinan ini adalah anak usia SD dan 

didukung oleh orang tua. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Yulianti anak 

jalanan area binaan kerung-kerung yang mengatakan: 

“Saya kak turunka ke jalan karena mauka bantu orang tuaku cari uang. Mauka 

juga punya uang sendiri iyya untuk beli apa yang kumau sama kukasi juga 

sebagian mama ku, jadi jualan koran ka atau biasa juga memulung ka.” 
52

 

Hasil wawancara tersebut menunjukkan anak-anak turun ke jalan karena 

mereka tidak memiliki kehidupan yang layak dan kebutuhan yang masih sulit 

terpenuhi. Mereka juga tidak ingin merepotkan orang tua untuk memenuhi 

keinginannya. Inilah yang menyebabkan banyak anak turun bekerja ke jalan yang 

panas dan rawan. 

2) Ketidakharmonisan dalam keluarga 

Faktor ketidakharmonisan dalam keluarga menjadi penyebab turunnya anak 

ke jalan sebenarnya hanya sekian persen. Biasanya terjadi pada anak jalanan yang 

berada di usia-usia menjelang remaja. Hal ini karena mereka sudah mulai mengerti 

dan merasakan jika ada ketidaknyamanan dalam interaksi yang terjadi antar anggota 

keluarga. 
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3) Urbanisasi 

Faktor urbanisasi ini juga yang banyak ditemui oleh para pengurus KPAJ 

makassar di beberapa area binaan. Banyak diantara keluarga anak jalanan ini yang 

memiliki kampung halaman. Rata-rata dari mereka ini berasal dari kabupaten 

Jeneponto. Mereka yang dari desa ke kota karena menganggap hidup di kota mudah 

dan banyak lapangan pekerjaan. Namun tanpa dibekali dengan keahlian khusus, 

mereka malah hidup tersisih dan melakukan pekerjaan sebagai pemulung, pengemis, 

penjual koran, dan lain-lain. 

Melihat fakta tersebut, meningkatnya angka anak jalanan di Kota makassar ini 

disebabkan oleh angka kemiskinan yang tinggi dan urbanisasi, serta sebagian 

kecilnya karena ketidakharmonisan dalam keluarga sehingga anak-anak tidak betah di 

rumah dan akhirnya turun ke jalan. 

Saat ini ada 137 anak jalanan yang dibina di beberapa titik area binaan 

KPAJ.
53

 Di kerung-kerung sendiri ada 18 orang anak jalanan yang menjadi binaan 

KPAJ Makassar. Adapun data anak jalanan tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Area Binaan Kerung-Kerung 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Adri L 4 Belum sekolah 

2 Nurjihan Fahira P 5 Belum sekolah 

3 Putri P 6 Belum sekolah 

4 Alfrida Sriningsi P 6 Belum sekolah 

5 Fina Fanduwinata P 6 Belum sekolah 

6 Novianti P 6 SD 

7 A.Nur Aisyah Putri P P 7 SD 
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8 Wulan Ramadhani P 7 SD 

9 Muh. Putra Alfiansyah L 9 SD 

10 Musdalifa Nur Sahra P 9 SD 

11 Firdaus L 10 SD 

12 Suci P 10 SD 

13 Asri  L 11 SD 

14 Rahmi P 11 Tidak sekolah 

15 Nurfina P 11 SD 

16 Yulianti P 11 Tidak sekolah 

17 Jumrida P 12 Tidak sekolah 

18 Bunga P 13 Tidak sekolah 

 

2) Area Binaan Manggala 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Almas L 3 Belum Sekolah 

2 Muh. fardhan L 5 TK 

3 Muh Farhan L 5 TK 

4 Selia P 5 TK 

5 Muh Dirga L 5 TK 

6 Nur Faisa P 6 TK 

7 Nurul Hidayat P 6 TK 

8 Masyanda Putri P 6 TK 

9 Reski Amalia p 6 TK 

10 Alif L 6 SD 

11 Feby Fanisa P 7 SD 

12 Salsabila B P 7 SD 

13 Muh. Fauzan  L 8 SD 

14 Putri Pertiwi P 8 Tidak sekolah 

15 Karmila P 9 SD 

16 Yuni P 9 Tidak sekolah 

17 Faisal L 9 Tidak sekolah 

18 Andika Saputra L 10 Tidak sekolah 

19 Muh. Farel Ramadhan L 10 SD 

20 Muh. kaswar L 10 SD 

21 Resky Aditya L 10 SD 

22 Suci P 10 SD 

23 Surya Saputra L 10 SD 

24 Dinar Putri Maharani P 10 SD 
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25 Novita Cahyani rusli P 10 SD 

26 Lisdayanti P 11 SD 

27 Muh. Rehan L 11 SD 

28 Muh. Rendi L 11 Tidak Sekolah 

29 Muh. Danil L 11 SD 

30 Irmawati P 11 SMP 

31 Ruslan Mahadani L 11 SD 

32 Adis L 11 SD 

33 Muliati P 12 Putus Sekolah 

34 Muh Nabil L 12 SMP 

35 Irfandi Purnama  L 12 SD 

36 Suci Maulina P 12 Putus Sekolah 

37 Rehan Saputra L 12 SMP 

38 Muh Erwin L 13 SD 

39 Jumaidil Awal L 14 SMP 

40 Satriana P 14 Putus Sekolah 

41 Muh. Arif L 14 Putus Sekolah 

42 Anggun Melati P 14 Putus Sekolah 

43 Dimas L 15 SMP 

44 Alda Handayani P 15 SMP 

 

3) Area Binaan Telkomas 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Kasmiati P 6 TK 

2 Rina P 6 Belum sekolah 

3 Fatir L 7 SD 

4 Asmaul Husna P 7 SD 

5 Amran L 8 SD 

6 April P 8 SD 

7 Ririn P 8 SD 

8 Judika L 9 SD 

9 Asri Fajrianto L 9 SD 

10 Nurul Putri P 9 SD 

11 Khusnul Khotimah P 10 SD 

12 Nur Aisyah P 10 SD 

13 Putra L 11 Putus sekolah 

14 Kamila P 11 SD 

15 Rangga Saputra L 13 SD 
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16 Ela Putri P 13 Putus sekolah 

17 Bajang L 13 Putus sekolah 

18 Rival L 13 Tidak sekolah 

19 Adip L 14 Tidak sekolah 

20 Syifa P 14 SMP 

21 Rezki P 14 SMP 

22 Ananda P 14 Putus Sekolah 

 

4) Area Binaan Adyaksa 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Maulana L 5 Belum sekolah 

2 Muh. Idham Pratama L 6 TK 

3 Azhifa Maharani Resky P 6 SD 

4 Adelia Dg. Caya P 7 SD 

5 Afika Andriani P 7 SD 

6 Fitri Ramadhani P 7 Tidak Sekolah 

7 Rahmat L 8 Tidak Sekolah 

8 Khaidir Yusuf L 8 SD 

9 Muh. Adzan L 8 SD 

10 Aurel Citra Anatasya P 8 SD 

11 Putri Nabila P 9 Putus Sekolah 

12 Reyhilda P 9 SD 

13 Zakia Rafika P 9 SD 

14 Geri Setiawan L 10 Tidak sekolah 

15 Nuraisyah Yusuf P 10 SD 

16 Inriyani P 10 SD 

17 Dirga Rahayu L 11 SD 

18 ZamZam P 11 Putus sekolah 

19 Satriawan  L 11 SD 

20 Alisa P 11 SD 

21 Adelia P 12 SD 

22 Putra L 12 SD 

23 Alif L 13 SMP 

24 Nayla P 13 SD 

25 Safira P 13 SD 
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5) Area Binaan Unhas 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Rania P 4 PAUD 

2 Nur Aulia Az-Zahra P 6 PAUD 

3 M. Arham L 8 SD 

4 Fitri Nurhidayah Anggiani P 9 SD 

5 Dwi Anto L 10 SD 

6 Jabar L 10 SD 

7 Muh. Rasyid Farel L 11 Putus Sekolah 

8 Fitrah ramadani P 11 SD 

9 R. Sita P 11 SD 

10 Syamsul L 12 Putus Sekolah 

11 Rahmadila P 12 Putus Sekolah 

12 Restu L 12 SD 

13 Iswandi L 13 SD 

14 M. Aril Alfauzan Putra L 13 Putus Sekolah 

15 Alreski Febian L 14 Putus Sekolah 

 

6) Area Binaan BTP 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Umur Pendidikan 

1 Ana Humaira P 5 Belum sekolah 

2 Citra Wahyuni Oktavia P 6 Belum sekolah 

3 Alya Humaira P 6 SD 

4 Sererini Indayani P 6 Belum sekolah 

5 Bintang salsabila Putri P 6 Belum sekolah 

6 Ayumi Wulan ratna P 7 SD 

7 Kiki Amalia P 7 SD 

8 Auliana  P 7 SD 

9 Aulia Suci Ramadhani P 9 Putus Sekolah 

10 Tenri Uke P 9 SD 

11 Jenita Sari P 10 Tidak Sekolah 

12 Putri Amel Uya P 10 SD 

13 A.Ingka Matturasi P 11 SD 

Sumber Data: Data Base Adik Binaan KPAJ Makassar 2020. 
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Dikarenakan ada beberapa area binaan, para pengurus dan volunteer KPAJ 

Makassar ditempatkan sesuai dengan area binaan terdekat dari tempat tinggal masing-

masing. Di area binaan tersebutlah mereka bergantian membimbing anak jalanan. 

Awalnya pembinaan dilakukan selema lima hari dalam seminggu, tapi mengingat 

adanya wabah covid-19 pembinaan yang dilakukan oleh KPAJ kemudian hanya 

dilaksanakan pada hari jumat, sabtu dan minggu. 

Jadwal belajar untuk setiap area binaan selama masa covid-19 disusun sesuai 

dengan kategori kelas. Adapun kategori kelas sebagai berikut. 

Kelas A: usia 4-7 tahun 

Kelas B: usia 8-12 tahun 

Kelas C: 13 tahun ke atas 

Jadwal belajar pekanan 

Kamis Kelas A 

Jumat Kelas B 

Sabtu Gabungan Kelas A dan B 

Agenda outdoor/ evaluasi materi 

pekanan 

Sumber Data: Notulensi Rapat KPAJ Makassar, Mei 2020 

Catatan: 

a) Kelas C opsional. Jika di area binaan jumlah anak di atas 5 orang bisa 

dibuatkan kelas tersendiri, jika sedikit bisa digabung dengan kelas B 

b) Jika ada anak yang memiliki kasus usia dan kemampuan tidak sesuai dengan 

indikator capaian, maka kategori kelas tetap mengacu pada kategori usia 

namun diberi label kelas khusus.  
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B. Kegiatan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar dalam Membina 

Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan para pengurus Komunitas Peduli Anak 

Jalanan ini adalah bentuk  pembinaan akhlak dan peningkatan iman kepada Allah swt 

juga sebagai upaya menambah pengetahuan dan mengubah cara berpikir anak-anak 

binaan sehingga mereka memiliki kepribadian yang kokoh yang berlandaskan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt.  

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Anak 

jalanan adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan Program Menutup Aurat Anak Jalanan  

Kegiatan menutup aurat anak jalanan ini dilakukan di semua area binaan 

secara bergantian satu kali dalam sebulan dan biasanya dilaksanakan pada hari jumat 

sore. Dalam pelaksanaannya, kegiatan menutup aurat anak jalanan ini diawali dengan 

memberikan pengetahuan tentang pentingnya menjaga diri dan menutup aurat agar 

anak-anak binaan tidak semata-mata melakukan sesuatu  tanpa mengetahui ilmunya 

terlebih dahulu. 

Menurut Mutmainnah selaku sekretaris umum dalam sesi wawancara 

mengatakan bahwa: 

“Gerakan menutup aurat anak jalanan ini kami terapkan sebagai upaya 

memberikan edukasi sejak dini tentang bagaimana islam mengatur dengan 

sebaik-baiknya cara berpakaian. Kami juga tidak serta-merta mengharuskan 

mereka bahwa harus begini atau harus seperti ini tapi dengan membiasakan 

mereka terlebih dahulu. Misalnya bagi perempuan menggunakan jilbab saat 

belajar di area binaan dan bagi laki-laki berpakaian yang sopan dan rapi. 
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Karena perubahan tentunya tidak bisa dilakukan hanya dengan sekali jalan 

saja tapi membutuhkan pembinaan secara terus-menerus.”
54

 

Dengan adanya kegiatan menutup aurat anak jalanan ini adalah upaya 

menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini agar menciptakaan kepribadian yang 

islami dan berkhlakul karimah. Upaya ini dilakukan dalam jangka panjang dan harus 

dilakukan dengan penyampaian yang baik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara 

dengan salah satu anak jalanan di area binaan kerung-kerung yang mengatakan 

bahwa: 

“Biasa Kak tidak dibiarkanki ikut belajar kalau tidak pakai jilbabki karena 

katanya dosanya bapak ta yang tanggung ki nanti. Katanya juga cantik ka 

kalau pakai jilbab ka, jadi pakai jilbab ma kak.”
55

 

Adapun ketentuan atau keharusan wanita berjilbab bila berada di luar rumah 

dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab /33: 59 sebagai berikut: 

هِ   ِٖ ِ جَلَاثٍِجِ ٍِ هِ  ِٖ ٍْ َِ ػَيَ َِ ٌذٍُِّْ ٍِْ ٍِ ؤْ َُ ّسَِبءِ اىْ َٗ ثَْبَتلَِ  َٗ اجِلَ  َٗ صَْ ًُّ قوُ لأِّ بَ اىْهجِ ٌبَأٌَُّٖ

ب   ًَ حٍِ ُ غَفُ٘سًا سه َُ الله مَب َٗ  ََِۗ ٌْ َِ فلََا ٌؤُْرَ ىلَِ أدَّْىََٰ أَُ ٌؼُْشَفْ
 رََٰ

Terjemahnya: 

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan 

istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
56

 

                                                             
54

Mutmainnah (29 Tahun), Sekretaris Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar, wawancara di rumah belajar KPAJ Makassar area binaan Adiyaksa, 28 Desember 2020. 

55
Musdalifa (9 Tahun), Anak Jalanan binaan (KPAJ) Makassar, wawancara di rumah belajar 

KPAJ Makassar area binaan Kerung-Kerung, 12 Januari 2021. 

56
Kementerian Agama RI, Nafisah al-Quran, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita (Bandung: 

Jabal, 2010), h. 426. 
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Menurut tafsir Ibn Katsir dalam Qurais shihab, dalam ayat ini Allah swt 

memerintahkan Rasulnya Sallallahu alaihi wa salam untuk mengatur kaum wanita 

mukminah untuk mengatur jilbab, pakaian longgar yang menutupi baju mereka, ke 

seluruh tubuh mereka agar mereka tampil berbeda dengan ciri-ciri kaum wanita 

jahiliyah.
57

 

Dengan penyampaian yang baik diikuti pujian serta menjelaskan sebab 

kenapa harus melaksanakan sesuatu adalah cara yang cukup efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai Islam pada anak jalanan di rumah belajar KPAJ Makassar. 

Islam sangat memperhatikan dan sudah mengatur bagaimana cara berpakaian yang 

baik dan benar. Namun seringkali tidak adanya pengetahuan tentang hal tersebut serta 

pengaruh dari lingkungan, remaja-remaja saat ini mudah terpengaruh dengan teman-

teman sebayanya. 

2. Penyetoran Hafalan 

Penyetoran hafalan ini diterapkan oleh KPAJ Makasassar sebagai salah satu 

upaya mengurangi waktu anak-anak di jalanan karena waktu pembelajaran di area 

binaan terbatas. Saat anak-anak jalanan ini kembali ke rumah banyak dari mereka 

yang turun ke jalanan karena merasa bosan tidak memiliki kegiatan. Hal ini 

diungkapkan oleh Rahmi salah satu anak jalanan area binaan kerung-kerung yang 

mengatakan: 

                                                             

57
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), h. 172. 
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“Saya kak bosanka tinggal di rumah karena tidak ada kubikin, jadi pergima 

memulung biasa kalau na panggil ka temanku. Tapi karena ada tugas 

hafalanku dari Kak Dwi, seringma tidak pergi memulung.”
58

 

Kegiatan penyetoran hafalan biasanya dilaksanakan satu kali dalam sepekan 

yaitu pada malam minggu setelah solat maghrib berjamaah. Hafalan ini berupa doa-

doa harian, bacaan solat, dan surah-surah pendek. Agar program ini berjalan dengan 

lancar dan anak-anak jalanan semangat menghafal, pengurus KPAJ Makassar 

biasanya memberikan motivasi berupa pujian-pujian dan hadiah. 

“Namanya juga anak-anak kan pasti akan lebih semangat jika diberikan 

hadiah. Makanya kami selalu berupaya mengapresiasi setiap prestasi dari adik 

binaan kami agar mereka juga merasa dihargai kerja kerasnya. Selain itu, 

kami juga menetapkan target. Misalnya minggu ini harus hafal berapa doa 

atau surah.”
59

 

 Program setoran hafalan ini adalah program yang efektif dalam meningkatkan 

pengetahuan anak-anak jalanan dan agar mereka senantiasa  bersungguh-sungguh 

dalam menuntut ilmu agama untuk diterpkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengadakan Kajian Islam untuk Anak  

Pembinaan akhlak melalui kajian islam dilakukakan oleh pengurus KPAJ 

Makassar setiap dua kali dalam sepekan. Kajian islam ini biasanya dilaksanakan di 

rumah belajar oleh pengurus juga sesekali mengundang ustadz dari luar. Kegiatan 

kajian islam untuk anak jalanan ini diadakan oleh KPAJ Makassar untuk memberikan 

pemahaman kepada anak jalanan agar mereka memahami tuntunan agamanya. Materi 

yang disampaikan dalam kajian islam meliputi bagaimana beradab dalam kehidupan 

                                                             
58

Rahmi (11 Tahun), Anak Jalanan binaan (KPAJ) Makassar, wawancara di rumah belajar 

KPAJ Makassar area binaan Kerung-Kerung, 12 Januari 2021 

59
Dwi Putri Nabila (19 Tahun), Pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar, 

wawancara di rumah belajar KPAJ Makassar area binaan Adiyaksa, 28 Desember 2020. 



51 
 

 
 

sehari-hari, bagaimana pentingnya menghormati kedua orang tua, dan materi-materi 

tentang islam lainnya. Menurut Nurfina anak jalanan Area Binaan Kerung-Kerung 

mengatakan bahwa: 

“Pernah kak, kajian Islam ki di kantor gubernur. Di sana seru sekali kak terus 

bagus juga ceritanya kakak di sana, tentang Uwais al-Qarni yang berbakti 

kepada ibunya. “
60

 

 Kegiatan kajian islam untuk anak ini biasanya diadakan oleh pengurus KPAJ 

Makassar sendiri dan  juga sesekali bekerja sama dengan sebuah lembaga. Hal ini 

sejalan dengan hasil wawancara dengan Fauzan Abdul rozzaq yang mengatakan 

bahwa: 

“Dalam memberikan kajian islam untuk anak, kami biasanya menceritakan 

sebuah kisah seperti kisah para nabi dan rasul, kisah sahabat-sahabatnya, serta 

kisah-kisah menginspirasi lainnya sehingga adik-adik binaan dapat memetik 

hikmah dari kisah tersebut. Sebelum adanya covid-19, kami juga mengadakan 

kajian islam yang bekerja sama dengan Andalan Mengaji yang mengangkat 

kisah Uwaia Al- Qarni. Dalam menceritakan kisah-kisah tersebut kami 

mengusahakan materi yang disampaikan dibumbui humor agar adik binaan 

tidak bosan pada saat kegiatan berlangsung.”
61

.  

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemberian kajian islam 

untuk anak ini tentunya adalah tantangan tersendiri sebab memerlukan penyampaian 

yang baik dan kalau perlu diselingi dengan canda tawa tetapi tetap tidak 

meninggalkan pesan dakwah yang terkandung di dalamnya. Dengan tersampaikannya 

materi dakwah diharapkan pesan dakwahnya juga dapat tersampaikan sehingga anak-

anak jalanan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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Nurfina (11 Tahun), Anak Jalanan binaan (KPAJ) Makassar, wawancara di rumah belajar 

KPAJ Makassar area binaan Kerung-Kerung, 12 Januari 2021. 
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Fauzan Abdul Rozzaq (18 Tahun), Pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar, wawancara di warkop Allira Point, 25 Desember 2020. 
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C. Bentuk Dakwah Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam Membina 

Akhlak Anak Jalanan di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar 

Pada dasarnya anak-anak jalanan yang sering kita anggap sebagai pengganggu 

pemandangan dan memiliki kelakuan yang tidak terkontrol  hanya membutuhkan 

pembinaan dan pendidikan. Pembinaan ini dimaksudkan agar anak jalanan dapat 

mengubah cara pandang mereka tentang menjadikan jalanan sebagai sumber 

kehidupan dan menunjukkan kepada mereka bagaimana bersikap yang baik di 

lingkungan masyarakat. Sedangkan pendidkan dapat menjadi bekal kehidupan dan 

memberikan kegiatan agar mengurangi potensi anak-anak turun ke jalanan.  

 “Permasalahan ini sebenarnya sangat kompleks dan masyarakat juga pasti 

merasa resah dengan adanya anak jalanan ini karena walaupun mereka 

mencari uang kadang ada beberapa adik-adik ya namanya juga anak-anak 

mungkin menganggu. Masyarakat yang hanya melihat sepintas mengatakan 

keberadaan mereka meresahkan, tapi kalau kita mau mengajak mereka 

berkomunikasi sebenarnya kita akan tahu ternyata mereka seperti ini, ada akar 

permasalahannya. Mereka hanya perlu dibina dengan kasih sayang 

sebagaimana adik kita yang ada di rumah. Maka dari itu, pembinaan kami di 

KPAJ menitikberatkan  pada akhlaknya adik-adik ini.”
62

 

Pembinaan yang diterapkan oleh pengurus KPAJ Makassar diharapkan 

mampu membentengi diri anak jalanan di masa mendatang agar tidak terjerumus ke 

dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya serta 

membentuk kepribadian yang teguh imannya, berakhlak mulia dan taat beribadah. 

Adapun bentuk dakwah dalam membina akhlak anak jalanan yang diterapkan 

di rumah belajar KPAJ Makassar adalah sebagai berikut.  
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Mutmainnah (29 Tahun), Sekretaris Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar, wawancara di rumah belajar KPAJ Makassar area binaan Adiyaksa, 28 Desember 2020. 
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1. Melalui Metode Mauidzah (Nasihat) 

Metode dengan memberikan nasihat-nasihat yang bersentuhan langsung 

dengan kondisi anak jalanan ini dinggap cukup efektif oleh pengurus KPAJ 

Makassar. Menurut Mutmainna, pengurus KPAJ Makassar selalu berusaha 

memberikan nasihat-nasihat dengan menjelaskan apa manfaat sesuatu atau sebab 

sesuatu hal tidak boleh dilakukan.
63

 Adapun contoh nasihat yang diberikan oleh 

pengurus KPAJ menurut hasil wawancara dengan Rahmi anak jalanan Area Binaan 

Kerung-Kerung yang mengatakan bahwa: 

“Misalnya kak,  selaluki diingatkan untuk berdoa sebelum belajar supaya 

mampu memahami dengan baik isi pelajaran yang diberikan oleh kakak-

kakak.” 
64

 

Bentuk dakwah melalui metode nasihat ini dilakukan oleh pengurus KPAJ 

dengan melakukan  pendekatan secara personal terlebih dahulu kepada anak jalanan 

dengan mendengarkan cerita mereka,  menyayangi anak jalanan seperti adik sendiri 

serta berperan sebagai sahabat bagi anak jalanan. Hal ini diungkapkan oleh Fauzan 

Abdul Rozzaq selaku koordinator lapangan yang mengatakan bahwa: 

“Dalam membina adik-adik ini, kami  mendekatkan diri dengan mengajak 

mereka bermain layaknya sahabat. Setelah itu, barulah kita memberikan  

pembinaan dengan  menjelaskan secara perlahan dan dengan tutur kata yang 

mudah dipahami oleh mereka. Intinya bagaimana kita pelan-pelan 

memberikan masukan tanpa menyudutkan mereka. Kami juga biasanya 
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Mutmainnah (29 Tahun), Sekretaris Umum Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar, wawancara di rumah belajar KPAJ Makassar area binaan Adiyaksa, 28 Desember 2020. 
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Rahmi (11 Tahun), Anak Jalanan binaan (KPAJ) Makassar, wawancara di rumah belajar 

KPAJ Makassar area binaan Kerung-Kerung, 12 Januari 2021. 
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memuji jika mereka melakukan sesuatu dengan benar agar menjadi motivasi 

untuk terus berperilaku demikian.”
65

 

Hal ini sejalan dengan pendapat M. Athiyah al-absary yang mengatakan 

bahwa pembinaan akhlak secara langsung  dengan menggunakan petunjuk, tutunan, 

nasihat, menunjukkan manfaat dan bahayanya sesuatu cukup efektif dalam 

pembinaan akhlak terhadap anak.
66

 Metode dakwah melalui nasihat ini dipertegas 

dalam QS. An-Nahl /16:125. 

ِٱدۡعُ إىِىََٰ سَجٍِ ََ ٌُ ثِ َ٘ أػَۡيَ هُ سَثهلَ ُٕ  إِ
 ُِ ًَ أحَۡسَ ِٕ ذِىٌُٖۡ ثٱِىهتًِ  جََٰ َٗ ػِظخَِ ٱىۡحَسَْخَِِۖ  ۡ٘ ََ ٱىۡ َٗ خِ  ََ  وِ سَثِّلَ ثٱِىۡحِنۡ

  َِ تذٌَِ ٖۡ َُ ٌُ ثٱِىۡ َ٘ أػَۡيَ ُٕ َٗ  ضَوه ػَِ سَجٍِيِۦِٔ 

Terjemahnya: 

 “Serulah manusia kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya 

Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari 

jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat 

petunjuk.
67

 

Quraiys Shihab dalam Arifuddin memberikan penafsiran terkait dakwah 

melalui metode mauidzah yang terdapat dalam Q.S. An Nahl /16: 125 bahwa dakwah 

melalui metode mauidzah ini harus dilakukan dengan menyampaikan materi yang 

sesuai dengan daya tangkap penerima dakwah. Dalam menyampaikan materi dakwah, 

kita perlu penyesuaian kata-kata yang logis, mudah dipahami, tidak memarahi dan 
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Fauzan Abdul Rozzaq (18 Tahun), Pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar, wawancara di warkop Allira Point, 25 Desember 2020. 
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M. Athiyah al-Absary, al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Falasifatuha  (Bairul: dar al fikri, 1969) 

h.22. 
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mengancam melainkan menyampaikan ajaran Islam dengan lemah lembut  sehingga 

akan mendatangkan petunjuk bagi hati yang sesat, menjinakkan hati yang benci, 

sehingga mendatangkan kebaikan.
68

 

Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk dakwah melalui metode mauidzah 

yang dilakukan oleh pengurus KPAJ Makassar ini cukup efektif sebab para pengurus 

menyampaikan sesuatu dengan perkataan yang baik dan mudah dipahami oleh anak-

anak jalanan sehingga lebih mudah diterima dan menyentuh hati mereka. Pembinaan  

akhlak anak melalui nasihat ini dilakukan agar anak jalanan yang dibina dapat 

menyadari dan mengetahui perbuatan-perbuatan tercela dan perbuatan yang terpuji. 

2. Melalui Keteladanan 

Sebagai seseorang yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada anak 

jalanan, pengurus KPAJ Makassar berperan sebagai  teladan bagi anak-anak jalanan 

binaannya. Seperti yang kita ketahui anak-anak lebih mudah mengikuti apa yang 

mereka lihat dan dengar di lingkungannya. Jika orang dewasa melakukan hal-hal baik 

maka mereka akan mengikutinya begitupun sebaliknya.  

“Pembinaan melalui keteladanan yang kami terapkan itu biasanya melalui hal-

hal kecil terlebih dahulu. Misalnya dalam hal perkataan, saat mereka berbicara 

dengan orang yang lebih tua dipanggil kakak dan orang yang lebih muda 

dipanggil adik, berpakaian yang rapi dan sopan, mengajak dan mengajar 

mereka tata cara berwudhu dengan baik, juga disiplin waktu melaksanakan 

solat dan kegiatan belajar di area binaan.  Maka kami memberikan arahan 
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dengan melakukannya terlebih dahulu agar dapat ditiru oleh adik-adik di area 

binaan.”
69

 

Pembinaan akhlak melalui keteladanan ini dilakukan oleh pengurus KPAJ 

baik melalui perbuatan maupun perkataan sebab akan menjadi sorotan dan ditiru oleh 

anak-anak binaan karena pembina merupakan figur bagi mereka. Maka peran para 

pengurus adalah memberikan teladan dengan melakukannya terlebih dahulu sebelum 

memberikan arahan kepada anak-anak jalanan. Menurut Firdaus anak jalanan Area 

Binaan Kerung-Kerung mengatakan bahwa: 

“Dulu masih salah-salahki caraku berwudhu Kak biasa ada kulupa, tapi 

karena seringki na ajar kakak-kakak sebelum solat jadi ku ingat terusmi 

urutannya.”
70

 

Pembinaan akhlak terhadap anak akan lebih efektif jika dilakukan dengan 

keteladanan karena menurut Abdullah Nashih Ulwan keteladan merupakan metode 

yang berpengaruh dan terbukti berhasil dalam mempersiapkan  dan membentuk aspek 

moral, spiritual dan etos sosial anak. 
71

 

Pembinaan melalui keteladanan juga  telah dicontohkan Rasulullah saw., 

dalam melaksanakan misi dakwahnya. Allah swt., berfirman dalam Q.S al-

Ahzab/33:21. 
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ٌۡ فًِ سَسُ٘هِ  ىهقذَۡ  َُ ىنَُ ِ مَب َُ ٌشَۡجُ٘اْ  ٱللَّه ِ مَب ََ حٌ حَسَْخَٞ ىِّ َ٘ َ أسُۡ ًَ َٗ  ٱللَّه ۡ٘  ٱلۡأَٰٓخِشَ  ٱىٍَۡ

رَمَشَ  َٗ َ   ١٤مَثٍِشٗا  ٱللَّه

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.
72

 

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, beliau memahami ayat ini bahwa 

kehadiran rasulullah Saw dimuka bumi ini sebagai rahmat buat sekalian alam, 

kehadirannya tidak hanya membawa seruannya, bahkan beliau sebagai suri 

keteladanan bagi manusia yang telah dianugerahkan Allah Swt kepada beliau. Sosok 

rasulullah dapat menjadi tuntunan bagi manusia yang meneladaninya dan 

mengimplementasikan kepribadian beliau dalam kehidupan manusia.
73

 

Pada ayat tersebut menganjurkan agar umat Islam dapat meneladani sifat-sifat 

yang dimiliki oleh Rasulullah saw. Baik itu dalam ucapan maupun perbuatan dalam 

membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Pada ayat tersebut menunjukkan 

pribadi Rasulullah yang hendaknya dimiliki oleh para pembina anak-anak jalanan 

sebab pembina memiliki peran penting dalam membentuk jiwa anak.  

Maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan akhlak  melalui keteladanan 

adalah pembinaan yang efektif dalam membina anak-anak jalanan secara langsung 

sebab pengurus KPAJ Makassar dapat menyampaikan pesannya secara lisan maupun 

perbuatan yang dapat lebih mudah diterima dan ditiru oleh anak-anak binaan. 
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3. Melalui Pembiasaan 

Pembinaan dengan pembiasaan ini dilakukan dengan membiasakan anak 

binaan pada tingkah laku dan pola pikir yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. 

Hal ini bertujuan untuk menanamkan pada diri anak-anak binaan hal-hal baik karena 

sesuatu yang dibiasakan sejak dini pada akhirnya akan menjadi kebiasaan yang sulit 

diubah. 

“Sebagai contoh pembiasaan yang dilakukan di rumah belajar setiap area 

binaan adalah dengan membiasakan anak-anak binaan mengucapkan salam, 

menjawab salam, dan mencium tangan para pengajar ketika memasuki kelas 

belajar. Selain itu adik-adik binaan juga dibiasakan mengubah kata „ko‟ 

dengan „ki‟, membiasakan adik-adik binaan membantu teman-temannya,  

solat maghrib berjamaah  dan kebiasaan-kebiasaan lainnya.”
74

 

 Hal ini juga sejalan dengan wawancara bersama Nurfina anak jalanan Area 

Binaan Kerung-Kerung mengatakan bahwa: 

“Biasanya kalau baruka datang Assalamualaikum  ka Kak, baru kusalami 

Kakak yang mengajar. Itu juga kalau bilangka „Ko‟ na tegur ka Kak Bibah 

soalnya tidak sopanki katanya. Terus ada peraturan na buat juga kakak-kakak 

kalau buang ki sampah sembarangan, harus ki hafal satu surah pendek. ”
75

 

Para anak binaan di KPAJ ini sejak dini diajarkan melalui pendekatan 

keagamaan,  yaitu melalui kegiatan beribadah dan tata krama dalam kehidupan 

sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan beribadah solat berjamaah di area binaan Kerung-

Kerung ini diadakan pada saat solat maghrib berjamaah karena memang kegiatan 

belajar mengajar dimulai pada sore hingga malam hari sehingga pihak pengurus 

                                                             
74

Sitti Nurhabibah, (20 Tahun), Pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar, 

wawancara di rumah, 22 Desember 2020. 

75
Nurfina (11 Tahun), Anak Jalanan binaan (KPAJ) Makassar, wawancara di rumah belajar 

KPAJ Makassar area binaan Kerung-Kerung, 12 Januari 2021. 



59 
 

 
 

KPAJ mengajak anak binaannya untuk senantiasa menjalankan solat lima waktu, 

terutama saat anak binaan masih berada di area binaan pada waktu maghrib. 

Menurut M Hamid, pentingnya penanaman pembiasaan ini sejalan dengan 

sabda Rasulullah:

قبه سس٘ه قبه:  -سضً الل ػْٔ-ػِ ػَشٗ ثِ شؼٍت، ػِ أثٍٔ، ػِ جذٓ 

، -ىى الل ػئٍ ٗسيٌ-الل  َِ شُٗا أٗلادَمٌ ثبىصلاحِ ٌٕٗ أثَْْبَءُ سَجْغِ سٍِِْ ٍُ  :

ضَبجِغِ  ََ ٌْ فً اى ٍَُْْٖ قُ٘ا ثَ ٌْ ػيٍٖب، ٌٕٗ أثَْْبَءُ ػَشْشٍ، ٗفشَِّ  ٗاضْشِثُُٕ٘

 

Terjemahnya:  

Dari umar bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya berkata Rasulullah saw 

bersabda: “Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan solat ketika 

mereka berumur 7 tahun; dan pukullah mereka apabila meninggalkannya 

ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka”. 

(HR. Abu Dawud)
76

 

Hadis tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya membiasakan anak 

melaksanakan solat sejak usia dini. Pembinaan melalui pembiasaan ini dilakukan 

sehingga nanti saat usia dewasa perintah-perintah agama dapat dilakukan lebih 

mudah dan ringan karena sudah menjadi kebiasaan yang diulang-ulang. Dalam 

menanamkan kebiasaan kepada anak ini cukup sulit dan memerlukan waktu yang 

lama. Apalagi anak-anak yang dibina oleh KPAJ Makassar adalah anak-anak yang 

sudah terbiasa hidup bebas sehingga sikap tidak terkontrol sudah menjadi kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kebiasaan di 
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usia dini sebelum mereka beranjak dewasa dan sulit untuk meninggalkan kebiasaan 

buruknya.  

Dalam hal membina anak-anak jalanan ini tentunya bukanlah hal yang mudah. 

Jangankan membina, untuk menyuruh mereka duduk tenang saja sudah sangat luar 

biasa. Membimbing anak-anak jalanan memerlukan kesabaran yang tinggi, karena 

mereka adalah anak-anak yang terlahir dari keterpurukan sosial dan keluarga yang 

tidak mengenyam pendidikan. Sampai saat ini upaya pembinaan anak jalanan masih 

dilakukan secara terus menerus oleh KPAJ Makassar. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil 

antarara lain: 

1. Bentuk Dakwah yang dilakukan oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

dalam Membina Akhlak Anak di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar yaitu 

melalui  metode mauidzah  (nasihat), melalui keteladanan, dan melalui 

pembiasaan. 

2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Komunitas Peduli Anak jalanan (KPAJ) 

dalam membina akhlak anak di Jalan Kerung-kerung Kota makassar yaitu 

dengan mengadakan kegiatan menutup aurat anak jalanan, penyetoran 

hafalan, dan mengadakan kajian islam untuk anak. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Untuk para pengurus Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar 

semoga tetap konsisten dalam membina anak-anak jalanan di setiap area 

binaannya. Jangan pernah patah semangat untuk membimbing anak-anak 

jalanan yang merupakan cerminaan masa depan bangsa menuju pribadi yang 

berakhlak mulia baik kepada Allah swt maupun kepada keluarga dan 

lingkungannya. Diharapkan juga KPAJ Makassar melakukan sosialisasi terus-

menerus kepada keluarga anak jalanan dan masyarakat sekitar area binaan 

terkait kegiatan pembinaan anak jalanan agar mereka dapat memahami 

pentingnya pembinaan anak sejak dini untuk perkembangan kemampuannya. 
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2. Untuk anak jalanan di area binaan Kerung-kerung diharapkan untuk tetap 

semangat belajar dan jangan berkecil hati karena terlahir dari keluarga dengan 

keterpurukan ekonomi, jangan lupakan ibadah, dan jangan pernah bosan 

menerima bimbingan dari kakak-kakak pengurus Komunitas Peduli Anak 

Jalanan (KPAJ) Makassar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar? 

2. Bagaimana profil Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar? 

3. Bagaimana struktur kepengurusan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar 

4. Apa visi-misi Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) Makassar? 

5. Bagaimana keadaan anak jalanan binaan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) 

Makassar? 

6. Apa saja kegiatan yang dilakukan Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ) dalam 

membina akhlak anak di Jalan Kerung-Kerung Kota makassar? 

7. Bagaimana bentuk dakwah yang dilakukan Komunitas Peduli Anak Jalanan 

(KPAJ) dalam membina akhlak anak di Jalan Kerung-Kerung Kota makassar? 

8. Bagaimana perbedaan kondisi akhlak anak jalanan sebelum dan sedudah dibina 

oleh Komunitas Peduli Anak Jalanan (KPAJ)? 
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