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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan 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

 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

 ظ
z}a 

z} 
zet (dengan titik di 
bawah) 

 ain ‘ apostroft erbalik‘ 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 diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab,sepertivocal bahasa Indonesia , terdiriatas vocal tunggal atau 

monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 

Vokal tu 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: 

 :كَيْفَ 

kaifa 
 : هَوْلَ 

haula 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Contoh: 

 ma>ta : مَاتَ 

 <rama : رَمَى

 qi>la : قِيْلَ 

 yamu>tu : يََوُْتُ 

 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah A a اَ 

 kasrah I i اِ 

 d}amah U u اُ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah danya>’ ai a dan i ىَىْ  

 fath}ah danwau au a dan u ىَـوْ 

HarakatdanHuru
f 

Nama 
HurufdanTa

nda 
Nama 

 fath}ah dan alif atauya>’ a> a dangaris di atas ...اَ      ...ىَ

 Kasrah danya>’ i> i dangaris di atas ىى

 d}amah danwau u> i dangaris di atas  ىوُ
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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: 

 <raud}ah al-at}fal :  رَوْضَةُ الَْْطْفَالِ 

 al-madi>nah al-fa>d}ilah :  الَْمَدِيْـنَةُ الْفَاضِلَةُ 

 al-h}ikmah :   اَلْْكْمَةُ 

5. Syaddah (Tasdi>d) 

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

sebuah tanda tasydi>d dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonang anda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: رَبَّناَ 
نَا   <najjaina: نَََّيـْ

 al-haqq : اَلَْْق  

 nu“ima : نُـعِ مَ 
 aduwwun‘ : عَدُو  

Jikahuruf ى ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah  ىِي 
makaia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : عَلِي  

 Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : عَرَ بِ  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system 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 (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : الَشَّمْسُ 



xiii 
 

 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : الَزَّلْزلََةُ 

 al-falsafah : الَْفَلْسَفَةُ 

 al-bila>du : الَْبِلَادُ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadiapostrof (’) 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: 

ta’murun : تََْ مُرُوْنَ  > 

 ‘al-nau : الَنّـَوْعُ 

 syai’un : شَيْء  

 umirtu : أمُِرْتُ 

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 (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan 

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 

teks Arab, maka harus ditrans-literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnahqabl al-tadwi>n 

9. Lafz} al-Jala>lah(الله) 

Kata “Allah” yang didahului partike lseperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagaimud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

 billa>hبِِ للهdi>nulla>h: دِيْنُ اللهِ 

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

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

 hum fi> rah}matilla>h: هُمْ فِْ رَحَْْةِ اللهِ 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
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kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal  (orang, tempat, 

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri di dahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 

namadiritersebut, bukanhurufawal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, makahurufAdari 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: 

Wa ma>Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}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 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.    = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = Sebelum Masehi 

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

w.   = Wafattahun 

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

HR   = Hadis Riwayat 

SMA  = Sekolah Menengah Atas 

ROHIS = Rohani Islam 

 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: IbnRusyd, 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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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة  = ص

 بدون مكان  = دم
الله عليه و سلم صلى  = صلعم   
 طبعة = ط
 بدون ناشر  = دن
الى اخره \الى اخرها = الخ  
 جزء  = ج
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ABSTRAK 

Nama : Fitria Nur 

Jurusan : Pendidikan Agama Islam 

Judul : Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dan 

Budi Pekerti dalam Pencegahan Kebiasaan 

Merokok Peserta Didik di SMA Negeri 4 

Bulukumba 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan kecakapan guru PAI 

dalam mencegah kebiasaan merokok peserta didik. 2) Mendeskripsikan penyebab 

kebiasaan merokok peserta didik. 3) Mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat serta solusi guru PAI dalam upaya pencegahan kebiasaan merokok 

peserta didik. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis 

penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah guru PAI, peserta didik, 

kepala sekolah, dan dokumen/arsip yang berkaitan dengan sekolah. Selanjutnya 

teknik pengolahan dan analisis data dilakukan 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, sumber dan waktu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kecakapan guru PAI dalam upaya 

mencegah kebiasaan merokok peserta didik sudah cukup baik terlihat dari upaya 

yang dilakukan yaitu pemberian nasehat, menegur peserta didik yang terlihat 

merokok, memotivasi, memberikan edukasi tentang bahaya yang ditimbulkan 

rokok, memberikan pengetahuan agama serta memberikan sanksi. Adapun 

penyebab kebiasaan merokok peserta didik yaitu faktor kepribadian, keluarga, 

dan lingkungan masyarakat/teman sebaya, yang dimana faktor inilah yang paling 

kuat mendorong peserta didik berani merokok. Adapun faktor pendukung dan 

penghambat dari upaya guru yaitu pertama, faktor pendukung adanya penanaman 

ajaran agama islam secara mendalam, adanya kerja sama yang baik antara guru 

PAI, kepala sekolah dan guru lainnya. Kedua, faktor penghambat yaitu 

kurangnya kerja sama guru PAI dengan orang tua peserta didik, kurangnya 

pengawasan dari orang tua peserta didik, masih mudahnya akses mendapatkan 

rokok, kurangnya kesadaran bagi sebagian peserta didik dan guru-guru untuk 

mematuhi peraturan tata tertib sekolah. adapun solusinya hendaknya pihak 

sekolah, para guru dan orang tua lebih menjalin kerja sama yang baik dalam 

mengontrol kebiasaan peserta didik, mengikuti kegiatan keagamaan. 

Implikasi dari penelitian ini adalah peneliti berharap untuk lebih 

meningkatkan pengawasan kepada peserta didik yang merokok dalam 

memberikan hukuman yang positif agar peserta didik tidak terjerumus ke dalam 

sesuatu yang buruk dan diharapkan guru menjadi contoh untuk tidak merokok di 

lingkungan sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 

1 bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 1 

Bapak Presiden Indonesia, Joko Widodo, mengatakan yang di kutip dari 

skripsi Yulita Indriani  “Pendidikan bukan hanya menjadikan manusia Indonesia 

cerdas dan pintar, tetapi juga upaya memanusiakan manusia” ujar jokowi dalam 

cuitannya melalui akun Twitter miliknya yang di unggah pada hari pendidikan 

nasional tahun 2016 silam.   Dari pernyataan Bapak Presiden Indonesia ini dapat 

kita ambil gambaran pendidikan di Indonesia bertujuan untuk menjadikan 

manusia Indonesia menjadi manusia seutuhnya atau yang disebut dengan Insan 

Kamil.2 Yakni manusia Indonesia yang tidak hanya menguasai Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (IPTEK), namun juga manusia yang memiliki moral, akhlak dan 

kepribadian yang baik, sehingga menjadi manusia yang memiliki Iman dan 

Taqwa (IMTAQ). Tetapi, kita bisa melihat yang terjadi pada saat ini, dunia 

pendidikan mengalami kemajuan, seperti dari segi teknologi, namun tidak dari 

segi moral.  

 

1Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

2Yulita Indriani, “Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Kenakalan Siswa di MTs. Al-Washliyah 30 Pematang Guntung”. Skripsi (Pematang Guntun: 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Sumatera Utara Medan, 2018),h. 1-2. 
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Idealnya, ketika seseorang semakin berpendidikan seharusnya ia semakin 

tahu adab dan etika. Dan faktanya yang terjadi di lapangan adalah masih banyak 

ditemukan peserta didik yang tidak memiliki sikap yang baik dengan kata lain 

melakukan perbuatan yang menyimpang.  

Maraknya kenakalan pelajar yang semakin memprihatinkan mendapat 

perhatian serius dari sejumlah pihak. Aksi memalukan yang mencoreng dunia 

pendidikan diharapkan tidak akan terjadi lagi di wilayah manapun. Guna 

mencegah tindakan tidak terpuji dari generasi penerus bangsa, diperlukan 

penerapan pola asuh keluarga yang tepat. Pembekalan agama sekaligus 

komunikasi efektif juga penting dalam pencegahan kenakalan pelajar.  

Oleh karena itu, diperlukan pencegahan secara serius dari seluruh pihak 

terutama guru Pendidikan Agama Islam di sekolah. Penanaman nilai-nilai agama 

sekaligus berkomunikasi secara efektif sangat penting juga dalam pembentukan 

karakter sis peserta didik wa di masa depan. Karena jika terjadi kenakalan yang 

dilakukan oleh peserta didik, maka guru PAI menjadi sorotan paling tajam dari 

guru yang lain. Masalah ini merupakan tanggung jawab guru PAI dalam 

membentuk akhlakul karimah peserta didik. 

Tugas seorang guru bukan hanya mengajar saja melainkan juga 

mendidik.3 Guru tidak hanya saja menyampaikan materi pelajaran agar peserta 

didiknya dapat menguasai materi pelajaran kemudian memperoleh nilai yang 

baik tetapi realita yang saat ini terjadi bahwa sebagian besar tujuan dari tugas 

guru adalah kelulusan para peserta anak didiknya sebagai suatu harga mati 

karena hasil akhir disini menjadi pertaruhan yang akan membawa perestasi bagi 

 
3Siti Zuhriyah, “Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membina 

Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Pertama Satu Atap 17 Sarolangun”. Skripsi 

(Sarolangun: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Sulthan  Thaha Saifuddin Jambi, 2018), h. 9. 
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sekolah yang meluluskan dengan hasil yang sempurna. Sudah seharusnya nilai 

sempurna dari penguasaan materi pelajaran bukanlah satu-satunya tujuan, Masih 

banyak hal-hal yang lebih penting yaitu proses pendewasaan yang membantu 

peserta didik menemukan sebuah makna dari suatu materi pelajaran yang dapat 

di terapkan dalam kehidupan sehari-hari memiliki kpribadian yang baik santun 

dan berbudi hal inilah yang merupakan suatu inti dari tugas guru dalam 

mendidik. 

Kemudian yang tidak boleh dilupakan oleh seorang guru selain 

berkomunikasi dengan peserta didiknya, guru juga harus berkomunikasi baik 

kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat setempat dalam membantu 

guru untuk mengurangi perbuatan yang melanggar aturan tata tertib disekolah 

yang dilakukan oleh peserta didik di masyarakat. Maka dari itu guru diharuskan 

memiliki sebuah kompetensi atau kecakapan sosial yang baik agar perbuatan 

melanggar yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah dapat di atasi dan tidak 

bertambah banyak.  

Kecakapan (Kompetensi) menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah 

kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan 

sesuatu. Kemampuan juga berarti suatu hal yang banyak berhubungan dengan 

menggunakan gerakan anggota badan, sehingga memiliki ketangkasan berupa 

gerakan yang luwes, teratur, tepat dan lancar.4 

Dalam mengajar, mengasuh, membimbing, melatih, dan mendidik peserta 

didiknya seorang guru hendaknya mempunyai kecakapan, keterampilan, dan 

kemampuan yang sering dikenal sebagai istilah kompetensi.  

 

 

4Departemen RI dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: 

Jakarta, 1991), h. 54. 
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Hal ini sejalan dengan Peraturan Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 28.  

Bahwa guru wajib memiliki kompetensi (kecakapan) salah satunya 
kecakapan sosial. Kompetensi atau Kecakapan sosial merupakan 
kemampuan guru yang termasuk dalam golongan masyarakat untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif kepada peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan masyarakat setempatnya.5  

Dengan demikian, guru sangatlah dituntut untuk memiliki kompetensi 

atau kecakapan sosial guna menciptakan hubungan yang baik dalam perwujudan 

sebuah tujuan pembelajaran di sekolah. Apabila guru tersebut telah memiliki 

sebuah kompetensi sosial yang amat baik, maka guru tersebut juga telah 

menunjukkan sebuah intelegensi sosial bagi para peserta didiknya. 

Karena kecakapan sosial merupakan kemampuan seorang guru dalam 

berkomunikasi, bergaul, kerjasama, dan memberi bantuan kepada orang lain dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, guru, orangtua, dan 

masyarakat setempatnya.6 

Surya dalam bukunya juga mengemukakan kompetensi (kecakapan) sosial 

merupakan kemampuan yang dibutuhkan seorang guru agar mencapai 

keberhasilan dalam berhubungan dengan orang lain. Kecakapan sosial ini 

termasuk juga di dalamnya kemampuan berinteraksi sosial dan menjalankan 

tanggung jawab sosial.7 Pendidik diharapkan mampu berkomunikasi dengan baik 

dengan sekitarnya. terkhusus pada peserta didik yang membutuhkan perhatian 

lebih, Seperti peserta didik yang suka melangar peraturan dan tata tertib. Salah 

satu contohnya yaitu merokok di lingkungan sekolah. 

 

5Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

pada Pasal 28. 

6Irwan Nasution, Manajemen Pengembangan Profesional Guru (Bandung: Citra Pustaka, 

2009), h. 32. 

7Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran (Bandung: yayasan bakti 

winaya, 2003), h. 53. 
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Fenomena merokok di kalangan pelajar sudah bukanlah sesuatu yang 

asing lagi seakan merokok sudah menjadi budaya dan tren untuk melengkapi 

pergaulan mereka. Sangat mudah kita temui perokok usia remaja yang statusnya 

sebagai pelajar bahkan mereka tidak segan merokok di dalam pekarangan 

sekolah. Data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2011, 

menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara ketiga perokok tertinggi di dunia 

dengan jumlah prevalensi perokok sebanyak 36,1% (Aliansi Pengendali 

Tembakau Indonesia, 2013 dalam Kosasih, 2017). Selain itu pula Indonesia 

menduduki peringkat ketujuh dalam penghasil tembakau terbanyak. Konsumsi 

rokok tertinggi di dunia tidak hanya dikonsumsi para kalangan remaja tetapi 

anak-anak sudah mulai mengenal rokok.  

Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar Indonesia) tahun 2018 menunjukkan 

ada tren peningkatan proporsi perokok di Indonesia dari tahun ke tahun. 

Berdasarkan uraian hasil Riset Kesehatann Dasar (RKD) tahun 2018 mengenai 

prevalensi merokok pada penduduk umur 10-18 tahun menyebutkan bahwa 

terjadi peningkatan prevalensi merokok dari tahun 2013- 2018. Hal ini dapat 

dilihat di tahun 2013 menurut hasil riset kesehatan dasar sebanyak 7,2 %, 8,8% 

di tahun 2016 menurut hasil survei indikator kesehatan nasional, dan di tahun 

2018 sebanyak 9,1% menurut hasil riset kesehatan dasar.8 

Kebiasaan merokok pada remaja saat ini sangat sulit dihindari karena 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu internal dan eksternal. Fakor internal 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri remaja tersebut seperti pengetahuan 

dan sikap. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar yang 

dapat mempengaruhi remaja dalam berperilaku seperti pengaruh dari keluarga, 

 
8Asrianti Asmaul Syam “Edukasi Kesehatan Bahaya Merokok dengan Permainan ular 

Tangga dan Puzzle dalam Meningkatkan Pengetahuan Serta Sikap Murid Sekolah di Kabupaten 

Luwu”. Skripsi (Makassar: Jurusan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan 

Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar), 2022, h. 4. 
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sekolah dan teman sebaya. Fenomena umum pada remaja yang merokok sudah 

lumrah terjadi di lingkungan sekolah. Perilaku merokok dapat menyebabkan 

turunnya prestasi belajar peserta didik dan terganggunya kesehatan mulai dari 

penurunan motivasi, penurunan kemampuan konsentrasi dan daya ingat. 

Peserta didik yang sudah kecanduan merokok pada umumnya tidak dapat 

menahan keinginan untuk tidak merokok, perokok cenderung sensitif terhadap 

efek dari nikotin.  Adapun peserta didik yang merokok akan berdampak pada 

menurunnya hasil belajar serta berefek pada prestasi akademik yang dicapainya. 

Perilaku peserta didik yang merokok banyak terjadi perubahan pada psikis dan 

fisiknya seperti kejiwaan yang menimbulkan kebingungan di kalangan peserta 

didik, sehingga peserta didik tersebut mengalami emosi, tekanan jiwa, 

menyimpang dari aturan dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan 

sekolah. 

Ditinjau dari kesehatan, 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.9 

 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 bahwa merokok dapat membawa 

kenikmatan dan membuat pikiran menjadi tenang, apalagi sebagian remaja 

menganggap bahwa merokok merupakan simbol kejantanan yang membanggakan 

 
9Zurriyati Anwar, “Metode Bimbingan Remaja dalam Mencegah Perilaku Merokok di 

SMAN 1 Pandrah Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen”. Skripsi (Kecamatan Pandrah 

Kabupaten Bireue: Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 

Universitas Islam Negeri Ar-raniri Banda Aceh, 2018), h. 4.  
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sehingga mereka yang tidak merokok akan diejek, kondisi ini akan melahirkan 

perokok-perokok baru, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar di dunia.  

Peserta didik merupakan sasaran dalam pencegahan merokok di sekolah. 

Penanaman pengetahuan sejak dini mengenai rokok, kandungan rokok, dampak 

merokok terhadap kesehatan, serta bagaimana sulitnya seorang perokok untuk 

berhenti merokok. Niat perokok untuk berhenti merokok seringkali kalah oleh 

kuatnya ketergantungan mereka terhadap rokok. Banyak alasan yang 

melatarbelakangi mengapa remaja merokok, beberapa sebabnya adalah 

kurangnya pengetahuan secara mendalam akan akibatnya, melihat dan mengikuti 

kebiasaan di lingkungannya (misalnya orang tua, teman dan guru), identitas diri, 

menyangkut rasa kedewasaan dan harga diri, terpengaruh oleh iklan-iklan rokok, 

memperoleh rasa tenang ketika merokok, serta merokok sudah lumrah bagi 

manusia.  

Dalam Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 11 

menyebutkan setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk 

mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang setinggi-

tingginya. 10 Pernyataan undang-undang tersebut jelas menyebutkan setiap warga 

negara berkewajiban menjaga kesehatan dan tentunya tidak mengonsumsi 

berbagai zat-zat racun yang dapat membahayakan tubuh kita. Namun tidak 

semua warga negara menyadari akan pentingnya kesehatan hal itu dapat 

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kesehatan.  

Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 pasal 7 juga menyebutkan 

setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan 

yang seimbang dan bertanggung jawab. Bunyi pasal tersebut telah memberi 

wadah kepada setiap warga negara untuk memperoleh edukasi tentang kesehatan, 

 
10Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009 

(Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 10. 
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bagaimana menjaga kesehatan, apa saja makanan dan minuman yang sehat 

dikonsumsi, apa saja zat yang berbahaya bagi tubuh. Pemerintah dan pihak yang 

bertanggung jawab terhadap kesehatan harus lebih aktif mengampanyekan hidup 

sehat (terlepas dari berbagai tantangan), terutama terhadap para remaja, karena 

pada tahap ini mereka dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dalam artian 

proses mencari jati diri. Pada masa tersebut mereka harus mengosumsi makanan 

yang sehat dan bergizi, dan tidak mengosumsi zat-zat yang berbahaya bagi tubuh 

seperti zat nikotin yang terdapat dalam rokok.11 

Dalam hal ini sekolah berkewajiban mengkampanyekan anti rokok bagi 

para peserta didik agar bebas dari asap rokok, asap rokok bukan saja berbahaya 

bagi perokok aktif bahkan perokok pasif juga ikut merasakan dampak buruk 

rokok bagi kesehatan. Sudah selayaknya sekolah harus bebas dari asap rokok 

bukan saja para peserta didik dilarang untuk merokok seharusnya guru pun tidak 

merokok terutama di pekarangan sekolah. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 

Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah pasal 2 yang 

berbunyi “kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

bersih, sehat, dan bebas rokok”. 

 Dalam pasal 4 untuk mendukung kawasan tanpa rokok di lingkungan 

sekolah, sekolah wajib melakukan hal-hal berikut: 

1. Memasukan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah 
2. Melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian 

sponsor, atau kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh 
perusahaan rokok atau organisasi yang menggunakan merek dagang, 
logo, semboyan, atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas 
perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler dan ekstra 
kurikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah. 

 
11Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Undang-undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009 

(Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 11. 
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3. Memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran 
pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan 
rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah. 

4. Melarang penjualan rokok dikantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk 
penjualan lain di lingkungan sekolah. 

5. Memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah. Sesuai 
dengan Permendikbud kawasan tanpa rokok sekolah wajib melarang 
rokok dalam bentuk apapun berada di lingkungan sekolah. Kawasan 
tanpa rokok diharapkan mampu menciptakan insan yang sehat jasmani 
dan rohani.12 

   “Meskipun sangat sulit untuk dapat mengatasi kebiasaan merokok bagi 

individu yang benar-benar mengalami ketergantungan rokok. Akan tetapi tak 

mustahil masalah itu dapat di atasi dengan baik bila ada kemauan/tekad yang 

kuat dari individu yang bersangkutan”. Rasanya, pengetahuan saja tidak cukup. 

Perlu ada tindakan nyata untuk melakukan komitmen tersebut. Peran dari 

individu yang bersangkutan itulah yang memegang peran penting dalam 

tercapainya tujuan untuk menghentikan suatu kebiasaan merokok. Kondisi 

kesehatan seseorang sangat berhubungan erat dengan beberapa kebiasaan 

perilaku individu yang bersangkutan. Untuk mencapai suatu kehidupan yang 

sehat, maka diperlukan kebiasaan-kebiasaan dan perilaku yang sehat pula.13 

 Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dari merokok pun telah 

banyak di beritahukan bahkan pesan peringatan bahaya rokok terdapat pada 

bungkus rokok itu sendiri dan telah diubah dengan kalimat yang lebih pendek 

yaitu merokok membunuhmu, akan tetapi tetap saja tidak dihiraukan.  

 

 

 

 

 

 
12Peraturan Undang- Undang Menteri Pendidikan dan kebudayaan No 64 Tahun 2015. 

13Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Dewasa Muda (Jakarta: PT Grasindo, 2003), h. 

41. 
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Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun 

mengharamkan rokok, artinya para ulama madzhab sepakat menyatakan rokok 

itu haram, di antara alasan haramnya rokok adalah di dalam Al-Qur’an tentang 

dampak perilaku merokok, sebagaimana firman Allah swt dalam QS al-Baqarah 

/2:195. 

الْمُحْسِنِييَ يُُِب ي اللّيََ إِنيَ يۛوَأَحْسِنُوا يۛالتَ هْلُكَةيِ إِلَي بِِيَْدِيكُميْ تُ لْقُوا وَلَي اللّيَِ سَبِيليِ فِي وَأنَْفِقُوا  
Terjemahnya: 

 Belanjakanlah (hartamu) pada jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan 
dirimu dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah 
mengasihi orang-orang yang berbuat baik.14 

Berdasarkan ayat di atas, Allah swt memerintahkan kita untuk tidak 

membelanjakan harta benda kepada sesuatu yang lebih banyak dampak 

negatifnya seperti rokok. Serta Allah swt memerintahkan kita untuk tidak 

menjatuhkan diri sendiri kedalam kebinasaan. Sesuai dengan penjelasan di atas 

rokok itu mengantarkan kita kepada hal-hal yang negatif yang dapat membuat 

kita binasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Allah swt telah memerintahkan 

kita untuk menjauhi rokok. 

Kondisi inilah yang perlu mendapat perhatian serius oleh pendidik di 

sekolah khususnya guru pendidikan agama Islam, agar kenakalan-kenakalan 

tersebut tidak menjadi kebiasaan bagi anak didik tersebut. Sekolah sebagai 

lembaga pencetak generasi penerus bangsa, seharusnya dapat membuat generasi 

yang berkepribadian baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Sehingga pantas 

menjadi calon pemimpin dimasa yang akan datang.  Salah satu yang mempunyai 

peranan yang besar terhadap penanaman nilai moral kepada peserta didik adalah 

guru Pendidikan Agama Islam. Guru Pendidikan Agama Islam mempunyai 

 

14Kementrian Agama RI, Al- Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan 

Per Kata (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Abadi, 2016) h. 27. 
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peranan besar dalam proses internalisasi nilai religios kepada para peserta didik 

agar supaya dalam keseharian bisa mencerminkan perilaku yang tidak 

menyimpang dan terarah sehingga tidak terjerumus pada perbuatan yang negatif. 

Kedudukan guru terutama guru Pendidikan Agama Islam memiliki 

peranan yang sangat penting dalam turut serta mengatasi terjadinya perilaku 

menyimpang peserta didik, sebab guru agama merupakan sosok yang 

bertanggung jawab langsung terhadap pembinaan moral dan menanamkan norma 

hukum tentang baik buruk serta tanggung jawab seseorang atas segala tindakan 

yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat kelak. 

Oleh karena itu, besarnya dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh 

kebiasaan merokok di kalangan peserta didik yang jika dibiarkan akan berakibat 

fatal bagi masa depannya, sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji sebuah 

penelitian dengan judul ” Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti dalam Pencegahan Kebiasaan Merokok Peserta Didik di  SMA Negeri 4 

Bulukumba”.  
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Tabel 1 

Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 

Kecakapan Guru Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti Dalam 

Pencegahan Kebiasaan Merokok 

Peserta Didik di SMA Negeri 4 

Bulukumba. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut 

maka peneliti mencoba merumuskan 

subfokus penelitian sebagai berikut: 

1. Kecakapan yang dimaksud adalah 

upaya/ tindakan yang dilakukan guru 

PAI untuk mengendalikan, 

mengatur, mengarahkan dan 

mencegah kebiasaan merokok 

peserta didik di lingkungan sekolah. 

Adapun upaya guru yaitu: 

a. Menegur dan membimbing 

dengan memberikan pengetahuan 

terkait bahaya/dampak rokok 

bagi kesehatan. 

b. Memotivasi dan mengarahkan 

dengan memberikan pengetahuan 

agama dan lebih  menekankan 

pembinaan moral. 

c.  Bekerja sama dengan pihak 

sekolah,  khususnya guru PAI 

dan guru bimbingan konseling 

(BK). 
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d. Menerapkan aturan dan 

pemberian saknsi/hukuman dan 

memberikan ide/masukan kepada 

guru-guru dan kepala sekolah 

terhadap para orang tua peserta 

didik untuk lebih mengontrol 

pergaulan anaknya. 

2. Penyebab peserta didik melakukan 

kebiasaan merokok di lingkungan 

sekolah dipengaruhi karena: 

a. terbiasa melihat teman 

sebayanya melakukan aktivitas 

merokok. 

b. selalu mendapatkan tawaran dari 

temannya untuk mencoba 

menghisap rokok. 

c. terbiasa melihat keluarga dan 

orang tua merokok ketika berada 

di rumah. 

3. Faktor pendukung dan penghambat 

serta solusi upaya guru PAI dalam 

mencegah kebiasaan merokok. 

Pertama, faktor pendukung yaitu: 

a. adanya penanaman ajaran agama 

islam yang mendalam kepada 

pesserta didik. 
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b. adanya kerja sama yang baik 

antara guru pendidikan agama 

islam, kepala sekolah, serta guru-

guru lainya.  

Kedua, faktor penghambat: 

a. kurangnya kerja sama antara 

pihak sekolah khususnya guru 

PAI dengan para orang tua 

peserta didik. 

b. kurangnya pengawasan orang 

tua terhadap pergaulan anaknya, 

masih mudahnya akses 

mendapatkan rokok di sekitar 

lingkungan sekolah. 

c. kurangnya kesadaran dari 

sebagian peserta didik dan guru-

guru untuk menaati peraturan 

dan tata tertib di sekolah. 

Adapun solusinya: 

a.  agar pihak sekolah khususnya 

guru PAI lebih menjalin kerja 

sama antara para orang tua 

peserta didik. 

b. memberikan wadah kepada 

peserta didik untuk menampung 

kreativitas. 
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c. menciptakan dan mengajak para 

peserta didik untuk mengikuti 

kegiatan keagamaan agar lebih 

mendekatkan diri kepada Allah 

swt. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana kecakapan Guru PAI dalam pencegahan kebiasaan merokok 

peserta didik di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba? 

2. Apa penyebab sehingga peserta didik merokok di lingkungan sekolah SMA 

Negeri 4 Bulukumba? 

3.  Apa faktor pendukung dan faktor penghambat serta solusi upaya Guru PAI 

dalam pencegahan kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan sekolah 

SMA Negeri 4 Bulukumba  ? 

D. Kajian Pustaka  

Salah satu tahap kegiatan yang harus dilalui dalam penelitian adalah 

kajian pustaka yang artinya adalah pengkajian bahan-bahan tertulis dari sumber-

sumber kepustakaan, kemudian memakai/menggunakannya sebagai acuan untuk 

penelitian.  15Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang dijadikan 

 
15Muh. Khalifah Mustami, Metodologi Penelitian Pendidikan (Yogyakarta: Aynat 

Publishing, 2015), h. 20.  
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peneliti sebagai rujukan serta perbandingan terhadap penelitian sebelumnya, 

berdasarkan pada penelusuran kajian pustaka maka peneliti menemukan hasil 

penelitian yang hampir sama dengan judul peneliti atau ada beberapa kaitannya 

dengan hasil peneliti terdahulu. Berikut ini hasil penelusuran pustaka yang telah 

dikaji oleh peneliti yaitu:  

1. Penelitian Julkifli (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Kompetensi 

Guru Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam (Telaah Ayat-ayat Pengajaran 

dalam Al-Quran”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library 

resarch), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali 

melalui beragam informasi kepustakaan (al-Qur’an, buku, ensiklopedi, jurnah 

ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan filosofis dan pedagogis. Hasil yang dilihat dari penelitian  ini (1) 

terdapat sekian kompetensi guru dalam kajian pendidikan agama Islam yang 

terdapat dalam al-Qur’an yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. (2) Adapun 

kajian pendidikan agama Islam dalam ayat-ayat pengajaran al-Qur’an adalah 

analisa al-Qur’an surat Al-Mujadilah ayat 11, analisa al-Qur’an surat al-

Qalam ayat 1-4 dan analisa al-Qur’an surat An-Nahal ayat 43-44. (3) Adapun 

kompetensi dalam kajian pendidikan agama Islam dalam menelaah ayat-ayat 

pengajaran al-Qur’an adalah takwa kepada Allah, berilmu, sehat jasmani dan 

berkelakuan baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti 

seputar kompetensi (kecakapan) Guru Pendidikan Agama Islam. Adapun 
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perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitiannya dan juga 

tahun penelitiannya.16 

2. Penelitian Candra Kurnia Sandi (2020), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi Perilaku 

Menyimpang Peserta Didik di SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten 

Pekalongan“. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis 

penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Ada 2 metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan konsep yang dicetuskan 

oleh Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, 

dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik di SMA Negeri 1 Bojong 

masih tergolong ringan seperti kurang menaati tata tertib yang ada di 

sekolah, kemudian yang tergolong sedang adanya beberapa dari peserta didik 

yang merokok di lingkungan sekolah. (2) Faktor yang menyebabkan perilaku 

menyimpang peserta didik di SMA Negeri 1 Bojong adalah faktor keluarga, 

sekolah dan lingkungan masyarakat. (3) Peranan guru PAI dalam 

menanggulangi perilaku menyimpang dengan melakukan berbagai tindakan 

pencegahan (tindak preventif) seperti shalat dhuhur berjamaah, memotivasi 

peserta didik, membantu mengatasi permasalahan peserta didik, dan 

mengajak peserta didik untuk ikut kegiatan rohis maupun BTQ. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskriptif 

analisis dengan pendekatan kualitatif. Jika pada penelitian sebelumnya 

meneliti Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi 

 
16Julkifli, “Kompetensi Guru Dalam Kajian Pendidikan Agama Islam (Telaah Ayat-ayat 

Pengajaran Dalam Al-Quran”. Skripsi (Makassar :Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), h. 13. 
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Perilaku Menyimpang Peserta Didik di SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten 

Pekalongan, beda halnya dengan penelitian ini yaitu peneliti tentang 

kecakapan guru PAI dalam pencegahan kebiasaan merokok peserta didik di 

SMA Negeri 4 Bulukumba. Selain itu perbedaan dalam penelitian ini 

tentunya dari segi lokasi dan tahun penelitiannya.17 

3. Penelitian Intan Wulan Sari (2019), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Guru PAI dalam penganganan kebiasaan merokok siswa di SMA 

Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah interview, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik 

keabsahan data menggunakan teknik triangulasi teknik. Teknik analisis data 

yang digunakan yaitu teknik analisis induktif. Hasil yang dilihat dari 

penelitian ini adalah (1) upaya yang dilakukan guru PAI dalam mencegah dan 

menangani kebiasaan merokok siswa sudah cukup baik. Upaya guru PAI 

dalam pencegahan dan penanganan kebiasaan siswa merokok sangat 

dibutuhkan bagi siswa untuk mendorong siswa 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. (2) Peran siswa 

dalam pencegahan perilaku merokok dilakukan melalui tindakan berupa 

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

tahukan mengenai kandungan rokok, dan bahaya rokok. Persamaan dalam 

 
17Sandi,Candra Kurnia, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanggulangi 

Perilaku Menyimpang Peserta Didik di SMA Negeri 1 Bojong Kabupaten Pekalongan”. Skripsi 

(Pekalongan: Jurusan Pendidikan Agama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama 

Islam Negeri Pekalongan, 2020), h. 8. 
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penelitian ini adalah sama-sama meneliti seputar Pencegahan kebiasaan 

merokok peserta didik di lingkungan sekolah, selain itu juga sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini tentunya dari segi lokasi 

penelitian, dan tahun penelitian.18 

4. Penelitian Ahmad Suedi (2020), dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak 

Negatif Rokok dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kepustakaan/library research . Hasil yang dilihat dari penelitian ini adalah (1) 

Perilaku merokok tidak pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku 

yang masih dapat ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan dalam 

kehidupan sehari-hari dilingkungan rumah, kantor, angkutan umum maupun 

dijalan-jalan. (2) Terjadinya PPOK pada pasien. PPOK adalah penyakit paru 

obstruktif kronis, menyebabkan sumbatan pada saluran pernafasan yang 

sifatnya lama atau kronis dan irreversible, tidak dapat kembali seperti 

semula. Bronkitis adalah sebuah peradangan pada bronkus atau saluran udara 

dari luar menuju paru dimana brongkus menjadi tebal akibat lendir yang 

berlebihan sehingga penderita menjadi tidak nyaman, sesak nafas, dan batuk-

batuk. Kanker paru adalah efek karsinogenik, efek panjang dari merokok. 

Pada perokok pasif 70% hingga 80% dipastikan terkena kanker. Kanker paru 

merupakan suatu keganasan dimana proknosis atau masa depannya cenderung 

suram dan apabila sudah terkena namun dalam 6 bulan tidak segera diobati 

dapat menyebabkan kematian. (3) Dampak negatif dari merokok dalam 

 
18Intan Wulan Sari, “Upaya Guru PAI dalam penganganan kebiasaan merokok siswa di 

SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi (Lampung Tengah, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Institut Agama Islam Metro, 2019), h. 6.  
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perspektif pendidikan islam ialah menghambur-hamburkan harta, 

memabukkan, melemahkan badan, dan dari segi dampaknya terhadap 

kesehatan.19 

5. Penelitian Sitti Mawaddah HSB (2019), dalam penelitiannya yang berjudul 

“Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi Kebiasaan 

Merokok Melalui Bimbingan Kelompok di SMA Al-Hidayah Medan”. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu melaui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Adapun teknik analisi data yang digunakan yaitu reduksi data 

(pengumpulan data), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan 

data yang digunakan dengan kredebilitas, transferbilitas, dependabilitas dan 

konfirmabilitas. Hasil yang dilihat dari penelitian ini adalah (1) Upaya Guru 

BK sangat dibutuhkan di sekolah SMA Al-Hidayah Medan. (2) Kendala-

kendala yang dihadapi guru BK dalam penanganan peserta didik merokok 

ialah 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 untuk. (3)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. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti seputar Pencegahan kebiasaan merokok peserta 

didik di lingkungan sekolah, selain itu juga sama-sama menggunakan 

penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 

Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini tentunya dari segi lokasi 

 

19Ahmad Suedi, “Dampak Negatif Rokok dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi 

(Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 4.  
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penelitian, tahun penelitian dan uji keabsahan data yang digunakan juga 

berbeda.20 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam 

penelitian terhadap masalah yang hendak dikaji, sedangkan kegunaan adalah 

sesuatu manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang bisa diperoleh lewat 

penelitian itu sendiri, baik dalam keguanaan ilmiah dan praktis.21 Pengertian di 

atas senada dengan ungkapan dari Hamid Patilima yang mengemukakan bahwa 

tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk apa penelitian tersebut dilakukan 

dan untuk apa hasil penelitian tersebut,22 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mendeskripsikan sejauh mana kecakapan Guru PAI dalam usaha 

mencegah kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan sekolah SMA 

Negeri 4 Bulukumba. 

b. Untuk mendeskripsikan penyebab dari kebiasaan merokok peserta didik 

lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba. 

c. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat serta 

solusi Guru PAI dalam upaya pencegahan kebiasaan merokok peserta 

didik di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba. 

 

 

20Sitti Muwaddah HSB, “Upaya Guru Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 

Kebiasaan Merokok Melalui Bimbingan  Kelompok di SMA Al-Hidayah Medan”. Skripsi 

(Medan: Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas 

Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019), h. 6. 

 

21Abudzar Al Qifari, “Eksistensi pendidikan Kepesantrenan Dalam Menangkal Paham 

Terorisme di Pondok Pesantran Islam Al- Mukmin Ngruki Solo”. Disertasi  (Makassar: 

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2021), h. 20. 

22Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 9.  
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2. Kegunaan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

kegunaan ilmiah maupun kegunaan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini 

adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dan 

memperkaya informasi tentang pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan 

dengan pencegahan kebiasaan merokok peserta didik. 

b. Kegunaan Praktis  

1) Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis,  diharapkan akan 

memberikan informasi kepada sekolah khususnya membimbing peserta didik dari 

masa transisi anak-anak menuju dewasa, sehingga pihak sekolah bisa lebih bijak 

dalam menangani peserta didik dengan membuat sebuah kebijakan atau peraturan 

yang meminimalisir permasalahan peserta didik yang mempunyai kebiasaan 

merokok. 

2) Bagi Guru 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan 

dan memberikan gambaran yang jelas bagaimana peranan guru khususnya guru 

pendidikan agama Islam dalam mencegah dan mengatasi efek negatif peserta 

didik yang memiliki kebiasaan merokok. 

3) Bagi Orang Tua 

Memberikan informasi bagi orangtua ketika mengalami permasalahan 

terhadap anak-anaknya yang menggunakan rokok. 
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4) Bagi Peneliti 

Adapun keguanaan penelitian ini yang sangat penting bagi peneliti yaitu 

sebagai syarat formal untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) pada 

jurusan pendidikan agama islam. Penelitian yang dilakukan juga dianggap 

penting karena menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan berfikir kritis 

dalam melatih kemampuan, untuk memahami dan menganalisis masalah- 

masalah pendidika seputar rokok sehingga menjauhi rokok karena merupakan 

sesuatu yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

a. Kecakapan Guru PAI 

1. Pengertian Kecakapan Guru 

Kecakapan adalah merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki 

guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. Beranjak dari 

inilah kecakapan merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan 

pendidikan dan pengajaran. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa 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 menengah. Sedangkan pada 

pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Kompetensi atau Kecakapan adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki dan 

dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.1 

 Kompetensi berasal dari kata competency, yang berarti kemampuan atau 

kecakapan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa kompetensi dan 

kecakapan merupakan satu hal yang sama-sama.2 Dalam kamus Bahasa Indonesia 

yang dimaksud kecakapan adalah “kemampuan, kesanggupan, kepandaian   

 
1Republik Indonesia, Undang-undang, Tentang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005 

Pasal 1 (Cet. II; Yogyakarta: Graha Guru, 2012), h. 3. 

2W.J.S. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Erlangga, 

1982), h. 321. 
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kemahiran seseorang dalam mengerjakan suatu hal”. Apabila seorang individu 

mempunyai penguasaan terhadap kecakapan pekerjaan dalam setiap bidang yang 

ditentukan layaklah ia diberi sebutan orang yang kompeten.3 

Sedangkan menurut Uzer Usman Kecakapan diartikan sebagai 

“kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi pendidikannya”.  

Sedangkan guru adalah orang yang memberikan ilmu atau orang yang 

memberikan bimbingan kepada muridnya yang di dalamnya terjadi sebuah 

interaksi dan komunikasi antara guru dan muridnya dengan baik, baik itu terjadi 

secara formal ataupun tidak formal, langsung maupun tidak langsung. 4  

Sementara Muhammad Zaini mengemukakan kompetensi (kecakapan) 

sebagai gambaran suatu kemampuan tertentu yang dimiliki seseorang setelah 

mengalami proses pembelajaran tertentu.5 

 Broke dan Stone dalam E. Mulyasa mengatakan bahwa kompetensi 

(kecakapan) guru adalah “descriptive of qualitative nature teacher behavior 

appears to be entirely meaningful” artinya kompetensi guru merupakan gambaran 

kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti. 6 

 Menurut Syaiful Sagala, kompetensi (kecakapan) merupakan peleburan 

pengetahuan (daya pikir), sikap (daya qalbu) dan keterampilan (daya fisik), yang 

terwujud dalam satu perbuatan.7 Sedangkan menurut Abdul Majid, kompetensi 

(kecakapan) adalah seperangkat tindakan inteligen penuh tanggung jawab yang 

 

3Husna Asmara, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 12. 

4E. Eriadi, Peranan Guru dalam Pendidikan (Cet. II; Padang: Makalah Fakultas Tarbiyah 

IAIN “IB” Padang, 2002), h. 7. 

5Muhammad Zaini, Pengembangan Kurikulum (Cet. I; Surabaya: ELKAF, 2006), h. 115. 

6E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Cet. VI; Bandung: Rosdakarya, 

2009), h. 22. 

7Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Cet. III; 

Bandung: Alfabeta, 2013), h. 23. 
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harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksanakan 

tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.8 

Profesionalisme seorang guru dapat dilihat dari upaya yang dilakukan 

guru itu sendiri dalam mengaplikasikan seluruh kompetensi (kecakapan) yang 

dimilikinya. 

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab 

terhadap pendidikan peserta didiknya, baik secara individual ataupun klasikal, 

baik sekolah maupun di luar sekolah, hal ini menunjukkan bahwa seorang guru 

minimal memiliki dasar- dasar kompetensi (kecakapan) sebagai wewenang dan 

kemampuan dalam menjalankan tugas, untuk itu seorang guru memiliki 

keprbadian, menguasai bahan pelajaran dan menguasai cara- cara mengajar 

sebagai kompetensi. Bila seorang guru tidak memiliki bahan pelajaran dan cara-

cara mengajar, maka guru dianggap gagal dalam menunaikan tugasnya, sebelum 

berbuat lebih banyak dalam pendidikan dan pengajaran.9 

Sedangkan tugas guru adalah berinteraksi dengan peserta didiknya dengan 

cara menciptakan kondisi dan bahan, dengan memanipulasi situasi yang 

memungkinkan peserta didik mengubah tingkah laku sesuai dengan keinginan itu 

sebagaimana telah diramalkan sebelumnya.10 

Sedangkan menurut Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad A. Salam 

As. Mengatakan bahwa guru adalah jabatan profesional yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan proses pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

 

8Pupuh Fathurrohmah dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui 

Penanaman Konsep Umum dan Konsep Islami (Cet. I; Bandung: Rafika Aditama, 2007), h. 44. 

9Syaiful Bahri Djamarah, Guru dalam Interaksi Edukatif  (Cet. II; Jakarta : Rineka Cipta, 

2000), h. 38. 

10Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar (Cet. I; Bandung: Sinar Baru, 1992), 

h. 8. 
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pengabdian terhadap anak didiknya baik anak usia dini, sekolah dasar sampai 

sekolah menengah.11 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dalam lampirannya 

menyebutkan bahwa kompetensi (kecakapan) guru pendidikan agama Islam harus 

mampu menginterpretasikan dan menganalisi materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir ilmu-ilmu yang relevan dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.12 

Beberapa pengertian tentang kompetensi (kecakapan) guru di atas, maka 

dapat diuraikan bahwa pengertian kompetensi (kecakapan) guru pendidikan 

agama Islam adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku 

yang secara konsisten melekat pada diri seorang guru agama dalam 

menginterpretasi dan menganalisis ilmu pengetahuan tentang pendidikan agama 

islam dan dapat dipertanggung jawabkan secara rasional. 

2. Jenis-jenis Kompetensi (Kecakapan) Guru 

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah pada pasal 16 menjelaskan 

mengenai kompetensi (kecakapan) guru pendidikan agama, yaitu guru pendidikan 

agama harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, 

dan kepemimpinan.13 

1. Kompetensi pedagogik  

Merupakan kemampuan mengelola pembelajaran, yang sekurang-

kurangnya meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 

 

11Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad A. Salam As, Membumikan Pendidikan 

Karakter (Cet. I; Jakarta: CV. Suri Tatu’uw, 2015), h. 84. 

12Peraturan Undang- Undang Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
 
13Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan 

Agama pada Sekolah pada pasal 16.  
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pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Secara rinci setiap sub-kompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial 

sebagai berikut: 

a. Sub-kompetensi memahami peserta didik secara mendalam memiliki 

indikator esensial: memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik. 

b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk 

kepentingan pembelajaran. Sub-kompetensi ini memiliki indikator esensial: 

memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik 

peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun 

rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

c. Sub-kompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki indikator: menata 

latar (setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Sub-kompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran 

memiliki indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi 

(assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning) dan memanfaatkan 
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hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran 

secara umum. 

e. Sub-kompetensi mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensinya, memiliki indikator esensial: memfasilitasi peserta didik 

untuk pengembangan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta 

didik untuk mengembangkan potensi non-akademik. 

2. Kompetensi kepribadian 

 Sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, 

berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, 

dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara 

objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri 

dan berkelanjutan.  

Secara rinci sub-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Sub-kompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan 

norma sosial, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma 

b. Sub-kompetensi kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial: 

menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki 

etos kerja sebagai guru. 

c. Sub-kompetensi kepribadian yang arif memiliki indikator esensial: 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada pemanfaatan peserta didik, 

sekolah dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan 

bertindak. 

d. Sub-kompetensi yang berwibawa memiliki indikator esensial: memiliki 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki 

perilaku yang disegani. 
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e. Sub-kompetensi akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator 

esensial: bertindak sesuai dengan norma religius (iman dan taqwa, jujur dan 

ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 

f. Sub-kompetensi evaluasi diri dan pengembangan diri memiliki indikator 

esensial: memiliki kemampuan untuk berintropeksi, dan mampu 

mengembangkan potensi diri secara optimal. 

3. Kompetensi profesional 

Merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan atau seni dan budaya yang diampunya, yang sekurang-kurangnya 

meliputi penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu; serta menguasai konsep dan metode disiplin 

keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, dan secara konseptual menaungi 

atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan atau 

kelompok mata pelajaran yang akan diampu.  

Secara rinci, sub-kompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai 

berikut: 

a. Sub-kompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi memiliki indikator esensial: memahami materi ajar yang ada dalam 

kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang 

menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep 

antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

b. Sub-kompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki 

indikator esensial: menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 
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untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi secara profesional 

dalam konteks global. 

4. Kompetensi sosial 

Merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-

kurangnya meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, dan atau 

isyarat secara santun; menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional;14 bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta 

didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 

norma serta sistem nilai yang berlaku; dan menerapkan prinsip persaudaraan 

sejati dan semangat kebersamaan.  

Kompetensi ini memiliki sub-kompetensi dengan indikator esensial 

sebagai berikut: 

a.  Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Sub-

kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan. 

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar.  

Demikian pula di dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, guru 

sebagai agen pembelajaran harus memiliki empat jenis kompetensi, yaitu:15 

 
14Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Press, 

2010), h. 8-12. 

 
15Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 

28. 
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1)  Kompetensi pedagogik, yang berkenaan dengan kemampuan memberikan 

pemahaman peserta didik dan pengelola pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis. Secara substantif, kompetensi ini mencakup pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

2) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan keribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Guru 

harus mampu menata dirinya agar menjadi panutan kapan saja, di mana 

saja dan oleh siapa saja, lebih-lebih oleh guru pendidikan agama Islam 

yang menempatkan diri sebagai pembimbing rohani peserta didik yang 

mengajarkan materi agama Islam, sehingga ada tanggung jawab yang 

penuh untuk menanamkan nilia-nilai akhlakul karimah yang dilakukan 

oleh Rasulullah saw merupakan suri tauladan bagi umatnya.  

Para ulama seperti Imam al-Alusi rahimahumullah dan Syaikh al- 

Utsmani rahimahumullah juga menafsirkan dalam firman Allah swt dalam QS al-

Ahzab / 33: 21. 

اۗ كَثِيْري اللّّٰيَ وَذكََريَ الْٰخِريَ وَالْيَ وْميَ اللّّٰيَ يَ رْجُوا كَانيَ لِّمَنيْ حَسَنَة ي اُسْوَة ي اللّّٰيِ رَسُوْليِ فِيْ لَكُميْ كَانيَ لقََديْ  

Terjemahnya:  
Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang    
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 
(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.16 

 

3) Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenaan dengan 

penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam 

yang mencakup penguasaan substansi isi materi kurikulum dan substansi 

 
16Kementrian Agama RI, Al- Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan 

Per Kata, (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Abadi, 2016), h. 402. 
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keilmuan yang menaungi materi kurikulum tersebut, serta menambah 

wawasan keilmuan sebagai guru. 

4) Kompetensi sosial, berkenaan dengan kemampuan guru sebagai bagian 

dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta 

didik dan masyarakat sekitar. Seorang guru bukan hanya bertugas di 

sekolah saja, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. di rumah, guru 

sebagai orang tua adalah pendidik bagi putra-putrinya. 

 di masyarakat, guru harus bisa bergaul dengan mereka, dengan cara saling 

membantu, tolong menolong, sehingga ia tidak dijauhi oleh masyarakat sekitar.  

Sesuai  tafsiran Ibnu Katsir dalam firman Allah swt dalam QS al-Maidah 

/5: 2. 

الْعِقَابيِ شَدِيْديُ اللّّٰيَ اِنيَيۗاللّّٰيَ وَاتَ قُواي وَالْعُدْوَانيِ الِْثيِْ عَلَى تَ عَاوَنُ وْا وَلَي وَالتَ قْوٰى ي الْبِيِّ عَلَى وَتَ عَاوَنُ وْا  
Terjemahnya:  

Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan 
bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.17 

b. Tujuan Kompetensi (Kecakapan) Guru 

Salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu 

menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan 

kompetensi yang memadai, sehingga perlu adanya upaya yang komprehensif 

guna meningkatkan kompetensi guru.18 

 
17Kementrian Agama RI, Al- Qur’an Tajwid Warna Transliterasi Per Kata Terjemahan 

Per Kata (Jakarta Pusat: Pustaka Jaya Abadi, 2016), h. 111. 

 
18Akhmad Sudrajat, Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah, “Jurnal Pendidikan” 

Diterbitkan 21 April 2007. IKIP Bandung. 
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Dalam upaya meningkatan mutu pendidikan, kompetensi guru merupakan 

salah satu faktor yang amat penting. Kompetensi guru tersebut meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional. Perubahan dan pembaharuan pada sistem pendidikan sangat 

bergantung pada “what teachers do and think“ atau dengan kata lain bergantung 

pada penguasaan kompetensi guru. 

 Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab 

guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru 

untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan 

kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan 

proses pembelajaran peserta didik. Jika guru tidak memahami mekanisme dan 

pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara 

profesional. jika hal ini terjadi, ia akan kehilangan kepercayaan baik dari peserta 

didik, orang tua maupun masyarakat. 

Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir 

secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu 

dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus. disamping itu, guru 

masa depan harus paham penelitian guna mendukung terhadap efektivitas 

pembelajaran yang dilaksanakannya, sehingga dengan dukungan hasil penelitian 

guru tidak terjebak pada praktek pembelajaran yang menurut asumsi mereka 

sudah efektif, namum kenyataannya justru mematikan kreativitas para peserta 

didiknya. 

c. Dasar Kompetensi (Kecakapan) Guru 

Dasar kompetensi (kecakapan) guru  juga diatur dalam Undang-Undang 

No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah No. 19 
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Tahun 2005 tentang Standar 28 Nasional Pendidikan,19 pada dasarnya merupakan 

kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata 

dan memperbaiki mutu guru di Indonesia terutama Pasal 8 yang menyebutkan 

bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi (kecakapan), 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Mengacu substansi Pasal 8 tersebut di 

atas jelas sekali bahwa kepemilikan kompetensi itu hukumnya wajib artinya bagi 

guru yang tidak mampu memiliki kompetensi akan gugur keguruannya. 

d. Pencegahan Kebiasaan Merokok 

1. Pengertian Rokok 

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran 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 dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat 
mulut pada ujung lainnya. Dalam penelitian ini, rokok adalah suatu bahan 
yang mengandung zat-zat kimia yang dapat membuat konsumennya 
ketagihan sehingga rokok pun menjadi kebutuhan.20  

Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau kemasan 

kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam kantong. Rokok juga 

disebut sebuah rajangan halus daun tembakau yang dibalut dengan kertas tipis 

yang dilekatkan dengan perekat.21 

Dalam bungkus rokok tersebut biasanya disertai dengan pesan kesehatan 

yang memperingati perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari 

merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung dan lain sebagainya, 

 
19Uus Toharudin, Kompetensi Guru dalam Strategi Ajar, http://w.w.w.Pikiran 

Rakyat.com/news/rating/371, diakses pada 5 Mei 2007. 

20Marista ElisabethBala, “Peran Komunikasi Keluarga dalam Mencegah Perilaku 

Merokok Bagi remaja di Kelurahan Winangun Kecamatan Malalayang Kota Manado” 4 (2015), 

h. 4. 

21Hassan Shadily, Ensiklopedi Umum (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1978), h. 1205. 
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bahkan pesan kesehatan yang terdapat dalam bungkus rokok kini di ubah dengan 

kalimat yang lebih pendek yaitu “Merokok Membunuhmu”. 

Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa rokok adalah hasil olahan 

tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bahan lainnya yang dihasilkan dari 

tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau 

sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan. 

Hal senada juga dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 

2012, rokok adalah produk tembakau yang penggunaannya dengan cara dibakar 

dan dihisap asapnya atau dihirup yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana 

Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang 

mengandung nikotin dan tar atau tanpa bahan tambahan.22 

Dari pengertian rokok di atas telah dapat dipahami bahwa tidak dapat 

dipungkiri, sebagaimana dari kelompok remaja baik laki-laki maupun perempuan, 

baik orang tua maupun orang dewasa itu memiliki kebiasaan merokok.  Merokok 

untuk sebagian orang telah menjadi bagian hidup (life style). Mereka sulit jika  

mengehentikan kebiasaan merokok tersebut karena sudah mendarah daging.  

Tentu awal mula individu memiliki kebiasaan merokok yang tak lepas dengan 

sikapnya terhadap rokok itu sendiri.  

2. Kandungan Rokok 

 Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4.000 

bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini 

setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut. di antara kandungan asap 

rokok termasuklah bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan-bahan yang 

digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat 

(naphthalene), racun serangga (DDT), racun anai-anai (arsenic), gas beracun 

 

22Rahmat Fajar, Bahaya Merokok (Jakarta Timur: Sarana Bangun Pustaka, 2011), h. 24. 
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(hydrogen cyanide) yang digunakan di “kamar gas maut” bagi pesalah yang 

menjalani hukuman mati, dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun paling penting 

adalah Tar, Nikotin dan karbon monoksida. Tar mengandung sekurang-

kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanker 

(karsinogen). 

Nikotin turut menjadi puncak utama resiko serangan penyakit jantung dan 

strok. Hampir satu perempat mangsa penyakit jantung adalah hasil puncak dari 

tabiat merokok. di Malaysia, sakit jantung merupakan penyebab utama kematian 

sementara strok adalah pembunuh yang keempat.23 

Karbon Monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan 

oleh kendaraan. Apabila racun rokok itu memasuki tubuh manusia ataupun 

hewan, yang akan membawa kerusakan pada setiap organ, yaitu bermula dari 

hidung, mulut, saluran pernafasan, paru-paru, saluran penghazaman, saluran 

darah, jantung, organ pembiakan, sehinggalah kesaluran kencing dan pundi 

kencing, yaitu apabila sebahagian dari racun-racun itu dikeluarkan dari badan. 

Pendapat lain mengatakan bahwa kandungan yang terdapat dalam rokok 

ialah akrolein, karbon monoksida, Nikotin, dan amonia. Menurut Aiman Husaini, 

kandungan zat kimiawi dalam sebatang rokok ialah nikotin, Tar, Insektisida, 

Polycyclic, carcinogens.24 

 

 

 

 

23Ahmad Suedi, “Dampak Negatif Rokok dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi, 

(Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 18. 

24Ahmad Suedi, “Dampak Negatif Rokok dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Skripsi, 

(Makassar: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas 

Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 19. 
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3. Faktor Penyebab Kebiasaan Merokok 

Hakikat teori skinner adalah teori belajar yaitu bagaimana individu 
memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil menjadi lebih tahu. 
Dia yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan 
mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus menerus 
dengan lingkungannya.25 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lingkungan mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian seseorang 

terutama remaja. Tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel 

ekternal. tidak ada dalam diri manusia, tidak ada bentuk kegiatan ekternal, yang 

mempengaruhi tingkah laku. 

Pengertian control diri ini bukan mengontrol variabel – variabel luar yang 

menentukan tingkah laku. dapat dilihat bahwa factor ekternal yang ada diluar 

dimaksudkan yaitu dalam ruang lingkup lingkungan, jadi dapat kita ketahui 

lingkungan juga mempunyai factor yang cenderung dan paling dominan dalam 

membentuk kepribadian dan control diri seseorang.  

“Hubungan antara sifat dan kebiasaan yaitu kebiasaan kurang lebih umum 

tetapi tidak meluas”.26 Sedangkan sifat yaitu lebih umum dari kebiasaan, 

penekanan segi lingkungan (kecenderungan untuk berespons positif atau negative 

terhadap objek tertentu) paling evaluative. 

Dari pengertian di atas diketahui bahwa sifat adalah hasil dari pengaruh 

lingkungan dan sifat merupakan karakteristik yang membedakan satu individu 

dengan individu lainnya, dan sifat juga berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap 

pada setiap diri seseorang. 

Adapun faktor yang mempengaruhi kebiasaan merokok terbagi atas dua 

yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar lingkungan). 

 

25Adang Hambali dan Ujam Jaeludin , psikologi kepribadian (Bandung : CV Pustaka 

Setia, 2013), h. 145. 

26Ujam Jaenudin, psikologi kepribadian (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2012),h. 234. 
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1. Faktor Diri (internal)  

Orang mencoba untuk merokok dikarenakan alasan ingin tahu atau ingin 

melepaskan diri dari rasa sakit dan kebosanan. Selain itu, merokok juga memberi 

image bahwa merokok dapat menunjukkan kejantanan seseorang (kebanggaan 

diri) dan menunjukkan kedewasaan. Seseorang juga merokok dengan alasan 

sebagai cara menghilangkan stres. 

Remaja mulai merokok berkaitan dengan adanya krisis psikososial yang 

dialami pada perkembangannya yaitu pada masa ketika mereka sedang mencari 

jati dirinya. 

2.  Faktor Lingkungan (eksternal)  

a. Pengaruh Orang Tua 

Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah bahwa anak-anak muda 
yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, di mana orang tua tidak 
begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang 
keras, lebih mudah untuk menjadi perokok dibanding anak-anak muda yang 
berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia.27 

Remaja yang berasal dan tumbuh dari keluarga konservasif yang 

menekankan nilai-nilai sosial dan agama dengan baik sejak dini dengan tujuan 

jangka panjang lebih sulit untuk terlibat dengan rokok/tembakau/obat-obatan 

dibandingkan dengan keluarga yang permisif dengan penekanan pada falsafah 

“kerjakan urusanmu sendiri-sendiri”. Dan juga yang paling besar pengaruhnya 

bila orang tua sendiri menjadi figur contoh, yaitu sebagai perokok berat, maka 

anak-anaknya akan sangat mungkin untuk mencontohnya.  

“Perilaku merokok lebih banyak dijumpai pada mereka yang tinggal 

dengan satu orang tua (single parent) Dari pada ayah yang perokok, remaja akan 

 
27Poltekkes Depkes Jakarta I, Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya (Jakarta: 

Salemba Medika, 2012), h. 97. 
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lebih cepat berperilaku sebagai perokok justru bila ibu mereka yang merokok, hal 

ini lebih cepat terlihat pada remaja putri”. 28 

Jadi perilaku merokok dapat terjadi karena pengaruh dari orang tua 

sendiri ketika di rumah. Anak melihat kebiasaan yang di kerjakan orang tuanya, 

sehingga terpengaruh saat orang tua memberi contoh kebiasaan yang kurang baik 

ketika di rumah. 

b. Pengaruh teman sebaya 

Berbagai fakta mengungkap bahwa bila semakin banyak remaja yang 

merokok, maka semakin besar pula kemungkinan teman-temannya adalah 

perokok dan begitu pula sebaliknya. Dari fakta tersebut muncul lah dua 

kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama remaja terpengaruh oleh teman-

temannya hingga akhirnya mereka semua menjadi perokok.29 

Pengaruh teman juga sangat penting dalam kebiasaan merokok. Memilih 

teman yang baik itu penting agar kita tidak terjerumus dalam hal-hal yang 

negatif seperti halnya merokok yang akan menimbulkan ketergantungan sehingga 

akan menimbulkan penyakit yang berbahaya pada diri sendiri. 

c. Pengaruh Iklan  

Melihat iklan dari media massa dan elektronik yang menampilkan 

gambaran bahwa rokok adalah lambang kejantanan atau glamour, membuat 

remaja seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada di dalam 

iklan tersebut.30 

 

28Zurriatin Anwar, “Metode Bimbingan Remaja Dalam Pencegahan Perilaku Merokok”. 

Skripsi (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Pandrah Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireun),” 2018, h. 

40. 

29Tazkiya, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Merokok pada Remaja”, journal 

of psychology, volum 18, nomor 1, 2013, h. 49-50. 
30Poltekkes Depkes Jakarta I, Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya (Jakarta: 

Salemba Medika, 2012), h. 97.  
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Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa banyak sekali iklan yang 

membuat sesorang terjerumus kedalam hal yang tidak sehat dalam kehidupannya 

bahkan bisa membuat orang sekitar ikut serta dalam hal yang mereka lakukan. 

Janganlah terpengaruh selagi kita bisa menjauhi hal-hal yang tidak baik di dalam 

kehidupan kita. Apalagi hal tersebut bisa membuat tubuh kita menjadi rusak. 

4. Dampak Negatif Rokok 

Kebiasaan merokok sering dikaitkan dengan penyakit paru-paru dan 

jantung. Namun kenyataannya, kebiasaan merokok di negeri ini sudah sulit untuk 

dihilangkan, bahkan semakin lama semakin meningkat. Sebagian besar penduduk 

di negara lain sudah mulai mengurangi konsumsi mereka terhadap rokok. Tetapi 

negara kita, indonesia, justru sebaliknya. 

Padahal secara kesehatan, merokok dapat menyebabkan :  

a. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 
b. Kanker, seperti kanker mulut, hidung tenggorokan, kerongkongan, 

pankreas, kandung kemih, leher rahim, darah (leukemia), ginjal, dan 
kanker paru-paru 

c. Penyakit jantung 
d. Bahan kimia pada tembakau dapat merusak lapisan pembuluh darah dan 

memengaruhi jumlah lemak dalam aliran darah. Hal tersebut 
meningkatkan risiko penyakit pengerasan pembuluh darah (ateroma) 

e. Perokok lebih mungkin mengalami impoten atau mengalami kesulitan 
dalam mempertahankan ereksi bila dibandingkan seseorang yang tidak 
merokok. Hal tersebut diduga karena terjadinya kerusakan yang 
berhubungan dengan pembuluh darah ke penis. 

f. Rheumatoid Artritis adalah kondisi autoimun yang ditandai dengan 
peradangan sendi dan kerusakan jaringan ikat. Organ lain, termasuk 
jantung, paru-paru, ginjal, dan kulit pun bisa terpengaruh. 

g. Perokok cenderung memiliki lebih banyak garis atau keriput pada wajah 
yang menyebabkan wajahnya lebih terlihat tua daripada usianya. 

h. Mengurangi kesuburan baik pria maupun wanita 
i. Pada beberapa wanita yang merokok biasanya mengalami monopause 

dua tahun lebih awal daripada non-perokok.31 

Dalam pendapat lain mengatakan bahwa, dampak merokok ialah :32 

 

31H. M. Asrorun Ni‟am Sholeh, M.A, Panduan Anti Merokok (Jakarta; Erlangga, 2017), 

h. 36. 

32Aiman Husaini, Tobat Merokok (Depok; Pustaka IIMan, 2007), h. 36-37. 
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1) Menguningnya gigi dan ujung jari sebagaimana menguningnya kertas 
rokok yang dibakar 

2) Memiliki kulit yang pucat 
3) Memiliki rambut yang kusut dan mengeluarkan bau layaknya asap 

rokok dan bahkan terkadang menguning layaknya kertas rokok yang 
terbakar 

4) Munculnya kerutan pada dahi dan sekitar ujung bibir yang disebabkan 
karena kebiasaan mengerutkannya dikala sedang merokok 

5) Munculnya kerutan hitam di bawah mata 
6) Mengeringnya bibir dan berwarna lembab karena lebih banyak diasupi 

oleh gas karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen yang sudah 
menjadi kebutuhannya 

7) Hilangnya kejernihan mata dan matapun menjadi selalu memerah 
8) Seorang perokok selalu tampak dalam keadaan buruk. Disaat ia sedang 

merokok. 
9) Kehilangan berat badannya dan mudah terbawa emosi 

Sejatinya, pelarangan merokok memang tidak dituliskan secara jelas di 

dalam Al-Quran dan Hadis. Akan tetapi, sebagai umat muslim yang patuh 

terhadap larangan Allah swt, tentu kita wajib mengetahui dan menjalankan 

segala perintah dan menjauhi segala larangan yang sudah tertera dalam ayat Al-

Quran.  Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-A’raf /7:157. 

ثيَ عَلَيْهِميُ وَيَُُرّمِيُ الطيَِّبٰتيِ لََمُيُ وَيُُِل ي ىِٕ
الْْبَٰٰۤ  

Terjemahnya: 

Menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang 
buruk bagi mereka.33 

   Menurut tafsir Jalalain telah menjelaskan bahwa Allah swt telah 

menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk bagi 

manusia termasuk merokok. Secara ilmu pengetahuan, kesehatan, rokok 

merupakan sesuatu hal yang berpotensi untuk membuat kondisi pemakaianya 

justru menurun. sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa di dalam rokok 

mengandung berbagai macam zat-zat beracun salah satunya nikotin yang secara 

ilmiah telah terbukti dapat merusak kesehatan dan membunuh penggunanya 

secara perlahan. Padahal Allah telah berfirman dalam QS an-Nisa/4:29. 

 
33Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya; Nur Ilmu, 2017), h. 

170. 
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ا لَي رحَِيْمرا بِكُميْ كَانيَ اللّّٰيَ اِنيَ يۗانَْ فُسَكُميْ تَ قْتُ لُوْْٓ  
Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.34 

Dari penjelasan di atas telah dapat diartikan bahwa merokok adalah 

kebiasaan yang tidak baik serta dilarang oleh Allah Swt. 

5. Pendapat Imam Mazhab Mengenai Hukum Rokok 

Adapun pendapat 4 Imam Mazhab tentang hukum merokok, dan tentang 

pengharaman rokok itu sendiri diuraikan sebagai berikut: 

a. Menurut Mazhab Hanafi 

Menurut mazhab Hanafi merokok hukumnya haram. Ulama mazhab 

Hanafi yang menyatakan demikian diantaranya adalah Syaikh Muhammad al-

Aini. Alasannya keharaman rokok mencakup 4 hal, yaitu: 

1) Rokok terbukti membahayakan kesehatan sebagaimana telah dibuktikan 

oleh para pakar medis. 

2) Rokok termasuk jenis barang yang memabukkan dan dapat melemahkan 

tubuh, walaupun kadarnya kecil dilarang mengkonsumsinya. 

3) Bau yang ditimbulkan tidak sedap dan dapat menyebabkan sakit bagi 

orang lain yang tidak merokok. 

4) Merokok dianggap sebagai suatu tindakan pemborosan, tidak berfaedah, 

bahkan justru mendatangkan risiko, sikap demikian dilarang oleh agama. 

b. Mazhab Hanbali 

 Menurut sebagian ulama dari mazhab Hanbali merokok dalam kondisi 

tertentu hukumnya makruh, namun dalam kondisi tertentu dapat menjadi haram. 

Diantaranya dikemukakan oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad dan Abdul 

Wahab. Menurut mereka, tembakau yang berbau tidak sedap makruh 

 
34Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya; Nur Ilmu, 2017), h. 29. 
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memakainya yang menurut pakar kedokteran dapat membahayakan kesehatan. 

Jika pemakaiannya berlebihan akan memabukkan bagi sipeminumnya, 

mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan kesehatan apalagi jika hingga 

memabukkan maka hukumnya haram. 

c. Mazhab Syafi‟iyyah  

Sebagian ulama kalangan Syafi‟iyyah berpendapat merokok hukumnya 

haram., yang mengatakan demikian antara lain adalah Abdurrahman al-Gazzi, 

Ibrahim bin Jam‟an dan lain-lain. Alasan mereka merokok dapat melemahkan 

tubuh dan pikiran, walaupun sipeminumnya tidak sampai mabuk. Hal ini, sesuai 

dengan hadis nabi, termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah SAW melarang 

pemakaian benda yang memabukkan atau melemahkan badan, maka merokok 

hukumnya haram. Mereka juga berpendapat bahwa pemakaian sekali atau dua 

kali tidaklah termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan berulang-ulang atau 

sering maka termasuk dosa besar, sebagaimana berlaku pada dosa-dosa kecil jika 

dilakukan terus-menerus berubah menjadi dosa besar. 

d.  Mazhab Maliki 

Dalam mazhab ini, hukum merokok tidak dijelaskan secara kongkrit, 

tetapi dapat dilihat dari sikapnya yang mengaitkannya dengan hukum atau 

batasan hukum lain. Syaikh Khalid bin Ahmad, seorang tokoh pengikut mazhab 

Maliki berpendapat, tidak dibolehkan bermakmum kepada penghisap rokok, juga 

kepada orang yang memperjual belikannya atau barang-barang lain yang 

memabukkan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa merokok termasuk perbuatan 

tercela, sehingga orang yang menghisapnya atau yang terlibat langsung atau 

tidak, tidak boleh menjadi imam shalat.35 

 

 
35Muhammad Ronnurus Shiddiq, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pengharaman 

Merokok (2009), h. 61-63. 
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6. Fatwa MUI Tentang Pengharaman Merokok  

Dengan fatwa ini, para ulama dan kiai pesantren terlibat dalam pro dan 

kontra. Beberapa guru besar agama Islam dan ulama termasuk pengurus MUI 

daerah menolak pengharaman itu, bahkan Instutute for Sicial anf Economic 

Studies (ISES) Indonesia menyelenggarakan pertemuan tandingan yang diikuti 

para ulama kontra fatwa MUI, para buruh perusahaan rokok, dan petani 

tembakau, di Padang Panjang. Mereka meminta pencabutan fatwa MUI tersebut, 

karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekonomi masyarakat yang 

menyandarkan kehidupannya pada bisnis tembakau ini.  

Dasar hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa 

pengharaman merokok, diantaranya:  

a. Keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur’an dan Hadis, 

melainkan merupakan hasilproduk penalaran para pengurus MUI, sehingga 

bisa benar atau keliru. Dengan demikian keharaman rokok tidak sama dengan 

keharaman khamr. Menurut ulama usul fiqh, kata haram biasanya digunakan 

untuk jenis larangan yang tegas disebut a l-Qur’an dan Hadis. Sementara 

larangan yang umum, tidak disebut haram melainkan makruh. 

b. Yang menjadi causa hukumnya, demikian menurut ulama MUI, adalah karena 

merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri. Rokok 

mengandung zat yang merusak tubuh. Alasan mencelakakan diri sendiri 

takpikiran, walaupun sipeminumnya tidak sampai mabuk. Hal ini, sesuai 

dengan hadis nabi, termasuk perbuatan yang dilarang. Rasulullah saw 

melarang pemakaian benda yang memabukkan atau melemahkan badan, maka 

merokok hukumnya haram. Mereka juga berpendapat bahwa pemakaian 

sekali atau dua kali tidaklah termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan 

berulang-ulang atau sering maka termasuk dosa besar, sebagaimana berlaku 
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pada dosa-dosa kecil jika dilakukan terus-menerus berubah menjadi dosa 

besar. 

c. Merumuskan hukum dan menerapkan hukum adalah dua subjek yang berbeda, 

Jika perumusan hukum membutuhkan perlengkapan tehnis intelektual untuk 

menganalisis dalil-dalil normative dalam Islam, maka menerapkan hukum 

memerlukan analisis sosial, ekonomi, politik, apakah sebuah fatwa potensial 

menggulung sumber daya ekonomi masyarakat atau tidak. 

d. Dalam masalah ekstasi, penetapan hukum diqiyaskan dengan khamr karena 

memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan. Jadi rokok rokok memang 

mengandung zat-zat yang dapat merugikan kesehatan, tetapi rokok bukanlah 

racun, dan rokok tidak sama dengan racun. Jelasnya semua dalil larangan 

yang berlaku secara umum, tidak memilah-milah besar kecil, tua muda, atau 

laki-laki maupun perempuan. 

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Insonesia III sepakat adanya“khilaf mâ 

baina al-makruh wa al-haram”, perbedaan pandangan mengenai hukum merokok, 

yaitu antara makruh dan haram. Peserta Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-

Indonesia III sepakat bahwa merokok hukumnya haram jika dilakukan : 

1) Di tempat umum 

2) Oleh anak-anak; dan 

3) Ibu Hamil.36 

Salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah 

juga telah menetapkan hukum merokok, yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih 

dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui keputusan NO. 

6/SM/MTT/III/201037 Dalam putusan tersebut, Muhammadiyah mengharamkan 

merokok. Merokok juga pernah dilarang oleh Khalifah Ustmaniy pada abad ke-12 

 
36Majelis 'Ulama Indonesia, Ijma 'Ulama (Keputusan Ijtima' 'Ulama Komisi Fatwa Se-

Indonesia III (Cet 1, Jakarta: 2009) 
37Muhammadiyah, P. P. (2010). Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang Hukum Merokok. 



47 
 

 
 

hijriah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita 

oleh pemerintah, lalu dimusnahkan.38 

Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi juga telah mengeluarkan fatwa haram 

rokok dengan nomor (4947) yang berbunyi, "Merokok hukumnya haram, 

menanam bahan bakunya (tembakau) juga haram serta memperdagangkannya 

juga haram, karena rokok menyebabkan bahaya yang begitu besar".39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer (Bogor: PT.Berkat Mulia 

Insani, 2017),h. 134. 
39Ahmad Bin Abdur RazzaqAd-Duwasy, Fatawa AL-Lajnah Ad-Daimah juz 13 

(cet.1:Riyadh, Al idaratul Ammah litthiba, 1428 H),h.  31. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut sukmadinata 

“penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”.1 Oleh karena itu 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif.  

Sejalan dengan pendapat tersebut, Kountur juga bahwa “Penelitian 

deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian 

atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang 

diteliti”. 2 

Menurut Bog dan dan Taylor dalam buku Maleong, mendefinisikan 

“metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghadirkan data 

deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku 

yang dapat diamati”.3 Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengungkapkan 

data deskriptif dari informasi tentang apa yang mereka lakukan dan yang mereka 

alami terhadap focus penelitian. 

 

1Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya,2006), h. 60. 

2Ronny Kountur, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Jakarta: Buana 

Printing, 2009), h. 108. 

3Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Ciptapustaka Media, 2018), h. 
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Jadi penelitian ini difokuskan lebih kepada mencari tahu fakta-fakta 

berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga dapat 

mendeskripsikan dan menganalisis terhadap keadaan sesungguhnya yang terjadi 

di lapangan penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SMA Negeri 4. Lokasinya berada di Jl. 

Persatuan No. 2 Hila-hila Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba. Penulis memilih dan 

mengambil lokasi ini sebagai lokasi penelitian, selain lokasi ini dekat dari 

domisili peneliti sendiri, juga penulis telah menyaksikan sendiri terdapat banyak 

sekali peserta didik yang melakukan kegiatan menghisap rokok khususnya di 

lingkungan sekolah tersebut pada saat melakukan observasi awal. 

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 

 Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Adapun 

sumber data yang diambil oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah sumber data 

utama yang berupa kata-kata dan tindakan atau pengamatan, serta sumber data 

tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sebagaimana yang telah diungkap 

oleh yang lain bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan atau pengamatan, selebihnya adalah data tambahan, yaitu 

sumber data tertulis. Sehingga peneliti memperoleh beberapa data yang 

dimanfaatkan dalam penelitian ini”. 
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 Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

1. Sumber Data Utama (Primer) 

“Sumber data utama adalah sumber data yang diambil peneliti melalui 

kata-kata dan tindakan atau pengamatan”.4 

 Peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan masalah atau fokus 

penelitian yang akan diobservasi langsung ke sekolahan, dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara langsung terhadap guru PAI, peserta didik atau 

peserta didik terkait dengan yang melakukan kebiasaan merokok di lingkungan 

sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba berkaitan dengan pencegahan kebiasaan 

merokok peserta didik. 

2. Sumber Data Tambahan (Sekunder) 

Sumber data tambahan yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dilihat dari segi 

sumber tertulis dapat dibagi atas sumber dari buku dan majalah ilmiah, sumber 

data dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.  

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan sumber data 

primer dan sumber data sekunder, sehingga data yang diperlukan untuk 

penelitian terkumpul sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

D. Metode Pengumpulan Data  

Menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan “langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

 
4Intan Wulan Sari, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegehan dan 

PenangananKebiasaan Merokok siswa di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah “. Skripsi, (Lampung: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 32.  



51 
 

 
 

mendapatkan data”.5 Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa metode antara lain sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melalui 

pengamatan dan pencatatan. Meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap 

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera yakni melalui penglihatan, 

penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Berdasarkan uraian di atas dapat 

dipahami bahwa observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala atau fenomena yang 

diselidiki. Penelitian ini menggunakan metode observasi langsung ke sekolahan 

SMA Negeri 4 Bulukumba. Teknik ini di gunakan peneliti untuk memperoleh 

data primer dari keadaan SMA Negeri 4  Bulukumba dalam pencegahan 

kebiasaan merokok peserta didik. 

2. Wawancara  

Teknik wawancara atau interview adalah, pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan 

muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan”.  

Bentuk interview yang peneliti gunakan yaitu interview semiterstruktur, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila di bandingkan dengan wawancara 

tidak terstruktur, wawancara ini bertujuan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan 

ide-idenya.6 

 
5Endang Widi Winarni, Teori dan Paraktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif (Cet. I; 

Jakarta: Bumi Aksara,2018), h. 158. 
6Intan Wulan Sari, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegehan dan 

PenangananKebiasaan Merokok siswa di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah”. Skripsi, (Lampung: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 34.  
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Jadi, peneliti menyiapkan pertanyaan untuk mencari keterangan tentang 

pendapat guru yang berkaitan dengan pencegahan kebiasaan merokok bagi 

peserta didik, sehingga di dapat data-data tentang pencegahan merokok bagi 

peserta didik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah, mencari data mengenai hal-hal atau peneliti 

menyelidiki benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. 

Berdasarkan kutipan di atas bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi 

adalah metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara 

mencatat beberapa masalah yang sudah didokumentasikan. Karena dengan 

metode observasi dan interview tidak semua data diperoleh seperti sejarah 

sekolah, struktur organisasi sekolah, dan jumlah peserta didik. Maka dengan 

menggunakan metode dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh sejarah 

sekolah, keadaan sekolah, struktur organisasi sekolah, dan jumlah peserta didik. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengambil 

data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan beberapa 

intrumen, ini dimaksudkan agar mendapatkan data atau informasi yang dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya.7 Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Instrumen Utama 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam hal 

ini disebabkan karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan 

 
7Sudaryono, Metodologi Penelitian ( Cet.II;Depok; PT Rajadgrafindo Persada, 2018 ), h. 

219. 
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data, penganalisis, penafsir data, dan menjadi pelapor penelitian. Peneliti sebagai 

instrumen yang akan mempermudah menggali informasi yang menarik meliputi 

informasi lain dari yang lainnya (temuan-temuan yang menarik), yang tidak 

direncanakan sebelumnya, yang tidak terduga terlebih dahulu atau yang tidak 

lazim terjadi. 

2. Instrumen Pendukung  

Adapun Instrumen pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

(1) Pedoman observasi dalam penelitian ini merupakan pedoman yang digunakan 

sebagai panduan untuk mengamati objek penelitian di lapangan yakni 

memperoleh data yang berkaitan dengan Kecakapan Guru PAI dalam pencegahan 

kebiasaan merokok peserta didik di SMA Negeri 4 Bulukumba, (2) Pedoman 

wawancara yaitu sejumlah alat atau instrumen yang digunakan dalam 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu, yakni 

mewawancarai Guru PAI dan juga Peserta didik di SMA Negeri 4 Bulukumba 

yang akan dimintai informasinya berkaitan dengan skripsi ini, dan (3) pedoman 

dokumntasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang telah ada seperti 

dokumen-dokumen serta foto-foto pada saat penelitian sedang berlangsung. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data  

Data yang bersifat “kualitatif (kurang terpola)”.8 Setelah dikumpulkan 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskripsi-analisis, yaitu “suatu 

metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi serta 

kondisi, dan sistem pemikiran”.9 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memuat 

 

8Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h.7. 

9Intan Wulan Sari, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegehan dan 

PenangananKebiasaan Merokok siswa di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah”. Skripsi, (Lampung: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 36.  
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deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis data 

digunakan dengan menggunakan langkah-langkah diantaranya:  

Pertama, pengumpulan data, yaitu kegiatan untuk menemukan data 

menghimpun sumber-sumber informasi yang relevan dengan penelitian. Kedua, 

interprestasi data, yaitu tahap penyusunan fakta dalam kerangka logis dan 

harmonis, sehingga menjadi kesatuan yang utuh, kegiatan penyusunan ini disebut 

juga dengan proses sistensis atau interprestasi. Ketiga, penulisan, yaitu tahap 

ketiga dengan sistematis, logis, dan konsisten, baik dari segi kata maupun dari 

alur pembahasan. Secara teoritis analisis data adalah “proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan.10 

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, 

yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan 

akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Menurut 

pendapat lain menyatakan bahwa “induksi adalah cara berfikir di mana ditarik 

suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.” 11 

Karena data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka 

analisa terhadap data tersebut “tidak harus menunggu sampai selesainya 

pengumpulan data.” Analisa data kualitatif bersifat interatif (berkelanjutan) dan 

dikembangkan sepanjang program.” Sedangkan menurut pendapat lain dalam 

penelitian kualitatif lapangan teknik analisis data yang digunakan adalah 

 

10Intan Wulan Sari, “Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegehan dan 

Penanganan Kebiasaan Merokok siswa di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah”. Skripsi, (Lampung: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 37.  

11Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (Yogyakarta: UIN-Maliki 

Press, 2010), h. 193. 
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dilakukan secara interaktif melalui data reduction (reduksi data), data display 

(penyajian data), dan conclusion drawing/verification (kesimpulan).12 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti “merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya” 13Dikarnakan data yang diperoleh 

dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka pada tahap ini Penulis memilih data, 

merangkum dan memfokuskan pada data-data yang penting yang berkaitan 

dengan Kecakapan Guru  PAI dalam Pencegahan kebiasaan merokok peserta 

didik di lingkungan sekoalah. 

Dengan demikian setelah data direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas terhadap Kecakapan Guru PAI  dalam Pencegahan kebiasaan merokok 

Peserta Didik di SMA Negeri 4 Bulukumba. 

2. Penyajian Data  

Display data dalam penelitian kulalitatif penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk “tabel, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya”.14 

Data tentang Kecakapan Guru PAI dalam Pencegahan Kebiasaan Merokok 

Peserta Didik di SMA Negeri 4 Bulukumba baru setelah direduksi selanjutnya 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data lapangan dalam bentuk teks naratif tersebut 

mempermudah penulis untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan, langkah selajutnya adalah 

menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan 

kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju kepada hal-hal khusus dari hasil 

 

12Sugiyono, Metode Penelitian, h. 246. 

13Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 92. 

14Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 95 
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penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan awal yang dikumukakan “masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya”.15 

 Dengan demikian penelitian ini melakukan analisis induktif, yaitu proses 

analisa data diawali dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai 

sumber baik wawancara, dokumentasi, obesrvasi. Kemudian data tersebut 

dianalisis pada tiga komponen yang meliputi seleksi data, penyajian data dan 

yang terakhir kesimpulan. 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan 

dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Uji keabsahan data 

merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam proses perolehan 

data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil akhir dari suatu 

penelitian. Penulis akan menguji kredibilitas data pada penelitian kualitatif 

(kalibrasi) dengan menggunakan uji kredibiltas triangulasi, triangulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan Sesutu yang 

lain.16 

 

 

 

 

 

 

15Intan Wulan Sari, Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pencegehan dan 

Penanganan Kebiasaan Merokok siswa di SMA Negeri 1 Terusan Nunyai Kabupaten Lampung 

Tengah Skripsi, (Lampung: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), h. 35.  

16Lex J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 93. 
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Triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Triangulasi teknik, adalah pengumpulan data-data yang bermacam-macam 

cara tetapi dengan sumber yang sama, misalnya dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi tetapi berasal dari sumber yang sama. 

2) Triangulasi sumber, adalah satu teknik tetapi berasal dari sumber yang 

berbeda, misalnya dengan cara wawancara tetapi dengan cara yang berbeda, 

contohnya  peneliti melakukan wawancara kepada si A, si  B, si C dan si D. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif.17 

3) Triangulasi waktu, adalah suatu data yang dikumpulkan pada waktu yang 

berbeda-beda untuk mengetahui apakah tidak ada perubahan data dalam 

waktu yang berbeda.  

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi ketiga-tiganya yaitu 

triangulasi teknik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu untuk mendapatkan 

data yang lebih valid. 

  

 

17Lex J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h. 330. 
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BAB IV 

KECAKAPAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI         

DALAM PENCEGAHAN KEBIASAAN MEROKOK PESERTA DIDIK  

DI SMA NEGERI 4 BULUKUMBA 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Profil Sekolah  

Nama Sekolah : UPT SMA NEGERI 4 BULUKUMBA           

NPSN : 40304261                        

Status Sekolah : Negeri           

Alamat Sekolah : Jl. Persatuan No. 2 Hila-hila         

Kelurahan : Ekatiro                 

Kecamatan : Bontotiro                 

Kabupaten/Kota : Bulukumba         

Provinsi : Sulawesi Selatan                      

Kode Pos : 92572                    

Akreditasi : A 

2. Sejarah Singkat 

SMA Negeri 4 Bulukumba merupakan salah satu Sekolah Negeri yang 

berada di Kabupaten Bulukumba dengan luas tanah 13,560 M 2. SMA Negeri 4 

Bulukumba yang secara geografis terletak di Jl. Persatuan No. 2 Hila-hila 

Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Provinsi 

Sulawesi Selatan.1 

Berbagai Prestasi Akademik dan Nonakademik telah diraih oleh peserta 

didik SMA Negeri 4 Bulukumba baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, 

Provinsi bahkan sampai pada tingkat nasional. 

 
1Nuryati, Wawancara Selaku  Guru Bahasa Indonesia UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Pada 9 Februari 2023. 
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Awal di dirikannya  sekolah ini pada tahun 1961 yang saat itu masih 

bernama SMA Negeri 1 Bulukumba. Seiring berjalannya waktu mengalami 

perubahan nama yang dinamakan sekarang menjadi SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Kondisi wilayah sekitar merupakan daerah pertanian dan sebagian besar 

orang tua peserta didik bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, pegawai 

negeri & wiraswasta. Peserta didik SMA Negeri 4 Bulukumba berasal dari 

wilayah Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Bontobulaeng, Kecamatan Herlang, 

Batang dan ada juga dari Kecamatan Bonto Bahari. 

Latar belakang sosial ekonomi wali peserta didik umumnya berasal dari 

keluarga ekonomi lemah. Secara umum pekerjaan mereka yaitu bertani, nelayan, 

dan buruh tani, hanya sedikit yang Wiraswasta dan PNS. Peserta didik datang ke 

Sekolah umumnya mengendarai sepeda motor, bahkan ada yang berjalan kaki, 

karena di daerah tersebut tidak ada angkutan umum. Hal ini juga menjadi 

permasalahan bagi sekolah karena peserta didik yang berkendaraan sepeda motor 

adalah pengendara yang belum memiliki ijin berkendaraan (SIM C) dan usianya 

pun terbilang masih sangat muda sehingga sering terjadi ugal-ugalan dalam 

berkendaraan.  

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah       

a. Visi 

Terwujudnya generasi bangsa yang unggul dalam mutu, prestasi dalam 

kreasi, teguh dalam iman dan taqwa serta berbudaya ramah lingkungan.2 

b. Misi 

1. Mewujudkan pembinaan pengalaman nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Melaksanakan pembinaan nilai-nilai patriotisme dan kebangsaan. 

 
2Dokumentasi Tata Usaha di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 10 Januari 2023. 
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3. Melaksanakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan. 

4. Mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan penguasaan 

bahasa asing dan iptek. 

5. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung terselenggaranya 

kegiatan pembelajaran yang berhasil guna dan berdaya guna. 

6. Menumbuh kembangkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya 

kelestarian alam. 

7. Melaksanakan pembinaan terhadap nilai-nilai budaya ramah lingkungan. 

8. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. 

c. Tujuan 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Memiliki budi pekerti luhur, sopan, santun, dan tata krama yang baik. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan tata tertib sekolah. 

4. Meningkatkan perolehan nilai ujian nasional yang maksimal di tahun 

yang akan datang. 

5. Memiliki tingkat keberhasilan tinggi untuk masuk PTN, minimal 50% 

lulusan. 

6. Memiliki tim olimpiade sains, group kesenian, kelompok ilmiah remaja, 

dan tim olah raga yang tangguuh sehingga dapat menjuarai setiap lomba 

di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. 

7. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dan Arab serta dapat 

memanfaatkan IPTEK sebagai sumber belajar dan mendapatkan berbagai 

informasi. 
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8. Memiliki rasa tanggung jawab akan kebersihan, keindahan, kesehatan, 

dan kenyamanan lingkungan sehingga mendapatkan julukan juara Adi 

Wiyata minimal tingkat kabupaten. 

9. Memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi dengan melaksanakan 

kegiatan bakti sosial minimal 1 kali setiap semester. 

 

4. Sarana dan Prasarana UPT SMA Negeri 4 Bulukumba 

Tabel 2 

No Jenis Bangunan Jumlah 

1 Ruang Kelas 16 

2 Ruang Kepala Sekolah 1 

3 Ruang Perpustakaan 1 

4 Ruang Laboraturium IPA 2 

5 Ruang Tata Usaha 1 

6 Ruang Guru 1 

7 Mushollah 1 

8 Ruang UKS 1 

9 Wc Peserta Didik 13 

10 Wc Guru 2 

11 Ruang BK (Konseling) 1 

12 Ruang Osis 1 

13 Ruang Laboraturium Komputer 1 

14 Kantin Sekolah 2 

15 Ruang Alat Olahraga (Aula) 1 

16 Sekret Pramuka 1 
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17 Sekret Palang Merah Remaja 1 

18 Lapangan Basket 1 

19 Lapangan Bola/Takraw 1 

 

5. Keadaan Guru 

Tabel 3 

No Nama Guru Jabatan 

1 Drs, Balitung, M.Si Kepala Sekolah 

2 Hj. Sitti Nurwati, S.Pd Wakil Kepala Sekolah 

3 Syukur S.Pd 

Erna Wati S.Pd 

Guru Pendidikan Agama 
Islam 

4 Sitti Marlian S.Pd 

Dra. Nuryati 

Harpiati Hamid S.Pd 

Dahniar, S.Pd, M.Pd 

Guru Bahasa Indonesia 

 

 

5 Arifuddin, S.Pd Guru PKN 

6 Hj. Sitti Nurwati 

Nursida, ST,MT 

Sri Cahyaningsih, S.Pd 

Guru Kimia 

7 Andi Arnah, S.Pd 

Sahrani Taslim 

Asrawati Jafar, S.Pd 

Guru Biologi 

 

 

8 Candra Purnama, S.Si, S.Pd, Gr 

Iryani, S.Pd 

Guru Fisika 

 

9 Dwinto Reskiawan, S.Si, S.Pd, Gr, M.Pd 

Asti Arifuddin S.Pd 

Isra Maya Sari S.Pd 

Guru Matematika 

10 Abu Naim S.Pd 

Hartini Rispawanti S.Pd 

Nur Tahang, S.Pd 

Alfirdha Dwi Putri, S.Pd, M.Hum 

Guru Bahasa Inggris 

11 Andi Indarwari S.Pd Guru Ekonomi 
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12 Muhammad Basri, S.Pd 

Wahyu Nursanti, S.Pd, M.Si 

Guru Geografi 

13 Muhammad Jamri, S.Pd Guru BK 

14 Muh. Ikbal, S.Pd 

Irma Sulistia Ningsih, S.Pd 

Guru Penjaskes 

15 Rezki Ameliah S.Pd Guru Seni Budaya 

16 A.M. Fauzi Rahmad 

Nur Iman Hidayat Asman, S.Pd 

Guru Sosiologi 

17 Zulmiati, S.Pd,M.Pd Guru TIK3 

 

6. Keadaan Peserta Didik 
 

Tabel 4 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X 81 99 180 

2 XI 74 97 171 

3 XII 52 91 143 

 

B. Kecakapan Guru  PAI dalam Pencegahan Kebiasaan Merokok Peserta Didik 

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian di 

lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba di dalam melakukan usaha/upaya 

pencegahan kebiasaan merokok peserta didik yaitu dengan pemberian sanksi 

kepada peserta didik yang melanggar tentang peraturan merokok di lingkungan 

sekolah serta memberikan layanan-layanan bimbingan konseling, baik secara 

konseling kelompok maupun konseling individu, dan pihak sekolah pun 

memanggil orang tua peserta didik untuk mengkomunikasikan tentang 

permasalahan anaknya. Hal ini tentunya sangat baik akan tetapi tetap 

memberikan dampak ketergantungan karena keinginan berhenti merokok peserta 

didik tidak didasari atas kemauan dalam diri sendiri melainkan dorongan dari 

luar. Peserta didik memiliki keinginan untuk berhenti merokok, namun karena 

 
3Dokumentasi Data Dapodik di Bagian Operator Sekolah UPT SMA Negeri 4 

Bulukumba oleh Ibu Hartini Rispawanti. Pada 11 Januari 2023. 
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faktor teman yang dilihatnya sering melakukan kegiatan menghisap rokok, dan 

selalu mengajak untuk merokok yang membuat peserta didik susah berhenti 

merokok. Sebagai guru PAI yang memang bertugas untuk membentuk akhlakul 

karimah peserta didik dengan memberi ajaran-ajaran yang baik sehingga 

mendorong peserta didik agar melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat seperti 

halnya mengikuti kegiatan ekstrakulikuler di sekolah.4 

Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait 

kecakapan/kemampuan guru PAI dalam upaya pencegahan kebiasaan merokok 

peserta didik di lingkungan sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak 

Syukur, S.Pd. selaku Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMA Negeri 4 

Bulukumba mengatakan: 

“Menurut saya perilaku merokok peserta didik di lingkungan sekolah  
selain melanggar peraturan tata tertib, juga dilarang dari sisi agama. kami 
selaku guru sudah mempunyai inisiatif dan berusaha agar supaya peserta 
didik tidak ada yang merokok di lingkungan sekolah. Kebijakan dari 
sekolah pun menurut saya selaku guru pendidikan agama islam sudah 
cukup sempurna dan maksimal dengan tidak membiarkan peserta didik 
merokok di lingkungan sekolah. memang secara kasat mata saya pernah 
melihat ada beberapa sebagian peserta didik yang melakukan kegiatan 
merokok di lingkungan sekolah, dan setelah itu saya kemudian 
memberikan teguran, wejangan-wejangan serta memberikan pengetahuan 
tentang bahaya merokok di masa muda maupun tuanya agar peserta didik 
merasa takut dan tidak melakukan hal yang membuat mereka terjerumus 
didalam perilaku buruk” Saya pribadi dalam memberikan sanksi dalam 
bentuk fisik tidak, akan tetapi saya lebih memberikan pengertian-
pengertian, melakukan pendekatan persuasive agar para peserta didik 
merasa bahwa dirinya memang betul-betul di perhatikan sehingga bisa 
menyentuh moral mereka.5 

Berdasarkan Hasil Observasi yang di lakukan peneliti, di lingkungan 

sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba pihak sekolah telah bekerja sama dengan 

seluruh warga sekolah termasuk juga guru Pendidikan Agama Islam dalam 

memberikan sarana serta fasilitas dalam pencegahan kebiasaan merokok peserta 

didik yaitu dengan  pemasangan tulisan dan poster larangan merokok di beberapa 

 
4Observasi, di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 9 Februari 2023. 
5Syukur, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Pada 15 Januari 2023. 
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titik di dalam lingkungan sekolah seperti di depan pos satpam, depan ruang guru, 

depan wc peserta didik, depan ruang lap komputer, depan aula. serta himbauan 

keras bagi guru untuk tidak merokok selama proses belajar mengajar di kelas 

berlangsung. 

Pengakuan salah satu guru PAI di atas melalui wawancara yang telah 

dilakukan peneliti yang mengungkapkan bahwa dalam upaya pencegahan 

kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan sekolah ia telah melakukan 

dengan sebaik-baiknya dan dapat dikatakan sudah cukup maksimal, selain telah 

mengajarkan tentang materi-materi yang sudah diatur dalam kurikulum, sebagai 

guru agama juga ia biasa memberikan motivasi di awal pembelajaran di kelas  

kepada para peserta didik terkait bahaya atau dampak rokok bagi kesehatan baik 

kesehatan bagi dirinya maupun kesehatan orang di sekitarnya.  

Tugas utama guru agama adalah mengajarkan pelajaran agama di sekolah 

tentunya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah, namun demikian 

selain tugas guru sebagai pengajar juga sebagai pemberi teladan, mengajarkan 

ilmu agama, sebagai pemberi petunjuk yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu 

guru agama ikut andil dalam pencegahan perilaku buruk peserta didik, salah 

satunya merokok. Membahas rokok merupakan tema yang pernah dibahas dalam 

kegiatan belajar di kelas karena merupakan salah satu perilaku yang menyimpang 

baik dari sisi agama maupun sosial.  

”Merokok dapat merusak kesehatan, merusak kesehatan merupakan 

perbuatan menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri adalah perbuatan dosa, 

melakukan dosa akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah”.  

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan juga mengungkap 

bahwa Guru PAI tidak hanya memberikan hukuman yang negatif yang 

berdampak pada ketakutan peserta didik semata, akan tetapi Guru PAI juga 
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melakukan pendekatan khusus dan pemberian nasehat, wejangan-wejangan, 

memberikan pengetahuan agama mengenai baik buruk suatu perbuatan yang di 

lakukan dalam hal ini rokok yang membuat anak sadar bahwa merokok itu tidak 

sehat bagi kesehatan, memberi sanksi yang sewajarnya dan mendidik sehingga 

tidak melakukan tindakan perilaku buruk di dalam lingkungan sekolah dan juga 

kehidupan sehari-hari 

Setelah semua cara dilakukan seperti pemberian teguran, nasehat dan 

lain sebagainya dan masih tetap saja mendapati peserta didik merokok, dan selalu 

mengulangi hal tersebut, selanjutnya akan diserahkan kepada wali kelas atau 

guru BK dan dilakukan pemanggilan dengan menyurati orang tua peserta didik 

yang melakukan kebiasaan merokok, untuk di berikan bimbingan sesuai 

kebutuhan. 

 Guru sebagai tokoh utama dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan menjadikan 

dirinya sebagai contoh gaya hidup sehat tanpa rokok, di samping itu guru 

menunjukkan contoh orang- orang yang terkena dampak buruk rokok. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ernawati, S.Pd. 

yang juga merupakan guru agama di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Hasil 

wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

“Tanggapan saya mengenai kenakalan remaja seperti merokok itu 
merupakan sesuatu yang menyimpang. Karena pada dasarnya tujuan kita 
ke sekolah itu bukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negative 
seperti hal tersebut. Adapun tindakan saya selaku guru PAI jika 
mendapati peserta didik mungkin terlebih dahulu akan memberikan 
teguran dulu, memberikan nasehat untuk bagaimana baiknya, supaya 
mereka bisa kemudian terbuka fikirannya sehingga bisa menerima saran-
saran atau teguran yang diberikan baik dari saya maupun dari guru-guru 
lain yang melihat aktivitasnya tersebut di lingkungan sekolah. namun 
sejauh ini alhamdulillah belum pernah ada yang saya dapati, akan tetapi 
diluar lingkungan sekolah ada pernah saya melihat dan sempat saya tegur 
untuk tidak mengulangi hal tersebut. Adapun sanksi yang biasa saya 
berikan selaku guru agama tentunya tidak jauh dari peraturan yang 
diberlakukan di sekolah itu sendiri, kalau dari saya memberikan hukuman 
dengan menyetor hafalan surah-surah pendek sebagai pelajaran juga bagi 
dirinya dengan begitu dia bisa belajar sembari dia mendapatkan ganjaran 
dari apa yang dia lakukan. Selain dari mendidik itu juga dapat menjadi 



67 
 

 
 

media pembelajaran terkhusnya hafalan dan dapat menjadi efek jera bagi 
para peserta didik yang melakukan aktivitas merokok di lingkungan 
sekolah”.6 

Sedangkan hasil wawancara bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana 

upaya-upaya/strategi yang dilakukan dalam mengatasi kebiasaan merokok 

peserta didik: 

1) Guru memberi contoh keteladanan secara konkrit. 
2) Senantiasa mengingatkan agar selalu membiasakan diri untuk berbuat 

baik sehingga terciptanya generasi muda yang berkarakter Pancasila 
yang disampaikan melalui pidato singkat pada saat upacara 
berlangsung. 

3) Menasehati agar senantiasa menjauhi perbuatan buruk yang dilarang 
oleh agama. 

4) Sering diajak dialog dan sharing tentang masalahnya. 
5) Pendekatan guru terhadap peserta didik perlu dilakukan secara intens 

dan terus menerus agar mencegah perilaku peserta didik yang 
berlebihan sehingga hasil yang ingin di capai dapat terlihat (nampak).7 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak 

Syukur, S.Pd. dan Ibu Ernawati S.Pd. selaku Guru PAI dan juga Bapak Balitung 

selaku Kepala Sekolah maka dapat dianalisis bahwa kecakapan atau kemampuan 

guru PAI dalam upaya pencegahan kebiasaan merokok peserta diidik di 

lingkungan sekolah UPT SMA Negeri 4 Bulukumba sangatlah penting. Melalui 

wawancara langsung penulis menyimpulkan bahwa kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam upaya pencegahan kebiasaan merokok peserta didik di 

lingkungan sekolah sudah cukup baik. dengan memberikan sanksi sekaligus 

pelajaran pengetahuan agama, memberikan motivasi, wejangan-wejangan, baik 

pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar dari pembelajaran, serta 

melakakukan pendekatan khusus kepada peserta didik agar supaya peserta didik 

bisa menerima saran atau masukan yang diberikan sehingga dari dalam dirinya 

sendiri ada niatan untuk tidak lagi merokok. 

 
6Ernawati, Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Pada tanggal 18 Januari 2023. 
7Balitung, Wawancara Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada tanggal 4 

Februari 2023. 
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Di sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba terdapat peraturan-peraturan yang 

harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar oleh peserta didik tentang merokok 

yaitu seperti di larang merokok dilingkungan sekolah bagi peserta didik, dan bagi 

guru dilarang merokok saat jam mengajar. Jika ada peserta didik yang ketahuan 

merokok maka akan di bawa keruangan BK dan akan diberi sanksi ataupun 

sanksi point serta di panggil orang tua. 

 Guru PAI memberi amanah kepada orang tua peserta didik agar orang 

tua dapat mengajarkan dan menjadi panutan peserta didik agar tidak merokok 

dan lebih mengutamakan menggunakan waktu dengan sebaiknya dengan hal-hal 

yang positif. Karena anak remaja sekarang sangat mudah sekali meniru, karena 

orang tua lah yang sangat berperan penting menjadi panutan yang baik untuk 

anak, ajarkan mereka hal yang berguna dalam hidup, tidak menyepelekan waktu 

dengan hal negatif seperti halnya merokok yang dapat merusak kesehatan. 

C. Penyebab Kebiasaan Merokok Peserta Didik 

Kenakalan yang terjadi pada kalangan peserta didik merupakan hal yang 

wajar karena kondisi yang ada pada remaja cenderung masih labil sehingga ia 

masih diombang-ambingkan oleh segala sesuatu yang ada disekitar mereka. 

Begitu juga dengan kenakalan/pelanggaran yang mereka lakukan seperti 

kebiasaan merokok di lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai aktualisasi 

dari keadaan jiwa dan kebutuhan yang diinginkan. Akan tetapi kesemuanya itu 

tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada faktor yang 

mempengaruhinya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti peroleh dari beberapa 

peserta didik yang menjadi responden di lapangan dalam hal ini yang sering 

melakukan aktivitas merokok di lingkungan sekolah peserta didik  
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di SMA Negeri 4 Bulukumba, telah dapat diketahui bahwa yang menjadi 

faktor penyebab peserta didik merokok yaitu dari pengaruh teman 

sebaya/lingkungan, pengaruh kepribadian, pengaruh orang tua dan keluarga. 

Seperti halnya yang dikatakan oleh MN salah satu peserta didik kelas XII IPS 

yang mengatakan bahwa: 

“Saya seringkali melakukan aktivitas merokok baik di  lingkungan 
sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, sehari saya biasa 
menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari tergantung berapa uang 
saya. Awal mula saya mencoba merokok dari ajakan teman, setelah itu 
saya mencoba kembali merokok karena dapat menghilangkan 
stres/pusing. Sejak saat itu saya merasa bahwa merokok itu baik-baik saja 
bagi kesehatan dan tidak berbahaya. Orang tua, saudara saya sendiri saja 
di rumah itu merokok di depan saya, setelah itu saya mulai berani juga 
untuk merokok baik secara terang-terangan maupun sembunyi-bunyi”.8 

Hampir sama dengan responden sebelumnya, MAF kelas XI MIPA 

responden kedua ini juga pertama kali mencoba merokok karena mendapat ajakan 

dari teman dan juga di lingkungan keluarga juga hampir semuanya merokok 

seperti bapak, kakak, om bahkan ada salah satu tantenya juga merokok sehingga 

membuat ia penasaran untuk mencobanya. Berdasarkan hasil wawaancara MAF 

mengatakan bahwa: 

“Saya mulai merokok pertama kali sejak SMP dari ajakan teman, pada 
saat itu saya di ajak untuk mencoba menghisap sebatang rokok pada jam 
pulang sekolah di kantin yang berada di dekat sekolah saya, selain itu juga 
setiap hari saya menyaksikan sendiri ketika saya berada di rumah bapak, 
kakek, om bahkan tante saya juga merokok di depan saya. Itulah sebabnya 
saya merasa tambah penasaran dan ingin mencobanya”. di sekitar 
lingkungan sekolah saya biasa merok di bagian aula bawah pada saat jam 
istirahat terkadang juga di kantin bagian atas dekat jalan raya, sejauh ini 
saya belum ada niatan untuk berhenti merokok karena saya masih ingin 
mencobanya”.9 

Responden ketiga MS dari kelas X IPS mengatakan bahwa pertama kali 

merokok pada saat kelas 3 SMP dan sama halnya dengan responden sebelumnya 

juga karena dari ajakan teman di sekolahnya. Melihat bapak dan kakaknya di 

 
8Muhammad Nizam, Wawancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 

tanggal 19 Januari 2023. 

9Muhammad Alif Firdaus, Wawancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Pada tanggal 21 Januari 2023.  
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rumah merokok sehingga ia juga ikut merokok karena merasa penasaran. Orang 

tuanya sendiripun tidak melarang atau marah, dan bahkan biasa-biasa saja ketika 

melihatnya merokok itulah salah satu sebab ia berani merokok sampai sekarang.   

“Saya pertama kali merokok sejak kelas 3 SMA dari ajakan teman di 
sekolah, karena pada saat itu teman saya mengatakan laki-laki cemen itu 
adalah laki-laki yang tidak merokok. Saya mulai coba rokok dan setelah 
itu saya merasa tenang tidak ada beban fikiran dan membuat saya enjoy. 
di tambah lagi bapak saya dirumah dan kakak saya juga merokok, orang 
tua saya pun tidak marah/melarang saya ketika merokok di rumah. 
Memang awalnya melarang tapi lama kelamaan sudah tidak mereka 
bersifat biasa saja dan karena itu saya semakin berani merokok baik di 
lingkungan sekolah maupun di rumah sendiri”.10 

Selanjutnya responden keempat saya II dari kelas X MIPA  yang sedikit 

berbeda dari responden sebelumnya, ia justru merokok hanya di lingkungan 

sekolah saja tidak merokok ketika berada di rumah. ia merokok pun pada saat di 

sekolah karena terpengaruh oleh teman-temannya yang hampir semua merokok. 

Akan tetapi ia tidak berani merokok apabila berada di rumah karena orang tua 

nya melarang dan bahkan akan sangat marah jika tau anaknya merokok. Begini 

pernyataannya kepada peneliti ketika di wawancarai: 

“pertama kali saya merokok ketika kelas 1 SMA karena mendapat 
tawaran dari teman dan saya mulai keterusan sampai sekarang. Akan 
tetapi saya hanya merokok ketika berada di sekolah, saya biasa membeli 2 
batang rokok di kantin seharga lima ribu rupiah dan menghisapnya 
Bersama dengan teman-teman sekolah di kantin tersebut karena memang 
kantin tersebut sedikit jauh dari jangkauan guru-guru. Pada saat di rumah 
saya tidak berani merokok karena sudah pasti saya akan di marahi oleh 
orang tua saya dan bahkan saya akan dipukul. Dia mengatakan uang yang 
di berikan untuk jajan di sekolah hanya saya habiska dengan membeli 
rokok saja, itulah sebabnya saya di larang salah satunya karena rokok bisa 
menghabiskan uang.11 

Responden saya selanjutnya yaitu AN kelas XI IPS dan SA XII MIPA 

yang merupakan adik peneliti. AN dan SA adik kakak, ia juga seringkali 

 

10Maslan Saputra, Wawancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 

tanggal 21 Januari 2023. 

11Irfandi, Wawaancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada tanggal 25 

Januari 2023. 
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melakukan aktivitas merokok di sekitar lingkungan sekolah menurut laporan dari 

guru BK. 

Menurut pengakuannya kepada peneliti saat di wawancarai mereka 

berdua mulai merokok juga awalnya dari ajakan teman-temannya di sekitar 

tempat mereka tinggal, dia melihat dan meniru temannya tersebut dan mereka 

penasaran untuk mencobanya dan membeli sendiri rokok per batang di warung-

warung. Ketika berada di rumah mereka berdua seringkali merokok secara 

sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh orang tuanya. Karena orang tua nya 

sangat melarang anak-anaknya merokok. Bapak, kakak laki-laki nya justru tidak 

ada yang merokok. Itulah sebabnya mereka berdua takut jika merokok di rumah 

dan memilih merokok di luar rumah termasuk di sekolah. Begini pernyataan AN 

dan SA ketika di wawancarai oleh peneliti: 

 “Saya mulai mencoba merokok sejak Madrasah karena mendapatkan 
tawaran dari teman-teman di sekitar tempat tinggal, saya melihat dan 
penasaran ingin mencoba nya. Setelah mencoba saya merasa santai karena 
dengan merokok saya merasa tenang dan merokok bisa menghilangkan 
stres di kepala. Di sekolah pada jam istirahat saya sering mencari 
kesempatan untuk membeli rokok di kantin yang di jual perbatang , 
berada di luar sekolah sedikit jauh dari jangkauan guru-guru”.12 Tutur SA 
yang merupakan kakak dari AN. 

Selanjutnya di lanjutkan dari pernyataan AN adik dari SN tersebut, ia 

mengatakan bahwa: 

“di lingkungan keluarga saya tidak ada yang merokok kak, bapak dan 
kakak laki-laki saya juga tidak ada yang merokok. Itulah sebabnya saya 
tidak nyaman ketika merokok di rumah karena takut katahuan orang tua 
dan saudara yg lain. Apabila saya ketahuan membeli dan menghisap rokok 
orang tua saya pasti akan marah dan mengancam untuk memberhentikan 
saya sekolah. Akan tetapi ketika orang tua saya tertidur atau tidak berada 
di rumah saya biasa memanfaatkan momen itu dengan merokok secara 
sembunyi-sembunyi di kamar saya. Setelah itu saya menyembunyikan 
puntung rokok saya di bawah ranjang atau langsung membuangnya di 
jendela”.13 

 

12Saenal Abidin, Wawancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 

tanggal 27 Januari 2023. 
13Alirman, Wawancara Peserta Didik UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada tanggal 27 

Januari 2023. 
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Berdasarkan pernyatan dari keenam responden di atas penulis 

menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi peserta didik 

merokok di antaranya yaitu faktor lingkungan/teman sebaya dan keluarga. 

Adapun faktor yang paling kuat yang memicu  peserta didik merokok ialah faktor 

lingkungan sosial, banyak yang merokok karena ajakan dari teman, melihat dan 

menyaksikan teman merokok semakin membuat penasaran, akhirnya berani 

mencoba dan meniru apa yang dilakukan oleh temannya tersebut sehingga 

peserta didik merasa kecanduan dan sulit jika berhenti merokok. Adapun faktor 

lain yaitu keluarga, Jadi perilaku merokok dapat terjadi karena pengaruh dari 

orang tua sendiri ketika di rumah. Anak melihat kebiasaan yang di kerjakan 

orang tuanya, sehingga terpengaruh saat orang tua memberi contoh kebiasaan 

yang kurang baik ketika di rumah.  

Selain itu penyebab keinginan peserta didik merokok juga karena 

kurangnya pemahaman mereka tentang bahaya yang dapat ditimbulkan dari 

rokok itu sendiri, terlihat saat peneliti melakukan wawancara dan menanyakan 

sejauh mana mereka mengetahui kandungan rokok yang mereka hisap itu dan 

rata-rata menjawab tidak tahu. Pada kenyataannya di dalam rokok itu terdapat 

racun yang sangat berbahaya dan mematikan jika di hisap terus menerus. 

Pemberian perhatian yang lebih kepada peserta didik sangat dibutuhkan 

karena dapat berpengaruh dalam perilaku dan kesehariannya. Pemberian 

perhatian melalui pendekatan personal dan memberi motivasi yang kuat agar 

peserta didik dapat berhenti merokok dan memberi hukuman seperti 

membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan wc, menyetor hafalan surah-

surah pendek  juga dapat membuat efek jera sehingga tidak lagi merokok 

dilingkungan sekolah. 
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D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat serta Solusi Upaya Guru PAI 

dalam Pencegahan Kebiasaan Merokok Peserta Didik  

Dalam rangka mengatasi/mencegah kebiasaan merokok peserta didik di 

lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Bulukumba yang dilakukan guru Pendidikan 

Agama Islam tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi upaya 

tersebut. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat upaya guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengatasi/mencegah kebiasaan merokok peserta 

didik di lingkungan sekolah. 

Adapun faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam upaya guru 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Pendukung 

a. Adanya penanaman ajaran agama islam yang mendalam di SMA Negeri 4 

Bulukumba. Hal ini terbukti dari hasil wawancara peneliti terhadap guru PAI 

yang senantiasa memberikan pengetahuan agama, melalui nasehat-nasehat, 

wejangan maupun praktek baik baik saat pembelajaran di kelas berlangsung 

maupun diluar dari pembelajaran di kelas.14 

b. Adanya kerja sama yang baik antara guru Pendidikan Agama Islam, Kepala 

Sekolah, guru-guru lainnya terutama guru bimbingan konseling (BK), serta 

warga sekolah dalam menciptakan lingkungan bebas rokok di SMA Negeri 4 

Bulukumba. Hal ini terbukti dari poster/slogan larangan merokok baik guru 

maupun peserta didik yang dipasang di beberapa titik di dalam lingkungan 

sekolah.15 

 

 

 

14Hasil Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. 

Pada tanggal 15 Janurai 2023. 

15Hasil Observasi di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada tanggal 9 Januari 2023. 
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2. Faktor Penghambat 

Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengatasi/mencegah kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan sekolah 

tidak semua berjalan lancer karena tentu saja ada beberapa hambatan yang 

dihadapi: 

a. Kurangnya kerja sama antara pihak sekolah khususnya guru 

Pendidikan Agama Islam dengan para orang tua dari peserta didik 

dalam mengontrol kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan 

sekolah. 

b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap kehidupan dan pergaulan 

anaknya di masyarakat. 

c. Kurangnya kesadaran bagi sebagian peserta didik dan guru-guru untuk 

mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, hal ini terlihat karena 

masih saja ada yang merokok di lingkungan sekolah baik dari guru-

guru maupun peserta didik. 

d. Masih mudahnya akses mendapatkan rokok, hal ini disebabkan karena 

banyaknya warung-warung yang berada dekat dari sekolah yang 

menjual rokok bahkan menjualnya dengan perbatang16 

3. Solusinya  

a. Hendaknya pihak sekolah khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

menjalin kerja sama yang baik dengan orang tua peserta didik, karena 

tidak dapat dipungkiri bahwa orang tua merupakan salah satu faktor 

yang paling berpengaruh dalam pembentukan sikap kepribadian 

peserta didik. 

 
16Wawancara Guru Pendidikan Agama Islam di UPT SMA Negeri 4 Bulukumba. Pada 

tanggal 18 Januari 2023.  
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b. Hendaknya pihak sekolah khususnya guru Pendidikan Agama Islam 

memberikan wadah kepada peserta didik guna menampung kreativitas 

mereka agar disalurkan secara  benar sesuai dengan potensi yang 

mereka miliki. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kesibukan 

sehingga dapat mengantisipasi peserta didik agar tidak melakukan 

tindakan negative dan menyimpang seperti merokok di lingkungan 

sekolah. 

c. Pihak sekolah khususnya guru Pendidikan Agama Islam hendaknya 

lebih mengajak para peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan sehingga membuat peserta didik lebih dekat kepada Allah 

swt sehingga dapat membedakan antara baik dan buruk suatu 

perbuatan yang hendak di lakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian mengenai Kecakapan Guru 

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Pencegahan Kebiasaan 

Merokok Peserta Didik di SMA Negeri 4 Bulukumba, maka dapat di tarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kecakapan/Kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya 

pencegahan kebiasaan merokok peserta didik sudah cukup baik, hal ini 

terbukti dari hasil pengamatan peneliti melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Adapun bentuk upaya yang dilakukan yaitu  memberi 

nasehat, dan menegur peserta didik yang terlihat merokok di lingkungan 

sekolah, membina, mendidik serta memotivasi, memberikan pengetahuan 

mengenai kandungan rokok, dan bahaya rokok, memberikan pengetahuan 

agama sehingga dapat menyentuh moral peserta didik  untuk dapat 

berfikir lebih bijak dengan tidak melakukan hal-hal penyimpangan dalam 

hal ini merokok. Bekerja sama dengan seluruh warga sekolah untuk 

menciptakan lingkungan bebas rokok dengan menempelkan slogan-slogan 

anti rokok serta Guru memberi contoh dengan cara tidak pernah merokok 

di pekarangan sekolah. Selain itu memberikan sanksi yang mendidik bagi 

peserta didik yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah seperti 

menyetor hafalan surah-surah pendek, membersihkan area depan kelas 

sampai pekarangan sekolah, membersihkan wc sekolah dengan tujuan 

memberikan efek jera kepada para peserta didik yang melanggar tata 

tertib sekolah. 

2. Faktor penyabab yang mendasari perilaku merokok peserta didik yaitu 

pengaruh pribadi, keluarga, kontrol diri yang lemah, dan pengaruh 
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lingkungan masyarakat/teman sebaya. Adapun pengaruh yang paling kuat 

mendorong responden merokok yaitu pengaruh teman sebaya, mereka 

memiliki teman yang rata-rata perokok sehingga seringkali melihat dan 

menyaksikan temannya melakukan aktivitas merokok, selalu ditawari 

rokok oleh temannya akhirnya menimbulkan rasa penasaran dan 

keinginan untuk meniru dengan niat awal hanya ingin mencoba-coba 

sehingga tidak dapat mengontrol dirinya. Selain itu faktor keluarga juga 

turut menjadi salah satu penyebab responden merokok. Orang tua 

melakukan kegiatan menghisap rokok di depan si anak telah memberikan 

contoh dan secara tidak langsung mengajak anaknya juga untuk merokok. 

Selain itu kurangnya pengetahuan responden tentang bahaya/dampak 

yang ditimbulkan oleh rokok menjadi salah satu penyebeb responden 

berani merokok. 

3. Adapun faktor pendukung dan penghambat guru PAI dalam upaya 

pencegahan kebiasaan merokok peserta didik di lingkungan sekolah yaitu: 

pertama, adanya penanaman ajaran agama islam kepada peserta didik, 

kerja sama yang baik antara guru Pendidikan Agama Islam, kepala 

sekolah, guru-guru lainnya khususnya guru bimbingan konseling (BK) dan 

warga sekolah dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari 

asap rokok. Kedua, faktor yang menghambat ialah kurangnya kerja sama 

antara pihak sekolah khususnya guru Pendidikan Agama Islam dengan 

para orang tua dari peserta didik dalam mengontrol kebiasaan merokok 

peserta didik di lingkungan sekolah, kurangnya pengawasan dari orang 

tua peserta didik, masih mudahnya akses untuk mendapatkan rokok, 

kurangnya kesadaran bagi sebagian peserta didik dan guru-guru untuk 

mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah dalam hal ini tidak melakukan 
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aktivitas merokok di lingkungan sekolah. Adapun solusinya hendaknya 

pihak sekolah khususnya guru PAI lebih menjalin kerja sama yang baik 

dengan orang tua peserta didik, pihak sekolah khususnya guru PAI 

hendaknya dapat memberikan wadah kepada peserta didik guna 

menampung kreativitas mereka, dan juga hendaknya pihak sekolah 

khususnya guru PAI lebih mengajak para peserta didik untuk melakukan 

kegiatan keagamaan untuk lebih mendekatkan diri kepaada Allah swt. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dirumuskan, maka penulis 

memberikan saran sebgai berikut: 

1. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan untuk mensosialisasikan pengaruh/dampak dari rokok, dan 

menghimbau kepada seluruh warga sekolah untuk berkerja 

menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari asap rokok. 

2. Di peserta didik harapkan bagi para guru PAI untuk terus melakukan 

pengawasan kepada para peserta didik dengan lebih menanamkan nilai-

nilai islam sehingga mampu mencegah peserta didik melakukan hal-hal 

penyimpangan seperti merokok. 

3. Bagi orang tua keluarga diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak 

melakukan aktivitas merokok dihadapan anak-anaknya ketika berada 

di rumah serta mampu membimbing dan mengontrol agar tidak 

terjerumus ke hal-hal yang negative. 
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16. Apakah anda mengetahui kandungan dan bahaya yang ditimbulkan rokok 

bagi kesehatan? 

17. Dari diri sendiri apakah ada niatan unuk berhenti dari kebiasaan 

merokok? 

18. Jika ada niatan, seperti apa usaha yang anda lakukan untuk berhenti dari 

kebiasaan merokok? 
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