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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص

 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

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

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :كَيْفََ

 haula : هَوْلََ

3. Maddah  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A A اََ

 Kasrah I I اَ 

 d}amah U U اَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya>’ Ai a dan i ىَىَْ 

 fath}ah dan wau Au a dan u ىَـوَْ
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Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتََ

 <rama : رَمَى

 qi>la : ق يْلََ

 yamu>tu :   يََ وْتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup atau 

mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’marbu>t}ah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

طْفَالَ َالَََْرَوْضَةَ   : raud}ah al-at}fal> 

Harakat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ...  fath}ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 

 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى

 d}amah dan wau u> u dan garis di atas  ى و
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لَةَ َالَْمَد يْـنَةَ  الْفَاض   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

 al-h}ikmah : اَلْْكْمَةَ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d ( َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana : رَبَّناََ

نَا  <najjaina: نَََّيـْ

 al-haqq : اَلَْْقَ 

ع  مََن ـَ  : nu“ima 

 aduwwun‘ : عَد وَ 

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

( ) ى يَ  maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : عَل يَ 

َ َعَرََ ب   : ‘arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

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

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 

(-). 
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Contoh: 

 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : الَشَّمْسَ 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّلْزلََةَ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةَ 

 al-bila>du : الَْب لادََ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 

م ر وْنَََتََْ  : ta’murun> 

 ‘al-nau : الَنـَّوعَْ 

 syai’un : شَيْءَ 

 umirtu : أ م رْتَ 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

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

al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 

tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 

secara utuh.  
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Contoh: 

Fi>Zila>l al-qur’a>n 

al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللهَ َد يْنَ  di>nulla>h للهَبَ  billa>h 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

 Contoh: 

ََْه مَْ الله َرَحَْْةَ َف  hum fi> rah}matilla>h 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

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

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

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

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

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

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

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

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

CDK, dan DR). Contoh: 
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Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 

Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz \i> bi Bakkata muba>rakan 

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu> Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkansebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 

saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 

Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r 

H{ami>d Abu>) 
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SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama : A. Kurnia Ahmad 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

Judul                 : Kontrol Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti               

terhadap Perilaku Merokok Peserta Didik Kelas VIII UPTD SMP 

Negeri 10 Kabupaten Sinjai 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan strategi guru PAI dalam 

mengontrol perilaku merokok peserta didik. 2) Mendeskripsikan  faktor penyebab 

perilaku merokok peserta didik. 3) Mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru PAI 

dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik. 4) Mendeskripsikan solusi yang 

diberikan guru PAI dalam Kendala Mengontrol Perilaku Merokok Peserta Didik.  

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan fenomenologi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah 

guru Pendidikan Agama Islam dan peserta didik. Kemudian selanjutnya  teknik 

pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data 

dilakukan dengan teknik triangulasi dan jenis triangulasi yang digunakan yaitu 

triangulasi teknik dan waktu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  strategi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik sudah cukup baik. Strategi 

yang dilakukan guru PAI  yaitu  pengendalian sosial secara persuasif dan koersif. 

Persuasif dengan cara, menegur, membimbing, menasehati, dan memberikan edukasi 

tentang bahaya rokok sedangkan pengendalian sosial secara koersif yaitu dengan 

pemberian sanksi atau hukuman. Adapun faktor penyebab perilaku merokok peserta 

didik yaitu faktor sosial yang berasal dari teman dekat yang dimana faktor ini paling 

kuat yang menyebabkan peserta didik terpengaruh serta faktor orang tua dan keluarga. 

Dan yang menjadi kendala guru PAI dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik 

yaitu lingkungan sekolah yang terbilang cukup luas, masih kurangnya kerja sama 

dengan guru lain, keterbatasan komunikasi guru dengan orang tua peserta didik, dan 

masih mudahnya akses mendapatkan rokok. Adapun solusi dari kendala-kendala yang 

ada di sekolah diantaranya, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan semua warga 

sekolah baik itu pendidik, Guru BK, kepala sekolah, maupun penjual di kantin sekolah 

serta orang tua peserta didik. 

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti berharap untuk lebih meningkatkan 

pengawasan kepada peserta didik yang merokok dan melarang penjual di kantin untuk 

tidak menjual rokok di lingkungan sekolah serta diharapkan guru menjadi contoh 

untuk tidak merokok di lingkungan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Merokok merupakan kegiatan membakar tembakau kemudian asapnya dihisap. 

Seseorang yang kecanduan merokok banyak sekali terjadi dikalangan usia remaja. 

Remaja adalah masa transisi antara masa anak dan dewasa. Hal ini tercermin dari sikap 

dan tingkah laku seorang remaja. Perkembangan kepribadian remaja tidak hanya 

dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga saja, tetapi juga lingkungan 

sekolah dan teman-teman pergaulan di luar sekolah. 1 

Merokok sudah terbukti dapat mengakibatkan penyakit-penyakit yang sangat 

membahayakan tubuh manusia. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim untuk 

meninggalkan perilaku merokok dan berhati-hati dengan rokok. Allah sendiri 

melarang orang yang beriman mencelakakan dirinya sendiri. Allah sangat menyayangi 

hamba-Nya, sehingga melarang segala hal yang bisa memudhorotkan mereka. 

Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 195. 

يَْد يْك مَْا لَََالتـَّهْل كَة َ َوَلَََت ـلْق وْاَب 
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.2 

Berdasarkan  ayat di atas, menjelaskan bahwa merokok dapat menjerumuskan 

dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, yaitu 

merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, 

                                                           

1Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda, (Jakarta: PT Grasindo, 2013), h. 41. 

2Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, 2019), h. 2. 
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penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek bagi janin, dan merusak sistem 

reproduksi), dari alasan tersebut sangat jelas rokok terlarang. 

Rasulullah saw bersabda: 

رارََ    لََضَرَرََولََض 
Artinya: 

Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (mudhorot) pada orang lain, 
begitu pula membalasnya. 

Hadis di atas menjelaskan bahwa larangan memberi mudhorot pada orang lain. 

Dan rokok termasuk dalam larangan ini. Perlu juga diketahui bahwa pada abad ke-12 

Hijriyah  masa Khalifah Utsman, merokok pernah dilarang dan orang yang merokok 

dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah lalu dimusnahkan. Para 

dokter dimasa itu juga telah menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya oleh karena 

itu para ulama mengharamkan merokok.3 

Rokok merupakan salah satu benda yang tidak asing lagi dan banyak terdapat 

di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan industri rokok terbesar 

di dunia. Industri rokok di Indonesia merupakan salah satu penyumbang devisa 

terbesar negara. Karena industri rokok dipandang mampu memberikan lapangan kerja 

bagi ribuan orang. Selain itu, industri rokok juga mampu mengembangkan pertanian 

dengan penanaman tembakau sebagai bahan baku utama rokok dan dengan 

meningkatnya produksi tembakau maka akan meningkatkan kesejahteraan petani dan 

menyerap tenaga kerja untuk menanam tembakau. Keberadaan industri rokok di 

Indonesia memang dilematis, karena dibalik semua keuntungan ekonomis itu rokok 

juga membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia antara lain meningkatkan 

                                                           

3 Muhammad Abduh Tuasikal, Merokok itu Haram (t. t. : Pustaka Universitas Andalas, 2019), 

https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text (12 Agustus 2022). 

https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215-rokok-itu-haram#:~:text


3 

 

 
 

polusi udara, menimbulkan berbagai macam penyakit, serta menimbulkan berbagai 

kerawanan sosial yang terjadi dalam masyarakat4 

Ditinjau dari kesehatan, perilaku merokok harus dihentikan karena merokok 

dalam jangka panjang akan merusak kesehatan, asap rokok yang terhisap akan 

merusak seluruh organ dalam manusia seperti hati, paru, dan jantung yang merupakan 

organ vital manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit serius seperti 

kanker dan penyumbatan pembuluh darah. Terlebih diketahui sebagian besar perokok 

adalah remaja sehingga perlu adanya pencegahan dini dimulai dari sekolah. Mencegah 

rokok memang menjadi sulit karena telah tertanam dalam otak perokok, merokok 

dapat membawa kenikmatan dan membuat pikiran menjadi tenang, apa lagi sebagian 

remaja menganggap bahwa merokok merupakan simbol kejantanan yang membangga 

sehingga mereka yang tidak merokok akan diejek, kondisi ini akan melahirkan 

perokok-perokok baru, mereka dengan suka rela menyisihkan uang saku untuk 

membeli rokok.5  

Hasil Riskesdas 2007, 2013, 2018 mendapatkan bahwa proporsi masyarakat 
yang merokok setiap hari di Indonesia berturut-turut adalah 23,7%, dan 28,8% 
dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2007 terdapat 53,4 juta penduduk 
Indonesia merokok setiap hari, meningkat menjadi 60,4 juta pada tahun 2013, 
dan 76,32 juta jiwa pada tahun 2018 adalah 265 juta jiwa. Data kematian juga 
menyebutkan sedikitnya di Indonesia, ada 25.000 kematian terjadi karena asap 
rokok orang lain atau perokok pasif, yaitu mereka yang tidak merokok tetapi 
terpapar asap rokok orang lain. Selain itu, diperkirakan 85% rumah tangga di 
Indonesia terpapar asap rokok.6 

                                                           

4Verdian Septriadi, “Perilaku Merokok Siswa SMP di Kota Pekanbaru (Studi Kasus SMP di 

Kota Pekanbaru)”, Jom Fisip 3, no.1 (2016): h. 3. 

5Redaksi Sinar Grafika, Undang Undang Kesehatan UU No.36 Th 2009, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2014), h. 88. 

6Nurul Huriah Astuti dkk, “Perilaku Merokok Remaja Laki-laki Siswa SMP Swasta di Depok”, 

Arkesmes 3, no.2 (2018): h. 1. 
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Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 11 menyebutkan bahwa 

setiap orang wajib hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan 

kesehatan yang setinggi-tingginya.7 Pernyataan undang-undang ini jelas bahwa setiap 

warga berkewajiban menjaga kesehatan. Namun tidak semua warga negara peduli 

akan pentingnya kesehatan hal itu disebabkan karena kurangnya pengetahuan. 

Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 7 menyebutkan setiap 

orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan.8 Bunyi 

pasal ini telah memberi wadah kepada warga negara untuk berhak mendapatkan 

edukasi tentang kesehatan. Pemerintah dan pihak yang bertanggung jawab terhadap 

kesehatan harus lebih aktif lagi mengkampanyekan bagaimana menjaga kesehatan, 

terutma terhadap para remaja karena pada tahap ini mereka dalam masa pertumbuhan 

dan perkembangan. 

Apabila hal ini terus berlanjut, maka dapat dipastikan bahwa 10 juta orang 

akan meninggal akibat rokok pertahunnya pada tahun 2020, dengan 70% kasus terjadi 

di negara berkembang seperti di Indonesia. Pada tahun 2005 terdapat 5,4 juta 

kematian akibat merokok atau rata-rata satu kematian setiap 6 detik. Bahkan pada 

tahun 2030 diperkirakan jumlah kematian mencapai angka 8 juta. Merokok juga 

merupakan jalur yang sangat berbahaya menuju hilangnya produktivitas dan 

hilangnya kesehatan. Rokok tidak hanya merusak kesehatan perokok aktif akan tetapi 

juga orang di sekitarnya yang terpapar oleh asap rokok.9  

                                                           

7 Tim Redaksi Yustisia, Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, (Jakarta: Pustaka 

Yustisia, 2010), h. 10. 

8 Tim Redaksi Yustisia, Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009, h. 10. 

9Ati Siti Rochayati dan Eyet Hidayat, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

Remaja di Sekolah Menegah Kejuruan Kabupaten Kuningan, Jurnal keperawatan Soedirman,  Volume 

10, No.1, Maret 2015, h. 2. 
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Indonesia adalah negara dengan tingkat konsumsi rokok laki-laki dewasa 

tertinggi di Asia. Konsumsi rokok laki-laki dewasa dari tahun 2007 hingga 2018 selalu 

tinggi (di atas 60%). Sedangakan konsumsi rokok dewasa perempuan meskipun lebih 

rendah dari laki-laki, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 

4,8%. Angka prevalensi ini menunjukkan isu rokok pada perempuan perlu 

mendapatkan perhatian khusus dengan intervensi yang tepat. Secara umum, jumlah 

perokok aktif di Indonesia tahun 2018 mencapai 33,8%. Sedangkan prevalensi 

perokok aktif umur 15 tahun ke atas dari tahun ke tahun belum menunjukkan 

penurunan prevalensi yang signifikan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengendalian 

tembakau di Indonesia belum optimal. Masalah rokok pada remaja menjadi isu yang 

sangat penting karena dampak negatif yang ditimbulkan akibat rokok akan lebih besar 

di masa mendatang. Apabila seseorang mencoba memulai untuk merokok di masa 

remaja maka lama paparan zat berbahaya pada perokok semakin panjang. Resiko 

penyakit yang akan ditimbulkan dari kebiasaan merokok tersebut menjadi semakin 

besar. Perokok remaja akan mungkin mengalami penyakit akibat rokok ketika dewasa 

atau dalam usia produktif. Tidak hanya dampak kesehatan yang dirasakan, tetapi juga 

dampak ekonomi seperti biaya medis dan penurunan income.10 

Isu permasalahan mengenai prilaku merokok sudah menjamah ke dunia 

pendidikan. Untuk itu menghadapi persoalan merokok, pendidikan memiliki peran 

dalam pencegahannya bagi kita bangsa Indonesia, kontribusi pendidikan yang 

diharapkan bagi perkembangan para peserta didik.11  

                                                           

10Rahmatina Awaliah Kasri dkk, Islam dan Kesehatan masyarakat, (Jakarta: UI Publishing, 

2020), h. 118-120. 

11Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2004), h. 130. 
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Banyak faktor risiko dan protektif yang memiliki pengaruh dalam perilaku 

merokok remaja laki-laki, yaitu kondisi intrapersonal dan interpersonal remaja, sosial, 

budaya, dan karakteristik lingkungan.  Faktor intra personal adalah niat dan keinginan 

menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya serta memiliki sikap positif terhadap 

perilaku merokok. Sedangkan faktor interpersonal adalah orang tua yang merokok, 

guru yang merokok, dan pengaruh teman sebaya. Literatur lain menyebutkan bahwa 

pencapaian akademik, kepuasan hidup, dan orientasi pada masa depan adalah faktor 

sosial yang mempengaruhi remaja laki-laki merokok life satisfaction and future-

orientedness. Pencapaian akademik, menurut penelitian tersebut merupakan faktor 

yang signifikan mempengaruhi remaja merokok. Pencapaian akademik yang tinggi 

berhubungan dengan pemilihan teman sebaya. Mereka yang memiliki pencapaian 

akademik yang baik cenderung lebih terlindungi dari perilaku merokok karena mereka 

melakukan seleksi terhadap teman sebayanya. Dalam penyataan lain, remaja laki-laki 

yang merokok tidak hanya cenderung mendapatkan prestasi akademik yang rendah, 

akan tetapi juga cenderung memilih teman yang juga perokok dan memiliki 

pencapaian akademik yang rendah. Kondisi itu pada akhirnya memperkuat perilaku 

meokok yang mereka lakukan.12 

Fenomena masalah merokok seperti ini menjadi hal yang sangat penting untuk 

segera ditanggulangi. Karena jika tidak segera ditangani secara tepat dan efektif, 

maka akan sangat menganggu kesehatan peserta didik, dan juga sangat berpengauh 

tehadap perkembangan otak dan pikiran peserta didik sehingga proses belajarnya 

terganggu, yang berdampak pada kegagalan belajar, dan juga merusak kesehatan.  

                                                           

12Nurul Huriah Astuti dkk, “Perilaku Merokok Remaja Laki-laki Siswa SMP Swasta di 

Depok”, Arkesmes 3, no.2 (2018): h. 84. 
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Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 12 Oktober 2021, diperoleh 

informasi bahwa fenomena perilaku merokok di UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten 

Sinjai cukup memprihatinkan. Dan dari hasil observasi awal, peneliti menemukan 

beberapa peserta didik merokok di kantin sekolah pada jam istirahat. Di samping itu, 

peneliti juga membandingkan sikap atau perilaku peserta didik yang merokok dan 

yang tidak merokok. Peneliti melihat bahwa kurangnya moral peserta didik yang 

merokok, baik itu terhadap teman sebayanya ataupun dengan gurunya sendiri. 

Besarnya dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh kebiasaan merokok 

peserta didik yang jika dibiarkan akan berakibat fatal untuk masa depannya dan 

mengingat betapa pentingnya peranan remaja sebagai generasi muda penerus bagi 

bangsa Indonesia. Dengan demikian maka perlu diadakan penelitian tentang 

bagaimana kontrol sosial guru untuk mencegah perilaku merokok peserta didik. 

 Masalah di atas mendorong penulis memilih judul Kontrol Sosial Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap Perilaku Merokok {Peserta Didik 

Kelas VIII UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Dengan demikian peneliti ingin 

menegetahui bagaimana seorang pendidik dalam mengontrol perilaku merokok 

peserta didik. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Strategi kontrol sosial guru PAI 

terhadap perilaku merokok peserta 

didik 

Strategi kontrol sosial guru PAI yang 

dimaksud adalah usaha atau tindakan 

yang dilakukan oleh guru untuk 
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mengendalikan, mengatur dan 

mengatasi perilaku merokok peserta 

didik. Strategi guru yaitu: 

1. Menegur dan Membimbing dengan 

memberikan pengetahuan akan 

bahaya dan dampak rokok 

2. Memotivasi dan Menasehati 

dengan memberikan pengetahuan 

agama 

3. Bekerja sama dengan kepala 

sekolah dan guru BK  

4. Berkomunikasi dan bekerja sama 

dengan orang tua peserta didik 

5. Penerapan aturan dan pemberian 

sanksi. 

Faktor penyebab perilaku merokok 

peserta didik 
a. Terbiasa melihat teman di 

sekitarnya melakukan aktivitas 

merokok. 

b. Selalu mendapat tawaran dari 

teman 

c. Terbiasa melihat keluarga dan 

orang tua merokok 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi kontrol sosial guru pendidikan agama Islam dan budi 

pekerti terhadap perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP Negeri 

10 Kabupaten Sinjai? 

2. Apa faktor penyebab perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP 

Negeri 10 Kabupaten Sinjai? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 

mengontrol perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP Negeri 10 

Kabupaten Sinjai? 

4. Apa solusi yang diberikan guru pendidikan agama Islam dalam kendala 

mengontrol perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP Negeri 10 

Kabupaten Sinjai? 

D. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu dan 

kajian teoritas kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh para peneliti yaitu: 

1. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Intan Wulan Sari tahun 2019 dengan 

judul Upaya Guru PAI dalam Pencegahan Penanganan Kebiasaan Merokok 

peserta didik di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, 

hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan guru PAI 

dalam mencegah dan menangani kebiasaan merokok peserta didik di SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah sudah cukup baik. Hal 

ini bisa dilihat dari strategi yang dilakukan guru PAI dengan bantuan guru BK 
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dan orang tua. Meskipun ada hambatan yang dialami guru PAI dalam 

pencegahan dan penanganan kebiasaan merokok peserta didik. Upaya guru 

PAI dalam pencegahan dan penanganan kebiasaan peserta didik merokok 

sangat dibutuhkan bagi peserta didik untuk mendorong peserta didik 

berperilaku baik, tidak merokok lagi dan berperilaku sopan santun kepada 

orang tua, mengisi waktu dengan hal-hal yang berguna serta lebih taat dengan 

agama dan dekat dengan Allah swt. Dengan pemasangan tulisan dan poster 

larangan merokok serta himbauan bagi guru untuk tidak merokok selama 

mengajar. Pencegahan perilaku merokok dilakukan melalui tindakan berupa 

menegur, menasehati, melaporkan pada guru dan orang tua serta memberi 

tahukan mengenai kandungan rokok, dan bahaya rokok.13 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

objek penelitiannya yaitu pencegahan merokok di sekolah. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana upaya 

guru PAI dalam pencegahan merokok peserta didik di sekolah  (secara khusus), 

akan tetapi penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan kontrol 

sosial guru PAI terhadap perilaku merokok peserta didik di sekolah (secara 

umum).  

2. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Kalemben tahun 2016 dengan 

judul Perilaku Merokok pada Mahasiswi di Universitas Hasanuddin Kota 

Makassar, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswi 

mengetahui informasi tentang zat-zat berbahaya yang terkandung dalam rokok 

                                                           

13Intan Wulan Sari, “Upaya Guru PAI dalam Pencegahan Penanganan Kebiasaan Merokok 

peserta didik di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi (Metro: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, 2019), h.58. 
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dan pengaruh rokok terhadap kesehatan. Sikap mahasiswi menunjukkan hal 

yang berbeda dari pengetahuan yang dimiliki karena mahasiswi setuju 

terhadap iklan rokok, teman sebaya yang merokok dan setuju terhadap perilaku 

merokok pada perempuan. Slogan dan model dalam iklan rokok yang sering 

dilihat mahasiswi di Tv dan di jalan-jalan tidak menarik perhatian mahasiswi. 

Teman sebaya menjadi faktor utama yang mempengaruhi informan merokok. 

Selain itu, keluarga turut pula mempengaruhi perilaku merokok informan.14 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti tentang perilaku merokok. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian 

sebelumnya lebih memfokuskan bagaimana perilaku merokok peserta didik 

(secara khusus). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan bgaimana 

kontrol sosial guru PAI (secara umum). Dan perbedaanya juga terletak pada 

subjek penelitian. Penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada 

mahasiswa di kampus, sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada 

peserta didik di sekolah.   

3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pranoto tahun 2020 dengan judul 

Peran Sekolah dalam Mengatasi Perilaku Merokok Peserta Didik Di SMA 

Negeri Karangpandan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran 

sekolah dalam mengatasi perilaku merokok peserta didik dijalankan oleh 

kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru BK/Konselor, dan guru wali kelas. 

Masih ditemukan beberapa celah yang mebuat peserta didik dapat merokok di 

dalam maupun di luar sekolah seperti penjagaan dan pengawasan terhadap 

                                                           

14Sartika Kelemben, “Perilaku Merokok pada Mahasiswi Di Universitas Hasanuddin Kota 

Makassar”. Skripsi (Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2016), h.125. 
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peserta didik kurang maksimal, tidak adanya pemberian bimbingan yang 

berkelanjutan, kerjasama denga orang tua yang kurang intens, dan masih 

terdapat beberapa guru yang merokok di sekolah.15 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti tentang perilaku merokok peserta didik. Sedangkan perbedaanya  

yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang peran sekolah dalam mengatasi 

perilaku merokok peserta didik dalam hal ini bukan hanya guru agama saja 

yang berperan dalam mencegah perilaku merokok peserta didik melainkan 

semua pihak. Sedangkan penelitian ini memfokuskan meneliti secara khusus 

bagaimana kontrol sosial guru PAI terhadap perilaku merokok peserta didik. 

4. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Jazkia Zaenur Ariffaeny tahun 2018 

dengan judul Peran Orang Tua dalam Menanggulangi Perilaku Merokok pada 

Anak di Desa Balapulang, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran 

orang tua dalam menanggulangi perilaku merokok pada anak di Desa 

Balapulang Rt 04 Rw 05 Kecamatan Balapulang Tegal meliputi pengasuhan, 

pendidikan dan pengontrolan.16 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti tentang perilaku merokok. Sedangkan perbedaanya yaitu penelitian 

sebelumnya memfokuskan meneliti tentang peran orang tua, sedangkan 

penelitian ini meneliti tentang kontrol sosial guru PAI. Dan perbedaanya juga 

terletak pada subjek penelitian yakni penelitian sebelumnya lebih menitik 

                                                           

15Bayu Pranoto, “Peran Sekolah dalam Mengatasi Perilaku Merokok Peserta Didik di SMA 

Negeri Karangpandan,” Jurnal (Surakarta: Universitas Sebelas Maret: 2020), h. 173. 

16Jazkia Zaenur Ariffaeny, “Peran Orang Tua dalam Menanggulangi Perilaku Merokok pada 

Anak Di Desa Balapulang”, Skripsi (Makassar: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam, 2018), h.37. 
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beratkan pada Anak di Desa Balapulang. Sedangkan penelitian ini 

memfokuskan pada peserta didik di sekolah.  

5. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mawaddah HSB tahun 2019 dengan 

judul Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi kebiasaan Merokok 

Melalui Bimbingan Kelompok Di SMA AL-Hidayah Medan, hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa upaya guru BK sangat dibutuhkan di sekolah 

SMA Al-Hidayah Medan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi guru BK 

dalam penanganan peserta didik yang merokok berupa guru BK tidak memiliki 

jam khusus BK, komunikasi antara guru BK dengan orang tua/wali peserta 

didik tidak berjalan dengan lancar, dan susahnya peserta didik untuk di ajak 

bimbingan kelompok. Dan solusi dalam penanganan kendala-kendala yang ada 

di sekolah diantaranya saling berkomunikasi dengan sesama guru di sekolah 

baik itu guru BK dengan kepala sekolah maupun dengan guru lainnya.17 

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama 

meneliti tentang perilaku merokok peserta didik di sekolah. Sedangkan 

perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang bagaimana upaya 

guru bimbingan dan konseling dalam mengatasi perilaku merokok peserta 

didik (secara khusus). Dan penelitian yang dilakukan peneliti memfokuskan 

bagaimana kontrol sosial guru PAI  terhadap perilaku merokok peserta didik.  

 

 

                                                           

17Siti Mawaddah HSB, “Upaya Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi kebiasaan 

Merokok Melalui Bimbingan Kelompok Di SMA AL-Hidayah Medan”, Skripsi (Makassar: Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, 2019), h.77. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan strategi kontrol sosial guru pendidikan agama Islam dan 

budi pekerti terhadap perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP 

Negeri 10 Kabupaten Sinjai. 

b. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab perilaku merokok peserta didik Kelas 

VIII UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. 

c. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi guru pendidikan agama Islam 

dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP Negeri 

10 Kabupaten Sinjai. 

d. Untuk mendeskripsikan solusi yang diberikan guru pendidikan agama Islam dalam 

kendala mengontrol perilaku merokok peserta didik Kelas VIII UPTD SMP Negeri 

10 Kabupaten Sinjai 

2. Kegunaan Penelitiaan 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk penulis dan 

pembaca. 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para pembaca serta 

menjadi salah satu bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya dan 

memberikan informasi kepada pembaca dan penulis sendiri tentang dampak yang 

ditimbulkan akibat rokok. 

b. Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk lebih 

memahami tentang pentingnya pengawasan atau kontrol sosial  guru terhadap perilaku 
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merokok peserta didik di UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Serta dapat 

menambah wawasan para pembaca dan mendorong penulis untuk melakukan kajian 

yang lebih rinci dalam masalah pencegahan rokok. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kontrol Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

1. Pengertian Kontrol Sosial 

Kontrol menurut KBBI berarti pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.  

1Menurut Petter L. Begger dalam jurnal penelitian Rini Maharani yang dimaksud 

kontrol sosial adalah segala cara yang digunakan oleh seseorang untuk menertibkan 

masyarakat yang membangkang. Sementara itu menurut Roucek kontrol sosial adalah 

suatu istilah  yang mengacu pada suatu proses terencana atau tidak untuk mengajar 

individu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan nilai kelompok tempat 

tinggal mereka. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto kontrol sosial adalah suatu 

proses yang direncanakan atau yang tidak direncanakan, yang bertujuan untuk 

mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa warga masyarakat untuk mematuhi 

nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.2 

Kontrol sosial dalam arti yang luas adalah setiap usaha atau tindakan dari 

seseorang atau suatu pihak untuk mengatur kelakuan masyarakat. Perilaku manusia 

senantiasa berlangsung dalam interaksi dengan orang lain maka sebenarnya semua 

perilaku dipengaruhi atau dikontrol oleh interaksi itu. Perilaku seseorang banyak 

dipengaruhi oleh tindakan dan harapan-harapan orang lain. Jika pengaruh-pengaruh 

itu diinternalisasi artinya diterima dan diresapkan maka akhirnya akan menjadi norma 

                                                           

1Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). h. 806.  

2Rini Maharani dkk,” Pengendalian Sosial Peserta Didik tidak Merokok (Studi Di SMP Negeri 

3 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya)”, Journal of Equatorial Education and Learning, vol 8, no 11 

(2019), h. 3. http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i11.37643aa . (diakses 22 Desember  2022). 

http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v8i11.37643aa
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atau pegangan bagi kelakuan individu dan dengan demikian merupakan daya 

pengontrol. Ia dapat mengatur kelakuannya berdasarkan norma yang diperolehnya.3 

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis menyimpulkan bahwa kontrol sosial 

adalah upaya yang dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga pengontrol sosial 

atau orang yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan atau mengawasi perilaku 

menyimpang seseorang ataupun masyarakat agar berperilaku sesuai dengan aturan 

atau sesuai nilai dan norma, dengan harapan dan tujuan agar mereka tidak lagi 

melakukan penyimpangan dan tercipta keteraturan dan keselarasan di dalam 

masyarakat. 

2. Bentuk-bentuk dan Sifat Kontrol Sosial 

Berdasrkan caranya atau perlakuan kontrol sosial dapat dibagi menjadi dua 

bentuk yaitu: 

a. Tindakan persuasif 

Kontrol sosial secara persuasif merupakan suatu cara mempengaruhi 

sekelompok orang atau individu agar mau melaksanakan atau tidak melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan kehendak dari pihak yang dipengaruhi, dihimbau untuk tidak 

melakukan sesuatu sesuai dengan pihak yang dipengaruhi. Tindakan persuasif 

merupakan kontrol sosial yang dilakukan tanpa kekerasan dan lebih ditekankan 

dengan cara mengajak, menasehati atau membimbing anggota masyarakat agar 

bertindak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Cara ini dilakukan melalui lisan 

atau simbolik. Kontrol sosial melalui lisan misalnya mengajak orang untuk menaati 

nilai dan norma dengan berbicara langsung menggunakan Bahasa lisan, sedangkan 

                                                           

3 Nasution, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 17. 
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kontrol sosial persuasif secara simbolik seperti menggunakan tulisan, spanduk dan 

iklan. 

b. Tindakan koersif 

Tindakan koersif adalah tindakan kontrol sosial yang dilakukan dengan cara 

pemaksaan. Apabila seseorang tidak bisa lagi dikontrol dengan cara dibimbing maka 

tindakan pemaksaan yang akan dipakai. Kontrol sosial secara koersif menekankan 

pada cara kekerasan atau ancaman dengan menggunakan atau mengandalkan kekuatan 

fisik.4 

Dari sudut sifatnya, kontrol sosial ada yang preventif dan ada pula yang 

represif. Preventif merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-

gangguan pada keserasian antara kepastian dengan keadilan. Dilakukan sebelum 

terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi. Sedangkan represif bertujuan untuk 

mengembalikan keserasian yang pernah mengalami gangguan agar berjalan seperti 

semula. Usaha-usaha preventif misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, 

pendidikan formal dan informal. Sedangkan usaha-usaha represif berwujud penjatuhan 

sanksi terhadap warga masyarakat yang melanggar atau menyimpang dari kaidah-

kaidah yang berlaku.5 

3. Tujuan Kontrol Sosial 

Kimball Young dalam buku Zaitun berpendapat bahwa, tujuan kontrol sosial 

adalah agar terjadi konformitas dan kesinambungan dari kelompok atau masyarakat 

tertentu. Nasution juga menegaskan bahwa tujuan kontrol sosial bermacam-macam. 

Pihak yang satu menginginkan perubahan, pembangunan, perluasan mobilitas, dan 

                                                           

4 Yuni Kartika Hasrul, “Kontrol Sosial terhadap Siswa Bolos Sekolah di SMP Negeri 7 Alla 

Kabupaten Enrekang”, Skripsi (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2018), h. 29-30. 

5 Zaitun, Sosiologi Pendidikan, (Pekanbaru: Mahkota Riau, 2009), h. 52. 
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dilain pihak ada usaha untuk mempertahankan status quo dan melestarikan norma-

norma yang ada. Sementara Ary H. Gunawan mengatakan bahwa hasil yang akan 

dicapai dengan adanya kontrol sosial yaitu terjadinya kelangsungan kehidupan 

kelompok, terjadinya integritas (keterpaduan) di dalam masyarakat dan terjadinya 

proses pembentukan kepribadian sesuai dengan kelompok masyarakat.6 

4. Peran Guru  Pendidikan Agama Islam  

Guru sering disebut pendidik atau pengajar. Dalam bahasa Arab ada beberapa 

kata yang menunjukkan profesi ini seperti mudaris, mu’allim, murrabbi dan 

mu’addib.7 

 Murrabbi mengisyaratkan bahwa guru adalah orang yang memiliki sifat 

Rabbani, artinya orang yang bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang terhadap 

peserta didik dan mempunyai pengetahuan tentang rabb. Dalam pengertian mu’allim 

mengandung arti bahwa guru adalah orang yang berilmu yang tidak hanya menguasai 

ilmu secara teoritis. Tetapi mempunyai komitmen yang tinggi dalam mengembangkan 

ilmu yang dimilikinya. Sedangkan dalam konsep mu’addib guru adalah orang yang 

beradap sekaligus memiliki peran dan fungsi untuk membangun peradaban yang 

berkualitas di masa depan. 

Guru adalah semua tenaga pendidik yang menyelenggarakan tugas-tugas 

pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran. Makna guru dalam pendidikan 

Islam adalah mereka yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik. 8 

                                                           

6 Zaitun, Sosiologi Pendidikan, h. 50-51. 

7Shilphy A. Octavia, Etika Profesi Guru, Cet. I (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 10. 

8Nurhadi dan Muhammad Irhamuddin Harahap, Konsep Tanggung Jawab Pendidik dalam 

Islam, (Pekan Baru: Gue Pedia, 2020), h. 22. 
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Bagi guru PAI, tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan merupakan 

amanat yang diterima oleh guru untuk memangku jabatan sebagai guru. Amanat 

tersebut wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sesuai dengan isi ayat al-

Qur’an yang menjelaskan bahwa kewajiban menyampaikan amanat seseorang guru 

terhadap peserta didik atau seorang yang berhak menerima pelajaran. Hak tersebut 

dijelaskan dalam QS aN-Nisa’/4: 58.  ََاهَْل هَا َا لَهى نهت  يََْم ر ك مَْانََْت ـؤَد واَالََْمه ََ نََّاللّ ه
َانََْتََْك م وْاَا  لََْوَا ذَاَحَكَمْت مَْبَيََْْالنَّاس  ََن ع مَّاَيعَ ظ ك مَْب  ََۗا نََّاللّ ه عَدْل 
عًاَ َكَانََََاللّ هَََا نََََّٖۗ  ب ه يـْ يْْاًَسََ   ٥٨َبَص 

Terjemahnya: 

Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah 
maha mendengar lagi maha melihat.9 

Jadi, tanggung jawab guru ialah keyakinannya bahwa segala tindakannya 

dalam melaksanakan tugas dan kewajiban didasarkan atas pertimbangan profesional 

secara tepat.10 

Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 pasal 1 dijabarkan tentang guru dan 

dosen, Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menegah. 

Firmn Allah swt dalam QS al-Baqarah/2: 151: 

ل وْاَعَلَيْك مَْاهَ نْك مَْيَـتـْ وْلًََم   لْنَاَْ يْك مَْرَســــــــــــــ  ارَْســــــــــــــَ كْمَةََوَي ـعَل  م ك مَْمَّاَلَََْيهت نَاَوَي ـزكَ  يْك مَْوَي ـعَل  م ك م َالْك تهبََوَالَْْ كَمَاىَ
َ  ١٥١تَك وْن ـوْاَتَـعْلَم وْنَۗ

                                                           

9Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 77. 

10Kunandar, Menjadi guru professional, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2007), h. 48. 
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Terjemahnya: 

Sebagaimana Kami telah mengutus kepadamu  seorang Rasul (Muhammad) dari 
(kalangan) kamu yang membacakan ayat-ayat Kami, menyucikan kamu, dan 
mengajarkan kepadamu Kitab (al-Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), serta 
mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.11 

Berdasarkan QS al-Baqarah/2: 151 tersebut dijelaskan bahwa, seorang guru 

tidak hanya berperan untuk mentransferkan ilmunya saja. Namun guru juga berperan 

sebagai seorang Muzakki atau penyuci. Seorang Muzakki dituntut agar tidak hanya 

memberikan pelajaran saja. Lebih dari itu, pengajaran dari seorang guru harus 

memiliki dampak nyata bagi perkembangan peseta didik. Dengan demikian, seorang 

guru benar-benar memiliki peran aktif sebagai penyuci jiwa peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. 

Proses pendidikan guru mempunyai peran yang sangat menentukan prestasi 

peserta didik baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Berikut adalah peranan guru Pendidikan Agama Islam: 

a. Guru sebagai Pendidik 

Peranan pendidik atau guru adalah melaksanakan pendidikan ilmiah, karena 

ilmu mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan 

emansipasi harkat manusia. Dalam melaksanakan tugasnya hendaknya guru 

mencontoh peranan yang dilakukan para Nabi dan pengikutnya. Tugas mereka 

pertama-tama adalah mengkaji dan mengajar ilmu Ilahi. Guru adalah pendidik, yang 

menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi peserta didik dan lingkungannya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup 

tanggung jawab, wibawa.12 

                                                           

11Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2. 

12Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009), h. 37. 
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b. Guru sebagai Pembimbing 

Sebagai pembimbing, kehadiran guru di sekolah sangatlah penting, karena 

kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing peserta didik menjadi manusia 

dewasa. tanpa bimbingan, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi 

perkembangan dirinya. Kekurang mampuan peserta didik menyebabkan lebih banyak 

tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, ketergantungan peserta didik 

semakin berkurang. jadi bagaimanapun juga bimbingan dari guru sangat diperlukan 

pada saat peserta didik belum mampu berdiri sendiri.  

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya betanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. 

Dalam hal ini istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. 

Sebagai pembimbing, guru harus merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu 

perjalanan, serta menilai kelancaranya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan 

peserta didik. 

c. Guru sebagai Pengajar 

Peran pendidik atau guru adalah melaksanakan pendidikan ilmiah, karena ilmu 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan kepribadian dan emansipasi 

harkat manusia. Sejak adanya kehidupan sejak itu pula guru telah melaksanakan 

pembelajaran, dan memang hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawabnya 

yang pertama dan utama. Tugas guru sebagai pengajar adalah membantu peserta didik 

yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari.13 

                                                           

13Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, h. 41-42. 
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d. Guru sebagai contoh (suri tauladan) 

Perubahan perilaku dapat ditunjukkan oleh peserta didik harus dipengaruhi 

oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Atau 

dengan perkataan lain, guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan perilaku 

peserta didik. Untuk itulah guru harus bisa menjadi contoh (suri tauladan) bagi peserta 

didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada 

suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi tauladan yang dapat 

digugu dan ditiru.14 

e. Guru sebagai Fasilitator 

Guru dalam hal ini berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 

f. Guru sebagai Pengelola 

Guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta 

didik dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik guru dapat 

menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh peserta 

didik.  

g. Guru sebagai Demonstator 

Bahwa guru dalam hal ini mempunyai peran untuk mempertunjukkan kepada 

peserta didik segala sesuatu yang dapat membuat peserta didik lebih mengerti dan 

memahami setiap pesan yang disampaikan.  

h. Guru sebagai Motivator 

Motivasi merupakan salah satu aspek dinamis yang sangat penting. Jadi, guru 

diharuskan untuk memberikan dorongan yang bersifat positif.  

                                                           

14Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 78. 
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i. Guru sebagai Evaluator 

Guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang keberhasilan 

pembelajaran yang telah dilakukan.15 

Guru PAI mempunyai tugas yang cukup urgen dalam menginternalisasikan 

moral yang bernilai Islam supaya dalam kesehariannya peserta didik mampu 

menunjukkan perilaku yang berakhlak mulia. Hal tersebut dikarenakan nilai moral 

yang didasarkan pada agama dapat dijadikan sebagai pegangan hidup karena nilai 

agama itu absolut dan berlaku sepanjang zaman, tidak dipengaruhi oleh waktu, 

tempat, dan keadaan.16 

5. Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam 

Zaman sekarang ini semua pihak dituntut untuk senantiasa meningkatkan 

kompetensinya dalam berbagai bidang dan sektor. Untuk itu, guru sebagai ujung 

tombak pendidikan harus ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan pekerjaan yang 

diembannya dan pemerintah perlu mengembangakan standar kompetensi guru 

tersebut.  

Standar kompetensi guru pendidikan agama Islam adalah untuk mendapatkan 

guru pendidikan agama Islam yang baik dan profesional, yang memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan fungsi dan tujuan dari sekolah dan pendidikan nasional sesuai 

kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik 

bertanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai dan norma norma kepada generasi 

                                                           

15Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta; Kencana Prenada media group), 2007, h. 21-

32. 

16Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, cet. Ke-17, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 147. 
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berikutnya sehingga terjadi proses konservasi nilai, karena melalui proses pendidikan 

diusahakan terciptanya nilai-nilai baru.17 

Perspektif kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis 

kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi pendagogis, 

kepribadian, sosial dan profesional. Berikut ini penjelasan dari keempat kompetensi 

guru tersebut:18 

a. Kompetensi Pendagogis 

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan 

bahwa kompetensi pendagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta 

didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya. 19  Untuk mencapai 

kompetensi pendagogis ini, guru harus memahami bahwa semua peserta didik dalam 

seluruh konteks pendidikan itu unik, guru harus mampu mengarahkan peserta didik 

untuk fokus pada kemampuannya dalam bidang tertentu dan menunjukan cara yang 

tepat untuk meraihnya.20 

b. Kompetensi Kepribadiaan 

                                                           

17E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT Remaja Rosakarya, 

2009), h. 17-18. 

18Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori 

dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 29. 

19Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir a, tentang Kompetensi Guru. 

20Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori 

dan Praktik, h. 33. 
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Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 

kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. 

Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian anak guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusia, serta mensejahterahkan masyarakat, kemajuan Negara dan bangsa pada 

umumnya.21 

c. Kompetensi Profesional 

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan. Faktor yang paling esensial dalam proses pendidikan 

adalah manusia yang ditugasi dengan pekerjaan untuk menghasilkan perubahan yang 

telah direncanakan pada peserta didik. Oleh karena itu, guru harus selalu 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, karena ilmu pengetahuan dan 

keterampilan itu berkembang seiring perjalanan waktu.22 

d. Kompetensi Sosial 

Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 

                                                           

21E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 117. 

22Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori 

dan Praktik, h. 54-55. 
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bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar.23 Dalam hal kompetensi sosial, guru adalah makhluk sosial, 

yang dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan 

lingkungannya. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial yang 

memadai terutama dalam kaitannya dengan pendidikan yang tidak terbatas pada 

pembelajaran di sekolah tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung di 

masyarakat sekitar.24 

Jadi kompetensi guru dapat dipahami suatu perilaku dan keterampilan yang 

harus dimiliki guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan. Karena guru 

yang kompeten yaitu guru yang profesional, kreatif dan  piawai dalam melaksanakan 

profesinya. Dalam kompetensi guru terdapat empat butir kompetensi yang wajib 

dimiliki oleh setiap guru, yaitu kompetensi pendagogis, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Maka dari itu, guru diharapkan penuh 

tanggung jawab dan secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan mampu 

menerapkan dan menguasai keempat kompetensi tersebut. 

6. Tujuan Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

Tujuan pendidikan agama Islam bukanlah semata-mata untuk memenuhi 

kebutuhan intelektual saja, melainkan segi penghayatan juga pengalaman serta 

pengaplikasiannya dalam kehidupan dan sekaligus menjadi pegangan hidup. Zakiah 

Daradjat25 mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk 

                                                           

23Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir a, tentang Kompetensi Guru. 

24E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, h. 173. 

25Akmal Hawi, Kompetensi Guru PAI, (Jakarta: Rajawali Pers. 2013), h. 20. 
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manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. Selama hidupnya, dan mati 

pun tetap dalam keadaan muslim. Pendapat ini didasari firman Allah swt, dalam QS 

ali-Imran/3: 102. 

ىت ه َت ـقه حَقَّ ََ يَ ـهَاَالَّذ يْنََاهمَن واَاتّـَق واَاللّ ه َوَانَْـت مَْم سْل م وْنََوَلَََتََ َٖ  يٰهى  وْت نََّا لََّ
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-
benarnya taqwa, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Muslim.26 

Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia yang mengabdi 

kepada Allah, terampil, cerdas, berbudi pekerti luhur, bertanggung jawab terhadap 

dirinya maupun orang lain sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan 

Pendidikan Agama Islam bukan hanya menyangkut masalah akhirat akan tetapi juga 

masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniawian. Dengan adanya keterpaduan 

ini, pada akhirnya dapat membentuk manusia sempurna (insan kamil) yang mampu 

melaksanakan tugasnya baik sebagai seorang Abdullah maupun Khalifullah. Yaitu 

yang menguasai ilmu mengurus diri dan mengurus sistem.27 

B. Perilaku Merokok 

1. Pengertian Perilaku Merokok dan Kandungan Rokok 

a. Pengertian Perilaku 

Perilaku menurut KBBI berarti tanggapan atau reaksi, rangsagan atau 

lingkungan.28Perilaku juga merupakan fungsi karakteristik individu yang meliputi 

berbagai variabel seperti motif, nilai-nilai, sifat kepribadian dan sikap yang saling 

                                                           

26Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 50. 

27Syamsul Huda Rohmadi, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: 

Araska, 2012), h. 148-149. 

28Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, h. 1161. 
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berinteraksi. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, 

bahkan pengaruhnya lebih besar dari karakteristik individu. Soelaeman 

mengemukakan bahwa perilaku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan 

terhadap rangsangan, karena itu rangsangan mempengaruhi tingkah laku atau bahkan 

menentukan tingkah laku.29 

Menurut Zimmerman dan Schank Perilaku merupakan upaya individu untuk 
mengatur diri, menyeleksi dan memanfaatkan maupun menciptakan lingkungan 
yang mendukung aktivitasnya. Individu memilih, menyusun dan menciptakan 
lingkungan sosial dan fisik seimbang untuk mengoptimalkan pencapaian atas 
aktivitas yang dilakukan..30 

Dapat dipahami bahwa perilaku merupakan segala bentuk tindakan atau 

aktivitas dari individu atau manusia baik bersifat fisik maupun psikis melalui respon 

terhadap sesuatu yang diamati dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai 

yang diyakini. 

b.  Pengertian rokok dan kandunganya 

Rokok adalah silinder dari kertas panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi 

tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau 

yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya kemudian dibiarkan 

membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.31  

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk 
lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rostica 
dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan 
atau tanpa tambahan (Pemerintah RI, 2003 dalam Sukendro, 2007).32 

                                                           

29 Umar Sulaiman, Perilaku Menyimpang Remaja dalam Perspektif Soisologi, (Makassar: 

UPT Perpustakaan UIN Alauddin, 2020), h. 49-52. 

30 M.Nur Ghufron, Teori-teori Psikologi, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media,2011), h.19. 

31Suryadi, Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karir 

Bangsa, (Yogyakarta: Andi, 2013), h. 8. 

32Akhmad Mukhlis dan Sadid Al Muqim, Pendekatan Psikologi Kontemporer, (Malang: UIN-

Maliki Press, 2013), h. 205. 
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Rokok adalah sebuah benda yang terbuat dari tembakau, campuran cengkeh, 

dibungkus dengan kertas rokok, dan ditambah dengan sebuah filter rokok, yang 

dipergunakan untuk menghisapnya. Zat ampas rokok terdiri dari asap, abu, dan 

punting rokok. Rokok merupakan salah satu industri dan komoditi internasional yang 

mengandung sekitar 1.500 bahan kimiawi.  

Kandungan-kandungan zat yang ada dalam rokok antara lain: 

1) Nikotin 

Nikotin merupakan bagian dari zat kimia. Nikotin berupa cairan berminyak 

tidak berwarna. Zat ini bisa menghambat rasa lapar. Sehingga  seseorang merasa tidak 

lapar karena menghisap rokok.  Nikotin bersifat racun bagi saraf, meningkatkan 

tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepid an menyebabkan 

ketagihan dan ketergantungan. Kadar nikotin yang diisap 4-6 mg setiap harinya sudah 

bisa membuat seseorang ketagihan. Di Amerika serikat, rokok putih yang beredar di 

pasaran memiliki kadar 8-10 mg nikotin perbatang, sementara di Indonesia berkadar 

nikotin 17 mg perbatang.33 

2) Gas Karbon Monoksida (CO) 

Gas karbon monoksida dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna dan 

tidak berbau. Racun ini meresap ke dalam aliran darah, mengurangi kemampuan sel-

sel darah merah membawa oksigen ke seluruh tubuh, dan mempengaruhi sistem 

peredaran darah. Selain itu, dapat memudahkan penumpukan zat-zat penyumbat 

                                                           

33 Sondang Simaramata, Perilaku Merokok pada Sisiwi-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Model Kuok Kecamatan Barat Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Skripsi (Riau: Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, 2012), h. 11. 
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pembuluh nadi, mengakibatkan serangan jantung fatal, serta mengganggu sirkulasi 

darah di kaki.34 

3) Timah Htam (Pb) 

Kandungan timah hitam sebatang rokok sebesar 0,5 ug, sementara ambang 

batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari. Apabila 

seorang perokok aktif menghisap rokok rata-rata 10 batang perhari, berarti perokok 

tersebut sudah menghisap timah lebih di atas ambang batas. 

4) Kandungan Zat Kimia 

Zat-zat kimia yang ada atau dihasilkan oleh rokok adalah karbon monoksida 

(CO), asam hidrosinat, Nitrogen Oksida (NO) dan formadelhida. Partikel-partikel 

yang dihasilkan oleh zat ini berupa tar, indol, nikotin, karbosal, dan kresol. Zat-zat 

kimia ini dapat mengiritasi saluran pernapasan dan paru sehingga dapat menyebabkan 

karsinogen (kanker).35 

5) Tar 

Tar merupakan kotoran pekat berwarna coklat tua atau kehitaman yang 

merupakan efek dari getah tembakau atau distilasi kayu. Tar dapat mengiritasi paru-

paru dan menyumbat sistem pernapasan, bisa menyebabkan penyakit bronkitis kronis, 

emfisema, serta kanker paru-paru. Racun kimia dalam tar juga dapat meresap ke dalam 

aliran darah yang kemudian dikeluarkan diurien dan menyebabkan kanker kandung 

kemih jika terdapat sisa tar di dalam kandung kemih.36 

                                                           

34 Abu Ibrahim Muhammad Ali dkk, 5 Masalah Hukum Agama, (Gresik: Media Dakwah Al 

Furqon, 2008), h. 42. 

35Akhmad Mukhlis dan Sadid Al Muqim, Pendekatan Psikologi Kontemporer, h. 205-206. 

36 Basuki Surodjo dan Safira Susi Langi, Stop Smoking For Good: Rakyat Sehat Negara Kuat, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 33. 
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2. Dampak Akibat Merokok 

Merokok dapat memicu suatu penyakit bahkan merokok bisa menyebabkan 

seseorang mengalami kematian. Sudah banyak dokter di dunia yang menyatakan 

tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Alasanya karena rokok mengandung bahan-

bahan racun yang membahayakan, diantaranya yang paling ganas yaitu zat nikotin 

dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, serta nikotin membuat pemakainya 

kecanduan. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 

diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh.37 

Beberapa dampak terhadap kesehatan yang ditimbulakn dari rokok adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyakit Kardiovaskular 

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia 

yang salah satunya disebabkan oleh perilaku merokok. Kelompok penyakit 

kardiovaskular dengan faktor resiko perilaku merokok adalah Abdominal aortic 

aneurysm, Atherosclerosis/peripheral vascular disease, Cerebrovascular disease, dan 

Coronary heart disease. Beberapa studi menunjukkan bahwa mengurangi konsumsi 

rokok sampai 50% setiap hari dapat meningkatkan kualitas hemoglobin, leukosit, 

fibrinogen, dan kolesterol. Perokok pasif juga memiliki faktor risiko terhadap penyakit 

kardiovaskular. Selain perokok aktif, paparan asap rokok juga akan meningkatkan 

risiko perokok pasif terhadap penyakit kardiovaskular juga menjadi penyakit 

penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 36,9%. 

 

 

                                                           

37Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 24. 



33 

 

 
 

b. Kanker 

Kanker merupakan penyakit kedua terbanyak yang menyebabkan kematian. 

Diperkirakan sebesar 83% kanker paru-paru secara langsung disebabkan oleh perilaku 

merokok. Orang yang berhenti merokok dapat mengurangi risiko kematian akibat 

kanker paru secara bertahap. Tidak hanya kanker paru-paru, merokok juga merupakan 

faktor risiko pada kanker kandung kemih, otak, payudara, serviks, kolorektal, 

endometrial, kerongkongan, ginjal, laring, leukemia, liver, rongga mulut dan faring, 

ovarian, pancreas, prostat, perut. Penyebab kematian tertinggi di Indonesia adalah 

kanker. Prevalensi kematian akibat kanker sebesar 9,7%. 

c. Infeksi Pernapasan 

Infeksi pernapasan menjadi penyakit ketiga dan keempat tertinggi yang 

menyebabkan kematian. Merokok menjadi penyebab dominan penyakit paru 

obstruktif kronis atau yang dikenal dengan chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD). Risiko akan meningkat seiring dengan jumlah rokok dan durasi merokok. 

Selain COPD, perilaku merokok adalah faktor risiko infeksi saluran pernapasan yang 

lain seperti asma, gejala pernapasan kronis, pneumonia, tuberculosis. Tuberculosis dan 

COPD menempati penyebab kematian tertinggi ke-4 dan ke-5 di Indonesia dengan 

prevalansi sebesar 5,9% dan 2,9% kasus kematian. 

d. Gangguan Reproduksi 

Merokok dapat memberikan dampak negatif pada organ reproduksi. Perokok 

laki-laki dan perempuan memiliki risiko terhadap gangguan kesuburan. Ibu hamil yang 

merokok berisiko tinggi terhadap gangguan keselamatan dan kesehatan janin. Faktor 

risiko ibu hamil yang merokok meningkat terhadap beberapa penyakit seperti: 

1) Komplikasi kehamilan 

2) Kematian janin, lahir mati, dan kematian bayi 
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3) Berat badan lahir rendah  

4) Penurunan fungsi paru pada janin 

5) Ibu yang merokok selama hamil dan setelah melahirkan meningkatkan risiko 
pada bayi terhadap sudden infant death syndrome 

6) Gangguan pertumbuhan jangka panjang anak, gangguan perkembangan 
intelektual, dan gangguan karakteristik perilaku.38 

3. Tahapan Perilaku Merokok 

Perilaku merokok tidak terjadi karena kebetulan, pasti ada tahap yang dilalui 

seorang perokok sebelum menjadi perokok regular yaitu seorang yang telah 

menganggap rokok sebagai bagian dari hidupnya. Menurut Clearly ada 4 tahap 

perilaku merokok sehingga mencapai tahap perokok, antara lain: 

1) Tahap Prepatory, seseorang mendapat gambaran yang menyenangkan 
dengan cara mendengar, melihat, dan membaca, sehingga menimbulkan 
minat untuk merokok. Tahap ini, adalah tahap pemunculan penilaian positif 
terhadap  rokok. Penilaian positif ini seperti merokok lebih macho, maskulin 
dan lebih menggambarkan kelakian. 

2) Tahap Innitatian, tahapan ini, di mana seseorang mencoba merokok, dan 
memberikan penilaian. Tahap ini adalah tahap pengambilan keputusan 
apakah akan terus merokok atau tidak. 

3) Tahap Becoming a Smoker, apabila seseorang memulai merokok sebanyak 
empat batang sehari, maka perokok mempunyai kecenderungan untuk 
menjadi perokok. 

4) Tahap Maintenance of Smoking, pada tahap ini, seseorang menjadikan 
rokok sebagai bagian dari kehidupannya (kepribadiannya). Rokok sudah 
masuk dalam pengaturan diri (self regulation). Merokok sudah menjadi 
ketergantungan karena kandungan rokok mempunyai efek fisiologis yang 
menyenangkan.39 
 

4. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok 

Beberapa para ahli mengemukakan alasan mengapa seseorang merokok. 

Pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan bahwa faktor seseorang merokok 

karena social-cultural seperti kebiasaan budaya, kelas sosial, tingkat pendidikan, dan 

                                                           

38Rahmatina Awaliah Kasri dkk, Islam dan Kesehatan masyarakat, (Jakarta: UI Publishing, 

2020), h. 48-50. 

39Akhmad Mukhlis dan Sadid Al Muqim, Pendekatan Psikologi Kontemporer, h. 207-208. 



35 

 

 
 

lain sebagainya. Menurut Lewin perilaku merokok selain disebabkan oleh faktor dari 

dalam diri merokok juga disebabkan oleh lingkungan.40 

Faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok adalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh orang tua dan keluarga 

Remaja perokok biasanya berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di 

mana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman 

fisik yang keras, anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia lebih 

mudah menjadi perokok dibanding yang berasal dari rumah tangga yang bahagia.41 

Yang paling kuat pengaruhnya adalah apabila orang tua sendiri yang menjadi figur 

contoh, yaitu sebagai perokok berat, maka kemungkinan besar anak-anaknya akan 

mencontohnya. 

Perilaku merokok lebih banyak ditemui pada mereka yang tinggal dengan satu 

orang tua. Dari pada ayah yang perokok, remaja akan lebih mudah berperilaku sebagai 

perokok apabila ibu mereka yang merokok, hal ini lebih cepat terlihat pada remaja 

putrinya. 

b. Pengaruh teman 

Banyak fakta mengungkapkan bahwa bila semakin banyak remaja yang 

merokok, maka semakin besar kemungkinan teman-temanya adalah perokok dan 

demikian sebaliknya. Berdasarkan fakta tersebut hanya ada dua kemungkinan yang 

terjadi. Kemungkinan yang pertama yaitu remaja terpengaruh oleh teman-temanya 

atau teman-teman remaja tersebut dipengaruhi oleh remaja tersebut, sehingga 

akhirnya semuanya menjadi perokok. Diantara remaja perokok, 87% mempunyai 

                                                           

40Akhmad Mukhlis dan Sadid Al Muqim, Pendekatan Psikologi Kontemporer, h. 208. 

41Poltekes Depkes Jakarta I, Kesehatan Remaja dan Solusinya, (Jakarta: Salemba Medika, 

2012), h. 97. 
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sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat yang perokok begitu pula dengan remaja 

bukan perokok.42 

c. Faktor kepribadiaan 

Orang mencoba untuk merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan 

diri dari rasa sakit fisik atau jiwa, dan membebaskan diri dari kebosanan. Tidak harus 

merokok untuk menjadi alasan untuk membebaskan diri dari kebosanan. Karena 

dengan mencoba sekali maka kita akan ketergantungan dan sulit untuk 

menghentikanya jika tidak dari kemauan diri sendiri dan dengan tekad yang kuat. 

Dimulai dari diri sendiri selagi kita masih bisa melakukan hal-hal yang positif untuk 

memulai menjauhi hal yang bisa membuat kita terjerumus dalam hal negatif. 

d. Pengaruh iklan 

Ikan dari media massa dan elektronik yang menampilkan gambar bahwa rokok 

adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat remaja seringkali terpicu untuk 

mengikuti perilaku seperti yang dilihat di dalam iklan tersebut.43 

5. Fatwa Ulama tentang Hukum Rokok 

Pada prinsipnya tidak ada dalil yang menjelaskan masalah hukum rokok secara 

spesifik atau secara khusus baik dalam nas-nas al-Qur’an ataupun Hadis Rasulullah. 

Karena itulah perdebatan ikhwal rokok menjadi polemik yang kontroversil. Tidak 

sedikit ulama yang mengharamkan dan memakruhkan, tetapi ada juga yang sampai 

menghalalkan. Berikut ini perinciannya sebagai berikut:  

a. Fatwa Ulama yang Mengharamkan 

                                                           

42Tazkiya, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Remaja”, journal of 

psychology, volum 18, nomor 1, 2013, h. 49-50.  

43Poltekes Depkes Jakarta I, Kesehatan Remaja dan Solusinya, h. 97. 
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Ulama yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan sebagai 

berikut: 

1. Karena memabukkan 

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan sehingga 

hukumnya diqiyaskan kepada khamar. Yang dimaksud dengan memabukkan menurut 

mereka adalah segala sesuatu yang dapat menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak 

ingat, yaitu menjadikan pikiran kacau, menghilangkan pertimbangan akal, membuat 

nafas sesak dan dapat teracuni. Mabuk dalam hal ini adalah karena lezat. 44  Hal 

tersebut berkaitan dengan firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah/2: 195: 

يَْد يْك مَْا لَََ  َاللّ ه َوَلَََت ـلْق وْاَب  َْسَب يْل  يُحِ  بَ وَانَْف ق وْاَف  ََ ا نََّاللّ ه ن ـوْاََ  ن يََََْْالتـَّهْل كَة َ َوَاَحْس  َالْم حْس 
Terjemahnya: 

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, 
dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
baik.45 

Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan 

dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan oleh karena itu 

bertentangan dengan larangan al-Qur’an dalam surah al-Baqarah ayat 195. 

2. Termasuk al-Khabais (barang buruk) 

Telah menjadi kesepakatan bahwa rokok adalah sesuatu yang buruk dan sama 

sekali bukan sesuatu yang baik. Merokok itu  termasuk kategori perbuatan khabaaaits 

yang dilarang dalam Qur’an surah al-A’raf ayat/7: 157:  

ثََ ىِٕ َوَيُحِ َر  م َعَلَيْه م َالْْبَهٰۤ ١٥٧ََࣖوَيُحِ  ل َلََ م َالطَّي  بهت 
Terjemahnya: 

                                                           

44 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 823-824. 

45 Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 2. 
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Dan (Rasul itu) menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan 
segala yang buruk.46 

Rokok dianggap sebagai sesuatu yang al-Khabais, dengan artian menimbulkan 

bau tidak sedap akibat merokok tersebut dan selain menganggu diri sendiri juga 

menganggu orang lain.47 

Buruknya rokok juga bisa dilihat dari adanya larangan merokok di sana-sini, 

seperti di gedung-gedung pertemuan, di masjid, di sekolahan, dan tempat-tempat yang 

dianggap bebas dari sesuatu yang menganggu. Terbukti, tidak pernah ada seorang pun  

bersuara, atau tidak pernah ada gelombang para demonstran memprotes kebijakan 

larangan merokok.48 

3. Menimbulkan mudarat 

Merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang di sekitarnya 

yang terkena paparan asap rokok. Mudarat di sini dibagi menjadi 2 macam yaitu: 

1) Ad-darar al-badani (bahaya yang mengenai badan), menjadikan badan lemah, 

wajah pucat, terserang batuk, bahkan menimbulkan penyakit paru-paru. 

2) Ad-darar al-mal (bahaya terhadap harta), pembelanjaan uang untuk rokok 

berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Islam 

karena merokok tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat juga 

di dunia dan akhirat.49 Merokok termasuk menyia-nyiakan harta. 

 Sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Isra/17: 26-27 

                                                           

46 Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 151. 

47 Baharuddin, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Anak Usia 

Remaja Madya (15-18 Tahun)”, Skripsi (Makassar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017), 

h.37. 

48 Abu Ibrahim Muhammad Ali dkk, 5 Masalah Hukum Agama, h. 44. 

49 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, 825. 
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كََان ـوىْاَا خْوَا٢٦َوَلَََت ـبَذ  رَْتَـبْذ يْـراًَ ََۗا نََّالْم بَذ  ر يْنَ ٢٧ََٖ  نََالشَّيهط يْْ 
 

Terjemahnya: 

Dan janganlah menghambur-hamburkan hartamu dengan boros, karena 
pemborosan itu adalah saudaranya setan.50 

Apabila  seseorang telah mengakui bahwa ia tidak menemukan manfaat rokok 

sama sekali, maka seharusnya rokok itu diharamkan, bukan dari segi penggunaannya, 

tetapi bahkan dari segi pemborosan. Karena dengan menghambur-hamburkan harta 

itu tidak ada bedannya, apakah dengan membuangnya ke laut atau dengan 

membakarnya atau dengan merusaknya. Menurut Muhammad Yusuf al-Qardawi 

secara tegas menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram dengan alasan bahwa 

rokok dapat menyebabkan berbagai macam Ad-ḍarar (penyakit), baik Ad-ḍarar yang 

datang seketika maupun Ad-ḍarar yang datang bertahap dan dapat pula menghambur-

hamburkan harta, disamping itu pula rokok juga berpengaruh negatif terhadap 

psikologi dan moral seseorang.51 

Menurut data diberbagai negara termasuk Indonesia, sebenarnya walaupun 

pajak yang ditarik dari rokok itu besar, ternyata biaya kesehatan dan pengobatan 

akibat rokok lebih besar tiga kali lipat dari cukai yang didapatkan, dan ini jelas-jelas 

pemborosan.52 

b. Fatwa Ulama yang Memakruhkan 

Umumnya yang dijadikan landasan atas kemakruhan tembakau karena baunya 

yang kurang sedap. Sehingga secara umum mereka memakruhkan jika ada orang yang 

                                                           

50 Kementrian Agama RI, aL-Qur’an dan Terjemahnya, h. 282. 

51 Puri Fitri Handayani, “Analisis Perilaku Merokok pada Siswa Kelas 4 SDN Sudimara 05”, 

Skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, 2018), h. 24. 

52 Abu Ibrahim Muhammad Ali dkk, 5 Masalah Hukum Agama, h. 47. 
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melakukannya, bahkan seluruh ulama sepakat melarang penghisap tembakau untuk 

masuk masjid. Sedangkan alasan tidak mengharamkanya karena tidak ada nash yang 

sharih (tegas) untuk mengharamkannya.53 

Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU pada 25 Februari 2011 

memutuskan bahwa rokok itu hukumnya makruh atau mubah atau haram. Tiga status 

hukum merokok tersebut semua tergantung pada situasi dan kondisi atau alasan 

hukumnya (illat). Mubah kalau merokok dianggap tidak membawa dampak buruk atau 

mudarat, makruh jika merokok dipandang bisa menimbulkan mudarat tetapi relatif 

kecil sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai basis teologis pengharaman 

merokok, dan kemudian haram kalau merokok dipandang bisa membawa mudarat 

yang besar bagi diri sendiri atau orang lain. Meskipun status hukum rokok di 

lingkungan NU meliputi mubah, makruh atau haram, namun Lembaga Kesehatan 

(LK) PBNU dan Pengurus Pusat Fatayat NU sangat aktif terlibat dalam kampanye 

pengendalian rokok.54 

c. Fatwa Ulama yang Menghalalkan 

Kelompok ulama yang menetapkan secara mutlak bahwa rokok halal mereka 

menggunakan dalil kaidah fiqhiyah yakni, hukum asal segala sesuatu adalah ibahah 

(boleh) sampai datangnya nash yang mengharamkannya. Dan nash yang 

mengharamkannya tidak pernah ada, kecuali hanya ijtihad sebagian kalangan. Dan 

ijtihad bukan nash syariah. Menurut mereka bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk 

                                                           

53 Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11. 

54 Rahmatina Awaliah Kasri dkk, Islam dan Kesehatan masyarakat, (Jakarta: UI Publishing, 

2020), h. 70-71. 
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mengharamkan merokok bersifat zann’i, sehingga tidak dapat digunakan untuk 

menetapkan keharaman merokok.55 

Al-‘Allamah Syaikh Abdul Ghani an-Nabilisi berpendapat bahwa rokok itu 

memabukkan (iskar) itu tidak benar, menurutnya hilang akal tetapi badan masih dapat 

bergerak, dan takhdir adalah hilangnya akal disertai keadaan badan yang lemah atau 

loyo. Kelompok ini menyimpulkan bahwa merokok hukumnya mubah selama tidak 

merusak akal dan badan dan menimbulkan mafsadat lainnya serta tidak meninggalkan 

kewajiban, seperti menafkahi keluarga.56 

Berdasakan beberapa pendapat di atas tentang hukum rokok maka penulis 

berpendapat bahwa sebaiknya untuk tidak merokok sebagaimana diketahui 

bahwasanya rokok itu lebih banyak mudhorotnya bahkan pabrik yang memproduksi 

rokok sendiri telah menyatakan dibungkus-bungkus rokok bahwa merokok itu 

membunuhmu. 

 

 

 

                                                           

55 Ahmad Sarwat, Halal Haram Rokok, h. 13. 

56 Baharuddin, “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Anak Usia 

Remaja Madya (15-18 Tahun)”, Skripsi , h. 41-42. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata dalam 

mendeskripsikan obyek yang diteliti yang berusaha mengungkapkan gejala secara 

holistik-kontekstual (secara utuh sesuai dengan konteks) melalui kegiatan 

pengumpulan data dari latar yang alami.1 

Dari definisi diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah 

kegiatan menganalisis dan menyajikan fakta-fakta secara sistematik sehingga dapat 

lebih mudah dipahami dan disimpulkan yang bertujuan agar penulis menggambarkan 

secara sistematis fakta apa saja yang terjadi di lapangan dengan jelas dan terperinci, 

sehingga nantinya penulis dapat mengumpulkan data mengenai kontrol sosial guru 

PAI dan budi pekerti terhadap perilaku merokok peserta didik kelas VIII UPTD SMP  

Negeri 10 Kabupaten Sinjai.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 10. Lokasinya berada di Jl. 

Persatuan Raya Bua Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. 

 

 

                                                           

1Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan,Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta:Bumi 

Aksara, 2009), h. 157. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu 

penelitian yang dimana peneliti berusaha memahami arti dari berbagai peristiwa-

peristiwa yang terjadi di lapangan dengan kacamata peneliti sendiri. Pendekatan 

fenomenologi diawali dengan sikap diam, ditunjukkan untuk menelaah apa yang 

sedang dipelajari.   

C. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data 

yaitu: 

1. Data primer, yaitu data pokok dalam sebuah penelitian yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti. Adapun sumber data dalam 

penelitian ini dapat diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara 

langsung dengan guru PAI UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai dan 

peserta didik kelas VIII yang terkait dengan yang melakukan kebiasaan 

merokok. 

2. Data sekunder, yaitu data pendukung data primer yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek atau subjek penelitian, yang meliputi dokumen-dokumen 

sekolah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian 

dan merupakan cara yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara agar data 

yang diperoleh merupakan data yang valid dan sahih, yang merupakan gambaran yang 

sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Maka dalam penelitian ini peneliti 

mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observasi) 

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengamati obyek penelitian. Teknik observasi akan membantu 

peneliti dalam mencatat, merekam, dan mendalami kasus yang sedang terjadi pada 

objek dan tempat penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh 

data mengenai bagaimana kontrol sosial guru pada masa pandemi terhadap perilaku 

merokok peserta didik dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dimana 

pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik 

wawancara digunakan sebagai strategi penunjang lain untuk mengumpulkan data, 

seperti observasi, analisis dokumen dan sebagainya.2 Wawancara ini peneliti lakukan 

untuk menggali data sebanyak mungkin terkait dengan masalah subyek dengan 

melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden kemudian mencatat dan 

merekam jawaban dari responden. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, rapat, agenda, transkip, buku, majalah dan sebagainya. yang dimana metode 

                                                           

2Salim & Syahrum, Metodologi penelitian Kualitatif, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 

120. 
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ini merupakan salah satu metode bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh 

data-data mengenai masalah yang diteliti. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendirilah yang menjadi 

instrument utama yang terjun langsung ke lapangan serta berusaha mengumpulkan 

informasi mengenai masalah yang diteliti. Kemudian peneliti menggunakan alat-alat 

bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, lembar observasi, buku catatan 

dan kamera. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data berhasil dikumpulkan di lapangan, maka proses selanjutnya 

peneliti mengolah data hasil penelitian yang dikenal dengan analisis data. Analisis 

data ialah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, 

catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, memilih dan memilah menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

analisis data kualitatif, yang mengacu pada konsep Miles and Huberman dan Spardley 

dalam bukunya sugiyono. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsug secara terus menerus 
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pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas 

dalam analisis datanya sebagai berikut:3 

1. Reduksi Data 

Semua data yang diperoleh di lapangan yang jumlahnya cukup banyak untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Kemudian data tersebut direduksi yaitu 

data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting yang berkaitan dengan 

masalah, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran  yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dan lainnya. Akan tetapi yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan 

menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah penyajian data maka langkah selanjutnya menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan 

awal akan berubah. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

                                                           

3Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 89. 
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didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan 

yang kredibel.4 

G. Uji Validitas Data 

Uji validitas merupakan cara yang digunakan untuk melakukan pengujian 

terhadap keabsahan data. Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, sehingga data yang diperoleh 

merupakan data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.  

Menurut Lexy J. Moleong Tringulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu di luar data untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 5  Untuk pengabsahan data, peneliti menggunakan 

triangulasi teknik dan tringulasi waktu.  

Tringulasi teknik adalah cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi 

dengan teknik yang berbeda-beda, misal data yang diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan terhadap 

teman informan. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan (cross 

check) antara informasi informan yang satu dengan yang lain, hal ini dilakukan untuk 

melihat korelasi informasi yang didapatkan. 

                                                           

4Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 91-99. 

5Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 

Offset, 2012), h. 330. 
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BAB IV 

DESKRIPSI KONTROL SOSIAL GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Sekolah 

Nama Sekolah  : UPTD SMP NEGERI 10 SINJAI 

NPSN  : 40304522 

Status Sekolah  : Negeri 

Alamat Sekolah  : Jl. Persatuan Raya Bua 

Kelurahan  : Bua 

Kecamatan  : Kec. Tellu Limpoe 

Kabupaten/Kota : Sinjai 

Provinsi  : Sulawesi Selatan 

Kode Pos  : 92672 

Akreditasi  : B 

2. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi  

Terwujudnya insan yang berprestasi dan berbudaya berdasarkan imtak dan iptek 

b. Misi 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME melalui 

penanaman budi pekerti dan program kegiatan keagamaan. 

2. Mewujudkan pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan. 
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3. Mewujudkan pelaksanaan pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan 

Menyenangkan dengan pendekatan SCIENTIFIC. 

4. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 

5. Meningkatkan sikap kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri, dalam 

berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. 

6. Mewujudkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan 

pendidikan lingkungan hidup dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, 

Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba). 

7. Mewujudkan karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari 

narkoba dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. 

8. Mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk 

mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

c. Tujuan 

1. Terlaksananya program kegiatan keagamaan seperti: Shalat Dhuhur 

berjamaah, istighosah, pesantren kilat/ ramadhan dan peringatan hari besar 

keagamaan. 

2. Terlaksananya pengembangan kurikulum yang meliputi 8 standar pendidikan. 

3. Terlaksananya pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan dengan pendekatan SCIENTIFIC. 

4. Tercapainya prestasi dalam kompetisi akademik dan non akademik  tingkat 

kabupaten/maupun provinsi. 

5. Terlaksananya pembiasaan 5S-1P (salam, salim, senyum, sapa, santun, dan 

peduli lingkungan). 
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6. Terlaksananya pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan 

pendidikan linkungan hidup dan P4GN (pencegahan, pemberantasan, 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). 

7. Terwujudnya karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari 

narkoba melalui program pembiasaan, kegiatan LATANSA serta program 7K. 

8. Tercapainya lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk 

pembelajaran sebagai upaya pelestarian fungsi lingkungan, mencegah 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

3. Sarana dan Prasarana UPTD SMP Negeri 10 Sinjai 

Tabel 2 

No Jenis Bangunan Jumlah 

1 Ruang Kelas 13 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Perpustakaan 1 

4 Ruang Laboratorium IPA 2 

5 Ruang Tata Usaha 1 

6 Ruang Kepala Sekolah 1 

7 Ruang Guru 1 

8 Mushollah 1 

9 Ruang UKS 1 

10 Wc Peserta Didik 2 

11 Wc  Guru 2 

11 Ruang Konseling 1 
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12 Ruang Osis  1  

13 Ruang Laboratorium Komputer 1 

14 Kantin Sekolah 2 

15 Ruang Alat Olahraga 1 

16 Lapangan Sepak Bola 1 

17 Lapangan Basket 1 

4. Keadaan Guru 

Tabel 3 

NO Nama Guru Jabatan 

1. Arifuddin, S.Pd Kepala Sekolah 

2. Syarifuddin, S.Pd Wakil Kepala Sekolah 

3. Sainab, S.Pd 

Irmawati, S.Pd, M.Pd.I 

Ilham, S.Pd 

Guru Pendidikan Agama 

Islam 

 

4. Fajaruddin, S.Pd 

Dra. St. Hukmawati 

Guru PKN 

5. Hj. Indo Besse 

Dra. Yasse 

Muh. Asis, S.Pd 

Darmawati A, S.Pd 

Guru Bahasa Indonesia 

6. Syarifuddin, S.Pd 

Makmur, S.Pd 

Guru Matematika 
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Evi Indrawati, S.Pd, MM 

7. H. Rahmang, S.Pd, MM 

Humaenah, S.Ag, MM 

A. Zulaeha Irwan, S.Pd, M.Pd 

Rezkii Arfiyani, S.Pd 

Guru IPA 

8. Nuraisyah, S.Pd 

A. Andriani, S.Pd 

Guru IPS 

9. Nuralam, S.Pd 

Fitriani, S.Pd 

Herawati, S.Pd 

Guru Bahasa Inggris 

10. Abdu Haris, S.Pd 

Herman, S.Pd 

Guru PJOK 

11. Drs. H. Agus, S.Pd 

A. Bakhtiar, S.Pd 

Guru Seni Budaya 

12. Asriani, S.Pd Guru Prakarya 

5. Keadaan Peserta Didik 

Tabel 4 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. VIII A 13 14 27 

2. VIII B 14 14 28 

3. VIII C 12 13 25 

4. VIII D 7 19 26 



53 

 

 
 

B. Strategi Kontrol Sosial Guru PAI terhadap Perilaku Merokok Peserta Didik 

Himbauan anti rokok dan bahaya akibat rokok telah banyak disuarakan oleh 

berbagai kalangan diantaranya kementerian kesehatan dan lingkungan pendidikan. 

Bahkan pada kemasan bungkus rokok telah dijelaskan bahaya rokok bagi kesehatan 

dan adanya gambar-gambar yang mengerikkan pada bungkus rokok, namun hal ini 

tidak berpengaruh terhadap para perokok bahkan sebagian dari mereka tidak malu 

untuk merokok di tempat-tempat umum padahal merokok selain membahayakan 

kesehatan diri sendiri juga berbahaya bagi kesehatan orang lain yang menghisap asap 

rokok  yang dihembuskan perokok aktif, bahkan perokok pasif lebih besar bahaya yang 

akan ditimbulkan daripada perokok aktif.  

Rokok mengandung banyak zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan 

diantaranya adalah nikotin, tar, karbon monoksida. Zat-zat tersebut jika masuk ke 

dalam tubuh secara terus-menerus dalam jangka panjang maka akan mempengaruhi 

kesehatan fisik maupun mental. Oleh sebab itu, merokok harus segera dihentikan bagi 

perokok aktif segala usia, terlebih lagi bagi remaja yang dalam masa pertumbuhan 

karena kesehatan sangat penting bagi remaja khususnya peserta didik untuk 

berkonsentrasi pada kegiatan pembelajaran, agar dapat menghasilkan prestasi yang 

baik dibangku sekolah.  Dari hasil observasi didapatkan informasi bahwa Di UPTD 

SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai peringatan tentang larangan merokok telah 

diserukan dan disosialisasikan, diantaranya dengan adanya slogan-slogan larangan 

merokok di lingkungan sekolah dan bahaya rokok bagi kesehatan, dan telah 

ditempelkan di depan kantor sekolah bahkan peringatan apabila ada peserta didik yang 

kedapatan merokok akan diberi hukuman/sanksi. 
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Walaupun hal itu sudah dimaklumi oleh warga sekolah namun masih saja ada 

peserta didik yang sembunyi-sembunyi mengambil kesempatan untuk merokok di 

lingkungan sekolah. Adapun tempat-tempat merokok peserta didik adalah di pojok-

pojok sekolah, di kantin sekolah, dan di gunung-gunung belakang sekolah, bahkan ada 

diantara mereka yang berani merokok di dalam kelas. Dan waktu yang mereka pilih 

untuk merokok biasanya jam istirahat atau ketika guru berhalangan hadir sehingga 

kesempatan itu dimanfaatkan oleh peserta didik untuk merokok. Untuk itu perlu 

strategi untuk mengontrol peserta didik yang merokok. 

Tugas guru bukan hanya mengajar mata pelajaran namun, guru juga harus 

mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dan guru harus mampu 

melakukan kontrol sosial dan mengembalikan peserta didik yang melakukan 

pelanggaran tata tertib, karena tugas guru bukan hanya mengajarkan mata pelajaran 

tetapi juga mampu bagaimana membimbing perilaku anak didiknya sesuai dengan 

aturan yang ada sehingga peserta didik senantiasa menjadi pribadi yang bukan hanya 

cerdas tetapi patuh dan disiplin.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti maka 

peneliti menemukan ada beberapa strategi yang dilakukan guru PAI dalam mengontrol 

peserta didik yang merokok. Berdasarkan wawancara dengan dengan ibu Sainab, S. 

Pd. selaku Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai 

mengatakan: 

Peringatan tentang larangan merokok di lingkungan sekolah telah 
disosialisasikan dan dihimbau kepada peserta didik untuk menaati aturan. maka  
apabila saya mendapati peserta didik yang merokok, maka saya akan menegur, 
membimbing, menasehati, memberikan pendidikan agama agar peserta didik 
memiliki landasan berpikir yang baik. Adapun sanksi yang saya berikan apabila 
pertama kali mendapati yaitu menyuruh untuk membersihkan lingkungan 
sekolah dan juga WC sekolah. Dan apabila kejadian tersebut masih terulang, 
Maka saya menindaklanjutinya dengan melakukan pemanggilan untuk 
menghadap ke guru BK untuk diberi sanksi dan bimbingan dan bahkan ada yang 
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sampai dilakukan pemanggilan orang tua peserta didik apabila pelanggaranya 
sudah berulang kali.1 

Sekolah UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai telah mensosialisasikan 

kepada peserta didik untuk tidak merokok di lingkungan sekolah, adapun keteladanan 

yang diberikan guru PAI yaitu, memberikan contoh yang baik untuk peserta didik agar 

tidak merokok. Dengan ceramah tentang dampak atau bahaya yang akan ditimbulkan 

karena perilaku merokok, serta mencontohkan dan menjelaskan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik seperti berperilaku sopan santun dan menjelaskan sholat tepat waktu. 

 Apabila mendapati peserta didik merokok maka tindakan yang dilakukan ialah 

menegur, menasehati, memberikan pengarahan mengenai pengetahuan agama dan 

perilaku yang baik, dalam hal ini guru PAI menginginkan peserta didik untuk 

mengikuti ajaran-ajaran yang telah dicontohkan dalam ilmu agama dan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari yang bukan hanya di sekolah saja akan tetapi di rumah 

dan di manapun. Pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik mengenai ajaran 

menurut agama Islam itu sangat penting agar peserta didik dapat menjadi manusia 

yang berguna dan beragama.  

Guru PAI tidak hanya sekedar memberikan teguran dan nasehat namun juga 

membawa peserta didik tersebut ke guru bimbingan konseling (BK) agar di beri 

layanan bimbingan konseling dan di beri sanksi point dan ketika masih melakukan 

pelanggaran maka guru BK akan memanggil orang tua. 

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan ibu Irmawati, S. Pd, M, Pd.I 

yang juga merupakan guru agama, hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

                                                           

1Sainab, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 20 April 2022. 



56 

 

 
 

Untuk mencegah peserta didik merokok, maka saya menyampaikan beberapa 
informasi disela-sela proses pembelajaran mengenai bahaya rokok, dampak 
negatif yang akan ditimbulkan, memberikan motivasi dan mengingatkan kepada 
peserta didik bahwa perilaku merokok ini merupakan pelanggaran tata tertib. 
Sebagai guru, tidak hanya mengajar dengan memberikan materi kepada peserta 
didik. Tetapi guru juga harus mampu membimbing perilaku anak didiknya 
sesuai dengan aturan yang ada sehingga peserta didik senantiasa menjadi pribadi 
yang bukan hanya cerdas tetapi patuh dan disiplin. Sebagai guru agama, sangat 
menilai peserta didik dari sikap dan kedisiplinanya. Dan saya melihat peserta 
didik angkatan ini, disiplinya sangat kurang. Dan masih terdapat peserta didik 
yang sangat malas mengerjakan tugas dan ini biasanya dilakukan oleh peserta 
didik yang sering kedapatan merokok. 2 

Sejalan dengan hal itu peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak 

Ilham, S.Pd. yang merupakan guru agama sekaligus sebagai guru BK, hasil wawancara 

yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Saya mengontrol peserta didik dengan berkeliling di sekitar lingkungan sekolah 
pada saat jam istirahat, apabila saya mendapati peserta didik merokok saya 
langsung menegurnya dan memberikan nasehat kemudian saya serahkan kepada 
guru BK. Guru BK akan menangani lebih lanjut dan apabila masih melakukan 
pelanggaran maka akan dilakukan pemanggilan orang tua peserta didik. Upaya 
lain yang saya lakukan untuk mencegah peserta didik merokok adalah dengan 
menyampaikan informasi-informasi akan bahaya negatif rokok bagi kesehatan, 
memberikan mereka nasehat untuk mencari hobi lain yang bermanfaat sehingga 
keinginan merokok terlupakan. Selain itu, kami selaku guru agama juga 
mengajak guru-guru yang lain bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang 
sehat yang terbebas dari asap rokok3 

Kontrol sosial yang dilakukan guru, pada saat peserta didik melakukan 

pelanggaran tata tertib di sekolah, khususnya merokok. Guru dengan tegas akan 

memberikan suatu sanksi sebagai upaya efek jera kepada peserta didik, agar tidak 

melakukan kesalahan yang sama lagi. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu 

melakukan kontrol sosial dan mengembalikan peserta didik yang melakukan 

pelanggaran.   

                                                           

2Irmawati, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. 

Hasil Wawancara 25 April 2022. 

3Ilham, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 25 April 2022. 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Irmawati, S. Pd, M, 

Pd.I dan bapak Ilham, S.Pd. maka dapat dianalisis kontrol sosial guru dalam mencegah 

perilaku merokok peserta didik sangatlah penting. Penulis menyimpulkan bahwa 

strategi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengontrol perilaku 

merokok peserta didik sudah sudah cukup baik. Dengan mengontrol kondisi peserta 

didik pada saat jam istirahat, memberikan teguran, membimbing dengan memberikan 

edukasi tentang bahaya rokok, memotivasi dan menasehati dengan memberikan 

pengetahuan agama, dan memberi sanksi/hukuman dengan membersihkan WC 

sekolah. 

Sekolah UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai terdapat peraturan-peraturan 

yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh peserta didik tentang merokok, 

yaitu adanya slogan-slogan larangan merokok di lingkunga sekolah. Jika ada yang 

peserta didik yang ketahuan  merokok maka akan dibawa keruangan BK dan akan 

diberi sanksi ataupun point serta dipanggil orang tua. 

Pemberian perhatian yang lebih kepada peserta didik sangat dibutuhkan karena 

dapat berpengaruh dalam perilaku dan keseharian peserta didik. Pemberian perhatian 

melalui pendekatan personal  dan memberi motivasi yang bisa membuat peserta didik 

menyadari bahwa merokok itu dapat merusak kesehatan dan apabila dilakukan secara 

terus-menerus akan berakibat fatal. Bahkan perilaku merokok ini juga dapat 

mempengaruhi keseharian peserta didik  dan juga sampai  membuat peserta didik abai 

terhadap tugas akademik dan abai terhadap peraturan sekolah. Guru PAI itu perlu 

memahami sikap peserta didik lebih dalam lagi, memberikan kebebasan melakukan 

aktifitas dengan perilaku baik tetapi masih dalam pengawasan. 
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Guru PAI juga mengajak guru-guru lain dan orang tua peserta didik bekerja 

sama dan memberi amanah agar orang tua dapat membimbing dan menjadi panutan 

peserta didik agar tidak merokok dan lebih mengutamakan menggunakan waktu 

dengan baik dengan hal-hal yang positif. Karena anak remaja sekarang ini sangat 

mudah terpengaruh dan meniru, Karena orang tua juga lah yang sangat berperan 

penting menjadi panutan yang baik untuk anak. 

C. Faktor Penyebab Perilaku Merokok Peserta Didik 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik merokok yaitu 

pengaruh teman/lingkungan, orang tua dan keluarga. Seperti yang dikatakan 

Muhammad Hijri, salah satu peserta didik kelas VIII D mengatakan bahwa: 

 Orang tua saya merokok dan ketika saya kelas 3 SD sering kali melihat teman 
saya merokok. Saya sering kali mendapat tawaran merokok. Akhirnya saat itu 
saya mulai berfikir bahwa merokok ini tidak berbahaya karena orang tua saya 
saja merokok di depan saya dan dari sini akhirnya mulai berani untuk mencoba 
merokok, awalnya hanya coba-coba tetapi lama-kelamaan merasa keenakan 
kak4 

Hampir sama dengan informan sebelumnya, Muhammad Haikal kelas VIII C 

juga pertama kali mendapat ajakan merokok dari teman dan juga setiap hari melihat 

kakaknya merokok sehingga merasa penasaran. Berdasarkan hasil wawancaara 

Muhammad Haikal mengatakan bahwa: 

Dari teman-teman dan setiap hari saya juga melihat kakak saya merokok, yang 
saya ingat waktu itu jam istirahat saya diajak teman menghisap rokok di kantin 
sekolah. Pertama kali saya merokok karena alasan penasaran dan coba-coba. 
Saya sudah lupa kak umur berapa saya mulai merokok tapi saat itu ,saya masih 
duduk dibangku SD.5 

Informan Haeril Azlam kelas VIII B merokok karena pengaruh teman-teman 

sekolah dan merasa risih dengan ejekan temannya namun, peserta didik yang satu ini 

                                                           

4Muhammad Hijri, Wawancara Peserta didik UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 21 April 2022. 

5Muhammad Haikal, Wawancara Peserta didik UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 20 April 2022. 
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hanya merokok di lingkungan sekolah saja adapun di lingkungan rumahnya tidak 

merokok. 

Saya pertama kali merokok ketika kelas 1 SMP karena saya melihat teman-
teman kelas dan senior saya merokok, jadi saya juga ingin mencoba merokok 
seperti mereka kak. Saya pernah diejek teman-teman dengan mengatakan 
“bencong” saya biasa dibully kak. Di rumah saya tidak pernah merokok karena 
jika saya ketahuan pasti ayah saya marah dan menghukum saya termasuk tidak 
memberikan saya lagi uang jajan.6 

Berbeda dengan ketiga informan sebelumnya, Muhammad Tamsil Fahri salah 

satu peserta didik kelas VIII A yang sebelumnya pernah mencoba merokok karena 

pengaruh teman namun saat ini sudah berhenti meokok. Berikut pernyataan 

Muhammad Tamsil Fahri kepada peneliti saat wawancara: 

Awalnya saya mencoba merokok karena ajakan teman kak, waktu itu kelas 6 SD 
saya pernah kedapatan merokok di sekolah dan dihukum dengan menghisap 
rokok 2 batang tanpa memegang rokok itu dan pada saat itu saya mulai jera 
untuk mencoba merokok lagi.7 

Berdasarkan pernyataaan dari keempat informan di atas. Maka, penulis 

menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik merokok 

diantaranya yaitu lingkungan dan keluarga. Adapun faktor yang paling kuat yang 

mendorong peserta didik merokok adalah lingkungan, banyak yang merokok hanya 

karena melihat teman merokok dan karena adanya tawaran rokok dari teman, 

penasaran dengan rokok hingga akhirnya berani mencoba merokok dan akhirnya 

merasa keenakan. Selain itu, bahkan ada juga karena pengaruh keluarga, faktor 

keluarga yang tidak peduli dengan apa yang dilakukan si anak dan bahkan orang tua 

mereka sendiri memperlihatkan perilaku merokok di depan anak. 

                                                           

6Haeril Azlam, Wawancara Peserta didik UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 20 April 2022. 

7Muhammad Tamsil Fahri, Wawancara Peserta didik UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. 

Hasil Wawancara 21 April 2022. 
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Penyebab keinginan peserta didik untuk merokok juga karena pemahaman 

mereka tentang bahaya rokok kurang, mereka hanya mengetahui bahwa rokok itu 

berbahaya bagi dirinya sendiri tetapi kenyataanya orang yang menghisap asap rokok 

disekitarnya itu lebih besar bahaya yang ditimbulkan bahkan peneliti juga menguji 

pengetahuan peserta didik tentang hukum rokok dalam syariat Islam dan jawaban 

mereka rata-rata tidak tau. Pengetahuan mereka hanya dari imbauan-imbaun dan dari 

bungkus rokok itu sendiri, informasi-informasi dangkal yang diperoleh di sekolah 

tetapi mereka bahkan mengabaikan informasi tersebut.  

D. Kendala yang Dihadapi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengontrol Perilaku 

Merokok Peserta Didik 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan 

kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam mengontrol perilaku merokok peserta 

didik. Maka, terdapat beberapa kendala dan hambatan sehingga penanganan peserta 

didik merokok di sekolah belum efektif. Ada beberapa kendala yang dihadapi guru 

dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik. Berikut ini adalah hasil wawancara 

dengan ibu Sainab, S. Pd. yang mengatakan: 

Kendala yang kami hadapi dalam mengontrol peserta didik yang merokok 
adalah karena lingkungan sekolah berada di pegunungan sehingga banyak 
tempat aman untuk mereka merokok, jarak kantor guru dan ruang kelas peserta 
didik juga yang cukup jauh.Sehingga guru kesulitan untuk mengontrol peserta 
didik, kerja sama dan komunikasi orang tua peserta didik dan guru juga tidak 
efektif. Hal ini disebabkan karena sebagian peserta didik mengalami broken 
home dan kurangnya perhatian.8 

Hal ini juga sesuai dengan pendapat ibu Irmawati, S. Pd, M, Pd.I yang 

mengemukakan bahwa: 

                                                           

8Sainab, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 20 April 2022. 
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Iya pasti ada kendala dalam mengontrol peserta didik diantaranya karena 
lingkungan sekolah yang terbilang luas dan di belakang sekolah itu terdapat 
pegunungan sehingga menyebabkan kami kesulitan untuk mengawasi peserta 
didik dan jarak kantor dan ruang kelas juga cukup jauh, kurangnya kerja sama 
orang tua peserta didik dengan guru, kurang kerja sama dengan guru yang lain. 
Penjagaan keluar masuk yang belum maksimal sehingga ada peluang peserta 
didik untuk bolos atau melakukan kegiatan merokok di luar lingkungan sekolah 
.9 

Hal tersebut juga dikemukakan oleh bapak Ilham, S.Pd. yang mengatakan: 

Kendala yang dihadapi dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik adalah 
karena jarak kantor dan ruang kelas juga cukup jauh sehingga kami kesulitan 
untuk selalu mengontrol peserta didik dan keterbatasan komunikasi orang tua 
peserta didik dan guru, selain itu kendala guru yaitu kurangnya kerja sama 
dengan penjual di kantin sekolah yang seharusnya tidak menjual rokok di 
lingkungan sekolah dan menegur peserta didik.10 

Berdasarkan wawancara di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa ada 

beberapa kendala yang dihadapi guru dalam mengontrol perilaku merokok peserta 

didik sehingga penanganan peserta didik yang merokok di sekolah belum efektif. 

Kendala-kendala yang dimaksud adalah, pertama: lingkungan sekolah tersebut yang 

terbilang cukup luas dan ada pegunugan di belakang sekolah sehingga ini menjadi 

tempat aman peserta didik melakukan kegiatan   merokok, hal tersebut yang membuat 

guru-guru kewalahan untuk selalu mengontrol peserta didik, serta jarak kantor guru 

dan ruang kelas yang cukup jauh. Kedua: kurangnya kerja sama antara guru yang lain 

karena masih adanya guru yang biasa merokok di lingkungan sekolah sehingga 

membuat peserta didik juga berani melakukan perilaku merokok di sekolah. Ketiga: 

keterbatasan komunikasi  guru dengan orang tua peserta didik  yang juga merupakan 

kendala yang dapat menghambat pengendalian peserta didik merokok di UPTD SMP 

Negeri 10 Kabupaten Sinjai, berdasarkan data dan keterangan yang didapat dari hasil 

                                                           

9Irmawati, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. 

Hasil Wawancara 4 Mei 2022. 

10Ilham, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 4 Mei 2022. 
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wawancara dengan guru bahwa, sebagian peserta didik mengalami broken home yaitu 

terpisah jauh dengan kedua orang tuanya sehingga komunikasi terbatas antara guru 

dengan orang tua peserta didik sehingga menyebabkan pihak sekolah harus bekerja 

lebih untuk menjaga, mengawasi dan membimbing peserta didik tersebut. selain itu, 

kurangnya kesadaran orang tua peserta didik untuk tidak melakukan aktivitas 

merokok di rumah hal tersebut dapat memicu peserta didik untuk meniru. 

Keempat: masih mudahnya akses untuk mendapatkan rokok di lingkungan 

sekolah hal ini disebabkan karena warung di sekolah menjual rokok perbatang 

sehingga peserta didik menyisihkan sebagian uang jajanya untuk membeli rokok 

perbatang dengan harga 2 ribu rupiah.  

E. Solusi yang Diberikan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Kendala Mengontrol 

Perilaku Merokok Peserta Didik 

Kehidupan manusia memang tidak terlepas dari masalah, mulai dari diri 

sendiri, keluarga hingga negara. Walaupun demikian harus tetap disyukuri karena 

dengan adanya hal tersebut manusia dituntut untuk terus berpikir dan menggerakkan 

seluruh kemampuannya untuk memecahkan masalah sehingga hasil akhir yang timbul 

adalah sebuah solusi dan jalan keluar. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, penulis menemukan solusi 

dari beberapa kendala guru PAI dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik. 

Data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian, maka dapat 

dianalisis bahwa kontrol sosial guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti 

sangatlah penting, dengan melalui wawancara langsung kepada kepala sekolah  

Syarifuddin, S.Pd adalah berkut ini: 

Kontrol sosial yang dilakukan guru untuk mengatasi perilaku merokok peserta 
didik sangatlah penting dan dibutuhkan sekolah, terutama untuk membimbing 
peserta didik dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt, 
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membantu peserta didik dalam memecahkan masalah di sekolah, apalagi untuk 
kasus seperti merokok perlu arahan dan nasehat untuk menyadarkan peserta 
didik. Menjadi guru PAI tidak hanya menjadi guru biasa. Namun, juga harus 
mampu membentuk karakter peserta didik yang baik, tidak mencontohkan hal-
hal yang negatif. Di sekolah, guru PAI sering membimbing peserta didik di kelas 
maupun di luar kelas, yang salah ditegur. Saya tau bahwa dalam penanganan ini 
yang harus berperan penting adalah guru BK namun, keberhasilan suatu tujuan 
yang ingin dicapai perlu adanya kerja sama karena guru itu tugasnya bukan 
hanya mengajar mata pelajaran namun juga harus mendidik pesrta didik untuk 
disiplin dan mematuhi  aturan sekolah, tugas guru BK juga tugas guru lainnya. 
Meskipun dalam mengontrol perilaku merokok ini telah terlaksana namun 
pengakuan guru bahwa masih terdapat kendala dalam melaksanakanya maka 
dari itu, saya selaku kepala sekolah telah merencanakan untuk mengatasi dan 
mengkondisikanya. Selain itu, saya juga ikut serta dalam mengontrol perilaku 
peserta didik seperti memberikan nasehat bahaya merokok ketika upacara. Di 
sekolah guru-guru juga sering mengelilingi sekolah atau merazia peserta didik 
yang merokok pada saat jam istirahat. Itulah kerja yang dilakukan guru PAI 
dalam mengontrol atau mengawasi perilaku merokok peserta didik.11 

Setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah UPTD SMP Negeri 10 

Kabupaten Sinjai dengan penjelasan di atas. Maka, selanjutnya wawancara dengan 

salah satu teman kelas peserta didik yang melakukan perilaku merokok di sekolah, 

dengan melalui wawancara ini guna dijadikan salah satu keabsahan data dalam 

menuliskan hasil penelitian. Berikut pernyataan Nelfi Oktafianur: 

Bimbingan ada kak, seperti waktu MOS pertama kali masuk sekolah, kepala 
sekolah juga menyampaikan peraturan tata tertib sekolah pada saat upacara hari 
senin seperti larangan merokok. Dan apabila dilanggar maka akan dikenakan 
sanksi, guru PAI dan Guru BK juga bekerja sama dalam mengontrol peserta 
didik kak seperti, sering mengawasi teman saya yang berulang kali kedapatan 
merokok. Tindakan yang dilakukan guru PAI apabila mendapat peserta didik 
merokok yaitu menegur, memberikan ceramah, lalu guru PAI akan membawa 
peserta didik tersebut ke guru BK agar diberi layanan bimbingan konseling dan 
diberi sanksi seperti dihukum dengan membersihkan semua WC sekolah. Dan  
ketika masih melanggar lagi maka dilakukan pemanggilan orang tua. Kepala 
sekolah dan guru-guru lainnya juga mulai melakukan bimbingan untuk 
manasehati kami, dan ini dilakukan setiap hari sabtu semua guru-guru berperan 
dalam bimbingan tersebut dan dari bimbingan tersebut banyak hal yang saya 
dapat dan sadari.12 

                                                           

11Syarifuddin, Wawancara Kepala Sekolah UPTD SMPN 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 6 Juni 2022 

12Nelfi Oktafianur, Wawancara Peserta didik UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai. Hasil 

Wawancara 6 Juni 2022. 
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Dari hasil wawancara di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa guru PAI 

telah melakukan kontrol sosial dengan cukup baik, yakni dengan melakukan kerja 

sama dengan guru BK dan kepala sekolah. Apabila mendapati peserta didik merokok 

maka guru PAI menegur, mensehati dengan memberikan ceramah, bimbingan untuk 

menasehati peserta didik yang dilakukan oleh semua pendidik dan kepala sekolah. 

Selain itu guru PAI juga sering melakukan pengawasan dengan berkeliling di 

lingkungan sekolah pada saat jam istirahat. 

Penulis menelaah lebih lanjut tentang kendala-kendala dalam mengontrol 

perilaku merokok peserta didik di UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai maka 

berbagai solusi pun muncul dari beberapa masalah diantaranya adalah, pertama: 

lingkungan sekolah yang terbilang cukup luas sehingga guru PAI kewalahan 

mengontrol perilaku merokok peserta didik maka ini dapat ditangani dengan 

melakukan kerja sama dengan satpan sekolah dan semua pendidik, 

kedua: permaslahan kurangnya kerja sama antara guru yang lain karena masih 

adanya guru yang biasa merokok di lingkungan sekolah, wawancara peneliti dengan 

kepala sekolah, guru PAI dan peserta didik, ditelaah lebih lanjut maka membuahkan 

solusi yaitu,  di UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai telah disosialisasikan dan 

menghimbau kepada semua guru dan peserta didik untuk tidak merokok di lingkungan 

sekolah.  Dan setiap hari sabtu dilakukan bimbingan untuk menasehati peserta didik 

dan yang berperan dalam hal ini ialah kepala sekolah dan semua pendidik.  

Ketiga: keterbatasan komunikasi  guru dengan orang tua peserta didik, 

sehingga penulis telaah lebih lanjut menghasilkan solusi bahwasannya pihak sekolah 

akan membina peserta didik lebih lanjut di sekolah karena sebagian peserta didik yang 

melanggar peraturan sekolah dalam hal ini adalah broken home,  sehingga pihak 
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sekolah akan membinanya lebih lanjut di sekolah. guru PAI mendeskripsikan bahwa 

peserta didik merokok itu sebagai alasan pelarian dan yang diperlukan anak-anak yang 

broken home itu sebenarnya kasih sayang dan sebagai pendidik harus mampu 

merangkul mereka, pasti dengan pelan-pelan mereka akan mulai menyadari bahwa 

dirinya telah salah jalan. Dan mengenai orang tua peserta didik yang masih melakukan 

aktivitas merokok di depan anak maka, guru PAI akan terus berusaha untuk 

berkomunikasi dengan wali atau orang terdekat peserta didik sehingga peserta didik 

juga akan diperhatikan di lingkungan tempat tinggalnya.  

Keempat: masih mudahnya akses mendapatkan rokok hal ini disebabkan 

karena warung di sekolah menjual rokok perbatang, sehingga penulis telaah lebih 

lanjut menghasilkan solusi bahwasannya, Berdasarkan  permendikbud No 64 tahun 

2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah dan ini berlaku untuk semua 

warga sekolah. Maka, seluruh pihak sekolah akan melakukan pemeriksaan untuk 

semua warung dan menghimbau kepada semua penjual di kantin sekolah untuk 

menaati peraturan.  

 

 

 



 

66 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian mengenai Kontrol Sosial Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap Perilaku Merokok Peserta Didik 

Kelas VIII UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Strategi yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengontrol 

perilaku merokok peserta didik sudah cukup baik. Strategi kontrol sosial yang 

dilakukan yaitu mengontrol kondisi peserta didik pada saat jam istirahat, 

menegur peserta didik yang terlihat merokok di lingkungan sekolah, 

membimbing dengan memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak yang 

ditimbulkan akibat rokok, menasehati dengan memberikan pengetahuan 

agama agar memiliki landasan beripikir yang baik sehingga, merasa takut 

melakukan perilaku menyimpang.  Adapun sanksi/hukuman yang diberikan 

yaitu dengan membersihkan WC sekolah dan menghadap guru BK untuk 

dibimbing dan diberi hukuman atau sanksi, serta melakukan pemanggilan 

orang tua peserta didik apabila telah dilakukan secara berulang kali. 

2. Faktor penyebab perilaku merokok peserta didik yaitu teman dan keluarga. 

Informan memiliki teman yang merokok sehingga sering melihat temanya 

melakukan aktivitas merokok dan selalu ditawari rokok dan akhirnya tidak 

dapat mengontrol dirinya lagi dan timbullah rasa penasaran dengan niat awal 

hanya ingin coba-coba. Pengaruh pergaulan sangat besar pengaruhnya 



 

 
 

terhadap perilaku merokok dan ini adalah faktor yang paling kuat mendorong 

informan merokok. Selain itu, keluarga turut pula menjadi penyebab informan 

merokok karena sering melihat orang tua mereka merokok, orang tua perokok 

tanpa sengaja telah memberi contoh dan mengajak anaknya merokok. 

Kurangnya pengetahuan informan tentang bahaya rokok juga menjadi 

penyebab informan berani mencoba merokok. 

3. Kendala guru Pendidikan Agama Islam dalam mengontrol perilaku merokok 

peserta didik yaitu, Pertama: lingkungan sekolah yang terbilang cukup luas. 

Kedua: masih kurangnya kerja sama dengan guru lain. Ketiga: keterbatasan 

komunikasi guru dengan orang tua peserta didik. Keempat:  penjual di kantin 

sekolah masih menjual rokok perbatang dengan harga 2 ribu rupiah, sehingga 

peserta didik rela menyisihkan sebagian uang jajanya untuk membeli rokok. 

4. Solusi dalam mengontrol perilaku merokok peserta didik dari kendala-kendala 

yang ada di sekolah yaitu, pertama: saling berkomunikasai dan bekerja sama 

dengan sesama guru di sekolah baik itu guru BK, kepala sekolah dan satpam. 

Kedua: setiap hari sabtu dilakukan bimbingan untuk menasehati peserta didik 

dan yang berperan dalam hal ini ialah kepala sekolah dan semua pendidik. 

Ketiga: peserta didik akan tetap dibina oleh sekolah dan akan terus berusaha 

untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan wali atau orang terdekat 

peserta didik. Keempat: Pihak sekolah melakukan pemeriksaan untuk semua 

warung dan menghimbau kepada semua penjual di kantin sekolah untuk tidak 

menjual rokok. 

  



 

 
 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk menghimbau kepada guru-guru 

untuk bekerja sama dalam mengontrol peserta didik dan melarang semua 

penjual untuk tidak menjual rokok di lingkungan sekolah. 

2. Diharapkan bagi guru PAI untuk terus melakukan pengawasan kepada peserta 

didik serta dapat mencari pemecahan yang lebih baik lagi dan efektif untuk 

mencegah, membatasi, maupun mengatasi pergaulan bebas merokok peserta 

didik. 

3. Bagi orang tua dan keluarga sebaiknya memiliki kesadaran untuk tidak 

melakukan aktivitas merokok dihadapan anak-anaknya atau di rumah dan 

membimbing, mengontrol agar tidak melakukan hal-hal yang negatif.
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16. Apakah anda ketahui tentang zat berbahaya yang terkandung dalam rokok? 

17.  Apakah yang anda ketahui tentang bahaya/pengaruh yang ditimbulkan rokok 

terhadap kesehatan? 

18. Apa yang anda ketahui tentang hukum merokok dalam syari’at islam? 

19. Apakah anda ada niat untuk berhenti merokok? 

20. Apakah usaha yang anda lakukan jika berniat untuk berhenti merokok?   

C. DOKUMENTASI PROSES PENELITIA  N 

Wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam 

 

  



 

 

 
 

Lingkungan Sokalah UPTD SMP Negeri 10 Kabupaten Sinjai  

  



 

 

 
 

Wawancara dengan Peserta Didik 
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