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ABSTRAK 

Nama : Andi Mahdaniar 
Nim    : 30400120065 
Judul : Peran Masyarakat terhadap Anak Keluarga Broken Home 
              di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan  
              Selayar 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami, 1) Peran 

masyarakat dalam mendukung anak dari keluarga broken home, 2) Dampak 

sosialnya terhadap perilaku anak tersebut di Kelurahan Benteng, Kecamatan 

Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar.  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, teori sistem sosial dari Talcott Parson sebagai landasan 

teoritis. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi, sementara data sekunder diperoleh dari artikel, skripsi, publikasi 

atau dokumen pemerintah. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis melalui 

tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Peran masyarakat yaitu keluarga, 

kerabat, tetangga dan teman sebaya mendukung anak keluarga broken home 

dalam bentuk dukungan sosial, berupa dukungan emosional, penghargaan, 

instrumental dan informatif. Dukungan ini berpengaruh pada karakteristik anak 

tersebut, membuat mereka lebih ceria, ramah, percaya diri, optimis, senang belajar 

dan mudah bergaul, 2) Dampak sosialnya, menjadi anak yang kuat dan mandiri, 

berperilaku baik (tidak menyimpang), berpendidikan dan berprestasi, serta anak 

dapat berbaur dan tidak menutup diri.  

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa peran masyarakat sangat 

penting dalam membantu perkembangan mental anak dari keluarga broken home 

dan mengurangi kenakalan remaja, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan 

dalam lingkungan sosial mereka untuk memastikan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang lebih baik. 

Kata kunci: Peran Masyarakat, Anak, Keluarga Broken Home, Dukungan Sosial.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keluarga adalah sekelompok individu yang tinggal bersama dengan ikatan 

darah atau pernikahan. Berdasarkan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, “Keluarga adalah unit 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan 

anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya”.1 Friedman menjelaskan 

keluarga adalah sekelompok individu yang mendiami rumah yang sama dan 

terhubung oleh ikatan emosional dan peraturan di mana, setiap anggota memiliki 

peran yang berbeda dan menjadi bagian yang sangat penting dari unit keluarga.2  

Keluarga bervariasi dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada keluarga dengan 

hubungan yang harmonis dan lengkap, ada juga keluarga dengan ketidak 

harmonisan karena sering terjadi konflik hingga keluarga yang tidak utuh akibat 

perceraian atau kematian orang tua. Fenonemena keluarga broken home tidak 

asing lagi di kalangan masyarakat. Menjadi sasaran dalam pembicaraan tentang 

keluarga broken home ketika anak berperilaku di luar dari aturan nilai-nilai dan 

norma yang berlaku dalam masyarakat.3 

Keluarga adalah unit dan lembaga sosial pertama yang mampu memenuhi 

kebutuhan manusia bagi perkembangan kepribadian anak, baik secara 

psikofisiologis maupun sosial. Namun, banyak kasus keluarga berantakan yang 

berdampak serius pada perilaku anak. Anak akan langsung merasakan efeknya, 

                                                             
1 Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga. 
2 Desi Wulandri dan Nailul Fauziah, “Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi 

Kualitatif Fenomenologis)”, Jurnal Empati, vol. 8, no. 1 (2019): h.2.  
3 Ainul Zalzabili, dkk. Pola Pengasuhan Single Parent terhadap Perilaku Keagamaan 

Anak di Kelurahan Tanah Kong-Kong Kabupaten Bulukumba, Macora, vol. 1, no. 1 (2022): h. 1-

2. 
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kehilangan salah satu gambaran yang biasa dilihat yaitu orang tuanya setiap hari 

dan perlahan akan muncul efek lain yaitu pada kesehatan mental anak, transisi ke 

aspek kehidupan anak yang lain, seperti pendidikan. Broken home akan 

mempengaruhi pertumbuhan kepribadian yang tidak sehat, meskipun kita harus 

mengakui peran lingkungan sekitar berpengaruh, juga turut andil dalam 

perkembangan seseorang. Namun, kehancuran keluarga memainkan peran utama 

yang agak kompleks dalam perkembangan kepribadian anak.4 

Ketidakharmonisan hubungan orang tua antara ayah dan ibu dapat 

memengaruhi karakter anak, yang cenderung menjadi tidak normal. Anak sebagai 

anugerah Tuhan yang perlu dijaga dengan baik sebagai tanggung jawab orang tua 

dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, 

keharmonisan dalam lingkungan keluarga sangat penting. Terkait hal ini, Allah 

berfirman dalam QS ar-Rum/30:21. Sebagai berikut: 

ٖٓ انَْ خَلقََ لَ  وَدَّةً وَمِنْ اٰيٰتِه  ا الِيَْهَا وَجَعلََ بيَْنكَُمْ مَّ تسَْكُنوُْٖٓ نْ انَْفسُِكُمْ ازَْوَاجًا ل ِ  كُمْ م ِ

قوَْمٍ يَّتفَكََّرُوْنَ  يٰتٍ ل ِ رَحْمَةً ۗانَِّ فيِْ ذٰلِكَ لََٰ  وَّ

Terjemahnya: 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan 
pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa 
tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.5 

Kementrian Agama Republik Indonesia menyampaikan tafsiran mengenai 

Surat Ar-Rum Ayat 21 menjelaskan bahwa salah satu manifestasi kebesaran Allah 

adalah penciptaan pasangan-pasangan bagi manusia, baik laki-laki dengan 

perempuan maupun sebaliknya, yang berasal dari jenis yang sama. Tujuan 

                                                             
4 Farhan Adli dan Wahidin, “Analisis Dampak Keluarga Broken Home terhadap Perilaku 

Religius dan Sosial pada Anak”, Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa, vol 2, no. 4 (2023): h. 2-3. 
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 

2014), h.406. 
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utamanya adalah agar manusia cenderung dan memiliki rasa cinta yang mendalam 

terhadap pasangannya, menciptakan kedamaian dan kebahagiaan setelah diikat 

dalam ikatan pernikahan. Tindakan ini merupakan bentuk rahmat Allah, yang 

memberikan potensi kepada manusia untuk merasakan kasih sayang terhadap 

pasangan hidup mereka. Dengan demikian, diharapkan bahwa keduanya saling 

mendukung dan bekerja sama untuk mewujudkan cinta yang tumbuh, sebagai 

dasar yang kuat bagi pembentukan rumah tangga yang kokoh. Semua ini, menurut 

Surat Ar-Rum Ayat 21 adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dilihat oleh 

orang-orang yang berpikir dan bahwa pertumbuhan rasa cinta adalah anugerah 

Allah yang harus dijaga dan diarahkan dengan cara yang benar.6 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan manusia 

berpasangan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang atau hubungan 

yang menandakan keluarga harmonis. Keharmonisan keluarga tergantung pada 

pelaksanaan peran tanggung jawab orang tua. Menjaga keharmonisan keluarga 

adalah kewajiban untuk menghindari konflik dan menciptakan lingkungan yang 

positif untuk tumbuh-kembang anak. Peran ayah dan ibu dalam mendidik akan 

membentuk kepribadian anak untuk masa depannya.  

Situasi keluarga broken home akan secara alami mempengaruhi 

perkembangan anak dan hasilnya tidak akan sebaik keluarga yang utuh. Dalam 

suatu penelitian yang dilakukan Ruksana Saikia, (Research Scholar, Departement 

of Education, Gauhati University, Guwahati. Assam, India) dalam penelitiannya 

yang berjudul Broken Family: Its Causes and Effects on the Development of 

Children menyatakan bahwa penyebab dan dampak dari broken home pada 

perkembangan anak adalah perceraian orang tua. Anak dalam situasi broken home 

tentunya akan berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan, menghadapi 

                                                             
6 TafsirWeb, Surat Ar-Rum Ayat 21, https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat 

21.html, Diakses pada (13/11/2023). 

https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat%2021.html
https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat%2021.html
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permasalahan hidup yang mengharuskan untuk bertahan dan membiasakan diri 

dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Anak-anak yang berasal dari keluarga 

yang mengalami perpisahan orang tua cenderung memiliki kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh dalam keluarga 

yang memberikan support penuh untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. 

Hal ini ditandai dengan masalah belajar, perilaku menyimpang, kegelisahan, 

kurangnya rasa tanggung jawab sosial, hubungan sosial yang rusak (antisosial).7  

Di sisi lain hasil dari penelitian Mohi, mengenai positive outcomes of 

divorce: A multi-study on the effects of parental divorce on children atau hasil 

positif dari perceraian: Sebuah multi-studi pada efek perceraian orang tua pada 

anak-anak menemukan bahwa banyak orang dewasa awal yang mengalami efek 

positif setelah perceraian dan hasil tersebut tergantung pada berbagai faktor 

keluarga dan sosial yang membentuk pengalaman perceraian.8  

Khususnya di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar terdapat banyak anak keluarga broken home. Namun, tidak 

semua dari mereka dianggap memiliki masalah atau sulit diatur. Sejumlah anak 

dari keluarga broken home mampu meraih prestasi di sekolah. Sikap mereka 

tergantung pada kepribadian, dukungan dan tanggung jawab dari orang tua dan 

masyarakat sekitarnya. Peran dari orang tua itu belum cukup untuk anak dapat 

berdamai dengan situasinya, masih memerlukan bantuan dan dukungan lebih 

lanjut dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar. Sehingga anak-anak keluarga 

broken home dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat 

menunjukkan perilaku positif dalam lingkungan sosial kehidupan. 

                                                             
7 Farhan Adli dan Wahidin, “Analisis Dampak Keluarga Broken Home terhadap Perilaku 

Religius dan Sosial pada Anak”, h. 3.  
8 Desi Wulandri dan Nailul Fauziah “Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi 

Kualitatif Fenomenologis)”, h. 3. 
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Peran dalam sosiologi mengacu pada perilaku yang diharapkan dari 

seseorang yang berada dalam posisi atau status sosial tertentu. Peran ini merujuk 

pada peran sosial yang merupakan kumpulan perilaku, hak, kewajiban dan norma 

sosial yang sesuai dengan cara yang digambarkan dalam konsep oleh individu 

pada lingkungan masyarakat. Peran sosial melibatkan serangkaian tindakan yang 

telah ditentukan atau diberikan kepada setiap anggota dalam masyarakat.9 Dalam 

masyarakat, peran sosial ada berbagai jenis tergantung pada cara pemerolehan, 

pelaksanaan dan prioritasnya dalam situasinya. Misalnya dalam peran keluarga, 

orang tua bertanggung jawab memelihara keharmonisan keluarga serta 

memberikan dukungan emosional dan materi kepada anggota keluarga lainnya.  

Keberadaan dalam keluarga broken home tidak selalu berdampak negatif. 

Beberapa anak malah, mengembangkan sikap mandiri dan kematangan karena 

harus beradaptasi dengan kehidupan keluarga yang kacau atau berantakan bahkan, 

orang tua yang tidak lengkap. Kondisi ini membuat peneliti tertarik pada 

kemampuan anak dari keluarga broken home yang bertahan melanjutkan hidup. 

Berdasarkan gambaran di atas, peneliti memilih judul “Peran Masyarakat 

terhadap Anak Keluarga Broken Home di Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat peran sosial yang dilakukan 

masyarakat dalam menangani anak dari keluarga yang broken home dan dampak 

sosial terhadap cara berperilaku anak. 

 

                                                             
9 “DosenSosiologi.com”, Pengertian Peran Sosial, Jenis, Fungsi dan Contohnya, 

https://dosensosiologi.com/peran-sosial/,  diakses pada (26/9/2023). 

 

https://dosensosiologi.com/peran-sosial/
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2. Deskripsi Fokus 

Substansi permasalahan deskripsi fokus, sebagai berikut:  

a. Peran Sosial 

Peran sosial dalam penelitian ini adalah tingkah laku orang lain yang 

diharapkan seseorang dalam suatu sistem merujuk pada peran dan tanggung jawab 

individu dalam masyarakat, kelompok sosial atau institusi tertentu, seperti 

keluarga dan pendidikan. Peran sosial yang dimaksud disini adalah peranan yang 

dipegang oleh masyarakat untuk memberikan bantuan kepada individu, merujuk 

pada dukungan sosial. 

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu 

wilayah atau lingkungan tertentu. Masyarakat memiliki struktur sosial yang terdiri 

dari berbagai kelompok sosial dan institusi seperti keluarga dan pendidikan. 

Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar Kelurahan Benteng 

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, yakni keluarga, 

kerabat/tetangga dan teman sebaya. 

c. Keluarga Broken Home 

Keluarga broken home dalam penelitian ini adalah keluarga yang 

mengalami situasi atau kondisi yang kacau atau berantakan, tidak harmonis 

karena sering terjadi konflik dan tidak utuh atau tidak lengkap karena orang tua 

yang telah bercerai atau meninggal dunia. Kondisi keluarga yang rusak karena 

kehilangan kinerja peran dan fungsi yang menjadi pokok atau inti dalam keluarga 

sehingga anak kurang perhatian dan kasih sayang dari orang tua hingga membuat 

anak merasa tidak nyaman, merusak mental, frustasi, membangkang hingga susah 

diatur. 
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d. Anak 

Anak yang dimaksud dalam penelitian adalah anak usia 12-17 tahun atau 

dalam masa remaja dan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Perlu 

diperhatikan karena pada masa ini, mereka akan mendapat pengetahuan baru 

mengembangkan keterampilan, membangun relasi dengan orang lain dan 

membentuk identitas serta nilai-nilai pribadi mereka. 

e. Dampak  

 Dampak dalam penelitian ini adalah dampak sosial yaitu pengaruh suatu 

peristiwa termasuk perubahan dalam gaya hidup, tingkat kebahagiaan, atau 

struktur sosial. Pada peran sosial untuk memberikan pengaruh dalam kehidupan 

individu dan masyarakat. Seperti membantu membentuk identitas individu, 

bagaimana seseorang dilihat oleh masyarakat dapat memengaruhi persepsi diri 

dan kebahagiaan individu.  

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran masyarakat dalam menangani anak dari keluarga broken 

home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan 

Selayar? 

2. Bagaimana dampak sosial peran masyarakat terhadap perilaku anak dari 

keluarga broken home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar? 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian yang telah dilakukan Juandra Prisma Mahendra, dkk. Jurnal: 

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hmazar Lombok 

Utara, dengan judul “Dampak Keluarga Broken Home Terhadap 

Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus di Tk 

Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)” Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui dampak keluarga broken home terhadap sosial emosional anak 

usia dini usia 5-6 tahun.10 

Persamaan penelitian mengangkat permasalahan keluarga broken 

home dan dampaknya serta subjek penelitian terhadap anak. Perbedaan 

penelitian, yaitu dampak keluarga broken home terhadap perkembangan 

sosial-emosional anak yang menunjukkan tentang perilaku anak 

kecenderungan bersifat negatif, seperti menjadi pendiam, tidak percaya 

diri dan kurang bersosialisasi. Sedangkan penelitian ini, pada peran sosial 

yang dilakukan masyarakat terhadap anak dari keluarga broken home, 

menunjukkan dampak peran masyarakat terhadap perilaku anak kearah 

positif, seperti anak menjadi kuat dan mandiri, tidak menyimpang, 

berpendidikan dan berprestasi, serta berbaur dan tidak menutup diri.  

2. Penelitian yang telah dilakukan Muhammad Fikri Abdun Nasir & Ichsan, 

jurnal: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan judul “Perkembangan 

Sosial-emosional Siswa Broken Home di Usia Sekolah Dasar (Studi 

Kasus: Analisis Siswa Kelas II MI Roudlotus Saidiyyah Semarang)”. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perkembangan sosial-

emosional siswa Broken home di MI Roudlotus Saidiyyah Semarang pada 

saat proses pembelajaran, (2) mengetahui perkembangan sosial-emosional 

siswa broken home di MI Roudlotus Saidiyyah Semarang pada saat di luar 

kelas (bermain), (3) mengetahui upaya guru dalam mengembangkan 

sosial-emosional siswa.11 

                                                             
10 Juandra Prisma Mahendra, “Dampak Keluarga Broken Home terhadap Perkembangan 

Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)”, 

JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, vol. 7, no. 2 (2022): h. 562-566. 
11 Muhammad Fikri Abdun Nasir dan Ichsan, ”Perkembangan Sosial-emosional Siswa 

Broken Home di Usia Sekolah Dasar (Studi Kasus: Analisis Siswa Kelas II Mi Roudlotus 

Saidiyyah Semarang)”, Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling , vol.  5, no. 2, 

(2021): h. 269-288. 
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Persamaan penelitian membahas tentang keluarga broken home dan 

kearah positif, menunjukkan bahwa anak mampu beriteraksi dan 

berkomunikasi dengan baik, berpartisipasi dalam kegiatan kerjasama dan 

mudah bergaul. Perbedaan penelitian yaitu pada cara, bimbingan khusus 

oleh guru yang berada dalam lingkungannya, guru selalu memberikan 

arahan, dorongan dan dukungan. Sedangkan penelitian ini, mengangkat 

peran sosial yang dilakukan masyarakat terhadap anak dari keluarga 

broken home, masyarakat dalam hal ini keluarga, kerabat, tetangga dan 

teman sebaya dalam memberikan dukungan sosial. 

3. Penelitian yang telah dilakukan Haerati, Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 

membahas tentang “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan 

Emosional Anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan (1) untuk 

mendeskripsikan peran orang tua dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang 

Kabupaten Bulukumba, (2) untuk mendeskripsikan kecerdasan emosional 

anak di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba dan (3) untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak 

di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba.12 

Persamaan penelitian membahas tentang peran dan sasaran 

penelitian pada anak. Menunjukkan bahwa mengembangkan kecerdasan 

emosional anak dan orang tua sebagai pendidik. Perbedaan penelitian pada 

                                                             
12 Haerati, “Peran, Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, (Skripsi: UIN Alauddin 

Makassar), h. 1-70. 
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objek penelitian tidak membahas tentang masalah keluarga broken home 

dan hanya peran orang tua sedangkan dalam penelitian ini membahas 

peran keluarga, kerabat, tetangga dan teman sebaya. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui peran sosial yang dilakukan masyarakat dalam 

menangani anak dari keluarga broken home di Kelurahan Benteng 

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Untuk mengetahui dampak sosial peran masyarakat terhadap perilaku 

anak dari keluarga broken home di Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya peran sosial yang dilakukan masyarakat dalam 

menangani anak dari keluarga broken home dan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang dampak sosial masyarakat terhadap perilaku anak 

dari keluarga broken home. 

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat membantu dan 

memberikan kesadaran tentang penting dan dibutuhkannya peran sosial 

terhadap anak dalam menangani keluarga broken home, sehingga anak 

dapat melanjutkan kehidupan sosial yang baik dalam masyarakat dan hasil 

dari penelitian ini dapat menambah referensi data di perpustakaan Fakultas 

Ushuluddin dan dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Peran Sosial 

Sosiologi sebagai studi yang mempelajari hubungan dengan individu dan 

kelompok dalam hidup bermasyarakatnya. Kehidupan manusia tidak terlepas pada 

peran yang dijalaninya.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan peran mengacu pada pemain 

sandiwara atau film, tukang lawak dalam permainan makyong dan 

perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh individu yang merupakan 

bagian dari masyarakat.1 

 Menurut pengertian tersebut, yang dimaksud dengan peran adalah 

kedudukan atau kewajiban yang dimiliki seseorang dalam tingkah lakunya atau 

perbuatan yang dilakukan seseorang sesuai dengan tanggung jawabnya.2 Konsep 

peran, menurut Soerjono Soekanto: 

1. Persepsi peran adalah cara pandang mengenai apa yang perlu dilakukan 

dalam situasi tertentu. Ini mengacu pada interpretasi yang dibuat 

sehubungan dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. 

2. Ekspektasi peran berlandaskan pada sesuatu yang diyakini seseorang. 

Bagaimana orang tersebut berperilaku maupun bertindak. Perilaku tersebut 

ditentukan peran seseorang dalam bertindak.  

3. Konflik peran muncul ketika seseorang mempunyai harapan atau perasaan 

yang berbeda dengan anggota lainnya. Banyak orang menyatakan bahwa 

konflik muncul karena syarat atau peran sangat berat untuk dipenuhi.3  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia  

Pustaka Utama,  2008), h. 1051. 
2 Haerati, “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan  Emosional Anak di 

Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten  Bulukumba”, h. 18. 
3 Jasmawiah, dkk, “Peran Panti Asuhan Tutwuri Handayani dalam Pembentukan Karakter 

Religius di Dusun Tarawe Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”, h. 30-31. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, konsep peran yang pertama, pengaruh 

yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu. Peran muncul 

ketika tindakan dijalankan dan terdapat kesempatan yang disediakan. Kedua, 

peran juga merujuk pada dampak yang diantisipasi dari seseorang dalam konteks 

hubungan sosial tertentu. Ketiga, konflik muncul ketika seseorang memiliki 

pandangan maupun ekspektasi yang berbeda dengan anggota yang lain. Individu 

menyadari bahwa konflik terjadi karena syarat atau peran berat untuk dipenuhi. 

Kata sosial berasal dari bahasa Latin societas, yang merujuk pada 

masyarakat. Kata societas, sendiri berasal dari kata dasar socius, yang berarti 

teman ataupun kawan. Oleh karena itu, istilah sosial merujuk pada interaksi antara 

individu satu dengan individu lainnya dalam berbagai bentuknya, seperti dalam 

konteks keluarga, sekolah dan sebagainya.4 Maka, peran yang dimaksud adalah 

dalam konteks peran sosial. Peran sosial dapat diinterpretasikan sebagai 

dukungan, perhatian, atau bantuan yang diberikan kepada individu oleh orang 

lain, baik secara individu maupun dalam kelompok.5  

Konteks sistem sosial mencakup unsur-unsur sosial seperti tindakan-

tindakan sosial yang dilakukan oleh individu yang berinteraksi, serta keterlibatan 

dalam kegiatan sosial yang menciptakan interaksi sosial. Semua ini membentuk 

kerangka sosial dalam suatu kelompok atau masyarakat. Struktur sosial merujuk 

pada susunan status dan peran yang ada dalam suatu komunitas, serta norma-

norma dan aturan yang mengatur hubungan di antara mereka. Dalam konteks 

struktur sosial, terdapat elemen-elemen kunci seperti regulasi sosial, institusi-

institusi sosial, komunitas dan kelas sosial. Elemen-elemen ini berkembang dan 

dipelajari oleh individu-individu dalam masyarakat melalui berbagai proses sosial. 

                                                             
4 Agus Sujanto, Psikologi Umum, Ed. 1, (Cet XI, Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 236. 
5 Khairuddin, “Hubungan antara Peran Sosial Teman Sebaya dengan Perilaku Mencontek 

Mahasiswa di Prodi BKI FITK UIN Sumatera Utara Medan”, Jurnal (Dokumen: Tahun Ajaran 

2017/2018): h.64. 
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Proses-proses sosial ini mencakup interaksi yang saling memengaruhi antara 

berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, yang melibatkan pemahaman dan 

ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku.6  

Kedudukan (status) merujuk pada posisi seseorang dalam masyarakat, 

yang mencakup lingkungan sosial, pencapaian, hak dan kewajiban. Kedudukan 

menentukan peran seseorang dalam masyarakat sesuai dengan statusnya. Peran 

(role) adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan kedudukan 

mereka.7 Menurut Soerjono Sukanto, status atau aspek dinamis kedudukan 

mengacu pada fungsi atau tindakan yang menunjukkan bahwa seseorang telah 

menjalankan peran mereka dengan memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan 

kedudukannya. Peran sosial menggambarkan hak dan kewajiban yang terkait 

dengan status sosial seseorang.8 Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-

undang Republik Indonesia (RI), tentang Hak dan Kewajiban Pasal 17 ayat 1:  

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak 

ada kecualinya.9  

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita atau tidak dapat di 

ganggu gugat. Kewajiban merupakan tindakan yang harus kita lakukan dengan 

penuh rasa tanggung jawab. Setiap individu memiliki beragam karakteristik dalam 

menjalankan tugas atau kewajiban yang telah diberikan oleh lembaga atau pihak 

lain. Status sosial yang berbeda menyebabkan terjadinya peran sosial yang 

berbeda pula. Peran sosial merupakan tingkah laku yang diharapkan dari individu 

                                                             
6 Wahyuni, Pengantar Sosiologi, ed. M Hajir Nonci, (Cet. I, Makassar: carabaca, 2018), 

h. 34-35. 
7 Wahyuni, Pengantar Sosiologi, h. 36. 
8 Jasmawiah, dkk, “Peran Panti Asuhan Tutwuri Handayani dalam Pembentukan Karakter 

Religius di Dusun Tarawe Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju”, h. 30-31. 
9 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia (RI), 

tentang Hak dan Kewajiban dalam Pasal 27 ayat 1. 
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sesuai dengan status sosial yang disandangnya, sehingga peran dapat berfungsi 

pula untuk mengatur perilaku seseorang.10  

Peran sosial adalah peran yang dimainkan seseorang dalam lingkungan 

sosialnya. Peran sosial bisa berupa aktivitas individu dalam masyarakat dengan 

cara mengambil bagian dalam kegiatan yang ada di masyarakat dari berbagai 

sektor, baik sosial, politik, ekonomi dan keagamaan. Pengambilan peran ini 

tergantung pada tuntutan masyarakat atau pada kemampuan individu 

bersangkutan serta kepekaannya dalam melihat keadaan masyarakatnya.11  

Peran sosial melibatkan dukungan sosial, yang merupakan usaha individu 

atau kelompok untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang 

membutuhkannya. Menurut Sarafino, dukungan sosial mencakup kenyamanan, 

perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diterima oleh individu atau kelompok. 

Sementara menurut Coban dan Syme, dukungan sosial adalah hubungan antara 

individu yang melibatkan pemberian bantuan, kepercayaan dan saling 

menghargai. Kamus psikologi menjelaskan dukungan sosial sebagai kenyamanan 

yang diberikan oleh orang terdekat, baik secara fisik maupun psikologis. 

Dukungan sosial memungkinkan individu untuk memahami diri mereka sendiri 

dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan bantuan atau kehadiran individu 

lain serta, dapat mempengaruhi perilaku mereka.12 Menurut Sarafino dukungan 

sosial dapat diberikan dalam berbagai bentuk, sebagai berikut: 

a. Dukungan emosional adalah ketika seseorang menunjukkan empati, 

kepedulian dan perhatian terhadap individu, sehingga individu merasa 

                                                             
10 Wahyuni, Pengantar Sosiologi, h. 96. 
11 Yayuk Hera Saputri dan Yoyok Bekti Prasetyo, “Peran Sosial dan Konsep Diri pada 

Lansia”, Jurnal Keperawatan, vol 3, no 2 (2012): h. 256-257. 
12 Imro’tul fadlillah, “Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua dan Iklim Sekolah terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X SMKN 2 Kediri”, Skripsi (Kediri, Fak 

Tarbiyah IAIN Kediri, 2022), h. 13. 
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nyaman, disayangi dan mendapatkan perhatian saat mereka menghadapi 

tekanan dalam hidup.  

b. Dukungan penghargaan adalah memberikan dukungan dengan 

menekankan aspek positif yang dimiliki individu dibandingkan dengan 

orang lain, bertujuan untuk meningkatkan rasa penghargaan diri dan 

perasaan dihargai ketika individu mengalami tekanan.  

c. Dukungan instrumental adalah bantuan yang diberikan secara langsung 

dalam bentuk fasilitas atau sumber daya materi.  

d. Dukungan informatif adalah penjelasan mengenai situasi dan informasi 

yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi individu.13  

B. Masyarakat 

Masyarakat dalam pengertian natural adalah komunitas yang ditandai oleh 

kesamaan tempat tinggal, misalnya masyarakat Bugis dan Makassar yang berada 

di wilayah geografis yang sama. Di sisi lain, masyarakat dalam pengertian 

kultural adalah kelompok sosial yang eksistensinya tidak terbatas oleh wilayah 

geografis yang sama, melainkan merupakan hasil dari dinamika budaya dan 

peradaban manusia. Contohnya adalah masyarakat pelajar yang terbentuk 

berdasarkan kesamaan minat, kegiatan, atau identitas budaya tertentu, tanpa 

bergantung pada lokasi geografis yang sama.14 Soerjono Soekanto 

mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Manusia hidup bersama, minimal terdiri dari dua orang.  

2. Mereka berinteraksi atau bersosialisasi dalam jangka waktu yang cukup 

lama, interaksi manusia menyebabkan kelahiran individu baru. Akibat 

                                                             
13 Imro’tul fadlillah, “Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua dan Iklim Sekolah terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X SMKN 2 Kediri”, h. 15. 
14 Wahyuni, Pengantar Sosiologi, Pengantar Sosiologi, h. 34 
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hidup bersama, muncul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur 

hubungan antara individu-individu. 

3. Masyarakat merupakan sistem kehidupan bersama yang menciptakan 

budaya karena mereka merasa saling terikat satu sama lain.  

4. Kesadaran bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Dalam konteks sistem 

masyarakat antara satu dengan yang lainnya berhubungan dan berinteraksi 

sesama, seperti bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

masing-masing.15  

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini keluarga/kerabat, tetangga 

dan teman sebaya, sebagai berikut ini: 

a. Keluarga 

Peran keluarga dalam mengasuh anak sangat terkait dengan proses 

sosialisasi, di mana keluarga bertanggung jawab untuk menyiapkan anak agar 

dapat menjadi anggota masyarakat yang berperilaku positif. Sebagai perantara 

antara kehidupan anak, kehidupan sosial dan norma-norma sosial, keluarga 

memungkinkan anak untuk memahami lingkungan sekitarnya dan 

mengembangkan kemampuan berpikir serta bertindak secara positif terhadap 

lingkungannya. Pengaruh keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam 

membentuk proses sosialisasi individu, yang dapat terjadi baik melalui pendidikan 

formal maupun melalui proses pendidikan informal yang berlangsung tanpa 

rencana yang jelas.16 Anak yang diasuh oleh orang tua dalam kerangka keluarga 

inti atau ikatan darah memiliki sistem pengasuhan yang sangat terkait dengan 

nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut. Tiga bentuk pola asuh anak, sebagai 

berikut: 

                                                             
15 Wahyuni, Pengantar Sosiologi, Pengantar Sosiologi, h. 34-35. 
16 Irwan, dkk. Pengantar Sosiologi Umum Menelusuri Kajian-kajian Sosiologi, ed. 

Zusmelia (Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 120. 
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1. Pola asuh authoritative/demokratis, mencerminkan bahwa orang tua 

memberikan sejumlah kebebasan kepada anak namun, tetap menetapkan 

standar perilaku yang tegas.  

2. Pola asuh authoritarian/otoriter, menggambarkan pendekatan yang ketat 

dari orang tua terhadap apa yang diharapkan dari perilaku anak. 

3. Pola asuh permissive/permisif, mencirikan sikap orang tua yang 

memberikan kebebasan kepada anak untuk mengekspresikan diri tanpa 

menetapkan aturan yang jelas atau harapan perilaku yang pasti.17 

b. Tetangga 

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk 

berinteraksi dengan sesama di lingkungannya. Pikiran, naluri, emosi dan 

keinginan manusia digunakan untuk merespons dan berinteraksi dengan dunianya. 

Pola interaksi sosial terbentuk melalui hubungan yang berlanjut dalam suatu 

komunitas. Kehidupan sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya 

sebagai yang tidak mampu hidup sendiri. Setiap individu membutuhkan bantuan 

orang lain yang mendorong terciptanya budaya kerjasama dan tolong-menolong 

dalam masyarakat.18 

c. Teman Sebaya 

Teman sebaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi anak dalam 

menampilkan perilaku dan menetapkan perilaku seseorang. Teman sebaya dapat 

dijadikan sebagai model, sebagai penilai, sebagai pengkritik dan juga sebagai 

motivasi untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebiasaan teman sebaya. 

Ketika stres muncul, individu yang mendapat peran sosial akan lebih mudah untuk 

                                                             
17 Wahyuni, Pengasuhan Anak Generasi dalam Masyarakat Jejaring pada Etnis Bugis, 

(Cet. I, Gowa: Alauddin University Press, 2021), h. 60-70. 
18 Ratnah Rahman dan Wahyuni Nasruddin, “Perubahan Nilai Assamaturu’ pada 

Masyarakat Bugis Makassar (Studi Kasus di Dusun Japing Desa Sungguminasa Kab. Gowa)”, 

Sosioreligius, vol. 7, no. 2 (2022): h. 29. 
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mengatasi stres yang muncul. Individu yang menerapkan pola pendekatan dalam 

pencarian rasa aman akan lebih mudah untuk mengatasi stres melalui pencarian 

peran sosial. Efek positif dari dukungan interpersonal adalah rasa diterima (Self of 

Acceptance) oleh lingkungan dapat mengurangi stres dan menumbuhkan perasaan 

emosi dan fisiologis yang positif.19 

C. Keluarga Broken Home 

Kata broken home berasal dari dua kata yaitu broken dan home. Broken 

berasal dari kata break yang berarti keretakan, sedangkan home mempunyai arti 

rumah atau rumah tangga. Menurut Sofyan S. Willis broken home terjadi apabila, 

struktur keluarga itu tidak utuh lagi, misalnya karena kematian salah satu orang 

tua atau perceraian dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis lagi. Definisi lain 

menurut Ahmadi, keluarga broken home adalah keluarga yang terjadi di mana 

tidak hadirnya salah satu orang tua karna kematian atau perceraian atau tidak 

hadir kedua-duanya.20 Broken home dapat dikatakan sebagai kekacauan dalam 

sebuah keluarga. Kekacauan keluarga yaitu pecahnya suatu unit keluarga, 

terputusnya atau retaknya struktur peran jika satu atau beberapa anggota gagal 

menjalankan kewajiban peran mereka. Dikatakan keluarga broken home ketika 

memiliki kriteria diantaranya: 

1. Kematian salah satu atau kedua orang tua.  

2. Kedua orang tua berpisah atau bercerai (Divorce). 

3. Hubungan orang tua dengan anak tidak baik (Poor marriage). 

4. Hubungan orang tua tidak baik (Poor parent-childern relationship). 

5. Suasana keluarga dan tanpa kehangatan (High tenses and low warmth). 

                                                             
19 Khairuddin, “Hubungan antara Peran Sosial Teman Sebaya dengan Perilaku 

Mencontek Mahasiswa di Prodi BKI FITK Uin Sumatera Utara Medan”, h.64. 
20 Wildana Ikhsan, dkk. “Perilaku Sosial Remaja awal Korban Broken Home di SMPN 2 

Lubuk Basung”, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK,) vol.1, no.1 

(2023): h. 99-100. 
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6. Salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau 

gangguan jiwa (Personality psychological disorder).21 

Broken home juga bisa diartikan sebagai keluarga krisis. Keluarga krisis 

artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan tak terarah. 

Faktor penyebab yang timbul dalam keluarga broken home: 

1. Faktor fisik, seperti perceraian, kematian dan pengabaian, merupakan 

kondisi fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya broken home. 

2. Faktor psikologis, seperti perbedaan tindakan dan pandangan, preferensi 

yang berbeda, rasa cemburu, kurangnya kasih sayang. Menjadi penyebab 

broken home karena dapat memicu konflik. 

3. Aspek ekonomi, yaitu ketidakcukupan kondisi ekonomi atau perbedaan 

antara pendapatan keluarga dan kebutuhan, dapat dengan mudah memicu 

konflik dalam rumah tangga. 

4. Faktor sosial, meskipun tidak langsung berdampak, memiliki potensi besar 

untuk menyebabkan broken home, seperti dalam kasus keluarga yang 

terlibat dengan perjudian atau alkohol. 

5. Faktor ideologis mencakup perbedaan keyakinan, sikap dan pandangan, 

termasuk perbedaan agama antara suami dan istri, yang juga dapat menjadi 

penyebab terjadinya broken home.22  

Rumah tangga yang berantakan akan memiliki dampak khusus terutama 

pada anak. Dampak yang ditimbulkan seperti, anak akan merasa kurang 

diperhatikan, kurang percaya diri bahkan, membawa anak kepada rasa trauma dan 

stress yang dapat mendorong anak melakukan hal-hal negatif. Misalnya terlibat 

                                                             
21 Nurtia Massa, dkk,”Dampak Keluarga Broken Home tehadap Perilaku Sosial Anak”, 

Jambura Journal of Community Empowerment, vol. 1, no. 1 (2020): h. 1-2. 
22 Nurtia Massa, dkk,” Dampak Keluarga Broken Home tehadap Perilaku Sosial Anak”, h. 

4-5. 
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dalam kenakalan remaja. Broken home juga berdampak pada moral anak. Seorang 

anak yang semestinya bersikap hormat kepada orang tua, misalnya saja menjadi 

benci pada orang tuanya karena sudah tidak tinggal bersama-sama dengannya 

sehingga dia bersikap kasar kepada orang tuanya.23 

D. Anak 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah 

keturunan kedua. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak 

hanya dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat 

dilihat dari sudut pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hokum dan 

sosiologis yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam 

lingkungan sosial.24 Di tahun 1974 WHO (World Health Organization), 

menjelaskan mengenai remaja dalam konteks yang lebih konseptual melibatkan 

tiga aspek utama, yaitu aspek biologis, psikologis dan sosial-ekonomi. 

Menetapkan rentang usia yang dianggap sebagai masa remaja, yang berkisar 

antara 10 hingga 20 tahun. WHO kemudian membagi rentang usia tersebut 

menjadi dua fase, yaitu remaja awal yang mencakup usia 10-14 tahun dan remaja 

akhir yang mencakup usia 15-20 tahun.25 Transisi perkembangan pada masa 

remaja mencakup perpaduan dari perkembangan masa kanak-kanak yang masih 

berlangsung dan pencapaian sebagian dari kematangan yang berkaitan dengan 

masa dewasa.26 Berikut ini faktor-faktor perkembangan remaja: 

                                                             
23 Sintya Aprilianti, “Resiliensi dalam Menangani Dampak Anak Broken Home (Studi 

Kasus di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram)”, Skripsi (Mataram: 

Fak. Dakwah dan ilmu komunikasi, UI, 2020), h. 16-17. 
24 Nurhadi Shodiqin, “Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak Jalanan di Jalan Sultan 

Alauddin Makassar”, Skripsi (Makassar: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin, 2018), h, 16. 
25”Diadona”, Pengertian Remaja Menurut para Ahli dan WHO, 

https://www.diadona.id/family/pengertian-remaja-menurut-para-ahli-dan-who-200530i.html, 

diakses pada (25/10/23). 
26 Marisa Angraini, “Perilaku Sosial Remaja dari Keluarga Broken Home di Kelurahan 

Bentiring Kota Bengkulu”, Skripsi. (Bengkulu: Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN 

Fatmawati Sukarno, 2022), h. 22. 

https://www.diadona.id/family/pengertian-remaja-menurut-para-ahli-dan-who-200530i.html
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1. Perkembangan fisik secara umum adalah tubuh mengalami pertumbuhan 

dan perkembangan yang pesat pada masa remaja, khususnya antara usia 

12-13 hingga 17-18 tahun. Pada periode ini, remaja mengalami perasaan 

ketidaknyamanan dan mengalami perubahan signifikan dalam tubuh 

mereka, termasuk pertumbuhan anggota badan dan otot yang tidak 

seimbang. Selain itu, pertumbuhan otak juga terjadi dengan cepat, antara 

usia 10-12/13 tahun dan berlanjut hingga usia 14-16/17 tahun.  

2. Perkembangan emosi selama masa remaja umumnya intensif disebabkan 

oleh tekanan sosial yang lebih besar dan adaptasi terhadap kondisi baru 

yang mereka hadapi. Walaupun tingkat emosi pada masa remaja cukup 

mirip dengan masa kanak-kanak, perbedaannya terletak pada jenis 

rangsangan yang memicu emosi dan tingkat kedewasaan emosi yang lebih 

tinggi. Pada masa remaja, mereka cenderung lebih mampu mengevaluasi 

masalah dengan cara yang lebih kritis sebelum bereaksi secara emosional. 

Oleh karena itu, remaja dapat lebih mudah mengatasi rangsangan yang 

memicu ledakan emosi, yang bergantian membantu mereka menjaga 

stabilitas emosi mereka.27 

3. Selama masa remaja, terjadi perkembangan sosial yang berfokus pada 

kemampuan dalam social cognition. Social cognition adalah kemampuan 

untuk memahami orang lain. Pada usia 12 tahun, ketika proses 

pertumbuhan otak mencapai tahap puncaknya. Pada periode ini, sistem 

syaraf yang bertanggung jawab untuk memproses informasi berkembang 

dengan cepat dan terjadi perkembangan dan penyesuaian dalam jaringan 

saraf di lobe frontal otak. Pada periode ini, remaja dapat menggambarkan 

orang lain sebagai individu yang memiliki keunikan, baik dalam hal sifat 

                                                             
27 Marisa Angraini, “Perilaku Sosial Remaja dari Keluarga Broken Home di Kelurahan 

Bentiring Kota Bengkulu”, h. 26-28. 
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pribadi, minat, nilai-nilai, maupun perasaan mereka. Pemahaman ini 

mendorong remaja untuk membina hubungan sosial yang lebih mendalam 

dengan orang lain, terutama dengan teman sebaya mereka.28 

Anak mulai di usia 12 tahun merupakan masa mencapai tahap 

perkembangan puncaknya. Selain itu, di usia 12 tahun proses pertumbuhan otak 

telah mencapai kesempurnaan sehingga memiliki kemampuan membuat 

perencanaan atau strategi dan mengambil keputusan. 

E. Dampak 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak adalah benturan, 

pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh 

adanya daya yang ada dan timbul dari suatu (orang atau benda) yang ikut 

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang”. Pengaruh adalah 

suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat 

antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak sosial itu 

sendiri dapat berasal dari internal dan eksternal masyarakat. Dampak internal 

adalah dampak yang disebabkan karena faktor dari dalam masyarakat itu sendiri, 

sementara dampak eksternal adalah dampak yang berasal dari luar masyarakat.  

Menurut Mangunsubroto dampak eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, yang dimaksud dengan eksternalitas 

positif adalah dampak yang menguntungkan dari suatu tindakan yang dilakukan 

oleh pihak terhadap orang lain tanpa adanya kompensasi dari pihak yang 

diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif apabila, dampaknya bagi orang lain 

yang tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan.29 

                                                             
28 Marisa Angraini, “Perilaku Sosial Remaja dari Keluarga Broken Home di Kelurahan 

Bentiring Kota Bengkulu”, h. 26-28. 
29 David Alprianto, “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Kepribadian Siswa 

Kelas VI” di Madarasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bandar 1 Dusun Tratas, Desa Bandar, 
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F. Teori Sistem Sosial (Talcott Parson) 

Sistem sosial mengatur keterlibatan dengan mengatur unsur-unsurnya. 

Parsons menyatakan bahwa sistem sosial bergantung pada keberagaman aktor 

individu yang berinteraksi dalam situasi fisik atau lingkungan. Status peran 

sebagai unit dasar sistem, status menunjukkan posisi struktural dalam sistem, 

sementara peran adalah tindakan yang dilakukan individu dalam posisinya.30 

Sistem sosial oleh Talcott Parsons diwakili oleh akronim "AGIL" untuk 

kebutuhan sosial. (Adaptation) adaptasi berarti beradaptasi dengan lingkungan, 

(Goal attainment) tujuan adalah mencapai visi bersama, (Integrasi) adalah bentuk 

kesatuan dan (Latensy) berkaitan dengan budaya. Dalam konteks keluarga broken 

home, teori ini menekankan pentingnya memahami peran sosial.31 Beberapa cara 

di mana teori ini berhubungan dengan keluarga broken home meliputi: 

1. Perubahan dan adaptasi sistem sosial (adaptation) mempengaruhi interaksi 

komponen sistem sosial, membantu pemahaman tentang bagaimana sistem 

sosial beradaptasi terhadap perubahan keluarga. 

2. Tujuan peran dan fungsi sosial keluarga, (goal attainment) menjaga 

keseimbangan sistem sosial. Perubahan dalam struktur keluarga dapat 

memengaruhi fungsi-fungsi sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan 

emosional. Membantu memahami dampak keluarga broken home pada 

sistem sosial secara lebih luas. 

                                                                                                                                                                       
Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Kelas VI”, Skripsi (Ponorogo: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UM Ponorogo, 2020), h. 8. 
30 George Ritzer, Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir 

Postmodern), Edisi 8, (Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 410-414.  
31 Kevin Nobel Kurniawan, Kisah Sosiologi Pemikiran yang Mengubah Dunia dan Relasi 

Manusia, dengan kata pengantar oleh Francisia Seda (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 

2020), h. 88-92. 
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3. Interaksi antara komponen sistem sosial, lembaga (integration) melibatkan 

hubungan keluarga dengan lembaga lain. Membantu memahami 

bagaimana perubahan keluarga mempengaruhi interaksi dengan komponen 

lain dalam sistem sosial seperti, sekolah dan pemerintah. 

4. Ketergantungan dan keterkaitan komponen sistem sosial (latensy), proses 

sosialisasi lintas generasi melalui budaya yang ditanamkan dalam 

masyarakat dapat memengaruhi banyak orang dalam jangka waktu lama. 

Membantu memahami bagaimana perubahan keluarga dapat 

mempengaruhi dinamika sistem sosial yang lebih besar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, 

menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada. Pandangan Moleong, 

penelitian kualitatif adalah usaha untuk menggali pemahaman mendalam tentang 

fenomena tertentu, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, 

yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan ini dilakukan secara 

komprehensif, dengan menggambarkan fenomena tersebut dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, yang terjadi dalam konteks alamiah tertentu dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode yang sesuai dengan situasi alamiah tersebut.1 

Penelitian kualitatif adalah cara pencarian kebenaran, informasi dan pengetahuan 

yang berusaha menggali pemahaman tentang keadaan alamiah secara 

komprehensif. Dengan demikian, peneliti diharapkan mampu memaparkan dan 

menggambarkan dengan jelas dan relevan mengenai peran sosial terhadap anak 

dari keluarga broken home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada 

penelitian ini adalah di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar, karena cukup banyak ditemui keluarga broken home di sana 

sehingga peneliti tertarik menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian. 

 

 

                                                             
1 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Meyniar Albina, (Cet. I, 

Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h. 34. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan sosiologis, yang 

merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antarindividu dalam 

masyarakat, serta struktur sosial dan fenomena sosial lainnya. Pendekatan ini 

digunakan untuk berinteraksi dengan informan atau narasumber yang memiliki 

pengetahuan atau terlibat dalam situasi atau keadaan yang berkaitan dengan 

fenomena yang sedang diteliti. Dalam pendekatan sosiologi, dianalisis keadaan 

masyarakat secara menyeluruh, termasuk struktur sosial, hierarki dan berbagai 

aspek sosial lain yang saling terkait.2 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, menggunakan dua tipe sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang berisi informasi utama yang 

diperoleh secara langsung di lokasi penelitian. Data primer mengandung berbagai 

informasi dan data yang relevan dengan fokus penelitian. Sumber yang pertama 

kali diamati dan dicatat oleh peneliti, hasil wawancara dengan informan atau 

narasumber dan gambar (foto) yang diambil saat dilokasi penelitian. 

2. Data Sekunder  

Sumber data adalah tambahan data yang tidak diperoleh langsung di 

lapangan, tetapi berasal dari referensi yang telah dibuat oleh pihak lain, seperti 

artikel, skripsi dan publikasi atau dokumen pemerintah.3 Semua dokumen berupa 

catatan tentang berbagai peristiwa dan situasi yang pernah dan sementara 

berlangsung disuatu lembaga yang berharga dan bermakna serta menjadi data 

                                                             
2 M Hajir Nonci, Sosiologi Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 13. 
3 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

(Cet. I, Solo: Cakra Books, 2014), h. 113. 
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pendukung untuk penelitian.4 Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini 

dilakukan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, misalnya artikel, jurnal, 

skripsi, buku, dokumen-dokumen pemerintah dan lain-lain. 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Matthews dan Ross dalam kerangka penelitian kualitatif, menggambarkan 

observasi di situasi alamiah sebagai proses pengamatan subjek penelitian dan 

lingkungannya. Observasi ini melibatkan pencatatan dan pemotretan perilaku 

yang diamati tanpa melakukan perubahan terhadap keadaan alamiah subjek dan 

lingkungan sosialnya.5 Metode observasi melibatkan pengamatan dan pencatatan 

situasi peran sosial terhadap anak yang berasal dari keluarga broken home di 

Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. 

2. Wawancara 

Menurut Moleong, wawancara adalah bentuk percakapan yang memiliki 

tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang bertanya dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut.6 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan teknik wawancara terstruktur (structured interview) sehingga dalam 

mengumpulkan data peneliti yang sudah mengetahui dengan pasti informasi yang 

akan diperoleh. Sehingga informasinya dapat tersusun dan jelas. 

3. Dokumentasi 

                                                             
4 Hijar Semi, “Kompetensi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Guru di 

SMA Negeri 10 Makassar”, Skripsi (Makassar: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, 

2022), h. 41. 
5 Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), h. 65-66. 
6 Umar Sidiq dan Moh Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendidikan, h. 59. 
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Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode 

pengumpulan data yang lain.7 Data dapat berbentuk gambar atau barang tertulis 

seperti buku, majalah, dokumen, catatan harian dan sebagainya. Proses 

dokumentasi peneliti menggunakan handphone (HP), untuk merekam dan 

mengambil gambar yang membantu dalam mengumpulkan data-data penelitian 

secara langsung dari lokasi sebagai bukti penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian, yaitu peneliti yang merupakan instrumen utama 

dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Adapun yang digunakan 

sebagai penunjang dalam mengumpulkan data dengan menggunakan pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, alat tulis dan alat komunikasi 

(handphone). 

F. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian kualitatif, langkah penting adalah menentukan informan 

atau subjek penelitian yang akan memberikan data melalui wawancara. Informan 

dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Sementara objek penelitiannya adalah peran sosial 

terhadap anak dari keluarga broken home. Informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling atau sampel bertujuan. Pengambilan 

sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Seperti 

secara sengaja dengan mengambil sampel tertentu yang mempunyai karakteristik, 

                                                             
7 Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, ed. Hasnu Abadi, 

(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h.149. 
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ciri, kriteria atau sifat tertentu.8 Jadi, pada penelitian ini informan berjumlah 10 

orang, yakni: 

1. Anak dari keluarga broken home 4 orang dengan rentang usia 12-17 tahun. 

2. Orang tua anak dari keluarga broken home 4 orang. 

3. Masyarakat sekitar (tetangga/kerabat) yang mengetahui dan memahami 

tentang keluarga broken home 2 orang.  

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.9 penjelasannya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Ketika di lapangan, akan ada sejumlah data yang cukup besar sehingga 

dibutuhkan tingkat ketelitian dan efisiensi yang tinggi selama proses 

pengumpulan data. Semakin banyak data dapat memberikan tingkat kompleksitas 

yang lebih baik, tetapi juga dapat meningkatkan tingkat kerumitan. Oleh karena 

itu, diperlukan langkah reduksi data, yang berarti merangkum, memilih poin-poin 

inti, fokus pada aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola yang 

muncul. Dengan demikian, data yang telah disederhanakan akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, 

diagram, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan cara ini, penyajian 

data akan mempermudah pemahaman tentang situasi yang sedang berlangsung, 

serta membantu dalam merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan 

pemahaman yang telah diperoleh. 

                                                             
8 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, h. 80. 
9 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. I, (Makassar: CV. Syakir Media 

Press, 2021), h. 159-160. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dalam penelitian kualitatif 

kesimpulan yang ada itu adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang 

diangkat atau isi pembahasan yang dirangkum nantinya. Kesimpulan awal yang 

disajikan saat ini masih bersifat provisional (sementara), sehingga bisa mengalami 

perubahan jika data-data selanjutnya tidak mendukung atau tidak memberikan 

bukti yang kuat.10 

Peneliti harus memahami persepsi dari informan atau narasumber dengan 

menyaring data yang didapatkan dengan cara mengetahui mana data yang 

seharusnya dimasukkan dalam penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang 

diangkat, artinya memilah data sebelum dimasukkan dalam hasil penelitian dan 

jika ada data tidak sesuai atau tidak lengkap maka peneliti tidak 

mempergunakannya. 

                                                             
10 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, h. 159-160 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian  

1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Selayar 

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar 

Sumber:https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/07/administrasi-kabupaten-kepulauan-

selayar/  

 Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki keunikan pada fakta bahwa 

merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang seluruh 

wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi. Secara geografis, wilayahnya terletak 

antara 5°40’ - 7°35’ lintang selatan dan 120°15’ - 122°30’ bujur timur.1 

                                                             
1 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam Angka 2023, (Selayar: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023),  https://selayarkab.go.id, 

h. 3. 

https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/07/administrasi-kabupaten-kepulauan-selayar/
https://petatematikindo.wordpress.com/2013/01/07/administrasi-kabupaten-kepulauan-selayar/
https://selayarkab.go.id/
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 Batas wilayah berdasarkan posisi geografisnya, disajikan pada tabel 1. 

Berikut ini: 

  

Posisi Geografis Batas Wilayah 

Sebelah Utara Kabupaten Bulukumba 

Sebelah Timur Laut Flores  

Sebelah Barat Laut Flores dan Selat Makassar 

Sebelah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki luas total wilayah 10.503,69 km2, 

di mana 1.357,03 km2 adalah daratan dan 9.146,66 km2 adalah wilayah laut. 

Kabupaten ini terdiri dari 11 kecamatan, di mana 5 kecamatan berada di pulau 

utama dan 6 kecamatan berada di luar pulau utama, terdiri dari sejumlah pulau 

yang membentuk suatu wilayah kepulauan. Total gugusan pulau di Kabupaten 

Kepulauan Selayar mencapai 130, dengan 7 di antaranya kadang tidak terlihat saat 

air pasang. Luas daratan Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai 1.357,03 km2, 

dengan Kecamatan Bontosikuyu memiliki wilayah terluas dan Kecamatan 

Benteng memiliki wilayah terkecil. Dengan kondisi geografisnya, Kecamatan 

Pasilambena merupakan kecamatan terjauh, berjarak sekitar ±193 km dari ibukota 

kabupaten.2 

Wilayah ini tipe iklimnya termasuk tipe B dan C. Musim hujan 

berlangsung dari bulan Juni hingga September, sementara musim kemarau 

berlangsung dari bulan Oktober hingga Mei. Secara umum, curah hujan cukup 

tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musiman. Suhu rata-rata harian berkisar 

antara 25°C hingga 37°C. Topografi Kabupaten Kepulauan Selayar bervariasi, 

mulai dari datar hingga agak miring.3 

                                                             
2 Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar 

dalam Angka 2023, (Selayar: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023),  https://selayarkab.go.id, 

h. 3. 

 3 Profil Kelurahan Benteng, 2023 

https://selayarkab.go.id/
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 Kabupaten Kepulauan Selayar dahulu menjadi jalur perdagangan yang 

penting menuju pusat rempah-rempah di Maluku. Pedagang sering singgah untuk 

mengumpulkan persediaan sambil menunggu musim yang sesuai untuk 

melanjutkan perjalanan laut mereka. Dari aktivitas perdagangan ini, nama 

"Selayar" muncul. Nama tersebut berasal dari kata "cedaya" dalam Bahasa 

Sanskerta yang berarti "satu layar", dikarenakan banyaknya perahu layar tunggal 

yang berlabuh di pulau tersebut. Selain itu, Selayar juga dikenal dengan sebutan 

"Tana Doang", yang berarti "tanah doa", karena pulau tersebut merupakan tempat 

di mana pelaut masa lalu berdoa untuk keselamatan sebelum melanjutkan 

perjalanan mereka. 

 Kabupaten Kepulauan Selayar perjalanannya dapat ditempuh melalui dua 

jalur transportasi, pertama jalur transportasi udara. Jika di Kota Makassar, dari 

Bandara Sultan Hasanuddin yang berada di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros 

memakan waktu ± 30-50 menit untuk tiba di Bandara H. Aroepala dan untuk tiba 

di Kecamatan Benteng memerlukan waktu sekitar ±25 menit. Sarana transportasi 

dari luar yang paling dekat adalah Pelabuhan Benteng yang menjadi jalur 

transportasi kedua. Ada dua rute perjalanan melalui jalur transportasi laut. Yang 

pertama, menggunakan very/ pelni langsung yaitu dari Pelabuhan Soekarno Hatta 

Makassar dan akan tiba di Pelabuhan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar yang 

memakan waktu selama ± 10 jam perjalanan.  Kemudian untuk rute perjalanan 

yang kedua di Pelabuhan Bira dan untuk perjalanannya dapat menggunakan 

angkutan pribadi seperti sepeda motor atau mobil, serta angkutan umum yaitu bus 

atau mobil travel. Untuk biaya transportasi bus berkisar 250.000.00-300.000.00. 

Kemudian untuk travel itu 250.000.00. Jika dari kota Makassar melewati 5 

kabupaten, yang pertama yaitu, Kabupaten Gowa ketika melewati kabupaten ini 

dikenal sebagai tempat membeli berbagai jenis ole-ole khasnya salah satunya di 
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toko roti dan kue fitry, yang menjual berbagai jenis roti dan kue yang enak dan 

dengan harga yang terjangkau. Selain itu, juga dijumpai banyak pedagang pejuang 

subuh, kita bisa membeli berbagai jenis buah-buahan dan sayuran yang masih 

sangat segar dan harga yang murah pula. 

 Kedua, Kabupaten Takalar terkenal dengan ciri khasnya yaitu jagung. 

Banyak tempat makan jagung yang direbus dan sangat cocok ketika sedang di 

perjalanan kita bisa istirahat sejenak. Tempatnya juga mudah dijumpai karena 

berada di pinggiran jalan poros. Untuk menyantap jagung yang disediakan dengan 

hangat sehingga menambah kelezatan dengan suasana baru dan nyaman. Ketiga, 

Kabupaten Jeneponto, dikenal dengan perjalanan terpanjang dan terlama yang 

dilalui diantara kabupaten lainnya ketika menuju ke Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Di sana kita bisa menjumpai banyak tambak garam dan pedagang garam 

juga serta, yang paling menarik adalah bisa melihat kincir angin besar dan 

sekelilingnya ada padang rumput yang luas sehingga sangat indah dan nyaman 

untuk dilihat. Selain itu, bagus juga untuk menjadi spot foto untuk mengisi akun 

sosial media. 

 Keempat, Kabupaten Bantaeng kita bisa menjumpai banyak rest area 

untuk mengisi perut yang pastinya kelaparan karena telah melewati perjalanan 

yang cukup lama, yang terkenal dan biasa disinggahi yaitu rest area Sasayya. 

Sedangkan untuk rumah makan itu ada Bawakaraeng dan di Pa’jukukang. 

Berbagai jenis makanan yang hangat dan fresh disediakan mulai dari ikan bakar, 

ayam goreng/bakar, sop konro/sop saudara, bakso dan masih banyak jenis 

makanan lainnya. Kemudian setelah melanjutkan perjalanan maka akan tiba di 

kabupaten yang kelima, Kabupaten Bulukumba, melewati Bulukumba kota untuk 

sampai di Pelabuhan Bira yang berada diujung Kabupaten Bulukumba. Pelabuhan 

Bira kita bisa melihat pantai yang indah dengan pasir putih dan bersih serta 
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banyak kapal yang sandar mulai dari yang kecil, sedang sampai yang besar/very. 

Di Pelabuhan Bira naik very ± 2 jam untuk tiba di Pelabuhan Pamatata Kecamatan 

Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan untuk tiba di Ibukota 

Kabupaten Kepulauan Selayar ± 1 jam perjalanan lagi dari Pelabuhan Pamatata, 

sehingga untuk jalur ini memerlukan waktu ± 8 jam dari Kota Makassar ke 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dijadikan tujuan untuk destinasi yang 

tidak kalah menarik dari kabupaten atau kota yang lainnya. Kita dapat menjumpai 

berbagai tempat wisata mulai dari Pantai Sunari, Pantai Timur/Punagaang, Pantai 

Bahuluang, Pantai Pinang, Liang Kareta, Takabonerate, Bukit Nane, Bukit Pusera, 

Puncak Tanadoang dan lain-lainnya. 

2. Situasi dan Kondisi Demografi Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar  

Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Benteng Kabupaten Selayar 
 

 

Keterangan: 

  Benteng Utara                  

  Benteng  

  Benteng Selatan 

Sumber: https://petatematikindo.files.wordpress.com/2013/03/administrasi-benteng1.jpg 
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Kecamatan Benteng adalah ibukota Kabupaten Kepulauan Selayar, yang 

terdiri dari tiga kelurahan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Benteng dan 

Kelurahan Benteng Selatan. Wilayah Kelurahan Benteng memiliki luas sekitar 

1,94km². Administratifnya, terbagi menjadi 7 lingkungan, yaitu: 

a. Lingkungan Lango-Lango 

b. Lingkungan Lango-Lango Barat 

c. Lingkungan Tanadoang 

d. Lingkungan Tanadoang Timur  

e. Lingkungan Pasangrahan 

f. Lingkungan Pasangrahan Timur  

g. Lingkungan Bua-Bua 

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kelurahan Benteng 

Jumlah Kepala 

Keluarga 

Jumlah Penduduk Total 

Laki-laki Perempuan 
11.192 Jiwa 

2.448 5.448 5.744 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng, 2023 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui penduduk Kelurahan 

Benteng sebanyak 11.192 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih 

banyak dari jumlah penduduk laki-laki dan jumlah kepala keluarga 

sebanyak 2.448.  

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Penganut Agama di Kelurahan Benteng 

Penganut Agama Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Islam 5.278 5.524 10.802 

Kristen Protestan    131    145     276 

Kristen Katolik      25      69       94 

Buddha     13        6       19 

Khonghucu        1 -         1 

Total 5.448 5.744          11.192 Jiwa 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng, 2023 
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 Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa penduduk di 

Kelurahan Benteng mayoritas penganut agama Islam, sedangkan 

penganut agama Kristen, Buddha dan Khonghucu itu minoritas. 

 Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kelurahan Benteng 

No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1. Petani     102        6    108 

2. PNS     599 1.039 1.638 

3. TNI       35 -      35 

4. POLRI     142 -   142 

5. Dokter Swasta      17     30      47 

6. Perawat Swasta -       8        8 

7. Bidan Swasta -       9        9 

8. Pensiunan      301    692    993 

9. Buruh Migran       15 -      15 

10 Montir       45 -      45 

11. UMKM     423    345   768 

12. Peternak      97      28   125 

13. Nelayan      69 -      69 

14. 
Karyawan Perusahaan 

Swasta 
     29      25      54 

15. Wiraswasta    563    573 1.136 

16. Pelajar/Mahasiswa 1.728 1.998  3.726 

17. Jasa/lainnya    672 984 1.656 

18. Lain-Lain    383 31    229 

Total 5.448 5.744        11.192 Jiwa 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng, 2023 

 Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui mata pencaharian masyarakat 

yang paling banyak yaitu pekerjaan di bidang jasa dan PNS. 
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Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kelurahan Benteng 

No Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 
Usia 3-6 tahun belum masuk 

TK/Playgroup 
  145    169  314 

2 
Usia 3-6 tahun sedang 

Tk/Playgroup 
   221    369  590 

3 
Usia 7-18 tidak pernah 

sekolah 
    31     79   110 

4 
Usia 7-18 tahun sedang 

sekolah 
  882    938 1.820 

5 
Usia 18-56 tahun tidak pernah 

sekolah 
    52     70   122 

6 Usia 18-56 tidak tamat SD     84    105   189 

7 Usia 18-56 tamat SD    930    967 1.897 

8 
Usia 12-56 tahun tidak Tamat 

SLTP 
   371    292   663 

9 
Usia 18-56 tahun tidak Tamat 

SLTA 
  296    392   688 

10 Tamat SLTP-SLTA 1.601 1.726 3.327 

11 Diploma   239    251   490 

12 Sarjana   591    372   963 

13 Tamat SLB       5       9     14 

 Jumlah Total 5.448 5.744     11.192 Jiwa 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng, 2023 

 Berdasarkan tabel di atas mayoritas masyarakat Kelurahan 

Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, 

berpendidikan. Memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih luas dan 

mengembangkan potensi individu dalam kehidupan bermasyarakat. 
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Tabel 6. Jumlah Sarana dan Prasarana di Kelurahan Benteng 

No Sarana dan Prasarana Jumlah  

1 Masjid  11 Buah 

2 Gereja   2 Buah 

3 TK/Playgroup 13 Buah 

4 SD  3 Buah 

5 SMP  2 Buah 

6 SMA/SMK  3 Buah 

7 Posyandu  4 Buah 

8 Puskesmas   1 Buah 

Total 49 Buah 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng, 2023 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui sarana peribadatan 

sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agama Islam, masjid yang 

terdiri dari 11, penganut agama Kristen Protestan gereja terdiri atas 2, 

sedangkan untuk Kristen Katolik, Budha dan Khonghucu belum ada 

bangunan peribadatannya sehingga sementara beribadah di salah satu 

rumah yang biasanya di tempati untuk bersama-sama atau di rumah 

mereka masing-masing. Sarana pendidikan mulai TK/Playgroup yang 

terdiri dari 13, SD 3, SMP 2 dan samapai SMA/SMK 3. Prasarana 

kesehatan yang ada di Kelurahan Benteng terdiri atas 4 posyandu dan 1 

puskesmas. 
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Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Benteng 

Struktur Organisasi Kelurahan Benteng  

Tahun 2024 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Profil Kelurahan Benteng 2023 

 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat 

Daerah. Pasal 1 No. 17 “Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang 

dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat”.4 

3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini  berfokus pada peran sosial yang dilakukan masyarakat 

terhadap anak dari keluarga broken home yang berusia 12-17 tahun, yang menarik 

                                                             
4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 
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pada penelitian ini mengkaji perilaku positif anak dari keluarga broken home. Di 

Kelurahan Benteng yang banyak dijumpai anak keluarga broken home yang dapat 

beradaptasi dengan keluarganya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan 

sekitar.  Subjek pada penelitian ini adalah 4 anak dari keluarga broken home yang 

berusia 12-17 tahun dan 4 orang tua yang tinggal bersama anak tersebut, serta 2 

tetangga atau kerabat yang mengetahui kondisi keluarga broken home. 

a. Informan Penelitian 

1) Informan I  

Informan pertama adalah perempuan berinisial EM, berusia 17 tahun. 

Lahir di Makassar pada 16 September 2006, memiliki hobi menyanyi dan cita-

citanya menjadi perawat. EM adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. 4 perempuan 

dan 1 laki-laki. Kakaknya yang pertama adalah perempuan, telah menikah juga 

dan memiliki 2 anak laki-laki. Tinggal serumah dengan EM, Ibunya dan 2 kakak 

perempuannya lagi tetapi sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di Kota 

Makassar. Kakak keduanya laki-laki telah menikah dan tinggal menetap di Kota 

Makassar. Kedua orang tuanya telah bercerai sejak 5 tahun yang lalu. Ayahnya 

telah menikah dan masih tinggal di kecamatan yang sama, Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Hubungan orang tua, ayah dan ibunya baik. Ayah dan anak-anaknya juga 

masih saling mengunjungi satu sama lain, sehingga masih mendapatkan perhatian 

dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. EM merupakan anak yang periang dan 

aktif berinteraksi dalam kesehariannya, banyak teman sebayanya yang akrab di 

sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Rajin masuk sekolah juga kerena ada orang 

tuanya yang selalu mengawasi, memperhatikan dan mendukung pendidikan 

anaknya. EM Sekarang kelas 3 SMA dan mendekati kelulusan. EM suka 

menghabiskan waktunya di rumah, setelah pulang sekolah rajin membantu untuk 
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menyelesaikan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci piring dan membantu 

kakaknya menjaga/menemani keponakannya bermain. 

2) Informan II  

Informan kedua adalah laki-laki berinisial AA, berusia 16 tahun. Lahir di 

Selayar pada 28 Juni 2007, memiliki hobi membaca dan cita-citanya adalah 

menjadi guru. AA adalah anak terakhir dari 6 bersaudara. 3 laki-laki dan 3 

perempuan. Kakak pertamanya laki-laki telah menikah dan sekarang tinggal di 

Maluku Utara. 2 kakaknya telah bekerja dan 2 lainnya sedang menempuh 

pendidikan perguruan tinggi di Kota Makassar dan tinggal bersama ibunya dan 3 

saudara perempuannya. Orang tuanya telah bercerai sejak 11 tahun yang lalu dan 

ayahnya juga telah menikah dan tinggal di Kecamatan Pasimasunggu Timur di 

kabupaten yang sama, Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Hubungan orang tua, ayah dan ibunya itu tidak baik setelah perceraian 

tidak ada kontak atau saling mengunjungi lagi satu sama lain. Sehingga perhatian 

dan kasih sayang dari orang tua hanya dari ibunya saja. Ibunya dengan bersusah 

payah mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya. Merintis usaha mikro 

kecil menengah (UMKM) dan anak-anaknya ikut membantu pekerjaan untuk 

usahanya sebagai pedagang kuliner. Kakak-kakaknya yang telah dewasa juga 

membantu ibunya dalam memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada 

AA serta adapula tetangga, kerabat dan teman-teman sebayanya yang ikut 

membantu memberikan dukungan yang membuatnya merasa nyaman dan tidak 

menyinggung sehingga AA suka bergaul, dia suka melihat dan mengikuti kegiatan 

yang di sekitarnya misalnya ada acara pesta walaupun tidak banyak membantu 

atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut tetapi ia senang berada 

dikeramaian. Prestasinya disekolah juga bagus, AA adalah anak yang cerdas 

diketahui bahwa dia masuk dalam peringkat 3 di kelasnya yang sekarang duduk 
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dibangku kelas 2 SMA. Kesadarannya untuk belajar tinggi karena banyak 

dukungan dari orang-orang di sekitarnya. 

3) Informan III  

Informan ketiga adalah perempuan yang berinisial MA, berusia 15 tahun. 

Lahir di Makassar pada 24 Maret 2009, memiliki hobi memasak dan cita-citanya 

menjadi dokter. MA adalah anak kedua dari 3 bersaudara. 2 permpuan dan 1 laki-

laki. Kakak perempuannya sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi di 

Kota Makassar. MA sekarang duduk dibangku kelas 3 SMP dan adiknya laki-laki 

duduk dibangku kelas 4 SD. Orang tuanya telah bercerai sejak 4 tahun yang lalu. 

Sejak perceraian orang tua MA tinggal bersama ibunya dan saudara-saudaranya. 

Ayahnya biasa datang berkunjung di rumah mereka dan masih memberikan 

nafkah kepada anak-anaknya juga. 

Awalnya MA cukup sulit diatur pasca perceraian orang tuanya karena 

kedekatan MA dengan ayahnya. Kondisi keluarganya saat itu memberikan 

perubahan terhadap kesejahteraan psikologis MA. Beberapa waktu kemudian 

neneknya selalu menemani, memperhatikan, memberikan kasih sayang dan 

kepedulian kepada MA sehingga perlahan MA dapat menerima situasi/kondisi 

dalam keluarganya. Neneknya itu berseblahan rumah dengan rumah yang 

ditinggali MA dengan ibunya. Jadi, MA dapat dengan mudah bertemu dengan 

neneknya ketika dia sedang membutuhkan neneknya. Neneknya banyak 

memberikan pemahaman dan membantu mendidik MA untuk hal-hal yang baik 

dalam berperilaku dan bertindak sehingga MA bisa menjadi pribadi yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

4) Informan IV  

Informan keempat adalah laki-laki berinsial AI, berusia 16 tahun. Lahir di 

Selayar pada 21 Agustus 2007. Memiliki hobi berenang dan cita-citanya menjadi 
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tentara. AI merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara, 1 laki-laki dan 1 

perempuan. Kakak perempuannya telah menikah dan tinggal di Kota Makassar. 

Awalnya keluarganya baik-baik saja saat kedua orang tuanya masih lengkap tetapi 

kemudian setelah ibunya meninggal AI memerlukan waktu cukup lama dalam 

berdamai dengan situasi keluarganya. Ditambah lagi ayahnya yang kemudian 

menikah lagi. 

Keluarganya menjadi sering terjadi konflik dikarenakan AI yang tidak 

nyaman dengan keluarga barunya sehingga AI cukup sulit untuk diarahkan. AI 

saat itu menjadi malas ke sekolah. Kesehariannya hanya bermain game, malas 

melakukan aktivitas seperti sebelumnya, seperti yang biasa dikuti dalam kegiatan 

di sekolah. Dia hanya menghabiskan waktu di rumah. Namun, tidak berlangsung 

lama kebiasaan barunya AI saat itu kelas 1 SMA dan karena banyak yang ikut 

membantu ayahnya dalam memberikan dukungan motivasi belajar dan memberi 

bimbingan nasehat bahwa yang ia lakukan saat itu memang tidak benar dan harus 

bisa bangkit kembali untuk melalui hari-harinya, memberi motivasi belajar 

dengan menjadi pendorong dan pendukung dalam proses belajar sehingga dapat 

memperoleh pengetahuan dan pemahaman agar meyesuaikan diri dengan 

situasi/kondisi keluarganya, dari kakak perempuannya, kakek-neneknya dan 

paman-bibinya. Saat ini AI kembali menjadi bersemangat untuk meraih cita-

citanya dan selalu berusaha berbuat baik untuk semua orang terlebih di sekitarnya.   

b. Analisis Informan  

1) 1 dari 4 situasi atau kondisi keluarga broken home menurut hasil penelitian 

salah satu dari orang tuanya meninggal dunia, sehingga menyebabkan 

keluarganya menjadi tidak utuh atau berantakan karena berdampak pada 

anak. 3 dari 4 keluarga broken home orang tuanya bercerai sehingga anak 
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memerlukan waktu untuk dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan 

kondisi keluarga tersebut dan lingkungan sekitarnya. 

2) 2 dari 4 orang tua anak keluarga broken home bekerja di sektor formal, 

kemudian 2 diantaranya, 1 di sektor nonformal, serta 1 lagi berada di 

sektor informal. 

3) Pengasuhan orang tua 1 dari 4 keluarga broken home masih mendapatkan 

pengasuhan dari kedua orang tuanya, walaupun situasi atau kondisi orang 

tuanya telah bercerai dan salah satu diantara orang tuanya telah menikah 

lagi, tetapi anak dari keluarga tersebut masih mendapatkan pengasuhan 

dari kedua orang tuanya, yang berbeda adalah hanya tempat tinggal 

mereka. 3 diantaranya, 1 saling mengunjungi tetapi hanya untuk kebutuhan 

finansial, kemudian 1 yang lainnya putus kontak atau tidak ada lagi 

komunikasi antara salah satu orang tua dan anaknya setelah perceraian dan 

yang terakhir salah satu orang tuanya meninggal dunia dan kemudian 

menikah lagi.  

B. Peran Masyarakat dalam menangani Anak dari Keluarga Broken Home di 

Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Keluarga broken home merujuk pada situasi di mana hubungan orang tua 

dalam keluarga tidak harmonis atau kacau dan berantakan, menyebabkan keluarga 

menjadi tidak utuh atau tidak lengkap karena konflik yang sering terjadi, 

perceraian, atau bahkan, kematian. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran 

penting dalam membantu anak mengatasi dampak emosional dan sosial yang 

muncul akibatnya. Dukungan sosial adalah bentuk kenyamanan yang diberikan 

oleh individu atau kelompok secara fisik dan psikologis, yang sangat berpengaruh. 

Setiap individu membutuhkan dukungan sosial dalam interaksi dengan orang lain 

untuk menjalani kehidupannya dalam masyarakat. Terdapat empat indikator 



46 
 

 
 

utama dalam dukungan sosial yaitu, dukungan emosional, penghargaan, 

instrumental dan informatif, sebagai berikut: 

a. Dukungan Emosional  

Dukungan emosional sangat penting bagi anak yang berasal dari keluarga 

broken home. dukungan ini dapat memberikan dampak emosional yang cukup 

besar pada anak untuk membantu mereka mengatasi kesulitan situasi/kondisi 

keluarganya. Misalnya, ketika seseorang menunjukkan empati, kepedulian dan 

perhatian terhadap individu sehingga, individu merasa nyaman, disayangi dan 

mendapatkan perhatian saat mereka menghadapi tekanan dalam hidup. Sesuai 

dengan hasil wawancara EM:  

”Menurutku dukungan kasih sayang, kalau ada mi yang peduli sama 
perhatian apalagi dari orang-orang terdekat ta itu sangat membantumi 
kurasa, kan pasti dirasakanji bilang eh itu na sayangka berarti masih 
banyakji yang peduli bisaji ku lewati hari-hariku”.5 

Kemudian diperkuat dari pendapat AA: 

“Saya tinggal bersama salah satu orang tua saja, mamakuji karena 
berceraimi pas masih kecil, tapi nda merasa kurang kasih sayangja, 
perhatian sama kasih sayang cukupji kurasa dari mama ku, saudara-
saudaraku, ada juga itu keluarga, tetangga selalu bantu”.6 

Berdasarkan dari pengamatan peneliti, sifat EM yang terlihat adalah dia 

anak yang ceria dan ramah terhadap orang lain.  Dalam keluarganya itu terdiri 2 

kakaknya telah menikah, sehingga keluarganya bertambah. Situasi dan kondisi 

rumahnya itu mendukung untuk perkembangan emosional dan sosial dari EM. 

Selain orang tuanya dan saudara- saudaranya sebagai keluarga inti, ada keluarga 

luas yang ikut membantu dan memberikan kepedulian mereka sehingga EM dapat 

melewati hari-harinya dan tidak merasa kesulitan.  

Begitupun dari hasil pengamatan peneliti di keluarga AA, terlihat 

perhatian dan kasih sayang yang besar dari ibu dan saudara-saudaranya. AA yang 

                                                             
5 EM (17 Tahun), Anak Keluarga Broken HomeI, Wawancara, tgl 27 Januari 2024. 
6 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara tgl 4 Februari 2024. 
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mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitarnya sehingga dapat membantu 

dalam proses dan perkembangan emosional dan sosialnya. Dari hasil wawancara 

dengan Ibu LI: “Selain saya orang tuanya, ada tetangga yang kerabatku dan 

tetangga lainnya ikut membantu memberikan perhatian ke anakku.7 Sehingga dari 

pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa AA mendapatkan cukup kasih sayang 

dan perhatian dalam rumah serta, masyarakat di lingkungan sekitarnya. 

Kemudian dari hasil wawancara dengan MA: ”Dulu susah a diatur sama 

ibuku, jadi nenekku yang samping rumah selalu datang membantu, jadi sekarang 

tidak susahma diatur”.8 Berdasarkan pengamatan peneliti, di keluarga inti MA 

kurang mendukung perkembangan emosional dan sosialnya karena belum 

menyesuaikan diri dengan situasi keluarganya. Sebelum ada bantuan dari 

neneknya. Tetapi setelah itu, selalu ada neneknya mendidik dan mendukungnya 

sehingga MA merasa diperhatikan dan disayangi. Demikian pula dengan 

pernyataan AI: 

“Setelah meninggal ibuku, lumayan lama baru bapakku menikah. 
Sebelumnya selalu ada nenek, kakekku yang menemani, om dan tante juga 
membantu, lama baru bisa menerima tapi sekarang baik-baik saja”.9  

Menurut pengamatan peneliti, AI di keluarganya itu ada kakaknya, nenek-

kakeknya dan paman-bibinya yang selalu ada menemani dan membantu AI untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi/kondisi keluarganya. Sehingga baik untuk 

perkembangan emosional dan sosialnya karena telah berdamai dengan situasi atau 

kondisi keluarganya. 

b. Dukungan Penghargaan  

 Jika berbicara dalam konteks anak dari keluarga broken home, 

memberikan dukungan penghargaan membantu mereka mengatasi tantangan 

                                                             
7 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 

2024. 
8 MA (15 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara tgl 2 Februari 2024. 
9 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
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emosional dan meningkatkan kebahagiaan perasaan mereka. Memberikan 

dukungan dengan menekankan aspek positif yang dimiliki individu dibandingkan 

dengan orang lain, bertujuan untuk meningkatkan rasa penghargaan diri dan 

perasaan dihargai ketika individu mengalami tekanan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan AA: 

“Masyarakat menurutku cukup baik karena terkadang ada beberapa orang 
perduli sama memberikan dukungan motivasi belajar. Pendapat ku, 
tergantung dari sikapta, yang nah lihat selama masih sesuai dalam artian 
nda keluar dari aturan dan kebiasaan baik, pasti orang-orang akan melihat 
dan memberikan pujian bahwa kau hebat bisa lewati situasimu dan tumbuh 
dengan baik, saya juga senang mendengarnya”.10 

Sama halnya hasil wawancara dengan AI: “Tentu sekarang lebih banyak 

yang mendukung lagi karena ada perubahan dari yang sebelumnya malas ke 

sekolah sekarang rajinma.11 Dengan dukungan penghargaan, menurut pengamatan 

peneliti baik dari AA dan AI, keduanya senang terhadap pengakuan dan pujian 

karena menciptakan lingkungan sosial yang positif dan membangun hubungan 

yang baik antara anak dan masyarakat di lingkungannya. Ini dapat membantu 

anak merasa diakui, dihargai dan mendorong perkembangan kepercayaan diri.  

c. Dukungan Instrumental  

 Dukungan instrumental pada anak dari keluarga broken home merujuk 

pada bantuan nyata dan praktis yang diberikan untuk membantu mereka 

mengatasi kebutuhan sehari-hari dan tantangan hidup. Bantuan yang diberikan 

secara langsung dalam bentuk fasilitas atau sumber daya materi. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan AA: 

 “Biar mamakuji yang usaha, dari kecila kulihat memangmi setengah mati 
memangmi cari uang, ganti-ganti usaha biar pekerjaan sederhana, 
penghasilan pas untuk makan sehari-hari tapi alhamdulillah semua 
bersaudaraa tidak adaji yang putus sekolah sekarang kelas 1 SMA ma 
juga, keluargaku bilang biar pergi bapak mu masih adaji keluargamu yang 
lain bisa jugaji selalu ada kalau adamu mau diusahakanji bisa ada itu, yang 
penting nda macam-macam yang sesuai jugaji sama kebutuhanmu”.12 

                                                             
10 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara tgl 4 Februari 2024. 
11 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
12 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
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Kemudian pernyataan dari Ibu LI:  

“Kalau ada urusan, pergi keluar yang ditahu tetangga dan anak saya baru 
pulang sekolah dilihat tetangga pasti di panggil ke rumahnya dulu dan 
bilang disini mi dulu tunggu mama mu pulang, sudah makan? sini masuk 
dulu makan, begitu. Selain itu, tetangga juga yang keluarganya berada 
memiliki anak sekolah, kan tiap masuk semester baru beli lagi seragam 
sekolah atau perlengkapan sekolah lainnya biasa dipanggil, dikasih ki itu 
dan masih bagus sekaliji juga dipakai”.13 

Sama dengan Ibu NU yang mengatakan bahwa: 

 ”Anak-anak kalau bukan saya yah ada keluarga, ibu saya bantu-bantu 
mengajarkan apa-apa yang baik dan yang nda. Sekarang juga tidak 
selalumi ketemu sama bapaknya itu paling kalau ada perlupi keperluan 
sekolahnya, datang kasih uang atau pergipi minta uang anak-anaknya.14 

Didukung hasil wawancara dengan Pak FA: 

“Jadi karena ada sepupu juga dari keluarga broken home, yah sebisa 
mungkin saya kalau ada rezeki pasti memberi mereka walau tidak sering 
bisa dikatakan sebulan sekali dan tidak banyak juga kadang dari 
100.000.00-200.000.00 saja.”15 

Dukungan instrumental yang tepat dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang stabil dan aman bagi anak dari keluarga broken home 

berkembang secara optimal karena, untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan 

materi yang mendukung. Dalam konteks dukungan instrumental untuk anak-anak 

broken home adalah dukungan yang nyata bisa mencakup bantuan seperti 

keuangan, akses ke pendidikan atau bantuan dalam kebutuhan sehari-hari.  

d. Dukungan Informatif  

Penjelasan mengenai situasi dan informasi yang berkaitan dengan masalah 

yang dihadapi individu untuk anak dari keluarga broken home yaitu memberikan 

informasi yang sesuai dan bermanfaat untuk membantu mereka memahami dan 

mengatasi situasi yang dihadapi. Seperti pendidikannya, pemberian bimbingan 

                                                             
13 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
14 Ibu NU (37 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2   

Februari 2024. 
15 Pak FA (37 Tahun), Tetangga dan Kerabat dari Anak Keluarga Broken Home, 

Wawancara, tgl 25 Januari 2024. 
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nasehat dan saran yang mendukung proses belajar. Berdasarkan hasil wawancara 

Pak FA: 

“Untuk kasih paham ke anak yang dari keluarga broken home itu tidak 
bisa buru-buru atau langsung spontan karna nanti bisa saja mereka 
tersinggung bukan jadi dukungan lagi artinya. Jadi harus tahu kondisi, tahu 
waktu yang tepat sama sesuaikan juga bahasanya ambil contoh sederhana 
saja yang mungkin bisa langsung paham ih bukan yang baru lagi mau nah 
pikirkan jadi bisami nah hadapi masalahnya”.16 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dengan memberikan 

dukungan informatif, anak dari keluarga broken home dapat merasa lebih siap 

menghadapi perubahan dalam kehidupan keluarga mereka. Dukungan informatif 

tentang pendidikan juga diperlukan karena, pendidikan adalah segala situasi hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang. Terdapat 

tiga aspek dalam pendidikan, yaitu tempat, waktu dan kegiatan dalam pendidikan. 

Pendidikan dapat berlangsung di segala lingkungan, berawal di lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan 

berlangsung sepanjang hidup, artinya pendidikan mulai sejak manusia lahir dan 

tidak akan berhenti seseorang belajar sepanjang hidupnya. Keluarga yang di 

dalamnya terdapat ayah dan ibu tanpa ada yang memerintah orang tua memikul 

tugas sebagai orang yang berperan sebagai pendidik, baik yang bersifat sebagai 

pengasuh maupun sebagai pembimbing. 

Pendidikan di sekolah bertujuan menyiapkan siswa untuk masa depan 

dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman. Selain itu, 

pendidikan di sekolah juga membantu membentuk sikap, nilai-nilai dan 

pandangan dunia menjadi bagian penting dari perkembangan individu yang 

berpendidikan. Kemudian, pendidikan di masyarakat melibatkan berbagai 

pengalaman belajar, seperti kegiatan dalam komunitas dan organisasi sosial yang 

                                                             
16 Pak FA (37 Tahun), Tetangga dan Kerabat dari Anak Keluarga Broken Home, 

Wawancara, tgl 25 Januari 2024. 
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berkontribusi pada pengembangan individu dan masyarakat. Pendidikan yang 

diperoleh baik di sekolah maupun di masSyarakat, memberikan pengalaman dan 

pengetahuan yang dapat menambah wawasan. Dari hasil wawancara dengan MS: 

“Untu’ na passipoleang gau’nah ana’ keluarga broken home na tu gele 
injo pasti kulleji simpole, ka sippa paranna ana-ana battu ri totoanni la 
ngatoro la ri pantekamua ih assala’nah gele ri terasi ih nah ngajari ki. 
Ana-ana konni-konni porei mi la atoro kalenna ka lohe mi pappilajarang 
pantara lauppa, battu ri passianak, limbo, surang urang-urang nah. Ditte 
para taunni gele ki kulle kale-kale jari la sibantu paki memang”.17 

Artinya: 

 “Untuk menyesuaikan diri sikap anak keluarga broken home dengan yang 
bukan dapat dikatakan bisa sama, karena sifat anak-anak tergantung 
bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengatur dan tidak mendidiknya 
dengan keras. Anak-anak zaman sekarang sudah pintar mengatur dirinya 
sendiri, karena sudah banyak pembelajaran yang ia dapatkan dari luar, 
mulai dari kerabat, tetangga dan teman-temannya. Sebagai manusia kita 
tidak bisa sendiri jadi harus saling membantu”. 

Sesuai hasil wawancara Pak DA: 

”Selalu minta saran dan bantuan dari keluarga yang lain kayak saudara-
saudaraku, bilang harus ka bagaimana ini nah saya mami, minta saran ta 
sama bantuka lihat-lihatki juga supaya ada perhatian lebih dari orang  lain 
juga.18  

Sama halnya hasil wawancara dengan AI: 

“Waktu ibu saya baru meninggal, saya merasa malas untuk masuk sekolah, 
hampir sempat tinggal kelas juga, tapi karena selalu a diperhatikan dan 
terus diberikan nasehat juga mendukung saya untuk tetap sekolah jadi saya 
sadar dan mau lanjut lagi sekolah”.19 

Demikian pula wawancara dengan AA yang mengatakan: “Bagiku 

pentingi karena jujur saya lihat ada banyak yang bantui mamaku jadi, harus a 

belajar baik-baik makanya kusuka sekali sekolah karena kusukai belajar.”20 

Sehingga berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, pendidikan yaitu pendukung 

proses belajar menjadi motivasi utama dalam belajar dan bimbingan nasehat dapat 

membantu anak-anak dari keluarga broken home untuk menjadikan pemikiran 

                                                             
17 MS (28 Tahun), Tetangga dari Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 31 

Januari 2024. 
18 Pak DA (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 

Februari 2024. 
19 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
20 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
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yang lebih terbuka, siap dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi tantangan 

serta, diperlukan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Sedangkan bimbingan 

yang dimaksud berupa nasehat agar kehidupan menjadi terarah, lebih baik dari 

sebelumnya dan memiliki tujuan.  

C. Dampak Sosial Peran Masyarakat terhadap Perilaku Anak dari Keluarga 

Broken Home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

Peran masyarakat berdampak terhadap perilaku anak dari keluarga broken 

home. Dukungan dan tindakan masyarakat dapat membentuk pengalaman anak 

dan mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dengan situasi keluarga 

mereka. Untuk mengukur keberhasilan atau dampak positif dari peran sosial yang 

dilakukan masyarakat di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar terhadap anak dari keluarga broken home, yaitu dengan 

melihat perubahan perilaku kearah yang lebih baik. Sebagai berikut: 

1. Anak menjadi Kuat dan Mandiri 

Masyarakat memberikan dukungan dan penerimaan kepada anak dari 

keluarga broken home, hal ini dapat membantu mereka merasa lebih diterima dan 

termotivasi untuk mengatasi tantangan mereka. Dari hasil wawancara Ibu LI:  

“Anak-anak saya itu kuat dalam menghadapi kesulitan, bayangkan saya itu 
sudah bercerai dari tahun 2011, mereka bisa membawa dirinya tanpa 
membuat saya susah. Mulai dari sekolah, semuanya mau sekolah dan dari 
6 anakku tidak ada yang putus sekolah, walaupun memang segala 
keterbatasan tapi bisaji semua dilalui.”21 

Demikian pula hasil wawancara dengan MA:  

“Waktu orang tuaku berpisah saya merasa bahwa saya mungkin akan 
sangat menderita, merasa sangat menderitama, tapi ada bantuan dukungan 
dari nenekku sebagai orang terdekatku jadi bisa ada kesadaran dalam 
diriku, saya bisa untuk melewati masa-masa sulitku dan mulai belajar 

                                                             
21 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
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melakukan hal-hal sendiri dan membantu pekerjaan rumah, selama bisaku 
kerjakan sendiri keperluanku yang biasanya untuk ke sekolah”.22 

Sama halnya hasil wawancara dengan AI: 

“Bagi saya hilangnya sosok ibu dalam melanjutkan hidup itu berat karena 
saya sangat bergantung dan dekat dengan almarhum ibu saya apa-apa 
selalu dengan ibu saya dan itu juga yang membuat saya awalnya ingin 
berhenti sekolah dan main game saja untuk menghasilkan uang dari game, 
tetapi keluargaku, nenek-kakek, om dan tanteku selalu berusaha kasih 
dukungan, dorongan motivasi belajar dan selalu dinasehati jadi, akhirnya 
kulanjutji sekolah dan main game itu kalau ada waktu mami, sekarang 
belajarma apa-apa sendiri di rumah, berusaha tidak kurepotkan orang-
orang rumah”.23 

Menurut pengamatan peneliti sikap MA itu percaya diri, diketahui dari 

keyakinan pada dirinya yang mampu melakukan sesuatu menurut kebutuhannya 

dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Sehingga dari hasil wawancara di atas, 

dengan adanya dukungan, motivasi belajar dan bimbingan nasehat dari keluarga 

dan orang-orang terdekat anak dari keluarga broken home memiliki peluang yang 

lebih besar untuk mengatasi tantangan mereka dan tumbuh menjadi individu yang 

kuat dan mandiri. Kuat secara mental serta mampu menghadapi tekanan dan 

tantangan/situasi sulit dengan menyikapinya secara positif dan tidak mudah 

menyerah. Sedangkan, mandiri dalam hal ini kemampuan dalam melakukan 

sesuatu dan mengurus dirinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain. 

2. Anak yang Berperilaku Baik (Tidak Menyimpang) 

Dukungan sosial yang cukup agar anak keluarga broken home tidak 

kurang perhatian dan kasih sayang, serta pendidikan dalam pendukung proses 

belajar dan bimbingan nasehat memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk 

menjalani kehidupan. Sehingga anak dari keluarga broken home dapat tumbuh 

dan berkembang menjadi anak yang berperilaku baik, mengikuti norma sosial 

yang berlaku, seperti sopan santun, menghormati dan menghargai orang lain 

dalam berkomunikasi.  

                                                             
22 MA (16 Tahun) Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 Februari 2024. 
23 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
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Sesuai hasil wawancara dengan EM:  

“Kalau saya keluargaku nah liatji dari mauta sekolah, carata bicara, 

sikapta, sama carata menghormati dan menghargai orang lain lebih-lebih 

pada orang tua”.24 

Sama halnya dengan hasil wawancara MS: 

“Kalau tidak membangkang sama susah diaturmi begitu, kan biasanya 
anak broken home itu selalu cari kenyamanan jadi kalau nda di perhatikan 
ih yah berbuatmi semaunya bahkan, adami terlibat perilaku-perilaku tidak 
baik”.25 

Didukung dari hasil wawancara AA: 

“Di lingkungan ku tetanggakulah yang selalu membantu mamaku dalam 
memperingati atau mengawasi apa yang kulakukan, juga selalu nah tegur 
kalau seumpama ada salah yang kulakukan jadi tidak berulang mi 
kesalahanta lagi karena di ingatmi mana yang baik itu”.26 

Diperkuat hasil wawancara dengan MA: 

“Karena banyak yang perhatikan, mendukung dan nah awasi kurasa itu 
nda mungkinmi lagi akan terpengaruh hal-hal yang tidak baik sama takut 
nanti diabaikan kalau berbuat yang tidak sesuai dengan aturan toh, jadi 
sadar maki untuk selalu menjaga perilakuta supaya orang di sekitar tidak 
kecewa”.27 

Begitu pula dengan AI yang mengatakan bahwa: “Ingin membuktikan 

bahwa saya bisa ke orang-orang yang menyayangi saya di sekitar saya sekarang 

ini”.28 Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut baik EM, AA, MA dan AI, 

mereka menjaga perilakunya karena adanya peran masyarakat serta sanksi berupa 

teguran ketika berbuat kesalahan sehingga, anak dari keluarga broken home 

memiliki kesadaran dan berusaha berperilaku baik dalam kesehariannya. 

3. Anak yang Berpendidikan dan Berprestasi 

Masyarakat yang berperan dalam memberikan kesadaran tentang 

pendidikan dan membantu mengakses informasi untuk mengetahui pentingnya 

pendidikan dan harus mengikuti pendidikan. Serta pendidikan dalam hal 

                                                             
24 EM (17 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 27 januari 2024. 
25 MS (28 Tahun), Tetangga Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 31 januari 

2024. 
26 AA (16 tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
27 MA (15 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara tgl 2 Februari 2024. 
28 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
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pendukung proses belajar. Dengan itu anak dari keluarga broken home akan 

termotivasi belajar dengan sungguh-sungguh sehingga memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat membantu untuk masa depannya.  

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Pak FA: 

“Pasti dibantu, dikasih dulu pemahaman dasar kenapa orang harus berilmu 
karena kalau orang tidak berilmu itu tidak akan tahu apa-apa dan tidak 
akan mau melakukan apa-apa. Jadi kalo sadarmi tentang kenapa orang 
harus berpendidikan maka nanti tertarikmi dan bisami lebih serius dalam 
belajar juga akan sadar sendirimi bilang ini memang hanya untuk diriku 
sendiri nantinya”.29 

Senada dengan hasil wawancara dengan AA: 

“Bagiku pentingi karena jujur saya lihat ada banyak yang bantui mamaku 
ku jadi, merasa harus a belajar baik-baik makanya kusuka sekali sekolah 
karena kusukai belajar. Untuk pertama kalinya, baru-baru ini saya 
mengikuti lomba di tingkat SMA antar sekolah di sekecamatan dan meraih 
peringkat 1 untuk mata pelajaran Biologi”.30 

Didukung hasil wawancara dengan AI: 

“Mereka sudah berhasil membawa saya untuk kembali bersekolah dengan 
semangat yang baru, ingin membuktikan bahwa saya bisa ke orang-orang 
yang menyayangi saya di sekitar saya sekarang ini”.31 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dengan memberikan bantuan 

pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi seseorang maka, menjadi 

motivasi semangat belajar dan memberi kesadaran dalam diri yang membantu 

anak dari keluarga broken home untuk bangkit dan berusaha dalam meningkatkan 

kemampuan diri. 

4. Anak yang Berbaur tidak Menutup Diri  

Menciptakan lingkungan sosial yang positif dan melibatkan semua 

kelompok masyarakat dapat membantu anak merasa lebih terhubung dengan 

                                                             
29 Pak FA (37 Tahun), Tetangga dan Kerabat dari Anak Keluarga Broken Home, 

Wawancara, tgl 25 Januari 2024. 
30 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
31 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
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keluarga, tetangga dan teman sebaya sehingga mengurangi risiko isolasi diri. 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu LI: 

”Saya kuajak anakku setiap ada kegiatan pesta atau acara dekat rumah, 
kuajar ikut membantumi juga kalau ada pekerjaan, bantu-bantu begitu, 
supaya terbiasa dengan orang banyak. Jadi dia bisa merasa nyaman dengan 
lingkungan di sekitar tempat tinggal karena seringmi ketemu”.32 

Diperkuat hasil wawancara dengan AA: 

“Alhamdulillah bisa kak, saya tahu memposisikan diri saya sama 
masyarakat, saya tidak akan berbuat sesuatu yang mereka tidak suka. Saya 
juga kalau ngumpul nyambung juga cerita sama-sama”.33 

Begitupun hasil wawancara dengan Pak DA: 

“Anak saya pendiam jadi diajakpi berbicara baru bisa juga ada-ada 
bicaranya. Tapi lama-lama itu bisami asalkan kita yang buka topik 
pembicaraan”.34 
 

Sama halnya dari pernyataan AI bahwa: “Mereka yang ada di sekitarku 

tahu kalau saya tidak banyak bicara, tapi kalau ada topik pembicaraan pasti bicara 

dan kalau seru saya mi nda bisa berhenti bicara itu”.35 Sehingga dari hasil 

pengamatan peneliti diketahui bahwa AA sifatnya optimis. Sedangkan AI itu 

sifatnya pendiam tetapi, baik AA dan AI keduanya berbaur tidak menutup diri 

dalam berinteraksi. Dari hasil wawancara di atas kemudian melakukan 

penelusuran kembali dan diperoleh informasi bahwa memang peran sosial yang 

dilakukan masyarakat yang mancakup keluarga/ kerabat yang terdiri dari keluarga 

inti dalam hal ini orang tua dan anak maupun keluarga luas dalam hal ini kakek-

nenek, paman-bibi dan tetangga serta teman sebaya berdampak pada perilaku anak 

dari keluarga broken home. Dari hasil wawancara dengan MA: 

“Bagi saya pertemanan sangat penting dalam berperilakuta, karena bagi 
saya yang broken home saya akan ikut dalam kebiasaan tempat saya 
berteman sama kalau nyaman maki juga karena kurangnya kebersamaan 

                                                             
32 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
33 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
34 Pak Darwis (51 Tahun) Orang Tua Anak Keluarga broken home, Wawancara, tgl 9 

Februari, 2024. 
35 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 



57 
 

 
 

keluarga makanya biasa nah cariki teman yang selalu bisa diajak bicara 
sama ngumpul, bisa menghibur.”36 

Didukung hasil wawancara yang disampaikan oleh EM: 

“Karena orang tuaku berpisah mi, tapi kurasa nda kehilangan semuanya, 
karena lamami berlalumi waktu, ini banyak orang di sekelilingku yang 
peduli jadi nda terasaji bilang kesepian atau stress a pikir ih, bisaja 
membuka diri menerima kondisi itu.  Apalagi banyak dari keluarga orang 
tua dan kakak-kakak ku juga yang lebih dewasa dia jadi bisa a nah bantu 
kayak nah kasih a masukan yang cukup membantu menurut ku. 
Pertemanan juga bisa berpengaruh, makanya harus paki pintar-pintar lihat 
mana harus diajak berteman. Setidaknya yah yang kelakuannya juga baik. 
Karena kalau baikji pertemananta bagus jugami pergaulan ta tidak ikut 
juga maki nakal atau malas, ka pertemanan itu cepat juga pengaruhnya 
untuk orang karena selaluki sama-sama dan terbiasa maki kalo lamami 
sama-sama”.37 

Senada dengan pendapat dari AA: 

“Kalo saya berpengaruhi, karena biasa apa yang nah lakukan temanta biar 
yang tidak baik mauki ikut, jadi saya berteman dengan teman-teman 
sekolahku supaya berteman sama yang baik-baikmi saja dan tidak 
terpengaruh untuk hal yang tidak baik, teman kerja tugas jadi bisa saling 
membantumi”.38 

Demikian pula pernyataan AI: 

“Teman- temanku yang dulu suka sekali main game, jadi terpengaruhma 
juga. Tapi sekarang tidakmi karena aktifma di kegiatan sekolah dan 
bertemu teman-teman lain yang aktif seperti, kegiatan pramuka dan tim 
sepak bola”.39 

EM, AA, MA dan AI senang berteman, berbaur dan antusiasnya diketahui 

dari pengamatan peneliti di rumahnya saat berkunjung cukup ramai akan anak-

anak yang bersama sepulang dari sekolah. Berdasarkan hasil wawancara tersebut 

dengan keterlibatan pertemanan yang baik memiliki pengaruh dan dapat 

membantu menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi 

perkembangan positif anak dari keluarga broken home karena memiliki 

pertemanan untuk meringankan dampak emosional seperti memberikan perasaan 

senang sehingga dapat mengurangi beban pikiran dan bisa saling membantu 

dalam hal tugas sekolah. 

                                                             
36 MA (15 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 Februari 2024. 
37 EM (17 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 27 Januari 2024. 
38 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
39 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
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a. Tantangan yang dihadapi Masyarakat dalam Mendukung Anak 

Keluarga Broken Home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tantangan utama yang dihadapi masyarakat dalam upaya mendukung 

perkembangan anak dari keluarga broken home dapat bervariasi dan kompleks. 

Tantangan tesebut berada pada individu itu sendiri dalam hal ini keluarga broken 

home. Berikut adalah beberapa tantangan yang umumnya dihadapi: 

1) Karakter Individu 

Karakter individu merujuk pada serangkaian sifat, nilai, keyakinan dan 

perilaku yang membentuk kepribadian seseorang. Ini mencakup cara seseorang 

berpikir, bertindak dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. 

Sebagaimana yang dituturkan AA: 

“Masalah yang saya alami sangat cepat emosi kalau ada hal yang memang 
mengganggu, tapi tidak sampai kubawa keluar rumahji karena memang 
biasa sama saudara ada tidak cocok, cepatji juga reda bisa dikatatakan 
emosi sesaat begitu”.40 

Didukung pendapat dari Ibu LI: 

 “Iyaa AA punya sifat cepat marah tetapi bukan karena masalah besar 
paling masalah sepele yang sama kakak-kakanya karena selalu disuruh ini 
itu padahal, bisa untuk dilakukan sendiri”.41 

Begitupun dari hasil wawancara dengan AI: 

“Yahh kalau sikapku sendiri kan pendiam ituji sih jangan langsung-
langsung pergiki menasehati begitu pasti nda terlalu meresponka, pastinya 
jangan tiba-tiba atau di tempat umum begitu karena biasa nda sesuai 
suasana begitu, nanti sesuai kondisi supaya masuk saran atau nasehat, jadi 
diterimaji”.42 

Diperkuat dari pendapat Pak DA: 

 “Anak saya pendiam jadi diajakpi berbicara baru bisa juga ada-ada 
bicaranya. Tapi lama-lama itu bisami asalkan kita yang buka topik 
pembicaraan”.43 

                                                             
40 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
41 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
42 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 Februari 2024. 
43 Pak Darwis (51 Tahun) Orang Tua Anak Keluarga broken home, Wawancara, tgl 9 

Februari, 2024. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam karakter individu itu bisa 

menjadi tantangan tersendiri, seperti mood swing atau perubahan suasana hati dari 

gembira menjadi sedih atau marah dengan cepat tetapi mudah pula mereda dan 

pendiam maka, ketika menghadapi situasi sosial baru akan merasa kurang nyaman 

dengan keadaan di mana seseorang berinteraksi bersama orang-orang yang belum 

pernah mereka temui sebelumnya atau di mana mereka belum terbiasa.  

2) Kondisi Keuangan 

Keluarga berantakan, tidak utuh atau tidak lengkap akibat perceraian 

bahkan, kematian seringkali berdampak pada kondisi keuangan keluarga. 

Kekhawatiran tentang keuangan dapat menjadi beban tambahan bagi orang tua 

yang dapat memengaruhi kebutuhan dasar anak-anak seperti kebutuhan sehari-

hari dan ke pendidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak FA: 

 “Kondisi ekonomi yang dirasakan keluarga broken home itu hanya cukup 
untuk kebutuhan sehari-hari. Karena biasanya hanya salah satu orang tua 
yang mencari nafkah.”44 

Sesuai hasil wawancara dengan AA: “Biar mamakuji yang usaha, ku lihat 

dari kecil setengah mati memangmi cari uang”.45 Ibu LI kemudian mengakui 

bahwa: “Memang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan karena, hanya sendiri 

yang mencari nafkah.”.46 Dari pendapat tersebut, dapat diketahui memang ada 

kesulitan finansial dari keluarga broken home, mulai dari biaya hidup sehari-hari 

karena yang mencari nafkah hanya salah satu dari orang tuanya saja. 

3) Kesulitan dalam Koordinasi Pengasuhan 

Kondisi keluarga yang tidak harmonis karena sering terjadi konflik di 

dalamnya atau orang tua yang tinggal terpisah bahkan, orang tua tunggal akan 

menghadapi kesulitan dalam koordinasi pengasuhan dan pengambilan keputusan 

                                                             
44 Pak FA (37 Tahun), Tetangga dan Kerabat dari Anak Keluarga Broken Home, 

Wawancara, tgl 25 Januari 2024. 
45 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
46 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
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terkait anak. Ini bisa memengaruhi konsistensi dan pendekatan dalam mendidik 

anak. Berdasarkan pernyataan AA: 

“Kalo besar maki tidakji terlalu karena dewasa maki, tapi pas kecilku dulu 
selalu a biasa iri kalo kuliat ada temanku punya orantua lengkap baru 
diperhatikan dan dijaga sekali i, mau a juga rasakan i tapikah maumi diapa 
nah tidak ada bapakta kita jadi bisaku cuman mamaku ji saja yang selalu 
sekalika usaha mau bikini bahagia dari kecil sampai sekarang”.47 

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu NU: 

”Anak-anak kalau bukan saya yah ada keluarga, ibu saya bantu-bantu 
mengajarkan apa-apa yang baik dan yang nda. Sekarang juga tidak 
selalumi ketemu sama bapaknya itu paling kalau ada perlupi, dikasih uang 
atau pergipi minta uang anak-anaknya.48 

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Ibu FA: 

 “Walaupun berceraima sama bapaknya tapi masih selaluji kesana anak-
anak karena memang selalu dicari dan di panggilji juga kerumahnya. 
Walaupun sudah menikah lagi tapi perhatian dan dukungan ke anak-
anaknya masih adaji yah bedanya tidaknyaji tinggal sama-sama lagi”.49 

Penting untuk diingat bahwa setiap keluarga broken home memiliki 

dinamika uniknya sendiri. Meskipun, ada tantangan yang umum dihadapi ada 

banyak juga keluarga yang berhasil mengatasi tantangan tersebut dan memberikan 

lingkungan yang mendukung bagi perkembangan anak mereka. Dengan dukungan 

sosial dari masyarakat, memainkan peran sosial dalam membantu anak dari 

keluarga broken home. 

 

 

                                                             
47 AA (16 Tahun) Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
48 Ibu NU (37 Tahun) Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 

Februari. 
49 Ibu FA (47 Tahun) Orang Tua dari Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 27 

Januari 2024. 
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b. Strategi-upaya yang dilakukan Masyarakat dalam Mendukung 

Anak dari Keluarga Broken Home di Kelurahan Benteng 

Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Upaya masyarakat dalam mendukung anak dari keluarga broken home 

melibatkan upaya bersama dan dari individu di dalam masyarakat. Strategi yang 

diambil untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perkembangan 

anak dari keluarga broken home yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat. 

Mendorong partisipasi aktif masyarakat dapat dimulai dari mengikuti kegiatan 

sosial, memberikan kesempatan agar masyarakat menjadi pendukung yang dapat 

memberikan dukungan sosial, pendidikan melalui proses dukungan belajar dan 

bimbingan nasehat. Dengan melakukan inisiatif atau menunjukkan kesadaran 

perilaku positif agar mengurangi stigma sosial terhadap anak dari keluarga broken 

home. Sebagai berikut ini: 

1) Penanganan Akhlak 

Karakter setiap individu yang berbeda-beda merupakan ciri khas tersendiri 

dalam kehidupan sehingga, untuk menyelaraskan karakter individu dengan yang 

lainnya adalah dengan bagaimana mereka dalam beribadah kepada Allah swt. 

Sesuai dengan ajaran agama yaitu, kita semua sama di hadapan Allah swt. Jadi 

dengan memberikan pendidikan nilai-nilai moral dan etika sejak dini di rumah, 

sekolah dan masyarakat. Anak-anak dari keluarga broken home perlu diberi 

pemahaman yang kuat tentang perbedaan antara perilaku yang baik dan buruk 

serta konsekuensinya dengan contoh dan teladan. Memberikan teladan yang baik 

oleh orang dewasa atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Anak-anak akan 

meniru perilaku yang mereka lihat dari orang-orang di lingkungan tersebut. 

Berhubungan dengan pendidikan agama dan spiritualitas dalam upaya penanganan 

akhlak. Ini membantu individu untuk mengembangkan rasa hormat dan ketaatan 
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kepada nilai-nilai yang lebih tinggi. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan 

AI: 

“Kita selalu diajarkan untuk menghargai orang lain apalagi yang lebih tua, 
kami juga diajarkan dan diawasi untuk selalu melaksanakan sholat 
sehingga, saya juga terbiasa sholat berjamaah di masjid. Untuk saya itu 
penting karena siapa yang akan menemani dan mendukung saya dalam 
melakukan sesuatu juga siapa yang akan menegur saya jika saya berbuat 
salah jika bukan orang tua, keluarga dan orang di lingkungan sekitar 
tempat tinggal”. 50 

Diperkuat dari hasil wawancara MA: 

“Kalau di sekitarku, dilarangki keluar main-main sampe maghrib apalagi 
sampe malam pernah a sekali dipukul karena lambat a pulang, baru nda ku 
kasih tahu pi bilang dariku ji kerja kelompok. Diajarki selalu menghargai 
dan menghormati orang lebih tua, tidak bolehki bicara kasar atau kotor dan 
juga sholat harus dijaga dan segera dikerjakan”.51 

Didukung dari pernyataan Ibu NU: 

 “Saya sebisa mungkin untuk sholat diawal waktu jadi saya bisa memberi 
contoh ke anak-anakku dan mengajarkan untuk tidak menunda-nunda 
sholat juga karena ku kasih tahu memang nanti kebaikan-kebaikan yang 
mau datang juga akan tertunda begitu.”52 

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas penanganan akhlak merupakan 

suatu proses yang penting dalam pembentukan karakter individu dan masyarakat 

secara keseluruhan. Penanganan akhlak dapat menjadi lebih efektif dan membantu 

individu serta masyarakat dalam mencapai tingkat moralitas yang lebih baik. 

Sehingga, dengan menetapkan aturan nilai-nilai, norma dan moral yang jelas 

seperti sopan santun, menghormati, menghargai orang lain dalam berkomunikasi, 

rajin beribadah kepada Allah swt. Sebagai orang tua yang membiasakan anak 

untuk mengerjakan sholat. Serta memberikan konsekuensi yang konsisten untuk 

pelanggaran aturan seperti teguran bahkan, hukuman tergantung kelalaian atau 

kesalahan yang dilakukan. Ini membantu anak-anak keluarga broken home 

memahami batasan-batasan dan tanggung jawab mereka. 

                                                             
50 AI (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 9 Februari 2024. 
51 MA (15 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
52 Ibu NU (37 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 

Februari 2024. 
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2) Kondisi Keuangan 

Kondisi keuangan keluarga broken home bisa sangat bervariasi tergantung 

pada banyak faktor, termasuk jumlah anggota keluarga, pendapatan, tanggung 

jawab finansial dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan dukungan yang 

tersedia. Sesuai dengan hasil wawancara dengan AA: 

 “Mamaku ganti-ganti usaha biar pekerjaannya sederhana dan kami juga 
bersaudara selalu membantu orang tua jadi, penghasilannya cukup untuk 
kebutuhan sehari-hari alhamdulillah”.53 

Didukung hasil wawancara dengan Ibu LI, “Hanya sendiri yang mencari 

nafkah, tetapi anak-anak selalu membantuji juga”.54 Orang tua dari anak keluarga 

broken home masih tetap berusaha dan bekerja keras dalam mencari nafkah untuk 

anak-anaknya  juga, mulai dari biaya hidup sehari-hari dan lain-lainnya itu 

diperoleh dari usaha/pekerjaan yang dilakukan dan anaknya pun senantiasa ikut 

membantu agar kebutuhannya dapat terpenuhi. 

3) Koordinasi Pengasuhan melalui Komunikasi yang Terbuka 

Menjaga jalur komunikasi yang terbuka dengan masyarakat dan keluarga 

broken home. Memberi kesempatan untuk berinteraksi dan berbicara tentang 

perasaan, kekhawatiran dan pengalamannya, sehingga masyarakat mengetahui 

situasi/kondisi keluarganya. Dengan komunikasi terbuka antara masyarakat dan 

keluarga broken home maka, masyarakat juga bisa memberikan bantuan sesuai 

dengan kebutuhan dari anak keluarga broken home. Dari hasil wawancara dengan 

MA: “Caranya dikasih jalan atau nda buat batasan dengan orang lain supaya kalau 

mau membantu juga nda mikir-mikirmi”.55 Kemudian didukung dari hasil 

wawancara Ibu NU: 

“Selalu ki saling menghargai supaya baik hubunganta dan tidak lupa 
berterima kasih kalau sudah ki nah bantu. Kemudian dibantu juga ih 

                                                             
53 AA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 Februari 2024. 
54 Ibu LI (51 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 4 

Februari 2024. 
55 MA (16 Tahun), Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 Februari 2024. 
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dengan yang lain atau dibalas ih kebaikannya supaya bisa saling 
membantu”.56 

Diperkuat dari pernyataan MS:  

“A’biring ngasekia ri komples inni si issek jaki, nakke tongi gassing 
ambantu sare pau-pau, akra tongi ji pilangngeri, nah la gaukang tongiji 
injo. Jari ditte tongi gele ki mang-ngang-mang-ngang ka la tarimaji 
pappauta”.57 

Artinya: 

“Hampir semua saling kenal di lingkungan sini, saya juga selalu 
membantu memberikan solusi kalau ada permasalahan yang dihadapi toh, 
didengarkan juga dan memang dilakukan itu. Jadi kita juga tidak capek-
capek karena diterimaji masukan ta. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa anak-

anak dari keluarga broken home di lingkungan Kelurahan Benteng Kecamatan 

Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, melibatkan masyarakat secara aktif 

dengan orang tua dalam situasi/kondisi keluarga broken home jadi, dapat merasa 

lebih didukung dan mampu untuk menjalankan tanggung jawab mereka dalam 

mengasuh anaknya dengan lebih efektif dan penuh perhatian. Dalam mendukung 

anak-anak dari keluarga broken home masyarakat juga, akan merasa dihargai dan 

diakui adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang positif dan memfasilitasi 

perkembangan anak dari keluarga broken home. 

D. Analisis Teori dengan Hasil Penelitian 

Fenomena keluarga broken home tidak asing lagi di kalangan masyarakat, 

yaitu situasi/kondisi dalam keluarga kacau, berantakan dan ketidak harmonisan 

karena sering terjadi konflik hingga keluarga yang tidak utuh atau tidak lengkap 

akibat perceraian atau bahkan, kematian orang tua.  Analisis teori sistem sosial 

dari Talcott Parsons dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang 

bagaimana masyarakat sebagai sistem sosial berinteraksi dengan anak dari 

                                                             
56 Ibu NU (37 Tahun), Orang Tua Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 2 

Februari 2024. 
57 MS (28 Tahu n), Tetangga dari Anak Keluarga Broken Home, Wawancara, tgl 31 

Januari 2024. 
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keluarga broken home di Kelurahan Benteng. Parsons menekankan pentingnya 

struktur sosial dalam masyarakat. Struktur ini mencakup norma, nilai, peran dan 

institusi-institusi yang mengatur perilaku individu. Dalam konteks penelitian ini, 

analisis terhadap hasil penelitian bisa menyoroti bagaimana struktur sosial di 

Kelurahan Benteng memengaruhi pengalaman anak dari keluarga broken home. 

Sehingga teori sistem sosial dari Talcott Parson berhubungan dengan hasil 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Adaptasi: Parsons berpendapat bahwa masyarakat harus mampu 

beradaptasi dengan perubahan dan penerimaan struktur dan nilai-nilai yang 

diperlukan untuk mempertahankan keseimbangan. Nilai-nilai yang 

dimaksud adalah prinsip-prinsip atau keyakinan yang dipegang oleh 

seseorang atau kelompok sebagai panduan untuk bertindak dan 

berperilaku. Dalam analisis hasil penelitian, dapat dilihat sejauh mana 

masyarakat di Kelurahan Benteng mampu mengadaptasi diri untuk 

menyediakan dukungan sosial yang dibutuhkan oleh anak dari keluarga 

broken home. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Kelurahan Benteng 

memberikan lingkungan penting untuk menciptakan lingkungan yang 

aman dan mendukung bagi anak tersebut. Ini bisa memberikan keamanan 

fisik, emosional dan psikologis bagi mereka.  

2. Peran dan fungsi: Parsons mengemukakan bahwa setiap bagian dari sistem 

sosial memegang peran dan fungsi yang spesifik. Analisis terhadap hasil 

penelitian dapat meneliti peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam 

mendukung anak dari keluarga broken home. Masyarakat memberikan 

dukungan sosial yaitu, dukungan emosional, dukungan penghargaan, 

dukungan instrumental dan dukungan informatif. 1) dukungan emosional, 

anak dari keluarga broken home membutuhkan dukungan emosional 
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tambahan selain dari dalam keluarga inti mereka, sehingga memerlukan 

bantuan dari masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan memberikan 

perhatian, menghargai perasaan mereka dan memastikan bahwa mereka 

merasa didengar dan dimengerti merupakan bentuk kepeduliaan terhadap 

anak keluarga broken home, 2) dukungan penghargaan anak keluarga 

broken home senang terhadap pengakuan dan pujian karena menciptakan 

lingkungan sosial yang positif dan membangun hubungan yang baik antara 

anak dan masyarakat di lingkungannya. Ini dapat membantu anak merasa 

diakui, dihargai dan mendorong perkembangan kepercayaan diri, 3) 

dukungan instrumental yang tepat dapat membantu menciptakan 

lingkungan yang stabil dan aman bagi anak dari keluarga broken home, 

untuk berkembang secara optimal, karena untuk memenuhi kebutuhan itu 

diperlukan materi yang mendukung. Dukungan yang nyata bisa mencakup 

bantuan seperti keuangan, akses ke pendidikan atau bantuan dalam 

kebutuhan sehari-hari, 4) Dukungan informatif, informasi tentang 

situasi/kondisi keluarganya agar lebih siap menghadapi perubahan dalam 

kehidupan keluarga mereka. Dukungan informatif tentang pendidikan juga 

karena, pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang. Pendidikan yaitu 

pendukung proses belajar menjadi motivasi utama dalam belajar dan 

bimbingan nasehat yang dapat membantu anak-anak dari keluarga broken 

home untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, pemahaman 

untuk pemikiran yang lebih terbuka dan diperlukan untuk meraih 

keberhasilan di masa depan. 

3. Integrasi sosial: Parsons menekankan pentingnya integrasi sosial dalam 

menjaga stabilitas masyarakat. Dalam konteks ini, analisis dapat 
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menyoroti sejauh mana anak-anak dari keluarga broken home terintegrasi 

dalam masyarakat sekitar. Masyarakat di Kelurahan Benteng memberi 

penerimaan terhadap anak keluarga broken home dan masyarakat juga 

tidak menyinggung apa latar belakang keluarganya selama memang 

memiliki kemauan dan kemampuan maka akan diberikan kesempatan yang 

sama. 

4. Latensi: Parsons menekankan pentingnya latensi, yaitu nilai-nilai yang 

ditanamkan dalam masyarakat dan motivasi, yaitu dorongan untuk 

bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Analisis terhadap hasil 

penelitian bisa meneliti bagaimana nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat 

sekitar mempengaruhi cara mereka memberikan dukungan atau perlakuan 

terhadap anak-anak dari keluarga broken home. Masyarakat Kelurahan 

Benteng menekankan penanganan akhlak dapat menjadi lebih efektif dan 

membantu individu serta masyarakat dalam mencapai tingkat moralitas 

yang lebih baik. Sehingga, dengan menetapkan aturan nilai-nilai, norma 

dan moral yang jelas seperti sopan santun, menghormati, menghargai 

orang lain dalam berkomunikasi dan rajin beribadah kepada Allah swt. 

Orang tua yang membiasakan anak untuk mengerjakan sholat serta, 

memberikan konsekuensi yang konsisten untuk pelanggaran aturan seperti 

teguran bahkan, hukuman tergantung kelalaian atau kesalahan yang 

dilakukan. Ini membantu anak-anak keluarga broken home memahami 

batasan-batasan dan tangggung jawab mereka. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung perkembangan anak 

dari keluarga broken home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng 

Kabupaten Kepulauan Selayar. Peran sosial yang dilakukan masyarakat 

melalui dukungan sosial yang terdiri dari dukungan emosional, 

penghargaan, instrumental dan informatif merupakan jenis dukungan yang 

dibutuhkan untuk anak dari keluarga broken home, membantu anak 

menghadapi tantangan, mengatasi kesulitan dan berdamai dengan 

situasi/kondisi keluarganya dan dapat membantu anak dari keluarga 

broken home untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

pemahaman untuk pemikiran yang lebih terbuka dan diperlukan untuk 

meraih keberhasilan di masa depan. 

2. Dampak sosial dari peran masyarakat terhadap perilaku anak dari keluarga 

broken home di Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten 

Kepulauan Selayar yaitu, 1) Anak Menjadi kuat dan mandiri, kuat secara 

mental dan mandiri mampu melakukan hal sendiri tanpa menyusahkan 

orang lain, 2) Anak yang berperilaku baik (tidak menyimpang), memiliki 

kesadaran dan berusaha berperilaku baik dalam kesehariannya, 3) Anak 

yang berpendidikan dan berprestasi, berusaha dalam meningkatkan 

kemampuan diri, 4) Anak yang berbaur tidak menutup diri, berinteraksi 

dan memiliki pertemanan. Sehingga peran masyarakat dalam membantu 

anak dari keluarga broken home, telah mencapai keberhasilan yang 

menyoroti betapa pentingnya dukungan dan peran yang dimainkan oleh 

masyarakat dalam membantu anak dari keluarga broken home. Dukungan 
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sosial dari keluarga, kerabat, tetangga dan teman sebaya yang memberikan 

bantuan yang sangat dibutuhkan. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Kesadaran masyarakat: penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam mendukung anak-

anak dari keluarga broken home. Ini dapat memotivasi individu-individu 

dan masyarakat untuk mengambil tindakan lebih proaktif dalam membantu 

anak-anak yang berada dalam situasi tersebut. 

2. Peningkatan kesadaran pendidikan: penelitian ini juga bisa mengarah pada 

peningkatan kesadaran pendidikan di kalangan anak-anak dari keluarga 

broken home dan masyarakat sebagai pendukung proses belajar. Hal ini 

dapat memotivasi anak-anak tersebut untuk lebih berusaha dan belajar 

bersungguh-sungguh. 

3. Peningkatan penelitian lanjutan: penelitian ini juga dapat mendorong 

penelitian lanjutan dalam bidang yang sama atau terkait, baik untuk 

mendalami pemahaman tentang masalah ini maupun untuk 

mengevaluasinya. 

Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan 

kontribusi dalam upaya untuk perkembangan anak dari keluarga broken home 

melalui berbagai implikasi yang mungkin muncul. 



 

70 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Abdussamad, Zuchri. Metode Penelitian Kualitatif, Cet. I, Makassar: CV. Syakir 
Media Press, 2021. 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Kepulauan 
Selayar dalam Angka 2023, Selayar: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 
2023,  https://selayarkab.go.id. 

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2008. 

Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, dkk. Metode Penelitian 
Kualitatif dan Kuantitatif, ed. Hasnu Abadi, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 
2020. 

Irwan, dkk. Pengantar Sosiologi Umum Menelusuri Kajian-kajian Sosiologi, ed. 
Zusmelia Cet. I, Yogyakarta: Deepublish, 2021. 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya, Jakarta: Maghfira 
Pustaka, 2006. 

Kurniawan, Kevin Nobel. Kisah Sosiologi Pemikiran yang Mengubah Dunia dan 
Relasi Manusia, dengan kata pengantar oleh Francisia Seda. Jakarta: 
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020. 

Nasution, Abdul Fattah, Metode Penelitian Kualitatif, ed. Meyniar Albina, Cet. I, 
Bandung: CV. Harfa Creative, 2013. 

Nonci, M. Hajir. Sosiologi Agama, Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

Nugrahani, Farida. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan 
Bahasa, Cet. I, Solo: Cakra Books, 2014. 

Ritzer, George. Teori Sosiologi (dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan 
Terakhir Postmodern), Edisi 8, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. 

Sidiq, Umar dan Moh Miftachul Choiri. Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 
Pendidikan, Ponorogo: CV Nata Karya, 2019. 

Sujanto, Agus. Psikologi Umum, Edisi 1, Cet XI, Jakarta: Bumi Aksara, 2001. 

Wahyuni, Pengantar Sosiologi, ed. M Hajir Nonci, Cet. I, Makassar: carabaca, 
2018. 

Wahyuni, Pengasuhan Anak Generasi dalam Masyarakat Jejaring pada Etnis 
Bugis, Cet. I, Gowa: Alauddin University Press, 2021. 

Jurnal 

Adli, Farhan dan Wahidin. “Analisis Dampak Keluarga Broken Home terhadap 
Perilaku Religius dan Sosial pada Anak”, Jurnal Psikologi Talenta 
Mahasiswa, vol. 2, no. 4, (2023): h. 1-10. 

Hera, Yayuk Saputri dan Yoyok Bekti Prasetyo. “Peran Sosial dan Konsep Diri 
pada Lansia, Jurnal Keperawatan”, vol 3, no 2, (2021): h. 256-263. 

Ikhsan, Wildana, dkk. “Perilaku Sosial Remaja awal Korban Broken Home di 
SMPN 1 Lubuk Basung, Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan 
Kebudayaan (JKPPK)”, vol.1, no.1 (2023): h. 97-104. 

https://selayarkab.go.id/


71 
 

 
 

Jasmawiah, dkk. “Peran Panti Asuhan Tutwuri Handayani dalam Pembentukan 
Karakter Religius di Dusun Tarawe Kecamatan Kalukku Kabupaten 
Mamuju”, Macora, vol. 2, no. 1, (2023): h. 28-41. 

Khairuddin. “Hubungan antara Peran Sosial Teman Sebaya dengan Perilaku 
Mencontek Mahasiswa di Prodi Bki Fitk UIN Sumatera Utara Medan”, 
Jurnal, Dokumen: Tahun Ajaran (2017/2018): h. 61-70. 

Mahendra, Juandra Prisma. “Dampak Keluarga Broken Home terhadap 
Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus di Tk 
Sedesa Tegal Maja Lombok Utara)”, JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala, 
vol. 7, no. 2, (2022): h. 561-566. 

Massa, Nurtia, dkk. “Dampak Keluarga Broken Home tehadap Perilaku Sosial 
Anak”, Jambura Journal of Community Empowerment, vol. 1, no. 1, 
(2020): 1-12. 

Nasir, Muhammad Fikri Abdun dan Ichsan. “Perkembangan Sosial-emosional 
Siswa Broken Home di Usia Sekolah Dasar (Studi Kasus: Analisis Siswa 
Kelas II Mi Roudlotus Saidiyyah Semarang)”, Konseling Edukasi: Journal 
of Guidance and Counseling, vol. 5, no. 2, (2021): h. 269-288. 

Rahman, Ratnah dan Wahyuni Nasruddin. “Perubahan Nilai Assamaturu’ pada 
Masyarakat Bugis Makassar (Studi Kasus di Dusun Japing Desa 
Sungguminasa Kab. Gowa)”, Sosioreligius, vol. 7, no. 2, (2022): h. 15-36. 

Wulandri, Desi dan Nailul Fauziah. “Pengalaman Remaja Korban Broken Home 
(Studi Kualitatif Fenomenologis)”, Jurnal Empati, vol 8, no 1, (2019): h. 
1- 9. 

Zalzabili, Ainul, dkk. “Pola Pengasuhan Single Parent terhadap Perilaku 
Keagamaan Anak Di Kelurahan Tanah Kong-Kong Kabupaten 
Bulukumba”, Macora, vol. 1, no. 1, (2022): h. 1-13. 

 Skripsi 

Angraini, Marisa. “Perilaku Sosial Remaja dari Keluarga Broken Home di 
Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu”. Skripsi. Bengkulu: Fak. Ushuluddin 
Adab dan Dakwah UIN Fatmawati Sukarno, 2022. 

Alprianto, David.  “Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Kepribadian 
Siswa Kelas VI” di Madarasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bandar 1 
Dusun Tratas, Desa Bandar, Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Kelas 
VI”, Skripsi Ponorogo: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan UM 
Ponorogo, 2020. 

Aprilianti, Sintya. “Resiliensi dalam Menangani Dampak Anak Broken Home 
(Studi Kasus di Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota 
Mataram)”, Skripsi Mataram: Fak. Dakwah dan ilmu komunikasi, UI, 
2020. 

Fadlillah, Imro’atul. “Pengaruh Dukungan Sosial Orang Tua dan Iklim Sekolah 
terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PAI Kelas X SMKN 
2 Kediri”, Skripsi Kediri, Fak Tarbiyah IAIN Kediri, 2022. 

Haerati. “Peran Orang Tua dalam Mengembangkan Kecerdasan Emosional Anak 
di Desa Benteng Gantarang Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumba”. Skripsi. Makassar: Fak. Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin, 2022. 



72 
 

 
 

Semi, Hijar. “Kompetensi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Motivasi Kerja 
Guru di SMA Negeri 10 Makassar”. Skripsi. Makassar: Fak. Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin, 2022. 

Shodiqin, Nurhadi. “Peran Keluarga dalam Pembinaan Anak Jalanan di Jalan 
Sultan Alauddin Makassar”. Skripsi. Makassar: Fak. Ushuluddin dan 
Filsafat UIN Alauddin, 2018. 

Undang-undang dan Peraturan Daerah 

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia 
(RI), tentang Hak dan Kewajiban dalam Pasal 17 ayat 1. 

Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga. 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

Artikel/ Website   

”Diadona”, Pengertian Remaja Menurut para Ahli dan WHO, 
https://www.diadona.id/family/pengertian-remaja-menurut-para-ahli-dan-
who-200530i.html, diakses pada (25/10/23). 

“DosenSosiologicom.”, Pengertian Peran Sosial, Jenis, Fungsi dan Contohnya, 
https://dosensosiologi.com/peran-sosial/, diakses pada (16/9/2023). 

 “TafsirWeb”, Surat Ar-Rum Ayat 21, https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-
ayat-11.html, Diakses pada (13/11/2023). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diadona.id/family/pengertian-remaja-menurut-para-ahli-dan-who-200530i.html
https://www.diadona.id/family/pengertian-remaja-menurut-para-ahli-dan-who-200530i.html
https://dosensosiologi.com/peran-sosial/
https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html
https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html


73 
 

 
 

 

 

L 

A 

M 

P 

I 

R 

A 

N 
 



74 
 

 
 

PROFIL INFORMAN 

No. Nama Status Umur Pekerjaan 

1 EK Anak 17 Pelajar 

2 AA Anak 16 Pelajar 

3 MA Anak 151 Pelajar 

4 AI Anak 16 Pelajar 

5 FA Orang tua 47 IRT 

6 LI Orang tua 51 Pedagang UMKM 

7 NU Orang tua 37 Pegawai Kontrak 

8 DA Orang tua 51 PNS 

9 FA Tetangga dan kerabat 37 Karyawan Swasta 

10 MS Tetangga 28 Pegawai Kontrak 
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PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN  
“PERAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK KELUARGA BROKEN 

HOME DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”  

1. Pengenalan 

• Saat melakukan observasi, kenalkan diri Anda kepada lingkungan sekitar 

dan jelaskan tujuan dari observasi Anda. 

• Pastikan untuk memperoleh izin dari individu yang relevan sebelum 

memulai observasi di lingkungan yang ditentukan. 

2. Peran masyarakat: 

• Amati interaksi antara anggota masyarakat dalam mendukung anak dari 

keluarga broken home. Catat apakah terdapat kegiatan atau program yang 

ditujukan untuk membantu mereka. 

• Perhatikan apakah terdapat kegiatan sosial atau komunitas yang 

melibatkan anak dari keluarga broken home dan bagaimana partisipasi 

mereka dalam kegiatan tersebut. 

3. Tantangan dan solusi: 

• Identifikasi tantangan utama yang dihadapi oleh anak dari keluarga broken 

home di lingkungan tersebut. Amati apakah terdapat upaya dari 

masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. 

• Perhatikan apakah terdapat dukungan emosional atau sosial yang diberikan 

oleh masyarakat kepada anak dari keluarga broken home. 

4. Respons masyarakat: 

• Catat bagaimana respons masyarakat terhadap keberadaan anak dari 

keluarga broken home. Amati apakah dukungan yang diberikan oleh 

masyarakat kepada mereka. 
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• Perhatikan apakah terdapat interaksi antara anak dari keluarga broken 

home dengan anggota masyarakat lainnya dan bagaimana dinamika 

interaksinya. 

5. Lingkungan fisik dan sosial:  

• Amati kondisi lingkungan fisik di sekitar tempat tinggal anak dari keluarga 

broken home. Catat apakah terdapat fasilitas atau infrastruktur yang 

mendukung kesejahteraan mereka. 

• Perhatikan dinamika sosial di lingkungannya, termasuk hubungan antar 

masyarakat, kegiatan komunitas dan adanya potensi sumber daya yang 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung anak dari keluarga broken home. 

6. Analisis dan kesimpulan: 

• Setelah melakukan observasi, buartlah analisis terhadap temuan dan 

membuat kesimpulan tentang peran masyarakat dalam mendukung anak-

anak dari keluarga broken home di Kelurahan Benteng. 

• Jangan lupa untuk merangkum observasi secara tertulis dan menyertakan 

data yang relevan sebagai bagian dari laporan penelitian Anda. 

Pastikan untuk selalu menghormati privasi dan kerahasiaan individu yang 

diamati selama proses observasi, serta menjaga integritas dan objektivitas dalam 

mengumpulkan data. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN  
“PERAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK KELUARGA BROKEN 

HOME DI KELURAHAN BENTENG KECAMATAN BENTENG 
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”  

1. Apakah anda mengetahui keluarga broken home?   

2. Sejak kapan keluarga anda brokenhome? /Sejak kapan anda mengetahui 

arti dari keluarga broken home? 

3. Menurut anda apakah anak dari keluarga broken home mengharapkan atau 

memerlukan bantuan dari orang lain? Jelaskan! 

4. Bisakah Anda menceritakan pengalaman yang anda ketahui tentang orang 

di sekitar yang telah membantu anak dari keluarga broken home? 

5. Menurut Anda apa dukungan yang dibutuhkan dan cocok bagi anak dari 

keluarga broken home dalam lingkungan ini? Jelaskan! 

6. Apakah penting hubungan antara orang tua dan masyarakat dalam 

mendukung pendidikan anak dari keluarga broken home? Jelaskan! 

7. Menurut Anda apakah hubungan pertemanan memiliki pengaruh terhadap 

anak dari keluarga broken home? Jelaskan! 

8. Apa suka duka menjadi anak keluarga broken home? 

9. Menurut Anda bagaimana mengetahui keberhasilan/dampak positif peran 

masyarakat terhadap perilaku anak dari keluarga broken home? 

10. Menurut Anda apa kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam mendukung 

perkembangan anak dari keluarga broken home? 

11. Bagaimana cara melewati kesulitan tersebut agar masyarakat masih 

memiliki kesempatan dalam mendukung perkembangan anak dari keluarga 

broken home? 

12. Apakah dengan menghadapi kesulitan tersebut dapat memperkuat peran 

masyarakat terhadap anak dari keluarga broken home? 
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DOKUMENTASI 

Gambar 1. Gerbang Kota Benteng (Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan 
Selayar) 

Gambar 2. Kantor Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan 
Selayar 

   Gambar 3. Wawancara bersama AA dan Ibu LI pada 04-02-2024.       



79 
 

 
 

Gambar 4. Bersama Ibu Mursydayanti (Sekretaris Lurah Benteng Kecamatan 
Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar) pada 22-01-2024. 

Gambar 5. Wawancara bersama EM dan Ibu FA Pada 27-01-2024 
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  Gambar 6. Wawancara bersama MA dan Ibu NU pada 02-02-2024 

Gambar 7. Wawancara dengan Pak FA pada 25-01-2024. 
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Gambar 8. Wawancara bersama AI dan Pak DA pada 09-02-2024. 
 

Gambar 9. Wawancara dengan MS pada 31-01-2024. 
 



82 
 

 
 

 



83 
 

 
 

 



84 
 

 
 

RIWAYAT HIDUP 

Andi Mahdaniar atau biasa di sapa Mahda, lahir di Selayar, 

14 Juni 2001. Anak keempat dari 6 bersaudara, 3 laki-laki 

dan 3 perempuan dari pasangan Bali Gauk dan Andi 

Nangnga. Memiliki hobby berenang dan memasak. Cita-

cita ingin menjadi Guru. Asal dari Kota Benteng 

(Kecamatan Benteng) Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Penulis mengawali pendidikannya di TK Pertiwi di Kabupaten Kepulauan Selayar 

pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikannya 

di SDN Benteng II dan tamat pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis 

melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 

Benteng Selayar. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke 

jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Selayar. Pada tahun 2020 

penulis berhasil di terima masuk di perguruan tinggi negeri dengan jurusan 

Sosiologi Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. Penulis juga pernah aktif pada organisasi sekolah menengah 

pertama dan menengah atas yaitu Organisasi Siswa Intera Sekolah (OSIS) dan 

Pramuka. Pada saat dibangku perkuliahan penulis pernah terlibat dalam organisasi 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ SOA) dari 2021-2022 dan 2022-2023.  

  

 


