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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-latin 

Daftar huruf bahasa arab dan terjemahanya ke dalam huruf latin  dapat dilihat 

pada table berikut  

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 

 Alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jin J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص
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 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain „ apostrep terbalik ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Min M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah „ Apostop ء

 Ya Y  Ye ئ

Hamza yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa bertanda 

apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ). 

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti Vokal bahasa Indonesia.  Terdiri atas vokal 

tunggal atau monoflog dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 
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Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha  A A ا َ

 Kasrah I I ا َ

 Dammah U U ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliteransinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fatha dan ya Ai a dan i ى َ 

 Fatha dan wau Au a dan u ؤَ 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu: 

Harkat dan huruf Nama Huruf tanda Nama 

 Fatha dan alif atau ya a a dan garis di atas … ا َ │…ىَ 

 Kasrah dan ya i i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau u u dan garis di atas وَ 

4. Ta Marbutah  

Translinterasi untuk tamarbutah ada dua yaitu : tamarbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fatha, kasra, dan dammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

sedangkan tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. walau pada kata yang berakhir dengan tamarbutah diikuti oleh kata 

yang K menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tamarbutah itu transliterasinya dengan [h]. 

5. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasyidid ( ). 

Dalam transliterasinya ini lambangkan dengan perulangan huruf 

(konsonang ganda) yang diberi tanda syddah. Jika huruf ََي ber-tasydid di akhir 

sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliteransikan 

seperti huruf maddah ( i ). 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َلا  

(alif lam ma’arifah). Dalam podoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al- baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya.  

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-) 

7. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (  ) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

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

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia  

Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian 

perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa 

Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
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Misalnya kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an ), sunnah, khusus dan umum. 

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkainteks Arab, maka 

harus ditransliterasi secara utuh. 

9. Lafzal al-jalalah ( الله ) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 

10. Huruf Kapital  

Walau sistem tulisan Arab mengenal huruf capital (Alif  caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

capital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 

Huhuruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal  nama dari 

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 

hurup awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 

pada awal kalimat, maka huruf (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). 

Beberapa singkata yang dibakukan adalah: 

swt. = subhanahu wa ta‟ala 



xiv 
 

saw. = sallahu a‟laihi wa sallam 

a.s. = „alaihi al-salam 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = Sebelum Masehi 

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

w. = Wafat tahun 

Qs…/…: 4 = QS An-Nisa/4:32 atau QS A<t‟Tubah>n/9:71 

HR = Hadis riwayat 

UURI = Undang-Undang Republik Indonesia  

Kab. = Kabupaten 

h. = Halaman 
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ABSTRAK 

Nama    :  Nurmiati 

Nim    :  30400115014 

Judul Skripsi: MEROKOK SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DI 

KALANGAN REMAJA (STUDI KASUS DESA PARIGI 

KECAMATAN TINGGIMONCONG KABUPATEN 

GOWA) 

 

 

Penelitian ini berjudul Merokok Sebagai Konstruksi Sosial Di Kalangan 

Remaja (Studi Kasus Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa) 

mengemukakan tiga rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Ragam Jenis Rokok 

Yang Dikonsumsi Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa, 2) Bagaimana Merokok Sebagai Media 

Interaksi Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa, 3) Bagaimana Pandangan ajaran Agama Islam 

Terhadap Perilaku Merokok Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

 Jenis penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis dan fenomenologis. Sumber data yang digunakan adalah 

sumber primer yaitu informasi yang bersumber dari pengamatan langsung 

kelokasi penelitian Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, 

sedangkan sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi atau studi 

kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. Pengumpulan data dilakukan 

dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ragam/jenis rokok yang dikonsumsi 

remaja di desa Parigi adalah merk Surya, Urban Mild,dan Tembakau. perilaku 

merokok ini sudah menjadi kebiasaan bagi remaja karena dengan merokok Bagi 

mereka memiliki simbol yang mengandung makna yaitu bahwa rokok sebagai 

kebutuhan dan kebiasaan, kebersamaan, melepas kepenatan,menghargai sesama 

perokok. Pandangan Ajaran Islam tentang merokok ditemukan hukum 

mengkonsumsi bahwa hukumnya ditentukan oleh sifat rokok dan dampaknya bagi 

yang mengkonsumsinya.  

Implikasi dari penelitian ini bahwa dengan mengetahui latar belakang 

perilaku merokok yang dilakukan remaja akan memudahkan pihak yang 

bersangkutan keluarga, kepala Desa dan pemerintah untuk mengeluarkan aturan 

dan mau bekerjasama. Diharapkan pihak Kepala Desa mengeluarkan aturan dalam 

Lingkungan yaitu (LBR) Lingkungan Bebas Rokok. orang tua dan remaja 

diharapkan bekerjasama bagaimana anak merokok diatas usia remaja yang telah 

ditentukan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Realitas yang dapat dilihat di desa Parigi yaitu ada beberapa remaja 

mengkonsumsi rokok untuk menghindari kecemasan, mereka lakukan untuk 

menghilangkan rasa lelah, menghilangkan rasa tidak enak ketika selesai makan, 

merokok ketika melakukan pekerjaan, merokok ketika merasa terpojokkan, 

merokok ketika lelah berpikir, dan merokok ketika pusing, dan lain-lain. Sisi lain 

alasan remaja adalah jika tidak merokok mereka beranggapan bahwa dirinya 

belum dewasa bahwasanya, perilaku merokok bagi remaja merupakan perilaku 

simbiolisasi. Simbol dari kematangan, kekuatan, kepemimpinan, dan daya tarik 

terhadap lawan jenis. 

Industri rokok sebagaimana industri lainnya, terdapat dua komponen 

utama yang terlibat dalam aktivitas ekonomi, yakni produsen dan konsumen. 

Adapun produsen yakni petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, 

pemerintah, pengusaha rokok, industri kertas, industri jasa, produsen teknologi. 

Sementara komponen konsumen hanyalah perokok. Beberapa komponen 

produsen, secara kasat mata dan dengan logika sederhana, pengusaha rokok, 

produsen teknologi, dan pemerintah menjadi “produsen minoritas” yang 

mendapatkan keberuntungan penerimaan terbanyak sekaligus memegang kendali 

utama dalam proses produksi. Satu hal lagi yang tidak bisa dipungkiri oleh 

siapapun mengenai keistimewaan sektor rokok dalam menyerap tenaga kerja yang 

besar. Siapapun pemerintahnya, pasti mengakui bahwa ada penyerapan tenaga 

kerja yang besar pada sektor rokok. 

Hidup dan mati itu ada ditangan Allah swt dan merupakan karunia dan 

wewenang Allah swt, maka islam melarang orang melakukan pembunuhan 
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apalagi dengan sengaja membunuh diri sendiri meneguk racun dan sebagainya. 

Hal ini menunjukkan betapa rokok memiliki resiko yang sangat tinggi bagi 

kesehatan. 

َثنَََحََ َثنَاََالََْْعْمَشَُعَنَْأبَيَِصَايعَْلَََبْنَُعُبيَََْاذَّ ََيْرَةََقلَََلِحٍَعَنَْأبَيَِىرََُذٍَحَذَّ َِصَلََّ قلَََرَسٌُلَُاللََّّ

سَلَّمََ ًَ َ َعَليَْوِ ٌَََاللَُّ َيتََ َيذَِهِ َفيِ َفحََذِيْذَتوُُ َبحَِذِيْذَةٍ َنفَْسَوُ َقتَلََ َخَالِذًاَمَنْ َناَرِجَينََّمَ َفيِ َبطَْنوِِ َفيِ َبِياَ
أُ جَّ

َأبَذًََ َفيِْياَ َيتَََمٌخَلَّذًا َيذَِهِ َفيِ وُ َفسَُمُّ َبسُِمٍّ َنفَْسَوُ َقتَلََ مَنْ ًَ َ َأبَذًَاَا َفيِياَ َمُخَلَّذًا َخَالِذًا َجَينََّمَ َفيَِناَرِ اهُ حَسَّ

َيتَرََدٍََّفيَِناَرَِجَحَنَّمَّخَالِذًاَمُخَلَّذًاَفيِياََأبَذًََ ٌَ مَنَْترََدٍََّمِنَْجَبلٍََفقَتَلَََنفَْسَوَُفيَُ الذَّرِمِي(ََرًاهَُ)َاًَ

َََََََََََََََََََََََ 
Artinya:"Telah menceritakan kepada kami Ya‟la bin „Ubaid telah menceritakan 

kepada kami Al A‟masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ia berkata; 

Rasululullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: “Dan 

barangsiapa bunuh diri dengan (menusuk dirinya dengan) besi, maka 

besi itu aka nada di tangannya, dan ia akan menghujamkan ke 

perutnya di neraka jahannam, ia kekal abadi didalamnya selama-

lamanya. Barangsiapa meneguk racun, hingga meninggal dunia, maka 

racun tersebut akan berada di tangannya dan ia akan menegaknya di 

neraka jahannam, ia kekal serta abadi didalamnya selama-lamanya. 

Barangsiapa menjatuhkan diri dari gunung, hingga membunuh 

jiwanya (bunuh diri), maka iaakan jatuh ke neraka jahannam, ia kekal 

serta abadi didalamnya selama-lamanya.”(HR. Darimy).
1 

Pendapat penganut Mahzab Imam Hanafi menyatakan bahwa setiap 

perokok memahami dengan baik bahwa asap rokok sangat berbahaya dan tidak 

memiliki manfaat sedikitpun. Dengan demikian maka rokok dapat difatwakan 

haram.Tembakau adalah seburuk-buruknya tumbuhan. Tembakau bisa 

melumpuhkan keadaan diri dan financial. Seorang yang memiliki harga diri dan 

wibawa tidak akan pernah menggunakannya. Pasalnya, berdasarkan sensus sosial 

nasional 2004, usia perokok terus bergeser ke usia yang semakin kecil. Kalau di 

tahun 1970 perokok termuda adalah usia 15 tahun, di tahun 2004 kelompok 

                                                             
1
Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Fadil bil Bahram bin Abduh al 

Shomad ad Darimiy at Taimiy as Samarkundi, Sunan ad-Darimiy, juz 3, (t. c, Arab Saudi: Dar al-

Mughniy li an-Nasyiri wa at-Tauzi, 2000), h. 1526. 
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perokok sudah masuk ke usia 5 tahun dengan angka perokok aktif usia 5-9 tahun 

mencapai 1,8 persen (dalam Mahzab Imam Syafi‟i). 

Kelompok yang menganggap merokok sebagai salah satu hal yang buruk, 

terutama bagi kesehatan, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang menganiaya 

diri sendiri dan menuju kebinasaan. Meninggalkan perintah Allah, jika dalam 

perintah itu dapat mengakibatkan kebinasaan atau bisa mengarah kepada 

binasanya badan atau ruh, dan dengan mengerjakan sebab yang dapat membawa 

kepada binasanya badan atau ruh. Termasuk kedalam hal ini, merokok termasuk 

membinasakan diri sebab sebelumnya telah diketahui jika rokok akan 

membahayakan bagi tubuh tapi masih sering dikonsumsi. Hal ini terkait dalam 

QS. Al- Baqarah /2:195. 

                   

Terjemahnya : 

195.“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah 

kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan , dan berbuat 

baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

baik”.
2 

 

Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh 

orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena 

umat merupakan suatu kesatuan, Disamping itu, penyandaran harta dan jiwa 

kepada kaum mukmin secara umum terdapat dalil bahwa kaum mukmin dalam hal 

rasa cinta, rasa berkasih sayang dan dalam maslahat mereka seperti jasad, dimana 

iman yang menyatukan mereka atas maslahat agama maupun dunia. Hal ini juga 

seperti yang terdapat dalam QS.An-nisa /4:29. 

                                                             
2
Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahan (Tarumanegara Utama: 

Abyan, 2014), h. 30. 



4 
 

 
 

َ  َ َ ََ  َ َ  َ   ََََ

 ََ َ َََ َ  ََََ َ َ   ََ 

Terjemahnya: 

29“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu.
3
 

Makna dari ayat diatas janganlah kamu melakukan sebab yang menjadi 

kebinasaanmu. Ayat diatas menjelaskan bahwa merokok termasuk perbuatan yang 

mencampakkan diri sendiri kedalam kebinasaan. 

Perilaku merokok menghembuskannya keluar dan menimbulkan asap yang 

dapat terhisap oleh orang-orang di sekitarnya serta dapat menimbulkan dampak 

buruk  bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang di sekitarnya.
4
 Para ahli 

kesehatan menyatakan bahwa merokok merupakan perilaku yang berbahaya, 

merokok sama dengan mencari mati. Meski semua orang tahu akan bahaya yang 

ditimbulkan akibat perokok. Perilaku merokok dilihat dari berbagai sudut pandang 

sangat merugikan, baik untuk diri sendiri maupun orang disekelilingnya. Dilihat 

dari segi kesehatan, pengaruh bahan-bahan kimia yang dikandung rokok seperti 

nikotin, CO (karbonmonoksida) dan tar akan memacu kerja dari susunan syaraf 

pusat dan susunan syaraf simpatis sehingga mengakibatkan tekanan darah 

meningkat dan detak jantung bertambah cepat, menstimulasi kanker dan berbagai 

penyakit lain. Beberapa berdasarkan Center for the Advancement of 

health,
5
contoh penyakit yang disebabkan oleh kandungan di dalam rokok yaitu 

                                                             
3

Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahan (Tarumanegara 

Utama:Abyan, 2014), h. 83. 
4
Definisi Perilaku Merokok. wikipedia.com (diakses tanggal 8 Maret 2019) 

5
Wulandari, D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Merokok Dewasa Awal. 

Jurnal Arkhe. YH. 2. h. 91-100. 
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kanker paru-paru, bronkitis, penyakit-penyakit kardiovaskular, berat badan lahir 

rendah, dan keterbelakangan. Bahkan pada bungkus rokok pun terdapat seruan 

bahwa merokok dapat merugikan kesehatan dan dikatakan bahwa merokok dapat 

menyebabkan kanker, impotensi,  jantung, gangguan kehamilan dan janin. 

Remaja saat ini, merokok merupakan suatu pemandangan yang tidak asing 

kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, namun 

di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk bagi perokok sendiri, maupun 

orang-orang di sekitarnya. Berbagai kandungan zat yang terdapat dalam rokok 

memberikan dampak negatif pada tubuh penghisapnya. Beberapa motivasi yang 

melatar belakangi merokok adalah untuk mendapat pengakuan (anticipatory 

beliefs), untuk menghilangkan kekecewaan (reliefing beliefs), dan menganggap 

perbuatannya tersebut tidak melanggar norma (permission beliefs/positive). Hal 

ini sejalan dengan kegiatan merokok yang dilakukan oleh remaja yang biasanya 

dilakukan di depan orang lain, terutama dilakukan di depan kelompoknya karena 

mereka sangat terikat kepada kelompok sebayanya atau dengan kata lain terikat 

dengan kelompoknya. 

Masa remaja bisa jadi masa dimana individu mengkonsumsi rokok.Usia 

pertama kali merokok umumnya berkisar antara usia 11-13 tahun dan mereka 

pada umumnya merokok sebelum usia 18 tahun. Usia tersebut dapat dikategorikan 

termasuk dalam rentangan masa remaja.
6
 

Remaja yang memulai perilaku merokok di usia 13-14 tahun saat itu 

merokok dilakukan karena rasa ingin tahu terhadap rokok tetapi akhirnya rokok 

menjadi suatu kebiasaan dalam keseharian mereka. Ada remaja yang berpendapat 

jika seorang pria tidak merokok kurang gagah.Beberapa remaja ada yang merokok 

ketika suasana hati mereka sedang tidak baik, misalnya ketika sedang menghadapi 

                                                             
6
Republika, Lebih Dari Tiga Juta Meninggal Karena Tembakau Dalam Setahun, 30 

Maret 2019. 
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masalah dengan teman, pacar, maupun dalam menghadapi pelajaran di sekolah. 

Ada remaja yang merokok hanya dilakukan setelah makan, hal ini dilakukan agar 

mulut terasa lebih nyaman. Selain itu diantara remaja yang berperilaku merokok 

memiliki ayah yang juga berperilaku merokok, sehingga secara tidak langsung 

mereka menjadi ikut-ikutan. Sebagian besar remaja mengetahui dampak negatif 

dari merokok, tetapi mereka tetap berperilaku merokok. Intensitas merokok 

mereka juga berbeda-beda, ada yang cukup merokok satu batang sehari bahkan 

ada yang sampai dua bungkus sehari. Alasan mereka merokok dalam jumlah 

banyak ketika mereka sedang menghadapi suatu masalah, sehingga dengan 

merokok dapat mengurangi ketegangan dalam diri. 

Berdasarkan uraian dan gejala konstruksi rokok pada remaja diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul 

Merokok Sebagai Konstruksi Sosial dikalangan Remaja Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa karena menurut penulis 

penelitian ini sangat penting untuk dilakukan untuk melihat secara langsung 

bagaimana perilaku merokok sesuai dengan aturan perundang-undangan dan 

hukum islam sehingga remaja tidak mudah terpengaruh. Penelitian ini khusus 

mengarah pada konstruksi sosial remaja yang merokok dan peran tokoh 

masyarakat dalam penanganan perilaku sosial remaja. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan difokuskan pada konstruksi sosial remaja dan 

pandanganmasyarakat/tokoh agamadalam menangani perilaku sosial remaja di 

desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 
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2. Deskripsi Fokus 

a. Merokok 

Merokok merupakan kegiatan yang masih banyak dilakukan oleh banyak 

orang, walaupun sering ditulis di surat-surat kabar, majalah, media massa lain 

yang menyatakan bahanya merokok. 

b. Konstruksi sosial 

Konstruksi Sosial yaitu tindakan dan interaksi yang dilakukan individu 

maupun kelompok 

c. Remaja 

Remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga 

masa awal dewasa, yang dimasuki pada usia 11 sampai 24tahun. 

Jadi, penelitian ini fokus kepada Rokok sebagai identitas diri dan media 

interaksi diKalangan Remaja dan pandangan tokoh masyarakat/agama di Desa 

Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latarbelakang masalah yang telah dipaparkan di atas, 

maka penelitian ini fokus kepada pembahasan Merokok Sebagai Konstruksi 

Sosial diKalangan Remaja dan peran tokoh masyarakat di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

Pokok masalah tersebut kemudian dijabarkan dalam sub masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana ragam/jenis rokok yang dikonsumsi di Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa ? 

2. Bagaimana merokok sebagai media interaksi dikalangan remaja di Desa 

Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa ? 
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3. Bagaimana pandangan ajaran agama Islam terhadap perilaku merokok 

dikalangan remaja di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 

Gowa ? 

D. Kajian Putaka 

Penelitian ini, selain menggunakan teori-teori yang relevan. Peneliti juga 

akan melakukan kajian-kajian tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu ini akan membantu 

peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh 

karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian : 

Alfrido Tigi Putra, dalam skripsi yang berjudul “Konstruksi Sosial 

Kebiasaan Merokok di Kalangan Wanita Berjilbab” yang ditulis pada tahun 2014 

di Universitas Airlangga. Wanita berjilbab kini melakukan hal mempedulikan 

lingkungan sekitarnya. Penelitiannya pihak masyarakat menganggap bahwa 

wanita berjilbab merupakan wanita yang berakhlak baik dan santun. Oleh sebab 

itu dalam penelitiannya ingin mengetahui bagaimana wanita berjilbab 

mengkonstruksi jilbabnya serta kebiasaan merokoknya. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa merokok adalah hal yang penting, merasa tidak terbebani dan 

tidak berdosa memiliki kebiasaan merokok. Sementara itu, informan yang paham 

akan etika memakai jilbab, menilai bahwa merokok sebagai hal yang biasa atau 

tidak penting. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi terhadap gagalnya 

usaha untuk berhenti atau mengurangi rokok. Selain itu, informan kurang 

memiliki keinginan untuk berhenti atau mengurangi kebiasaan merokoknya.
7
 

Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada subjeknya, skripsi sebelumnya 

                                                             
7
Alfrido Tigi Putra, Konstruksi Sosial Kebiasaan Merokok Di Kalangan Wanita Berjilbab 

(Skripsi Program Studi Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : 

Universitas Airlangga, 2014), h. iii 
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fokus kepada remaja wanita yang merokok sedangkan penelitian saya lebih fokus 

pada kalangan remaja laki-laki. 

Baharuddin, dalam skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang 

Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pada Anak Usia Remaja Madya” yang 

ditulis pada tahun 2017 di Universitas Alauddin Makassar. Merokok merupakan 

suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan.rokok diketahui banyak 

mengandung racun/bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai 

penyakit seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku merokok 

pada anak usia remaja madya di SMA Negeri Marioriwawo di Kabupaten 

Soppeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden merokok sebanyak 32 

responden (40%). Perilaku merokok berhubungan dengan pengetahuan, sikap, 

tindakan, merasa kesulitan dalam pelajaran, ingin terlihat keren, ingin di terima 

dalam pergaulan, ingin mencoba merokok, saudara serumah yang merokok, orang 

tua yang merokok, teman merokok, dan iklan rokok dengan perilaku merokok 

pada anak usia remaja madya.
8
 Perbedaan penelitian saya dengan skripsi diatas, 

skripsi sebelumnya membahas tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Perilaku Merokok yaitu apa saja yang mendorong remaja untuk merokok, 

sedangkan penelitian yang saya angkat lebih fokus kepada konstruksi sosial dari 

remaja yang merokok. 

Verdian Septriadi, dalam skripsi yang berjudul “Perilaku Merokok Siswa 

SMP Pekanbaru” ditulis pada tahun 2016 di Universitas Riau.Saat ini perilaku 

merokok dilakukan oleh warga Negara Indonesia dan secara khusus perilaku 

merokok mulai dilakukan oleh remaja atau siswa dan anak-anak. Secara kesehatan 

                                                             
8
Baharuddin, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok Pada Anak 

Usia Remaja Madya, (Skripsi Program Study Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan: Universitas Alauddin Makassar, 2017), h. xv 
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merokok bisa mengganggu kesehatan kepada orang yang menghisap rokok secara 

aktif maupun pasif. Hasil penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi siswa SMP 

di kota Pekanbaru untuk merokok adalah pengaruh dari teman sekolah yang 

terlebih dahulu melakukan kegiatan merokok. Selain itu lingkungan sosial juga 

mendorong siswa SMP di kota Pekanbaru untuk merokok seperti sikap permisif 

orang tua, lingkungan teman sekolah dan kepuasan secara psikologis dari siswa 

SMP untuk melakukan perilaku merokok.
9

Perbedaan skripsi diatas dengan 

penelitian saya, skripsi tersebut lebih fokus kepada siswa SMP.Sedangkan 

penelitian saya fokus kepada kepada remaja. 

Ricky Rizkarian Osealdilas, dalam skripsi yang berjudul “Analisis 

Sosiologis Perokok Remaja” ditulis pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana karateristik, intensitas dan bentuk perilaku perokok 

remaja SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

hampir semua siswa yang diwawancarai mulai merokok di bawah umur 15 tahun, 

dengan intensits merokok kurang dari 10 batang perhari dalam kategori perokok 

tetap atau perokokreguler dan bentuk perilaku ini merupakan perilaku 

menyimpang. Namun, yang terkait dengan tingkah lakumenyimpang merokok 

yang berdasarkan pada dua pendekatan teori saja yakni teori psikologis dan 

sosiologis.
10

 Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian saya, skripsi tersebut lebih 

fokus kepada siswa SMK. Sedangkan penelitian saya fokus kepada kepada 

remaja. 

Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas masalah “ 

Kontstruksi Sosial Merokok di Kalangan Remaja (Studi Kasus Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)”. Penulis memfokuskan penelitian 

                                                             
9
Septriadi Verdian, Perilaku Merokok Siswa SMP Pekanbaru,(Skripsi Program Studi 

Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Riau), h. 2. 
10

Ricky Rizkarian Osealdilas, Analisis Sosiologis Perokok Remaja, ( Skripsi Program 

Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : Universitas Lampung), h. 2. 
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pada Konstruksi Sosial yang dilakukan oleh remaja yang merokok. Sebagai bahan 

referensi yang berkaitan, penyusun memakai beberapa artikel dari internet dan 

beberapa buku yang terkait dengan tema tulisan ini. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui ragam/jenis rokok yang dikonsumsi dikalangan 

remaja desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui rokok sebagai media interaksi dikalangan remaja 

desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat/tokoh agama Islam terhadap 

perilaku sosial merokok di kalangan remaja desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi yang sangat 

penting bagi para pembaca dan masyarakat Kabupaten Gowa. 

Khususnya masyarakat Desa Parigi agar lebih mengenal dan 

memberikan pengetahuan tentang rokok sebagai identitas diri, media 

interaksi, dan pandangan tokoh agama islam. 

b. Secara teori, penelitian ini memberikan banyak referensi khususnya 

pada Jurusan Sosiologi Agama yang dapat menjadi landasan dan 

pengetahuan baru tetang konstruksi sosial merokok bagi remaja.
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Rokok Sebagai Konstruksi Identitas 

Konstruksi identitas ini mengacu pada apa yang dikatakan oleh Peter L 

Berger dan Thomas Luckmann bahwa: identitas dengan sendirinya, merupakan 

suatu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana sebuah kenyataan 

subjektif, berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk 

oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, 

dimodifikasi atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. 

Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan 

identitas ditentukan oleh struktur sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang 

dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial 

bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, 

memodifikasinya, atau malahan membentuknya kembali.
11

 

Konstruksi identitas mengacu pada individu, dimana jika seseorang 

merokok akan diketahui identitasnya. Sebagai contoh rokok surya, adalah rokok 

yang paling mahal namun tetap banyak dikonsumsi dikalangan remaja disebabkan 

rokok ini mencerminkan bahwa orang yang mengkonsumsinya dikatakan sebagai 

pemberani, laki-laki jantan, dan dianggap sudah dewasa. 

B. Ragam/Jenis Rokok 

1. Pengertian Rokok 

Kata rokok berasal dari bahasa Belanda yaitu roken. Merokok adalah 

membakar tembakau kemudian dihisap asapnya baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan 

dapat mengakibatkan kecanduan bagi individu dan masyarakat. Berdasarkan PP 

                                                             
11

Berger, Petel, & Luckmann, Thomas, Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang 

Sosiologi Pengetahuan LP3ES, (Jakarta), h. 248. 
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No. 19 tahun 2003, diketahui bahwa rokok adalah hasil olahan tembakau 

dibungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 

Nicotiana Tabakum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang 

mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa tambahan. Rokok merupakan 

silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 cm (bervariasi 

tergantung Negara) dengan diameter 10 mm yang berisi daun daun tembakau yang 

telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan asapnya 

membara agar asapnya dapat dihisap lewat mulut pada ujung lain. Rokok 

mengandung lebih dari 4000 senyawa kimia diantaranya 60 diantaranya bersifat 

karsinogenik.
12

 

Rokok umumnya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu rokok putih, rokok 

kretek, dan cerutu. Rokok putih atau biasa di jumpai seperti rokok sampoerna, 

Clas mild, dunhill, dan masih banyak lagi, mempunyai kandungan 14-15 mg tar 

dan 5 mg nikotin dimana kandungan tar dan nikotin tersebut lebih rendah di 

banding rokok kretek hal ini dikontrol dengan baik/dijamin oleh pabriknya, karena 

kerendahan kadar tar dan nikotin ini justru menjadi nilai jual bagi mere berkaitan 

dengan isu kesehatan. Rokok kretek atau yang biasa dijumpai seperti dji sam soe, 

sampoerna kretek yang memiliki sekitar 20 mg tar dan 4-5 mg nikotin, lebih besar 

kandungan tar dan nikotinnya dari rokok putih. Cerutu umumnya berbentuk 

seperti kapal selam dengan ukuran lebih besar dan panjang dari dua jenis rokok 

pertama, terdiri atas daun tembakau kering yang digulung-gulung menjadi silinder 

gemuk, lalu dilem. Akibatnya kandungan tar dan nikotin cerutu paling besar 

dibanding dengan jenis rokok lain. 
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Evi Irmayanti, M. Pengaruh Perilaku Merokok Terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa Prodi D-III Keperawatan STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya, (Jurnal Kesehatan 

Bakti Tunas Husada, 2014), h. 1-59 
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2. Aspek-Aspek Perilaku Merokok 

Menurut Lavental dan Cleary, perilaku merokok dapat dilihat dari empat 

aspek perilaku merokok, yaitu fungsi merokok, tempat merokok, intensitas 

merokok dan waktu merokok.Berikut  penjelasannya: 

1. Fungsi merokok, individu yang menjadikan merokok sebagai penghibur 

bagi berbagai keperluan menunjukkan bahwa memiliki fungsi yang begitu 

penting bagi kehidupannya. Tomkins fungsi merokok ditunjukkan dengan 

perasaan yang dialami si perokok, seperti perasaan positif maupun perasaan 

negatif.
13

 

2. Tempat merokok, individu yang melakukan aktivitas merokok di mana saja, 

bahkan di ruangan yang dilarang untuk merokok menunjukkan bahwa 

perilaku merokoknya sangat tinggi. 

3. Intensitas merokok, seseorang yang merokok dengan jumlah batang rokok 

yang banyak menunjukkan perilaku merokoknya sangat tinggi. 

4. Waktu merokok, seseorang yang merokok di segala waktu (pagi, siang, 

sore, malam) menunjukkan perilaku merokok yang tinggi. Seseorang yang 

merokok dipengaruhi oleh keadaan yang dialaminya pada saat itu, 

misalnyaketika sedang berkumpul dengan teman, cuaca dingin, setelah 

dimarahi orang tua, dan lain-lain. 

Seseorang dalam kehidupan sehari-hari sering kali di temui orang merokok 

dimana-mana, baik di kantor, di pasar ataupun tempat lainnya atau bahkan 

dikalangan rumah tangga sendiri. Kebiasaan merokok dimulai dengan adanya 

rokok pertama. Umumnya rokok pertama dimulai pada saat usia remaja. Sejumlah 

studi menemukan penghisapan rokok pertama dimulai pada usia 11-13 tahun
14

. 
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Perilaku merokok diawali dengan rasa ingin tahu dan pengaruh teman sebaya, 

mulai merokok diawaliterjadi akibat pengaruh lingkungan sosial. Modelling 

(meniru perilaku orang lain) menjadi salah satu determinan dalam memulai 

perilaku merokok.
15

 

Perilaku merokok pada umumnya semakin lama akan semakin meningkat 

sesuai dengan tahap perkembangannya yang di tandai dengan adanya frekuensi 

dan intensitas merokok, dan sering mengakibatkan mereka mengalami 

ketergantungan nikotin, efek dari merokok hanya meredakan kecemasan selama 

efek dari nikotin masih ada, malah ketergantungan nikotin dapat membuat 

seseorang menjadi tambah stress. Perilaku merokok lebih tinggi ditemukan oleh 

orang yang mengalami stress daripada tidak. Data yang dihasilkan menyatakan 

bahwa para perokok yang mengalami stress atau mengalami kejadian hidup yang 

tidak menyenangkan susah untuk berhenti merokok. Walaupun perokok 

menyatakan rokok dapat mengurangi stress tapi kenyataanya berhenti merokok 

yang dapat mengurangi stress. 

Seseorang yang pertama kali mengkonsumsi rokok mengalami gejala-

gejala seperti batuk-batuk, lidah terasa getir, dan perut mual.Namun demikian, 

sebagian dari pemula yang mengabaikan gejala-gejala tersebut biasanya berlanjut 

menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi ketergantungan. Ketergantungan ini 

dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan psikologis.Gejala 

ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco depency (ketergantungan rokok). Artinya 

perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi 

aktifitas yang bersifat obsesif. Hal ini disebutkan sifat nikotin adalah adiktif, jika 

dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan stress.
16
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3. Komponen Rokok 

Rokok mengandung ribuan zat kimia. Beberapa ahli menyatakan bahwa 

sebatang rokok yang dibakar akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia 

berbahaya dan 43 diantaranya merupakan bahan penyebab kanker. Secara umum, 

bahan-bahan ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu komponen gas 

dan komponen padat atau partikel.
17

 

Komponen gas yang terkandung dalam rokok terdiri dari 

karbonmonoksida, hydrogen sianida, amoniak, sianida, dan nitrogen, dan senyawa 

hidrokarbon.Komponen padat rokok terdiri dari tar, nikotin, benzopiren, fenol, 

dan cadmium. Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam 

komponen padat asap rokok dan bersifat karsigonik. Pada saat rokok di hisap, tar 

masuk ke rongga mulut sebagai uap padat yang setelah dingin akan menjadi padat 

dan membentuk endapan yang berwarna cokelat pada permukaan gigi, saluran 

napas, dan paru-paru. Komponen tar mengandung radikal bebas, yang 

berhubungan dengan resiko timbulnya kanker.
18

 

Karbon monoksida adalah gas yang terdapat pada gas yang terdapat pada 

asap rokok yang mengikat haemoglobin dalam darah, sehingga darah tidak 

mampu mengikat gas oksigen yang sangat diperlukan sel-sel tubuh dalam proses 

respirasi, hal ini mengakibatkan serangan jantung mendadak (jantung coroner) 

yang berujung pada kematian. 

C. Konstruksi Sosial 

1. Defenisi Kontruksi Sosial 

Konstruksi Sosial yaitu tindakan dan interaksi yang dilakukan individu 

maupun kelompok, yang menciptakan realitas dilakukan berulang-ulang sehingga 
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dapat diterima secara bersama. Istilah konstruksi sosial atas realitas (sosial 

construction of reality) didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan 

interaksi dimana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang 

dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.
19

 Asal usul konstruksi sosial dari 

filsafat Kontruktivisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif. 

Von Glasersfeld, pengertian konstruktif kognitif muncul dalam tulisan Mark 

Baldwin yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun 

apabila ditelusuri, sebenarnya gagasan-gagasan pokok konstruktivisme 

sebenarnya telah dimulai oleh Giambatissta Vico, seorang epistemologi dari Italia, 

ia adalah cikal bakal Konstruktivisme.
20

 

2. Teori Konstruksi Sosial 

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosiologi kontemporer yang 

dicetuskan oleh Peter LBerger dan Thomas Luckman, menjelaskan paradigma 

konstruktivis, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh 

individu. Individu adalah manusia yang bebas melakukan hubungan antara 

manusia yang satu dengan yang lain. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial 

yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya. Individu bukanlah korban fakta 

sosial, namun sebagai media produksi sekaligus reproduksi yang kreatif dalam 

mengkonstruksi dunia sosialnya.
21

 

Sosiologi pengetahuan atau konstruksi sosial Berger dan Luckmann, 

manusia dipandang sebagai pencipta kenyataan sosial yang obyektif melalui 

proses eksternalisasi, sebagaimana kenyataan obyektif mempengaruhi kembali 
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manusia melalui proses internalisasi (yang mencerminkan kenyataan subjektif). 

Konsep berpikir dialektis (tesis-antitesis-sintesis), Berger memandang masyarakat 

sebagai produk manusia dan manusia sebagai produk masyarakat. Karya Berger 

ini menjelajahi berbagai implikasi dimensi kenyataan obyektif dan subjektif dan 

proses dialektis obyektivasi, internalisasi dan eksternalisasi. 

Berger dan Luckman mengatakan bahwa pada proses konstruksi sosial ada 

tiga tahap yang saling berkaitan yaitu eksternalisasi, objektifasi, dan internalisasi. 

Eksternalisasi adalah ekspresi manusia yang dilakukan baik mental atau fisik ke 

dalam dunia. Objektifasi, adalah tahap ke dua dari hasil eksternalisasi yang telah 

dilakukan.Internalisasi, muncul ketika eksternalisasi dan objektifasi sudah 

dilakukan dan pada tahap ini individu sangat dipengaruhi oleh masyarakat. 

Masyarakat konsumen, suatu komoditas tidak hanya memiliki nila guna atau nilai 

tukar. Komoditas tersebut memiliki nilai tanda dan nilai simbol seperti status, 

kehormatan, dan kemewahan, melalui nilai tanda dan nilai simbol masyarakat 

konsumsi menemukan tempat untuk eksistensinya di dalam masyarakat.
22

 

3. Rokok Sebagai Konstruksi Identitas 

Konstruksi identitas ini mengacu pada apa yang dikatakan oleh Peter L 

Berger dan Thomas Luckmann bahwa: identitas dengan sendirinya, merupakan 

suatu unsur kunci dari kenyataan subjektif dan sebagaimana sebuah kenyataan 

subjektif, berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk 

oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, 

dimodifikasi atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. 

Proses-proses sosial yang terlibat dalam membentuk dan mempertahankan 

identitas ditentukan oleh struktur sosial. Sebaliknya, identitas-identitas yang 

dihasilkan oleh interaksi antara organisme, kesadaran individu, dan struktur sosial 
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bereaksi terhadap struktur sosial yang sudah diberikan, memeliharanya, 

memodifikasinya, atau malahan membentuknya kembali.
23

 

D. Remaja 

1. Defenisi Remaja 

Istilah Adoslecence atau remaja berasal dari bahasa kata latinadolescere 

(kata Belanda, Adolescentia, yang berarti remaja), Yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa.
24

Istilah adolescence, seperti yang digunakan saat ini 

mempunyai arti yang luas mencakup kematangan mental, emosional, spasial, dan 

fisik. Masa remaja selain pertumbuhan yang cepat (growth spurt), juga timbul 

tanda-tanda seks sekunder, serta diakhiri dengan berhentinya pertumbuhan.
25

 

Masa remaja yang berlangsung dari saat individu menjadi matang secara 

seksual sampai usia 24 tahun (usia kematangan yang resmi) di bagi kedalam awal 

masa remaja, yang berlangsung kira-kira 11-24 tahun atau dengan demikian akhir 

masa remaja merupakan periode yang sangat singkat.
26

 

Psikologi masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan 

masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak merasa bahwa di tingkat orang yang 

lebih tua, melainkan berada di dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya 

dalam masalah hak. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa, dimana saat anak secara seksual matang dan berakhir saat 

ia mencapai usia matang secara hukum.
27
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Remaja juga di defenisikan sebagai suatu periode perkembangan dari 

transisi, antara masa anak-anak dan dewasa, yang diikuti oleh perubahan biologis, 

kognitif, dan sosioemosional.
28

 

2. Remaja Menurut WHO 

Pada tahun 1974, WHO memberikan defenisi tentang remaja yang lebih 

bersifat konseptual. Defenisi tersebut dikemukakan 3 kriteria, yaitu biologis, 

psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap defenisi tersebut 

berbunyi sebagai berikut:
29

 

Remaja adalah suatu masa dimana: 

a. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-

tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan 

seksual. 

b. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi 

dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari 

ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang 

relative mandiri. 

Salah satu periode dalam rentang kehidupan adalah masa (fase) remaja. 

Menurut Desmita.
30

 

Remaja secara umum, sosiologi masa remaja didominasi oleh pendekata 

“masa sosial” bahwa penelitian berpusat pada gejala-gejala yang mencirikan masa 

remaja sebagai periode krisis individu. Masalah-masalah psikitaris dan perilaku 

banyak bermula pada masa remaja. Para sosiolog dan psikolog telah berfokus 

pada dampak transisi dari rumah ke sekolah atau pekerjaan terhadap tekanan 
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emosional orang-orang muda
31

 Istilah remaja berasal dari bahasa latin 

“adolescene” yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan 

menjadi dewasa. Sedangkan menurut bahasa aslinya, remaja sering dikenal 

dengan istilah “adolescence”.Piaget, istilah “adoslecence” yang dipergunakan saat 

ini mempunyai arti yang lebih luas mencakup kematangan mental, emosional, 

sosial, dan fisik.
32

 

3. Teori yang Berkaitan dengan Remaja 

Teori organismik ialah teori yang menerangkan perubahan dari segi 

biologi pada usia remaja. Terdapat tiga ahli psikologi terkenal yang mempelopori 

teori ini.
33

 

a. Anna Freud berpendapat tentang libido dimana mencoba menggugat 

keseimbangan yang telah dicapai antara ide dan ego. Ego telah 

menghasilkan ketahanan diri yaitu intelektualisasi dan asetisisme. 

b. Erikson mengatakan remaja perlu menyelesaikan konflik kekeliruan 

identitas. Pada pembentukan identitas remaja, ego perlu menyesuaikan 

kemahiran dan kehendak dengan apa yang diinginkan masyarakat. Aspek-

aspek identitas ialah ciri-ciri seksual, sosial, fisik, psikis, normal, ideology, 

dan kerja nyata sebagai suatu totaliti. 

c. Havinghurst telah mengembangkan teori psikososial menegaskan tentang 

perkembangan remaja berdasarkan tuntutan masyarakat ke atas individu 

dan keperluan individu sendiri. Tuntutan yang diperlukan ialah 

pengetahuan, sikap, dan kemahiran yang diperoleh individu daripada 

kematangan yang dialami. 
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4. Ciri-Ciri Masa Remaja 

Havighurst
34

, ciri-ciri masa remaja antara lain: 

1) Masa remaja sebagai periode yang penting 

Remaja mengalami perkembangan fisik dan mental yang cepat dan penting 

dimana semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian mental dan 

pembentukan sikap, nilai, dan minat baru. 

2) Masa remaja sebagai periode peralihan 

Peralihan tidak berarti terputus dengan atau berubah dari apa yang telah 

terjadi sebelumnya. Peralihan merupakan perpindahan dari satu tahap 

perkembangan ke tahap perkembangan berikutnya, dengan demikian dapat 

diartikan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya meninggalkan bekas pada apa 

yang terjadi sekarang dan yang akan datang, serta mempengaruhi pola perilaku 

dan sikap yang baru pada tahap berikutnya. 

3) Masa remaja sebagai periode perubahan 

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja sejajar 

dengan tingkat perubahan fisik.Perubahan fisik yang terjadi dengan pesat diikuti 

perubahan perilaku dan sikap yang juga berlansung pesat.Perubahan fisik 

menurun, maka perubahan sikap dan perilaku juga menurun. 

4) Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Remaja dalam setiap periode mempunyai masalahnya sendiri-sendiri, 

namun masa remaja sering menjadi masalah yang sulit di atasi baik oleh anak 

laki-laki maupun anak perempuan.  Ada dua alasan bagi kesulitan ini, yaitu: 
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a. Sepanjang masa kanak-kanak, masalah anak-anak sebagian diselesaikan oleh 

orang tua dan guru-guru, sehingga kebanyakan remaja tidak berpengalaman 

dalam mengatasi masalah. 

b. Remaja merasa diri mandiri, sehingga mereka ingin mengatasi masalahnya 

sendiri, menolak bantuan orang tua dan guru-guru. 

5) Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

Pencarian identitas dimulai pada akhir masa kanak-kanak, penyesuaian diri 

dengan standar kelompok lebih penting daripada bersikap individualistis. 

Penyesuaian diri dengan kelompok pada remaja awal masih tetap penting bagi 

anak laki-laki dan perempuan, namun lambat laun mereka mulai mendambakan 

identitas diri dengan kata lain ingin menjadi pribadi yang berbeda dengan orang 

lain. 

6) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

Anggapan stereotype budaya bahwa remaja adalah anak-anak yang tidak 

rapi, yang tidak dapat dipercaya dan cenderung merusak dan berperilaku merusak, 

menyebabkan orang dewasa yang harus membimbing dan mengawasi kehidupan 

remaja muda takut bertanggung jawab dan bersikap tidak simpatik terhadap 

perilaku remaja yang normal. 

7) Masa remaja sebagai masa yang realistik 

Remaja pada masa ini melihat dirinya sendiri dan orang lain sebagaimana 

yang ia inginkan dan bukan sebagaimana adanya, terlebih dalam hal cita-cita. 

Semakin tidak realistik cita-citanya ia semakin marah. Remaja akan sakit hati dan 

kecewa apabila orang lain mengecewakannya atau kalau ia tidak berhasil 

mencapai tujuan yang ditetapkannya sendiri. 
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8) Masa remaja sebagai masa ambang dewasa 

Semakin mendekatnya usia kematangan, para remaja menjadi gelisah 

untuk meninggalkan stereotip belasan tahun dan untuk memberikan kesan bahwa 

mereka sudah hampir dewasa, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang 

dihubungkan dengan status dewasa yaitu merokok, minum-minuman keras, 

menggunakan obat-obatan dan terlibat dalam perbuatan seks. Mereka 

menganggap bahwa perilaku ini akan memberi citra yang mereka inginkan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri masa 

remaja adalah masa remaja merupakan periode yang penting, periode peralihan, 

periode perubahan, usia bermasalah, mencari identitas, usia yang menimbulkan 

ketakutan, masa yang yang tidak realistik, dan ambang masa kedewasaan. 

Ada beberapa ciri-ciri yang harus diketahui, diantaranya ialah: 

1) Pertumbuhan fisik 

Pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat 

dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Untuk mengimbangi 

pertumbuhan yang sangat cepat itu, remaja membutuhkan makan dan tidur yang 

lebih banyak. Dan hal ini kadang-kadang orang tua tidak mau mengerti, dan 

marah-marah bila anaknya terlalu banyak tidurnya.
35

 

2) Perkembangan Seksual 

Seksual mengalami perkembangan yang kadang-kadang menimbulkan 

masalah dan menjadi penyebab timbulnya perkelahian, bunuh diri, dan 

sebagainya. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya, 

alat produksi spermanya mulai berproduksi, ia mengalami masa mimpi yang 

pertama, yang tanpa mengeluarkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan bila 

                                                             
35

Zulkifli, Psikologi Perkembangan (Cet. V, Diterbitkan oleh PT  REMAJA 

DOSDAKARYA, 2005), h. 66. 



25 
 

 
 

rahimnya sudah bisa dibuahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi (datang 

bulan) yang pertama. 

3) Emosi yang Meluap-Luap 

Keadaan emosi remaja masih labil karena erat hubungan dengan keadaan 

hormone. Suatu saat ia bisa sedih sekali, di lain waktu dia bisa marah sekali. Hal 

ini terlihat pada remaja yang baru putus cinta atau remaja yang tersinggung 

perasaannya karena, misalnya, dipelototi. Kalau sedang senang-senangya mereka 

lupa diri karena tidak mampu menahan emosi yang meluap-luap itu, bahkan 

remaja mudah terjerumus ke dalam tindakan tidak bermoral, misalnya remaja 

yang sedang asyik berpacaran bisa terlanjur hamil sebelum mereka dinikahkan, 

bunuh diri karena putus cinta. 

4) Menarik Perhatian Lingkungan 

Masa remaja ini mencari perhatian dari lingkungannya, berusaha 

mendapatkan status dan peranan seperti kegiatan remaja di kampung-kampung 

yang diberi peranan. Misalnya mengumpulkan dana atau sumbangan kampung, 

pasti ia melaksanakannya dengan baik. Bila ia tidak diberikan peranan, ia akan 

melakukan perbuatan untuk menarik perhatian masyarakat, bila perlu melakukan 

perkelahian atau kenakalan lainnya. Remaja ini berusaha mencari peranan diluar 

rumah bila orang tua tidak memberi peranan kepadanya karena menganggapnya 

sebagai anak kecil. 

5) Terikat dengan Kelompok 

Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok 

sebayanya sehingga tidak jarang orang tua yang kurang mengerti pasti akan marah 

karena dinomor satukan. Orang tua yang kurang mengerti pasti akan marah karena 

ia sendiri yang memberikan makan, membesarkan, membiayai sekolahnya, tetapi 

tidak di turuti. 
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E. Pandangan Ajaran Agama Islam Tentang Rokok 

Allah telah menurunkan aturan bagi kaum mukminin tentang cara 

memelihara kesehatan badannya dan menjaga kestabilan aqidahnya.Dia telah 

melarang mereka dari segala hal yang memabukkan, membuang waktu, atau hal 

lainnya yang dapat merusak badannya, mengurangi ketaatan kepada-Nya, dan 

merusak amal ibadahnya, Allah swt berfirman dalam QS. Al- A‟raaf /7:157. 

                        

                        

                         

                           

  

Terjemahnya: 

157. (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang 

ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf 

dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan 

bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-

beban dan belenggu-belenggu yang ada pada merekaMaka orang-

orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al 

Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.
36

 

Al-Khabaits adalah segala sesuatu yang dipandang kotor oleh tabiat dan 

jiwa manusia: segala sesuatu apabila dikonsumsi, akan menimbulkan bahaya dan 

penyakit ayat tersebut menegaskan suatu prinsip bahwa semua yang 
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Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an Tafsir Perkata(Bandung: Al-Hamba, 2014), h. 170. 
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membahayakan ini hukum-nya adalah haram karena rokok tersebut ke dalam 

khabaits karena terdiri atas tembakau, nikotin, dan karbon momoksida. 

Sungguh, sangat disesalkan banyaknya kaum muslimin, baik muda 

maupun tua, bahkan anak-anak, yang sudah ketagihan mengisap rokok. Tanpa 

keraguan, mereka mengisap rokok ditengah khalayak ramai meski diantara 

mereka banyak orang-orang shaleh.Mereka tidak merasa malu sedikitpun, baik 

oleh Allah, maupun oleh makhluk-Nya. Mereka tidak menghiraukan bagaimana 

penderitaan yang dialami oleh saudara mereka yang tidak merokok. Mereka 

memandang bahwa merokok bukanlah sesuatu yang kotor dan keji, melainkn 

sesuatu yang mubah (yang dibolehkan). 

Dalil-Dalil Hukum Rokok 

Pendapat yang mengharamkan rokok mengemukakan beberapa alasan 

sebagai berikut: 

a) Karena Memabukkan 

Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa rokok itu memabukkan, 

sedangkan tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram, yang dimaksud 

dengan muskir (memabukkan) menurut mereka ialah segala sesuatu yang dapat 

menutup akal, meskipun hanya sebatas tidak ingat. 

b) Karena melemahkan badan 

Mereka berkata, “kalaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, 

minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo”, dari 

ummu salamah ra: “ bahwa Rasulullah Saw, melarang segala sesuatu yang 

memabukkan dan melemahkan”. (HR. Ahmad dan Abu Daud). 

c) Menimbulkan mudharat 

Mudharat yang mereka kemukakan disini terbagi menjadi 2 macam: 

1. Dharar badani (bahaya yang mengenai badan): menjadikan badan lemah, 

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

Dalam konteks ini tepat sekali perkataan sebagian ulama bahwa tidak ada 

perbedaan tentang haramnya sesuatu yang membahayakan, baik bahaya itu 
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datang seketika maupun bertahap. Bahkan yang bertahap inilah yang lebih 

sering terjadi. 

2. Dharar mali (Mudharat pada harta), yang dimaksud ialah bahwa 

menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, 

tidak bermanfaat di dunia dan akhirat. Sedangkan Nabi SAW telah melarang 

membuang-buang harta, Allah berfirman dalam QS. Al-Israa /17:26-27. 

 ََ َ َ  َ َ  ََ َ  َََ َ

 َ َ  ََ َ   َ   َ ََ 

Terjemahnya:26………. dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) 

secara boros. 

27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 

 

Salah seorang ulama berkata: Bila seseorang sudah mengakui bahwa ia 

tidak menemukan manfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu 

diharamkan, bukan dari segi penggunaanya, tetapi dari segi pemborosan. Karena 

menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedanya, apakah dengan 

membuangnya ke laut atau dengan membakarnya atau dengan merusaknya. 

1) diantara seorang ulama yang mengharamkan dan melarang rokok adalah: 

Syekhul Islam Ahmad As Sanhuri Al Bahuti al Hambali dan dari kalangan 

madhab Maliki ialah Ibrahim Al Laqqani (dari Mesir), Abul Ghaits Al 

Qasyasy Al Maliki (dari Maroko), Najmuddin bin Badruddin bin 

Mutassiril Quran dan Al „Arabi Al Ghazi Al „Amiri Asy Syafi‟I (dari 

Damsyik), Isa Asy Syahwai Al Hanafi dan lain sebagainya.
37

 

2) Adapula golongan yang mengatakan bahwa rokok itu makruh 

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 
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Merokok itu tidak lepas dari dari dharar (bahaya), lebih-lebih jika terlalu 

banyak melakukannya sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan 

akan menjadi banyak. Mengurangkan harta, kalau tidak sampai pada 

tingkat tabdzir, israf, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat 

mengutangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik 

dan lebih bermanfaat bagi sahabatnya dan bagi orang lain. Bau asapnya 

mengganggu dan menyakiti orang lain yang tidak merokok segala sesuatu 

yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya, seperti 

halnya memakan bawang mentah, kucai dan sebagainya (baunya dapat 

mengganggu orang lain). Menurunkan harga diri bagi oraang yang 

mempunyai kedudukan sosial terpandang. Dapat melalaikan seseorang 

untuk beribadah secara sempurna, bagi orang yang biasa merokok akan 

membuat pikirannya kacau jika suatu saat dia tidak dapat merokok. 

“Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath‟I 

sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat zhanni.Kemakruhan 

bagi perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, 

memutuskan hak dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya 

mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan 

bawang. Maka asap rokok yang memiliki dampak negatif ini lebih utang 

untuk dilarang, dan perokoknya lebih layak dilarang masuk masjid serta 

menghadiri pertemuan-pertemuan”. 

3) Golongan yang memperbolehkan merokok ini berpegang pada kaidah 

bahwa asal segala sesuatu itu boleh, sedangkan anggapan bahwa rokok itu 

memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar. Iskar (memabukkan), 

menurut mereka berarti hilangnya akal disertai keadaan yang lemah atau 

loyo. Sedangkan kedua hal ini tidak terjadi pada orang yang merokok. 
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Memang benar bahwa orang yang tidak biasa merokok akan merasakan 

mual bila pertama kali melakukannya, tetapi hal ini tidak menjadikan 

haram, jika orang menganggap merokok sebagai perbuatan israf, maka hal 

ini tidak hanya terdapat pada rokok. Inilah pendapat Al Alamah Syekh 

Abdul Ghani An Nabilisi. 

Syekh Musthafa As Suyuti Ar Rabbani, pensyarah kitab Ghayatul 

Muntaha Fi Fiqhil Hanabillah berkata: “setiap orang yang mengerti dan 

ahli tahqiq, yang mengerti tentang pokok-pokok ajaran agama dan cabang-

cabangnya, yang mau bersifat objektif, apabila sekarang ditanya tentang 

hokum merokok, setelah rokok dikenal banyak orang serta banyaknya 

anggapan yang menyatakan bahwa rokok dapat membahayakan akal dan 

badan niscaya ia akan membolehkannya sebab asal segala sesuatu yang 

tidak membahayakan dan tidak ada nash yang mengharamkannya adalah 

halal dan mubah, sehingga ada dalil syara‟, yang mengharamkannya. Para 

muhaqqiq yang telah sepakat berhukum kepada akal dan pendapat tanpa 

sandaran syara‟ adalah batal”.Inilah pendapat yang dikemukakan oleh 

syekh Musthafa yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi pada zaman 

beliau.
38

 

4) Adapun golongan yang mengemukakan pendapatnya secara rinci 

mengatakan bahwa sesungguhnya tumbuhan (tembakau) pada dasarnya 

adalah suci, tidak memabukkan, tidak membahayakan dan tidak kotor, jadi 

pada dasarnya, asalnya adalah mubah, kemudian berlaku pada hukum 

syariat seperti berikut: 

Barangsiapa yang menggunakan tetapi tidak menimbulkan mudharat pada 

badan atau akalnya, maka hukumnya adalah Jaiz (boleh).Barangsiapa yang 
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apabila menggunakannya menimbulkan mudharat, maka hukumnya 

haram, seperti orang yang mendapatkan mudharat bila menggunakan 

madu.Barangsiapa yang memanfaatkannya untuk menolak mudharat, 

semisal penyakit, wajib menggunakannya. Jadi hokum-hukum ini 

ditetapkan berdasarkan sesuatu yang akan ditimbulkannya, sedangkan 

pada asalnya adalah mubah, sebagaimana yang kita ketahui. 

5) Pendapat ulama Mutaakhirin, Syekh Hasanain Makhluf, Mufti Mesir, yang 

menginventarisasi pendapat sebagian ulama sebelumnya berpendapat 

bahwa hokum asal rokok adalah mubah. Beliau juga mengatakan bahwa 

keharaman dan kemakruhannya apabila timbul faktor-faktor lain, seperti 

jika menimbulkan mudharat baik banyak atau kedua-duanya, atau karena 

mendatangkan mafsadat dan mengabaikan hak seperti mengabaikan hak 

istri dan hak anak-anaknya atau orang yang nafkahnya menjadi 

tanggungannya  menurut syarak. Apabila terdapat unsur-unsur seperti ini 

maka hukumnya menjadi makruh dan haram. Sesuai dengan dampak 

yang ditimbulkannya. Sebaliknya jika tidak terdapat dampak negative 

seperti itu, maka hukumnya halal.
39
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian 

ini adalah deskripsi kualitatif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

atau menggambarkan apa yang terjadi di lapangan misalnya orang, lembaga atau 

lainnya berdasarkan fakta.
40

 

Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, obyek yang alamiah 

adalah obyek yang berkembang apa adanya.
41

Umumnya alasan menggunakan 

metode kualitatif, karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, 

dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut di 

jaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti 

test,kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami 

situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori.
42

 

Metode kualitatif dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap cara 

subyek memandang dan menginterpretasikan kehidupannya, karena hal tersebut 

berhubungan dengan subyek dan dunianya sendiri, bukan dalam dunia yang tidak 

wajar yang diciptakan oleh peneliti. 

Analisis ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian dengan 

mengumpulkan data-data yang deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 

penjelasan, menguji hipotesa, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi, 
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Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D, (Bandung:Alfabeta, 2015), 
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dan kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya 

dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. 

Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ini dilakukan oleh 

peneliti untuk mengetahui bagaimana gambaran perilaku remaja yang merokok di 

Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi Penelitian 

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di 

pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan 

kegiatan.
43

Penelitian ini dilakukan di desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa yang didalamnya terdapat remaja yang merokok. 

B. PendekatanPenelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

bagaimana merokok sebagai konstruksi sosial dikalangan remaja. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. pendekatan sosiologis 

Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengetahui merokok sebagai konstruksi 

sosial. Pendekatan ini mengungkap fakta yang ada di lapangan, Melalui 

pendekatan ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang 

mendorong terjadinya interaksi sosial antar remaja. Adanya sekelompok orang 

yang tidak dapat hidup tanpa bergantung dengan orang lain dalam satu tempat 

disebut masyarakat. 

2. Pendekatan Fenomenologi 

Fenomenologi merupakan suatu metode untuk memandang suatu gejala 

sebagaimana adanya. Pendekatan fenomenologi harus mampu mengungkap apa 

yang ada di balik fakta. 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasi sebagai 

berikut: 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah penyampaian informasi yang berasal dari 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan cara observasi atau wawancara 

dengan para informan kunci dan masyarakat. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi dua: Pertama, kajian 

kepustakaan konseptual yaitu kajian terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang 

ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul penelitian 

ini.  Kedua, kajian kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran 

hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian 

ini,  baik yang telah diterbitkan maupun yang tidak diterbikan dalam bentuk buku 

atau majalah ilmiah. 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan dengan cara 

observasi/pengamatan. Observasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian 

mengingat setiap penelitian menggunakan alat pengumpul data demikian, 

pengamatan atau observasi dilakukan memakan waktu yang lebih lama apabila 

ingin melihat suatu proses perubahan, dan pengamatan dilakukan dapat tanpa 

suatu pemberitahuan khusus atau dapat pula sebaliknya.
44
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Metode observasi atau pengamatan ini seseorang peneliti diharuskan untuk 

turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

waktu, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, kejadian, tujuan dan perasaan yang 

terkait dengan tema dan sangat relevan untuk diamati. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan lisan melalui tanya jawab langsung dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan.
45

 Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan 

interview, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau 

fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap 

muka langsung (face to face) dengan narasumber.Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
46

 

Adapun teknik yang digunakan dalam wawancara penelitian ini adalah 

teknik sampling bola salju (snowball sampling) adalah teknik yang dilakukan 

secara berantai mulai dari informan kuncinya yakni Kepala Desa dan Iman Desa 

kemudian di mintai pendapatnya tentang siapa saja yang dianggap otoritatif untuk 

dimintai informasinya, sehingga jumlah responden semakin banyak. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah informasi yang di simpan atau didokumentasikan 

sebagai bahan dokumentasi, sebagiam besar data yang tersedia adalah berbentuk 

surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan, dan sebagainya.
47
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Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodology Penelitian Sosial (Cet. IV, 

Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h.73. 
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Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 186. 
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36 
 

 
 

E. Instrument Penelitian 

Pengumpulan data pada prinsipnya peneliti sebagai instrument 

utama.Instrument penelitian merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional 

agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya.Barometer 

keberhasilan suatu penelitian tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, karena 

itu instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi peneliti itu 

sendiri sebagai subjek penelitian, daftar pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan (pedoman wawancara), kamera, alat perekam dan buku catatan. 

F. Informan 

Penentuan informan yang digunakan adalah dengan metode purposive 

sampling, dan Random Sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel 

dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.
48

 Kepala Desa 

Parigi menggunakan metode purposive sampling karena dianggap lebih 

mengetahui tentang masalah yang ada di Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa. 

Metode random sampling menurut Kerlinger adalah penarikan dari sebuah 

populasi atau semesta dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi atau 

sementara tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih dan terambil. remaja 

menggunakan metode ini karena remaja yang mengkonsumsi rokok dan peneliti 

mengambil sampel dengan cara mempertanyakan kepada remaja. 

Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan, 

diantaranya: 

1. Remaja 

2. Masyarakat (Orang Tua Remaja) 
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3. Bapak Iman 

4. Kepala Desa 

5. Tokoh Perempuan 

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" 

yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.
49

 Reduksi ini diharapkan untuk 

menyederhanakan data yang telah diperoleh agar  memberikan kemudahan dalam 

menyimpulkan hasil penelitian, dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari 

lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana 

yang tepat untuk digunakan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilah antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, 

lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.Penyajian data tersebut, 

maka dapat memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data 

pendukung. Data yang disajikan adalah kelompok-kelompok data yang saling 

terkait sesuai dengan kerangka teori digunakan.Penggunaan gambar, diagram, 

grafik dsb. Akan sangat membantu untuk memberikan gambaran keterkaitan 

kelompok data. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verivication) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif. Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan Verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
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yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
50

Peneliti 

perlu mengkonfirmasi, mempertajam, dan merevisi kesimpulan-kesimpulan yang 

telah dibuat. Hal ini sangat bermanfaat untuk penarikan kesimpulan akhir berupa 

proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti 
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39 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Parigi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Sebelumnya parigi adalah bagian Kecamatan Tinggimoncong yang 

dimekarkan pada akhir tahun 2005. Parigi beribukota di Salu‟toa, sebuah 

kampung yang bejarak 9 km dari Malino ibukota Kecamatan Tinggimoncong 

(TGC). Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa bisa di tempuh 

dengan menggunakan motor, jarak Desa parigi dengan Kota Makassar bisa 

memakan waktu sampai 2 jam. 

Melihat bentuk gunung yang ada di perkampungan Parigi memang 

permukaanya tidak rata, seperti bergerigi, ada yang menjulang tinggi, juga ada 

yang pendek, sehingga warga Makassar yang tinggal di perkampungan itu 

menyebut Apparigi. Bentuk gunung Apparigi itulah, sehingga warga setempat 

memberi nama tempat tinggalnya dengan nama Kampung Parigi. 

 Nama Parigi, perkampungan di daerah gunung Bawakaraeng disebut 

kampung Iraya artinya kampung yang ada disebelah timur, menurut H. Abdul 

Rauf Daeng Nompo tokoh masyarakat Tinggimoncong bergelar Karaeng Parigi, 

seiring perkembangan penduduk yang mendiami Bulu (gunung) Parigi yang ada 

di wilayah itu. Jadi nama Parigi itu diambil dari nama sebuah gunung di daerah 

pegunungan Bawakaraeng. Dari kaki gunung Parigi itu dihuni oleh sekelompok 

masyarakat yang dipimpin kaum di. perkampungan itu. Perkampungan itulah 

kemudian dikenal dengan nama Kampung Parigi.  

Nama Parigi di Kecamatan Tinggimoncong, dulu memang sebuah kerajaan 

dalam wilayah kerajaan Gowa Pada masa penjajahan Belanda, kerjaan kecil itu 

tetap diakui dan dipimpin oleh kaum pribumi setempat  Pemerintah adat
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seperti itu dalam Bahasa Belanda disebut Adat Gemeinschap. Pada awal 

kemerdekaan berubah menjadi distrik. Di wilayah itu, ada dua Distrik yaitu 

Distrik Parigi dan Distrik Pao. Setelah perubahan Distrik menjadi kecamatan, 

maka distrik Parigi dilebur dengan Distrik Pao menjadi sebuah Kecamatan, yakni 

Kecamatan Tinggimoncong.
51

 

1. Aspek Geografis 

Luas wilayah kelurahan Parigi 213 Ha, sungai dengan luas daerah yang 

terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² denganpanjang 90 km. 

curah hujan yaitu 27,125º C. curah hujan tertinggi yang dipantau oleh beberapa 

stasiun/pos pengamatan terjadi pada bulan Desember yang mencapai rata-rata 676 

mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juli-September yang dikatakan 

hampir tidak ada hujan. Wilayah tersebut memiliki luas wilayah dan kepadatan 

penduduk yang bermukim dan berbeda-beda dengan batas-batas sebagai berikut: 

1) Sebelah Utara : Kabupaten Maros dan Kecamatan Tombolopao 

2) Sebelah Selatan: Bontolempangan dan Bantaeng 

3) Sebelah Barat :Kecamatan Parangloe dan Kecamatan Manuju 

4) Sebelah Timur :Kabupaten Bulukmba dan Kecamatan Tombolopao 

2. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk pada setiap bulan berjalan dan perubahan tahun kian 

berganti atau angka kepadatan penduduk dapat berubah-ubah dengan sendirinya, 

sehingga angka lajunya pertumbuhan penduduk dan penurunan angka dari jumlah 

penduduk  keseluruhan (jumlah jiwa) dapat ditentukan melalui pendataan kembali 

baik ditingkat RT/RW, dan dinas terkait, dari pendataan tersebut jumlah kelurahan 

menurut jenis kelamin menjadi 2652 laki-laki, dan 2483 perempuan. Dikurangi 

dengan jumlah penduduk yang pindah, meninggal, dll. Hal ini dapat dibuktikan 
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bahwa dari data Dinas terkait dengan hasil survey pendataan langsung dilapangan 

belum menunjukkan angka yang akurat.
52

 

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin 

No  Usia  Laki-laki Perempuan  Jumlah  

01 0-15 1.010 894 1.904 

02 15-21 783 781 1.564 

03 21-60 1.608 1.602 3.210 

Jumlah  3.401 3.277 6.678 

(Sumber: Profil Kelurahan Desa Parigi Tahun 2018) 

 

4. Jumlah Pekerjaan 

Tabel 2 jumlah penduduk menurut pekerjaan 

 

No  Pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah 

01 Petani  1.555 1.496 3.051 

02 Nelayan  - - - 

03 Pedagang  97 39 136 

04 PNS/TNI/Polri 25 17 42 

05 Pegawai Swasta  32 18 50 

06 Wiraswasta  56 41 97 

07 Pensiunan  46 23 69 

08 Pekerja Lepas 131 65 196 

09 Tidak Bekerja/ Belum Bekerja 676 532 1.208 

Jumlah 2.618 2.231 4.849 

(Sumber: Profil Kelurahan Parigi Tahun 2018) 
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5. Jumlah Pendidikan  

Tabel 3.  Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 

 

Jenis Laki-laki Perempuan Jumlah 

Tidak Tamat SD 271 281 552 

Masih SD 219 201 420 

Tamat SD 333 350 683 

Masih SLTP 210 187 397 

Tamat SLTP 274 272 546 

Masih SLTA 152 135 287 

Tamat SLTA 1 95 189 384 

Masih 

PT/AKADEMI 

77 77 154 

Tamat 

PT/AKADEMI 

78 65 143 

Tidak/Belum 

Sekolah 

809 874 1.682 

Jumlah  2.618 2.631 5.248 

(Sumber: Profil Kelurahan Parigi 2018) 

6. Agama dan Kepercayaan 

Kelurahan Parigi dengan jumlah penduduk 5169 orang, secara keseluruhan 

memeluk satu Agama yaitu Agama Islam. 

7. Sarana dan Prasarana 

Salah satu yang menjadi bagian suatu daerah yang sudah maju adalah 

ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Daerah yang maju pasti 

ditunjang oleh beberapa sarana dan prasarana yang baik, Karena sarana dan 
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prasarana yang baik akan membawa dampak positif terhadap perkembangan suatu 

masyarakat. Adapun sarana ibadah agama Islam, yaitu: 

Tabel 5. Sarana Ibadah Umat Islam 

 

No Tempat Ibadah Jumlah 

1. Masjid 6 buah 

2. Mushollah 4 buah 

       Jumlah 12 buah 

(Sumber: Profil Kelurahan Desa Parigi Tahun 2018) 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang penulis dapatkan saat 

berada dilokasi penelitian bahwa terdapat beberapa sarana dan prasarana yang 

sudah cukup baik seperti sarana perdagangan, sarana peribadatan dan infastruktur 

jalan yang bisa dikatakan cukup baik. Kondisi infastruktur jalan yang terdapat di 

Limbua desa Parigi dapat dikatakan sudah rusak disebabkan kendaraan proyek 

yang keluar masuk. Adapun sarana transportasi yaitu sebagai berikut: 

Tabel 6. Sarana Transportasi 

 

No Jenis dan Sarana Transportasi Unit Kondisi 

1. Jembatan Beton 2 Baik 

2. Mobil Truk za5 Baik 

3. Angkutan Umum/Pete-Pete 10 Baik 

4. Motor 476 Baik 

5. Mobil Pribadi 25 Baik 

6. Sepeda 55 Baik 

            Jumlah 573  

(Sumber: Profil Kelurahan Desa Parigi Tahun 2018) 
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B. Ragam/Jenis Rokok yang Dikonsumsi Remaja Desa Parigi Kecamatan 

Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

Hasil olahan tembakau berupa rokok ada beberapa ragam jenis nama yang 

dikenal oleh masyarakat dikarenakan proses pembuatan serta bahan campuran 

yang digunakan untuk membuat rokok, diantaranya Rokok Kretek (hasil olahan 

tembakau yang pembuatannya dicampur dengan cengkih), Rokok Putih (hasil 

olahan tembakau yang tidak dicampur dengan cengkih), dan Rokok Daun (adalah 

hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung, dan sejenisnya). 

Berdasarkan pandangan remaja, terhadap ragam jenis rokok, penulis membagi 

dalam tiga (3) bagian yaitu: 

Merk Rokok 

1. Surya  

Rokok Surya merupakan rokok yang paling banyak dikonsumsi 

dikalangan remaja, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Iqbal (17 Tahun) 

sebagai remaja perokok di Parigi. 

 

“punna kuissenga iya kak, katte mae ngaseng anak-anak ka punna 

siguppaki atau punna sipakkumpulukki, kaluruk surya ji ni isok ngaseng 

manna ma mo nikana kajjalaki ia kaluruk paling kajjalak mingka sirik-sirik 

tongi taua punna tiai surya ni isok. Punna kaluruk surya tawwa gammaraki 

ni cinik burakneki ri parang ta tau, katte paling kassak ni pacciniki ri taua”. 

 

Artinya: 

“Menurut saya kak, kita semua remaja jika bertemu atau berkumpul, rokok 

surya yang kita hisap walaupun dikatakan rokok ini sangat mahal tapi kita 

malu jika bukan surya yang kita hisap juga. Mengkomsumsi rokok surya 

akan membuat kita terlihat gagah diantara laki-laki yang lain, orang yang 

paling kuat dan ideal, serta dapat di pandang oleh orang-orang”
53
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Iqbal, (17 Tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Di Jonggoa Desa Parigi, 19 Oktober 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa menurut pandangan 

mereka terhadap ragam jenis rokok yang dikonsumsi yang paling banyak 

dikonsumsi oleh remaja adalah dengan merk Surya.Informan juga mengatakan 

bahwa walaupun rokok merk Surya ini dikategorikan sebagai jenis rokok yang 

paling mahal tapi mereka harus membeli dan mengkonsumsinya. Dengan adanya 

perasaan malu jika berkumpul bersama kemudian rokok yang dibawanya tidak 

sama dengan rokok yang dibawa teman yang lainnya sehingga merupakan suatu 

keharusan untuk menghisap rokok merk ini ditambah dengan pandangan mereka 

yang mengatakan bahwa mengkonsumsi rokok merk ini membuat dirinya merasa 

terpandang, kuat, dan paling gagah, jika mereka tidak memakai merk ini dirinya 

menganggap dirinya bukan laki-laki jantan. Sama halnya yang diungkapkan oleh 

Muhammad Tasbih (16 Tahun) seorang remaja yang juga merokok. 

 

“gassing nakke kak doi balanja mae ri sikola labbusuk nipaballiji rikaluruk 

biasa punna tatkala tena mo issenganna lakupaballia ta sibungkusuk, 

ammali ta sibatanga rigadde a biasa tongi kalurukna bapakku kualle seng” 

Artinya: 

“terkadang saya kak uang yang seharusnya dibelanja untuk jajan di 

sekolah saya habiskan untuk membeli rokok, jika sudah sudah tidak ada 

lagi uang untuk membeli rokok perbungkus saya membeli yang 

perbatangan saja di warung, kebiasaan saya juga mengambil rokok ayah 

saya‟.
54

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwasanya merokok bagi 

mereka sudah menjadi kebiasaan terkadang uang yang seharusnya untuk dipakai 

jajan disekolah harus mereka pakai untuk membeli rokok jika terkendala dengan 

uang sedikit mereka akan membeli dengan perbatangan saja, harga rokok yang 

relatif murah jika dibeli secara perbatangan/satuan memudahkan mereka untuk 

mendapatkan rokok.  
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Muhammad Tasbih, (16 Tahun, Remaja Perokok). Wawancara, Jonggoa Desa Parigi, 

19 Oktober 2019. 
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2. Urban Mild 

Jenis rokok ini adalah yang juga diminati oleh remaja karena harganya 

lebih relatif murah dibandingkan dengan rokok surya, jenis rokok ini dikonsumsi 

hanya sekali-kali untuk menutupi kebiasaan merokok saja. Sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh Harianto (17 Tahun) sebagai remaja perokok: “punna 

nakke kak sembarang ji, nakke merk Urban ku isok punna akkaluruka ka iya ji 

lammorok”. 

Artinya: 

 

“kalau saya kak tidak memandang, saya paling sering menghisap rokok 

merk Urban karena harganya murah”.
55

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan remaja perokok selain 

merk rokok surya informan lebih memilih untuk menghisap/mengkonsumsi rokok 

dengan merk Urban dengan alasan rokok ini lebih murah, dari ekspresi wajahnya 

dapat digambarkan bahwa anak ini tidak mengedepankan rasa gengsi yang tinggi 

dan lebih mengutamakan dengan apa yang dimilikinya. Kemudian diungkapkan 

juga oleh Faisal (15 Tahun) yang juga seorang perokok: 

 

“kami semua adalah anak sekolah kak harus pandai membagi uang untuk 

pembeli rokok dan untuk uang jajan kami, jadi kami sengaja membeli 

merk urban karena harganya murah dibanding dengan merk surya, Orang 

tua saya juga tidak pernah cari tau kak kalau saya sebenarnya merokok 

diluar rumah”.
56

 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan sebagian dari mereka adalah 

pelajar, untuk menghemat mereka harus membagi antara uang jajan sekolah dan 

untuk pembeli rokok. Untuk itu informan yang masih sekolah ini mereka 

menghemat dengan mengkonsumsi rokok dengan merk Urban dikarenakan harga 

lebih murah dibanding dengan Surya. 
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Harianto, (17 Tahun, Remaja Perokok). Wawancara, Jonggoa Desa Parigi, 19 Oktober 

2019. 
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Faisal, (15 Tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Jonggoa Desa Parigi, 20 Oktober 

2019. 
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3. Tembakau 

Orang Makassar sering menyebut sebagai Tambako. Sekarang sudah 

banyak remaja yang menghisap tambakau dengan membeli kertas tersendiri dan 

menggulung sendiri, sangat mudah dan tidak menguras banyak uang. 

Sebagaimana Aldi (15 Tahun) mengungkapkan: 

 

“jika sudah kehabisan uang saya menggulung sendiri tambako dengan 

kertas tersendiri, kebetulan nenek saya juga merokok tambako. Perasaan 

gengsi ada kak tapi saya tidak peduli karena jika sudah kebiasaan itu sulit 

untuk ditinggalkan”
57

 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan selain rokok yang dibeli di 

warung, ternyata rokok juga bisa dibuat sendiri dari gulungan kertas, media kertas 

ini tentu saja mudah mereka dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang. Kertas ini 

bisa diambil dari kertas buku-buku tulis atau buku pelajaran milik mereka sendiri 

karena jika sudah menjadi kebiasaan akan susah untuk ditinggalkan. Kemudian 

diungkapkan juga oleh Rizki (15 Tahun): 

 

“punna erok ka se anjo kaluruk na tena doi ku nampa kalurukna bapak ku 

labbusuk tommi ri ballak, appare tonga kaluruk ku rokok karattasak nampa 

kubonei tambako” 

Artinya:  

 

“Kalau saya lagi selera merokok, tetapi tidak ada uang dan rokok ayah 

saya dirumah juga tidak ada, saya akan membuat rokok sendiri dari kertas 

yang saya isi dengan tembako”.
58

 

Berdasarkan hasil wawancara dari informan jika sudah kehabisan uang dan 

ingin merokok, mereka akan menggulung kertassendiri dari gulungan kertas 

bekas, media kertas ini tentu saja mudah mereka dapatkan tanpa harus 

mengeluarkan uang. 
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Aldi, (15 Tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Limbua Desa Parigi 21 Oktober 2019. 
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Rizki, (15 Tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Limbua Desa Parigi, 22 Oktober 
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Hasil dari pengamatan penulis bahwa remaja di desa tersebut mempunyai 

pendapat yang berbeda dalam hal ragam/jenis rokok yang mereka konsumsi, 

meskipun ada sebagian informan yang belum sependapat. Pandangan mereka 

terhadap ragam/jenis rokok yang mereka konsumsi berbeda-beda dari mereka ada 

yang menganggap jika mengkonsumsi rokok merk surya adalah yang paling ideal 

dikarenakan harganya yang mahal diantara semua merk rokok. Sebagian yang lain 

dirinya gengsi untuk berkumpul dengan temannya apabila rokok yang dimiliknya 

tidak sama dengan yang dimiliki temannya. 

C. Merokok sebagai Media Interaksi Di Kalangan Remaja Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa 

Hakekat manusia selain sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi 

adalah sebagai makhluk sosial dan budaya. Manusia sebagai makhluk sosial dan 

budaya tidak dapat hidup sendiri sehingga akan membutuhkan bantuan dari pihak 

lain. Adanya perilaku merokok diwilayah pedesaan (rural) banyak ditemukan 

secara terbuka. Laki-laki merokok diruang publik dengan bebasnya bukan hal 

yang asing lagi. Bagi mereka merokok memiliki mengandung makna 

interaksi/berkomunikasi, berkomunikasi diantara mereka yang tanpa disadari akan 

menimbulkan aturan dalam sesama perokok sehingga dapat dipahami ketika 

berkomunikasi lalu akan dipatuhi oleh mereka. Interaksi menjadi bagian dari 

komunikasi.
59

 

Berdasarkan hasil pengamatan, penulis juga dapat melihat makna perilaku 

merokok sebagai simbol komunikasi dan interaksi bagi remaja adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kebutuhan dan Kebiasaan 

Kebutuhan menjadi hal yang harus dipenuhi apabila tidak terpenuhi maka 

suatu sistem tidak akan dapat berjalan dengan baik dan akan mengalami 

gangguan. Antara kebutuhan dan kebiasaan dilakukan kontyniu setiap waktu yang 

akan sulit dihilangkan. Meskipun kebiasaan tidak akan menempatkan rokok 

sebagai kebutuhan. Merokok bagi remaja bermakna sebagai suatu kebiasaan dan 

menjadi salah satu kebutuhan hidup makna tersebut juga diketahui oleh sesama 

perokok dalam kelompoknya. Kedua hal tersebut menjadi hal yang tidak dapat 

dipisahkan bagi individu, seperti yang diungkapkan oleh Harianto (17 Tahun): 

 

“punya teman kerja ada kak, teman main ada, sahabat juga ada. Kalau 

teman atau sahabat itu nongkrong di rumah.Kalau teman kerja itu pas 

sama-sama kerja di lapangan, kalau sahabat nongkrong di rumah seminggu 

bisa rutin, bahkan dikatakan tiap hari, teman sekolah yah pas disekolah 

baru ngumpul kalaupun ngumpul diluar pasti kerja tugas (PR).Merokok itu 

kebutuhan. Kami perokok ada semboyan tak ada hari tanpa asap. Buat 

makan aja mending buat merokok aja ketimbang makan.Karena ini bukan 

saya yang lihat bukan sekedar kebanggaan orang yang lihat itu, yang ada 

semboyan lebih baik gak makan mending merokok.”
60

 

Berdasarkan hasil wawancara, kebutuhan merokok bagi informan sudah 

wajib dipenuhi. Bahkan mereka sudah menganggap seperti kebutuhan pokok yang 

disejajarkan dengan kebutuhan makan. Padahal kebutuhan pokok terdiri dari 

kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Makna 

kebutuhan bukan menjadi rahasia umum lagi bagi perokok begitu juga kebiasaan 

menjadi makna merokok. Begitu juga Muhammad Tasbih (16 Tahun) mengatakan 

bahwa: “punya kelompok teman nongkrong, belanja, dan jalan. Berkumpul setiap 

hari dan merokok adalah sebagai kebutuhan.”
61
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Harianto, (17 tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Jonggoa, Desa Parigi, 12 Oktober 
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Muhammad Tasbih, (16 Tahun, Remaja Perokok). Wawancara, Di Jonggoa Desa 

Parigi, 19 Oktober 2019. 
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Kebiasaan merupakan tindakan berulang dilakukan oleh individu yang 

melekat pada dirinya akan tetapi belum sampai pada titik sebuah kebutuhan. 

Sehingga merokok bukan sebagai kebutuhan pokok hanya sebatas kebiasaan. 

Merokok bisa dilakukan oleh informan tanpa kecuali baik di ruang publik maupun 

diruang privat. Kebiasaan dan kebutuhan akan rokok membuat informan hampir 

selalu membawa batang rokok dan korek api juga tersedia diruang kerja ataupun 

kamar pribadi informan. Pemaknaan simbol merokok sebagai kebutuhan dan 

kebiasaan sudah dipahami oleh perokok usia remaja. 

2. Kebersamaan 

Merokok yang dilakukan oleh informan bersama teman-temannya 

menunjukkan rasa kebersamaan saat mereka berkumpul di suatu tempat.Banyak 

hal yang dilakukan saat berkumpul. Kebersamaan yang dirasakan lebih intim saat 

bertemu kemudian mereka merokok sambil bercerita ataupun bernyanyi seperti 

yang diungkapkan oleh Ramli (15 Tahun): 

 

“Yaa urangku niak sikola niak tena sikola, punna sipakumpuluk ki tena 

maraeng nigaukang kaluruk, kaluruk biasanta jama-jamang appakumpuluk 

ki. Alasan suluk bangngi pasti tujuan ta tena maraeng kaluruk” 

Artinya: 

 

“yah teman-teman saya ada anak sekolah dan ada tidak sekolah, jika kami 

berkumpul tidak lain yang kita lakukan hanya nongkrong dan merokok, 

merokok itu sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Pernah tujuan 

keluar malam tapi pasti merokok.”
62

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, informan bertemu dan berkumpul di suatu 

tempat dan melakukan komunikasi/interaksi kemudian merokok bersama adalah 

kegiatan yang menyenangkan bagi mereka. Kelompok sesama perokok remaja 

tersebut yang memiliki perilaku tindakan tertentu akan terikat oleh aturan yang 
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Ramli, (15 Tahun, Remaja Perokok), Wawancara, Limbua Desa Parigi, 22 Oktober 
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secara tidak sadar mereka jalani. Dari rasa kebersamaan itu akan tercipta sikap 

loyal terhadap kelompok da nada rasa patuh terhadap atura kelompoknya. 

3. Melepas Kepenatan 

Lain halnya dengan informan yang memaknai merokok sebagai kegiatan 

yang tidak sekedar untuk berkumpul dan merokok namun untuk melepas 

kepenatan dari sibuknya pekerjaan mereka. Beberapa orang merasakan adanya 

tekanan pekerjaan dan mereka menginginkan dapat terlepas dari beban 

masalahnya sehingga pelampiasan terhadap merokok bagi informan mampu 

membuat perasaan dan pikirannya lebih baik lagi. Informan Aldi (15 Tahun) 

mengungkapkan bahwa:“aktivitas kelompok perokok kerja, seminggu 2-3 kali 

berkumpul. Merokok sebagai alat melepas kepenatan”.
63

 

Berdasarkan hasil wawancara, makna merokok sebagai pelepas kepenatan 

dirasakan informan layaknya obat penghilang tekanan, baik dari beban pekerjaan, 

tugas, ataupun kehidupan pribadi. Saat mengalami tekanan ataupun permasalahan 

informan akan merokok dalam jumlah banyak sehingga teman sesama perokok 

akan mengetahuinya tanpa harus bercerita dahulu. Mereka memahami dengan 

simbol rokok yang dikonsumsi dalam jumlah banyak tidak seperti biasanya. 

Pemaknaan simbol yang sama sehingga dapat terjadi komunikasi/interaksi dalam 

kelompok-kelompok perokok remaja tersebut. 

4. Menghargai Sesama Perokok 

Sebelumnya informan ramli juga menyampaikan tentang perokok sosial. 

Bagi dia merokok sebagai salah satu bentuk menghargai dan mengakui teman saat 

berkumpul bersama. Ramli (15 Tahun) mengungkapkan bahwa: 

 

“iya kak, saya punya teman sekelompok, teman-teman facebook dan wa, 

teman-teman jalan, yang kebanyakan juga remaja yang merokok. Bertemu 
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satu minggu sekali dan merokok bagi kami hanya utnuk menghargai 

sesama perokok. Perokok yang sosial.”
64

 

Berdasarkan hasil wawancara, menghargai dan memberi pengakuan 

terhadap teman yang berada di lingkungan yang sama menjadi hal yang lumrah. 

Simbol merokok bagi perokok remaja adalah bentuk menghargai dan 

menghormati juga menganggap sebagai teman sesama perokok juga.Ketika 

berkumpul mereka terkadang menawari teman yang didekatnya untuk merokok 

bersama dan berkomunikasi dalam kelompok. Tidak hanya dalam kelompok yang 

terdiri dari teman kumpul informan saja melainkan sesama perokok yang lain baik 

yang jarang berkumpul ataupun yang baru dikenal. Ada bentuk menghargai 

terhadap orang lain bagi perokok. 

Merokok bagi perokok remaja adalah cara untuk berkomunikasi dengan 

baik sesama perokok. Komunikasi diperlukan untuk keberlangsungan interaksi 

sosial diantara mereka. Ada kesamaan makna dan pemahaman dalam 

berkomunikasi sehingga berbentuk kelompok sesama perokok. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Rahmah (52 Tahun): 

 

“ka punna sipakkanassa pa ki antu na niak ki siasseng, manna sidallekang 

ballakki punna tena ni repa sipakkumpuluk kamma anne tena ki siasseng, 

kamma anne nikana bermasarakat nak. Terkadang akkaluruk akkule 

sipaissengangki” 

Artinya: 

“hanya dengan berkumpul kita bisa saling mengenal, walaupun kita 

berhadapan rumah jika kita jarang berkumpul bersama kita tidak mengenal 

satu sama lain, inilah yang dinamakan bermasyarakat nak. Terkadang 

merokok kita bisa saling mengenal”
65

 

Berdasarkan hasil wawancara, informan berinteraksi menggunakan simbol 

dan memahami maknanya serta mengikuti arti dan tujuan simbol kedalam 

perilaku mereka.Komunikasi yang dilakukan oleh remaja perokok menyertakan 
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simbol merokok sebagai bahasa yang sudah dipahami maknanya oleh sesama 

perokok. 

D. Pandangan Ajaran Agama Islam Terhadap Perilaku Merokok Di 

Kalangan Remaja Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten 

Gowa 

A. Menurut Pandangan Masyarakat dan Tokoh Agama 

Setiap orang tua berbeda-beda pendapat jika anaknya yang masih di bawa 

umur sudah mengkonsumsi rokok, setiap keluarga memiliki peran, tugas, dan 

fungsinya masing-masing baik sebagai ayah, inu dan anak-anak. 

Keluarga juga memiliki peran, tugas dan fungsinya yang penting agar 

anak-anaknya terhindar dari perilaku-perilaku merokok tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, orang tua tidak lupa untuk 

memberikan mengajarkan etika-etika sosial mengenai apa yang baik dan tidak 

baik termasuk didalamnya nasehat-nasehat tentang bahaya dan perilaku merokok 

yang tidak baik. Walaupun memang, terdapat orang tua yang merokok sehingga 

memberikan teladan yang baik juga terhadap anak yang melihat hal tersebut. 

Seperti yang diungkapkan oleh Saji (40 Tahun): 

 

“pingkurangngang ma anjo nyarang anakku saba‟ tena na sanging 

akkaluruk ma mo mingka punna nipa‟pawangi tamak ri toli kanang suluk 

ri toli kiri, ka anjo pole pasabakkianna ka bapak na pinawang akkaluruk” 

Artinya:  

“sudah berapa kali saya menasehati supaya tidak merokok lagi, tapi setiap 

teguran selalu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, salah satu 

penyebabnya juga karena ikutan sama bapaknya yang juga merokok”.
66

 

Berdasarkan hasil wawancara informan, komunikasi yang terbuka 

digunakan dalam menyampaikan pesan, informasi, nasehat, motivasi dan juga 

sebagai alat untuk terhindar masalah-masalah komunikasi seperti 
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kesalahpahaman. Pada umumnya kebanyakan remaja yang merokok berasal dari 

keluarga perokok terbarat. Biasanya ayah, kakek, paman, kakak, atau orang yang 

tinggal satu rumah merupakan perokok berat. Sule (35 Tahun) mengungkapkan 

bahwa:  

“merokok itu sesuatu yang wajar, banyak orang merokok hanya karena 

membuat dirinya merasa nyaman, teman saat berkumpul, itu bagi orang 

tua. Tapi jika untuk remaja saya tidak tau karena sudah dikatakan bahwa 

belum diperbolehkan anak dibawah umur 11 sampai 18 tahun untuk 

merokok.”
67

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, merokok merupakan salah 

satu kebiasaan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perokok berat telah 

memulai kebiasaanya ini sejak berusia belasan tahun, dan hamper tidak ada 

perokok berat yang baru memulai merokok pada saat dewasa. Karena itulah, masa 

remaja seringkali dianggap masa kritis yang menentukan apakah nantinya mereka 

menjadi perokok atau bukan. Remaja punya keinginan untuk merokok adalah 

pergaulan, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Semua hal akan dicoba 

dan di rasakan. Rasa penasaran di dukung oleh pergaulan dengan para perokok, 

para remaja akan mudah terjerumus menjadi perokok pula. Seperti yang 

diungkapkan oleh Haniba (52 Tahun): 

“punna kucini anakku tena na ri bapak na ja na panjari patokang, maraeng 

ri agang na maraeng tong ri pergaulanna sierang mange-mange, iami na 

minawang mo ri agang na akkaluruk”. 

Artinya:  

“bila saya perhatikan, anak saya bukan hanya mengikut pada ayahnya saja, 

lain dari itu teman pergaulan termasuk dari penyebab anak saya ikut-ikutan 

merokok”
68

 

Berdasarkan hasil wawancara informan, bisa jadi remaja yang orang 

tuanya tidak merokok, lingkungan sekitarpun peduli akan bahaya merokok, tapi 

pergaulan para remaja yang semakin meluas bisa mempertemukannya dengan 
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remaja lain yang merupakan perokok. Remaja merokok merupakan faktor dari 

adanya media iklan, seperti yang diungkapkan oleh Harianti (30 Tahun): 

“sebenarnya remaja tidak akan tertarik dengan rokok, tetapi karena 

banyaknya iklan yang menayangkan berbagai merk rokok, akhirnya anak 

saya ikut-ikutan untuk mencoba dari sinilah anak saya jadi ketagihan.”
69

 

Berdasarkan hasil wawancara informan, zaman sekarang media adalah 

raja, pengaruh rokok semakin sulit dikendalikan. Hamper di setiap tayangan 

media, iklan, rokok dengan mudahnya kita temukan. Para remaja akan dengan 

mudah mengakses informasi hanya lewat hp yang tersambung internet. Media 

massa juga itu dicitrakan sebagai kebutuhan orang-orang yang cerdas, mandiri, 

jantan, penuh energy melawan tantangan. Hal inilah yang menjadi daya tarik 

tersendiri bagi remaja untuk ikut menikmati sensasi menjadi perokok. 

Individu di masa remaja ingin mengetahui identitas mereka, identitas dapat 

ditunjukkan dengan adanya rasa ingin lebih percaya diri. Individu yang ingin lebih 

percaya diri dengan cara memilih perilaku merokok akan meneruskan perilaku 

merokok mereka. Hal ini disebabkan mereka memiliki persepsi bahwa merokok 

membuat mereka menjadi lebih keren dan matang sehingga dapat merasa lebih 

percaya diri dan mereka memiliki identitas yang dapat diterima di kalangan 

mereka sebagai perokok. Sebagaimana, Rahim (40 Tahun) juga mengungkapkan 

bahwa: 

“jai anak-anak kucinik anne, punna tena nakaluruk nakana‟angi kalenna 

tiai bura‟ne, biasa tongi na kana ka tiai ki tau barani punna taklebakai 

langgar peraturan ri sikolanna”. 

Artinya: 

“banyak remaja saya lihat, jika mereka tidak merokok dia mengatakan 

bahwa dirinya bukan laki-laki, keseringan mereka mengemukakan alasan 

bahwa, kita bukan seorang pemberani jika belum pernah melanggar 

peraturan di sekolah”.
70
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Berdasarkan hasil wawancara informan, dalam pergaulan remaja mereka 

yang merokok kerap kali diidentikkan dengan jagoan, karena tidak banyak pelajar 

yang berani merokok walaupun secara sembunyi-sembunyi. Pelajar yang merokok 

merasa dirinya berani melawan aturan dari sekolah, hal ini secara tidak langsung 

menimbulkan rasa segan atau takut dikalangan teman-temannya yang tidak 

merokok. Mereka yang tidak tahan dengan bau dan asap rokok apalagi sampai 

mengibas-ngibaskan tangan dan terbatuk-batuk akan ditertawakan pelajar yang 

merokok. Maka dari itu tidak aneh bila banyak iklan rokok yang mengidentikkan 

diri dengan kejantanan atau jagoannya seorang laki-laki merokok. 

1. Pandangan Tokoh Agama Islam 

Sesungguhnya Allah Ta‟ala mengutus Nabi Muhammad dengan petunjuk-

petunjuk-Nya dan agama yang baik, untuk mengeluarkan manusia dari segala 

kegelapan kepada cahaya dan membersihkan serta mensucikan hati mereka dari 

kotoran kekufuran dan kefasikan membebaskan mereka dari belenggu 

penghambaan kepada selain Allah Ta‟ala.Dia menghalalkan setiap sesuatu dan 

mengharamkan sesuatu yang keji baik makanan, minuman, dan pakaian.Termasuk 

yang diharamkan karena dapat menghilangkan kesucian adalah merokok, karena 

banyak berbahaya bagi fisik dan mendatangkan bau yang tidak sedap, sedangkan 

Islam adalah (agama) yang baik tidak memerintahkan kecuali yang baik. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Iman Limbua Dg. Nai (45 Tahun): 

“yang saya pahami nak, segala sesuatu yang dikonsumsi lantas berdampak 

buruk bagi tubuh kita, itu hukumnya haram, sedangkan kita sebagai umat 

diserukan untuk merawat dan menjaga tubuh kita.”
71

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, segala sesuatu yang 

diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak 

dan membahayakan tubuh.Sedangkan rokok mengandung ribuan racun yang 

secara kedokteran telah terbukti merusak dan membahayakan kesehatan dan 
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bahkan membunuh penggunanya secara perlahan. Seperti dalam (Q.S An-

Nisaa/4:29). 

 

َ َ ََََ ََ  ََ 

َ

Terjemahnya:  

“……..dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.”
72

 

Sebagian dari mereka berbeda pendapat, mereka lebih mengarah pada 

bukti yang tidak membawa mudharat tapi relatif kecil.Barangkali dalam gambaran 

kita sekarang, bagaimana kemudharatan yang bisa dihidupkan juga tidak 

mengandung lebih banyak kemudharatan, durian yang jelas berkadar kolesterol 

tinggi. Sementara selama 3 bulan saja setiap hari dalam sehari makan durian 

kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat. Sebagaimana Rustam (30 

Tahun) mengungkapkan bahwa: 

“menurut saya, segala sesuatu itu hukum asalnya boleh kecuali ada dalil 

yang melarangnya. Merokok tidak sampai pada taraf (sangat 

membahayakan) maka hukumnya hanya makruh, wa Allohu a‟lam”.
73

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ada dua dalil yang dipakai 

untuk mendasari hukum rokok.Permasalahan terletak pada mudharat rokok ini 

atau tidak, jika tidak membawa mudharat maka hukumnya mubah jika membawa 

mudharat kecil maka hukumnya makruh, dan jika banyak membawa mudharat 

maka hukumnya haram. 

1. Tokoh Perempuan 

Pro-Kontra tentang haramnya rokok berporos pada debat tentang kadar 

manfaat dan bahaya (madharat), baik secara personal maupun sosial. Sisi lain, 
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dampak buruk juga diakui, tetap tidak bisa dipukul rata. Kadar bahayanya masih 

dalam dosis yang belum bisa dikualifikasi “haram mutlak”.Manfaat rokok, bagi 

mereka tidak bisa disepelekan.Terutama manfaat sosial-ekonomi, seperti 

penyerapan tenaga kerja, kelangsungan hidup petani tembakau, pasokan pendapat 

Negara. Harlina (33 Tahun Ketua Majelis Taklim), mengungkapkan bahwa: 

“saya memahami bahwa, rokok tidak memabukkan dan tidak melemaskan 

bahkan sebagian orang menjadi lebih bersemangat setelah merokok, jadi 

jika ada orang yang mendapat bahaya yang dipastikan karena merokok, 

maka baginya haram. Sebab ada orang yang merokok justru mendapat 

manfaat”.
74

 

Berdasaran hasil wawancara informan, hukum rokok dikembalikan kepada 

hukum asalnya.Rokok tidak memabukkan dan tidak melemaskan bahkan sebagian 

orang ada yang menjadi lebih bersemangat setelah merokok.Bahaya merokok 

yakni jika ada orang yang menerima bahaya merokok, maka haram baginya untuk 

merokok tetapi sebaliknya hukum haram itu tidak berlaku bagi semua orang, 

sebab ternyata tidak semua orang yang merokok mendapat bahaya bahkan ada 

orang yang mendapat manfaat dari rokok. 

Syamsiah (35 Tahun Anggota Majelis Taklim) mengungkapkan bahwa: 

“sepengetahuan saya, rokok itu makruh bukan haram. Bisa saja haram 

kalau rokok itu secara langsung membahayakan kesehatan, seperti 

penyakit jantung, dan penyakit lainnya.”
75

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mungkin saja merokok 

bisa berubah hukumnya pula kalau dilakukan di keramaian karena bisa 

mempengaruhi kesehatan masyarakat dan yang tidak merokok. Meski tak secara 

tegas menyatakan ketidaksetujuan atas fatwa haram merokok, Syamsiah 

menegaskan kembali bahwa merokok adalah makruh, diperbolehkan tetapi tidak 

disarankan. 
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2. Kepala Desa 

Untuk melindungi harus ada desakan dari luar yang membuat anak-anak 

dan remaja mau berbuat sesuatu untuk berhenti merokok. Misalnya dengan 

aturan-aturan ketat yang membuat anak tidak memiliki ruang atau kesempatan 

untuk merokok. Orang tua adalah pengaruh yang kuat dalam kehidupan anak-anak 

dan remaja maka harus memberikan gambaran yang baik untuk anak mereka. 

Nyallang (40 Tahun Kepala Desa) mengungkapkan bahwa: 

“kami hanya butuh kerjasama antar remaja setempat dengan masyarakat. 

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan warga dengan penuh kesadaran 

mematuhi aturan tersebut.”
76

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mungkin yang terjadi saat 

ini adalah remaja dam masyarakat setempat sendiri belum menyadari pentingnya 

hidup sehat tanpa merokok. Bahwa selain menjadi pemicu terjadinya penyakit 

kanker, rokok adalah pintu gerbang menyalahgunakan narkoba jenis lainnya. 

Karena biasanya setelah terbiasa merokok, orang akan lebih mudah 

mengkonsumsi ganja, yang mana cara pemakaiannya sama dengan rokok, yaitu 

dilinting lalu dihisap asapnya. 

B. Dari Segi Ekonomi dan Kandungannya 

Dari Segi Ekonomi 

Merokok dinilai oleh banyak ulama sebagai salah satu bentuk pemborosan. 

Hal ini bukan hanya oleh orang perorang yang membeli sebatang dua batang, 

melainkan justru oleh pabrik-pabrik rokok yang mengeluarkan biaya tidak kecil 

untuk memprogandakan sesuatu yang bermanfaat, kalau enggan berkata 

membahayakan juga pada biaya pengobatan bagi mereka yang menderita sekian 

banyak akibat penyakit akibat rokok. Agama melarang segala bentuk pemborosan, 

jangankan dalam hal yang buruk, atau tidak bermanfaat, dalam hal yang baik pun 
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dilarangnya.
77

Rasulullah Saw bersabda: “tiada pemborosan dalam kebaikan dan 

tiada kebaikan dalam pemborosan.”  

Merokok itu menghambur-hamburkan harta, yakni menggunakannya 

untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat di 

dunia dan akhirat.
78

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Israa/17:26-27. 

 

 ََ َ َ  َ َ  ََ َ  َََ

َ َ َ َ   ََ َ   َ   َ َ





Terjemahnya:َ

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

27.Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan 

dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
79

 

Berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, dan menghambur-

hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil. Allah berfirman 

QS. Al-An‟am/60:141. 

 

          َ

Terjemahnya: 

“..…dan janganlah kamu berlebih-lebihan.Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
80

 

Adapula golongan yang mengatakan bahwa rokok itu makruh 

mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 
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Merokok itu tidak lepas dari dari dharar (bahaya), lebih-lebih jika terlalu 

banyak melakukannya sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan 

menjadi banyak. Mengurangkan harta, kalau tidak sampai pada tingkat tabdzir, 

israf, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengutangkan harta yang 

dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi 

sahabatnya dan bagi orang lain. Bau asapnya mengganggu dan menyakiti orang 

lain yang tidak merokok segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini 

makruh menggunakannya, seperti halnya memakan bawang mentah, kucai dan 

sebagainya (baunya dapat mengganggu orang lain). Menurunkan harga diri bagi 

oraang yang mempunyai kedudukan sosial terpandang. Dapat melalaikan 

seseorang untuk beribadah secara sempurna, bagi orang yang biasa merokok akan 

membuat pikirannya kacau jika suatu saat dia tidak dapat merokok. 

“Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya ini bersifat qath‟I 

sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat zhanni.Kemakruhan bagi 

perokok disebabkan menjadikan pelakunya hina dan sombong, memutuskan hak 

dan keras kepala. Selain itu, segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain 

adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang. Maka asap rokok yang 

memiliki dampak negatif ini lebih utang untuk dilarang, dan perokoknya lebih 

layak dilarang masuk masjid serta menghadiri pertemuan-pertemuan”. 

Salah seorang ulama berkata: “bila seseorang sudah mengakui bahwa ia 

tidak menemukan manfaat rokok sama sekali, maka seharusnya rokok itu 

diharamkan, bukan dari segi penggunaanya, tetapi dari segi pemborosan.
81

Karena 

                                                             
81

Rakhmat, Jalaluddin, dan Abdullah M. Amin, “Kesehatan dan Islam Alternatif”, 

(Bandung: Wacana Mulia, 1991), h. 63. 
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menghambur-hamburkan harta itu tidak ada bedanya, apakah dengan 

membuangnya ke laut atau dengan membakarnya, atau dengan merusaknya.
82

 

Rokok dari Segi Kandungannya 

Zat dalam rokok ternyata sangatlah berbahaya bagi kesehatan. Berikut ini 

15 kandungan zat dalam rokok dan bahayanya
83

: 
 

1) Zat Butadine 

Yakni bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi karet.Zat ini dapat 

meningkatkan resiko kanker perut, kanker darah, dan kanker limfa. 

2) Zat Akrolein, Formaldehida dan Kromium VI 

Zat ini digunakan untuk membuat logam paduan, cat dan pewarna.Zat ini 

dapat menghambat perbaikan DNA dan dapat merusak lapisan dalam paru-paru, 

yang akhirnya bisa menyebabkan kanker par-paru. 

3) Zat Arsenik 

Zat Arsenik dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit kanker, karena ini 

adalah zat yang digunakan untuk mengawetkan kayu. 

4) Benzene 

Zat benzene digunakan untuk memproduksi bahan kimia lainnya.Zat ini 

dapat menyebabkan leukemia. 

5) Zat Kadium 

Kadium adalah logam yang digunakan untuk membuat baterai.Bisa 

mengganggu perbaikan DNA dan menyebabkan kerusakan ginjal serta lapisan 

pembuluh darah arteri. 

 

 

                                                             
82

Al-Mawardi Al-Imam, “Kenikmatan Kehidupan Dunia dan Agama”, Penerjemah 

Kamaluddin, Beirut Judul Asli Adabud Dun ya Wad din, (Cet. I, Jakarta : Dar Ibn Katsir, 2001), h. 

481. 
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6) Kandungan Tar 

Tar pada rokok akan menempel pada paru-paru, serta menimbulkan warna 

cokelat pada gigi dan kuku. 

7) Karbon Monoksida 

Kandungan karbon monoksida pada asap rokok yang dihirup masuk ke 

aliran darah. Karbon monoksida akan menurunkan jumlah oksigen yang dibawa di 

dalam sel darah merah lalu meningkatkan jumlah kolesterol yang diserap ke 

lapisan dalam arteri, sehingga bisa terjadi pengerasan arteri atau aterosklerosis. 

Bahaya merokok bagi kesehatan tubuh selanjutnya adalah dapat menyebabkan 

penyakit jantung dan serangan jantung. 

8) Nikotin 

Zat nikotin dalam  rokok adalah zat kimia berbahaya dan sangat adiktif 

yang dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, aliran darah 

ke jantung dan penyempitan pembuluh darah. Nikotin juga berkonstribusi 

terhadap pengerasan dinding arteri, yang pada gilirannya, juga menyebabkan 

serangan jantung. Zat kimia ini dapat tinggal pada tubuh selama enam sampai 

delapan jam tergantung pada seberapa sering kita merokok. 

9) Ammonia 

Zat ammonia dapat ditemukan dimana-mana, tetapi sangat beracun dalam 

kombinasi dengan unsur-unsur tertentu. 

10) Formaldehida 

Formaldehida adalah cairan yang sangat beracun yang digunakan untuk 

mengawetkan mayat. 
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11) Hidrogen Sianida 

Hidrogen sianida adalah racun yang digunakan sebagai fumigant untuk 

membunuh semut.Zat ini juga digunakan sebagai zat pembuat plastik dan 

pestisida. 

12) Arsenik 

Arsenik merupakan bahan yang terdapat dalam racun tikus. 

13) Asetilena  

Asetilena merupakan senyawa kimia tak jenuh yang juga merupakan 

hidrokarbon alkuna yang paling sederhana. 

14) Methanol (alkohol kayu) 

Methanol adalah alkohol yang paling sederhana yang juga dikenal sebagai 

metil alkohol. 

15) Sianida 

Sianida adalah senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano. 

Merupakan zat yang mematikan. 

Adapun jika ada sebagian orang yang merasa mendapatkan ketenangan 

karena merokok, maka hal ini bukanlah termasuk manfaat rokok, tetapi hanya 

karena ia telah terbiasa merokok dan kecanduan. Orang seperti ini hanyalah 

memikirkan kesenangan dan ketenangan tanpa mau tau bahaya penyakit yang 

mengancam dirinya apalagi orang lain. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis tentang Merokok 

Sebagai Konstruksi Sosial di Kalangan Remaja (Studi Kasus Desa Parigi 

Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa), maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Ragam/jenis rokok yang dikonsumsi remaja di Desa Parigi: 

a) Rokok merk surya 

b) Rokok merk urban mild 

c) Tembakau (tambako) 

2. Adanya perilaku merokok di kalangan bisa menjadi media interaksi. 

Simbol menjadi bagian dari komunikasi di antaranya kebutuhan dan 

kebiasaan, kebersamaan, melepas kepenatan, menghargai sesama 

perokok. 

3. Pandangan Ajaran Islam tentang merokok ditemukan hukum 

mengkonsumsi bahwa hukumnya ditentukan oleh sifat rokok dan 

dampaknya bagi yang mengkonsumsinya. Pandangan 

masyarakat/tokoh Agama Islam terhadap remaja yang merokok: 

1. Masyarakat memandang bahwa rokok sudah menjadi kebiasaan 

dan kebutuhan. 

2. Iman Desa memandang bahwa rokok termasuk haram karena 

merusak tubuh. 

3. Tokoh perempuan memandang bahwa rokok termasuk makruh 

(diperbolehkan tetapi tidak disarankan)  
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berpendapat beberapa hal yang 

menjadi implikasi terkait “Merokok Sebagai Konstruksi Sosial Dikalangan 

Remaja (Studi Kasus Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)” 

: 

1. Dengan mengetahui latar belakang perilaku merokok yang dilakukan 

remaja akan memudahkan pihak yang bersangkutan keluarga, kepala 

Desa dan pemerintah untuk mengeluarkan aturan dan mau 

bekerjasama. 

2. Diharapkan pihak Kepala Desa mengeluarkan aturan dalam 

Lingkungan yaitu (LBR) Lingkungan Bebas Rokok. 

3. Diharapkan untuk orang tua dan remaja untuk bekerjasama bagaimana 

anak merokok diatas usia remaja yang telah ditentukan. 
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DAFTAR INFORMAN 

No  Nama  Usia  Pekerjaan Keterangan 

1. Iqbal 17 Tahun Siswa  Remaja  

2.  Muh Tasbih  16 Tahun Siswa Remaja 

3. Harianto  17 Tahun Siswa  Remaja  

 4. Ramli  15 Tahun Siswa  Remaja  

5.  Aldi 15 Tahun Rantau  Remaja 

6. Rizki  15 Tahun Rantau  Remaja 

7. Makka  48 Tahun Petani  Masyarakat 

8. Saji  40 Tahun Pedagang  Masyarakat  

  9. Sule 35 Tahun Peternak  Masyarakat 

10. Haniba  52 Tahun Petani  Masyarakat  

11. Harianti  30 Tahun Ibu Rumah Tangga Masyarakat  

12. Rahim  55 Tahun Petani Masyarakat  

13. Nai  50 Tahun Imam  Bapak Imam 

14. Harlina  33 Tahun Pedagang  Ketua Majelis Taklim 

15. Rustam  30 Tahun Peternak  Panitia Masid 

16. Syamsiah  35 Tahun Ibu Rumah Tangga Anggota Majelis 

Taklim 

17. Nyallang  40 Tahun Petani  Kepala Desa 
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