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ABSTRAK 

 

Nama  : Muh Farhansyah S 
NIM  : 70200120058 
Judul : Faktor Pemungkin (Enabling Factors) yang Berhubungan 

Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Putra Di Kecamatan 
Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

 

 
Merokok merupakan salah satu kebiasaan atau aktivitas yang 

menimbulkan risiko bagi kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana faktor pemungkin (enabling factors) yang 
berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan 
Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross-sectional. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa laki-laki di SMP Negeri dan Swasta yang 
ada di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan total jumlah siswa 
laki-laki yaitu 475 orang. Kemudian sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 235 siswa dengan teknik penarikan menggunakan teknik probability 
sampling dengan jenis teknik multistage dan memakai 2 jenis penarikan 
sampel yakni proporsional random sampling dan simple random sampling. 
Analisis data pada penelitian ini adalah analisis univariat dan bivariat dengan 
menggunakan uji chi-square. 

Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 
antara kemudahan mendapatkan rokok dengan perilaku merokok pada remaja 
putra di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan nilai (p= 0,000 atau 
p <0,05) dan variabel uang saku dengan nilai P (p= 0,000 atau p <0,05). 
Kemudian tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga 
perokok dengan perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo 
Pao, Kabupaten Gowa, dengan nilai p-value 0,099 (>0,05). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat 86 remaja (36,6%) mempunyai perilaku 
merokok sampai saat ini dan terdapat 159 remaja (67,7%) pernah mencoba 
merokok. Implikasi dari penelitian ini adalah pihak sekolah dan puskesmas 
bekerja sama dalam menyebarluaskan informasi kesehatan kepada peserta 
didik maupun masyarakat dengan cara penyuluhan atau face to face kepada 
masyarakat dengan menggunakan berbagai media edukasi kesehatan ke 
institusi pendidikan maupun ke masyarakat untuk mengurangi perilaku 
merokok pada remaja. 
Kata kunci: Uang Saku, Merokok, Remaja, Keluarga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merokok merupakan salah satu kebiasaan atau aktivitas yang 

menimbulkan risiko bagi kesehatan. Merokok juga merupakan cara 

paling populer untuk mengonsumsi tembakau dengan penggunaan 

produk seperti cerutu, tembakau linting, dan kretek (Subekti, et al 2023). 

Menurut World Health Organization (WHO) (2020), memperkirakan 

penggunaan tembakau akan membunuh sekitar 8 juta orang di seluruh 

dunia, sehingga berbahaya bagi kesehatan mereka. Sekitar 11,2 juta 

orang meninggal akibat perokok pasif dan paparan asap tembakau setiap 

tahunnya, dan lebih dari 7 juta orang meninggal secara langsung akibat 

penggunaan tembakau. 

Berdasarkan data WHO tahun 2020, Indonesia menempati 

peringkat ketiga prevalensi merokok tertinggi di dunia. Penggunaan 

rokok yang tinggi meningkatkan angka kesakitan dan kematian akibat 

merokok. Pada tahun 2030, perokok diperkirakan akan merenggut 

nyawa hampir 10 juta orang di seluruh dunia, dan negara-negara 

berkembang menyumbang 70% dari kematian tersebut. Menurut WHO, 

650 juta orang akan meninggal karena merokok dan angka harapan 

hidup akan bertambah 20-25 tahun jika tren ini terus meningkat (WHO, 

2020). 
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Tergantung pada jenis rokoknya, jumlah bahan kimia yang 

dikandungnya bervariasi. Rokok mengandung sejumlah zat berbahaya, 

seperti akrolein, amonia, asam formiat, hidrogen sianida, nitro oksida, 

fenol, dan asetol, yang secara khusus dapat menyebabkan kanker. 

(Khumairah, 2020) Rokok juga mengandung formida, asam, arsenik, tar, 

nikotin, dan karbon monoksida. Menurut Rockha dkk. (2019), paparan 

zat-zat tersebut dalam jangka waktu lama dapat berdampak negatif pada 

kesehatan. Merokok memiliki efek kesehatan yang berbahaya yang dapat 

menyebabkan gangguan pembuluh darah, penyakit jantung, kanker 

mulut, bronkitis, dan tekanan darah tinggi. Selain berdampak pada 

kesehatan, perilaku merokok juga berdampak secara sosial dan ekonomi, 

yang dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan bagi perokok pasif 

dan meningkatkan pengeluaran mereka (Rahmawati, 2020). 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi tuan rumah Forum Ijtima 

Ulama Komisi Fatwa Indonesia yang ketiga pada tanggal 23-26 Januari 

2009, di Aula Perguruan Tinggi Diniyah Putri Padang Panjang, Sumatera 

Barat. Tujuan forum ini adalah untuk membahas masalah-masalah yang 

berhubungan dengan kesehatan. Penetapan merokok merupakan 

perilaku asusila dan haram berdasarkan keseluruhan laporan Komisi B 

yang ditandatangani pada 25 Januari 2009 oleh K.H. Ma'ruf Amin, Ketua 

MUI. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), merokok dianggap haram 

jika dilakukan di tempat terbuka, di antara wanita yang sedang dalam 
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keadaan haid, dan di tempat umum (Majelis Ulama Indonesia, 2009). 

Sebagaimana dalam Q.S Al-A’raf/7: 157: 

ثََ ىِٕ
بَ ٰۤ لَ َلََ مَ َالطَّيِ ب تََِوَيُ َر مَِ َعَلَيخهِمَ َالْخ َعَنََِالخم نخكَرََِوَيُِ  ىه مخَ ه  َبِِلخمَعخر وخفََِوَيَ ن خ  يَخَم ر ه مخَ

Terjemahnya : 

“Dia yang menyuruh mereka berbuat yang makruf 

dan mencegah dari yang mungkar, dan yang 

menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan 

mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan 

membebaskan beban-beban dan berlenggu-lenggu 

yang ada pada mereka.” 

 

Tafsir Al-Muyassar dalam Kementerian Agama Saudi Arabia 

menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa orang-

orang yang takut kepada Allah dan menahan diri dari kemaksiatan 

kepada-Nya dilarang terlibat dalam kemusyrikan dan semua kegiatan 

jahat yang diketahui. Beliau juga mengatakan bahwa Allah telah memberi 

mereka nikmat makanan, minuman, dan pernikahan, tetapi melarang 

mereka melakukan kegiatan yang keji seperti makan daging babi dan apa 

pun yang diharamkan oleh Allah. Hal ini disebabkan karena merokok 

dikaitkan dengan khabaits, bau busuk yang muncul dari kebiasaan 

merokok. Baik diri sendiri maupun orang lain akan terganggu oleh bau 

busuk yang berasal dari merokok. Menurut sunnah, Nabi pernah 

melarang seseorang yang berbau tidak sedap karena makan makanan 

tertentu untuk berkumpul dengan orang lain (Ronnurus, 2009). 

Berdasarkan laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance 

(SATCA) dalam penelitian Triyono dkk yang diterbitkan pada tahun 2019 
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menunjukkan terdapat 1.121.156.805 perokok di Asia Tenggara. 

Indonesia mempunyai tingkat perokok dewasa tertinggi di antara 10 

negara Asia, dengan jumlah rokok yang paling banyak dikonsumsi di 

seluruh dunia yaitu di Asia Pasifik (56%), Eropa (24%), Amerika (11%), 

dan Afrika (9%). Asia Tenggara (50,69%), Vietnam (12,64%), dan 

Filipina (14,29%) berada di urutan berikutnya (Triyono, 2019). 

Data dari The Tobacco Atlas menunjukkan prevalensi konsumsi 

tembakau di kalangan remaja mengalami peningkatan yang tinggi di 

hampir seluruh negara. Remaja laki-laki di beberapa negara lebih 

mungkin merokok dibandingkan remaja perempuan, yang menunjukkan 

masa depan yang kurang sehat (Tobacco Atlas, 2022). Sekitar  1,3 miliar 

perokok di seluruh dunia, menurut penelitian Aiga dkk. (2023), di mana 

942 juta di antaranya adalah perokok remaja laki-laki dan 175 juta 

perokok remaja perempuan 

Berdasarkan statistik Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 

2018, persentase remaja usia 10 tahun yang merokok meningkat dari 

28,8% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Meningkatnya 

angka merokok pada kelompok usia 10 dan 18 tahun yang mana 

meningkat dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2018 

(Kemenkes, 2021). 

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, menunjukkan bahwa 

sebanyak 28,69% remaja berusia 15 tahun sudah merokok, dan 

meningkat menjadi 28,96% pada tahun 2021. Di Provinsi Sulawesi 
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Selatan, prevalensi perokok pada remaja sebanyak 24,89% di tahun 

2020, kemudian meningkat menjadi 24,91% di tahun 2021 dan menurun 

sekitar 1,15% menjadi 23,76% di tahun 2022. Untuk wilayah Kabupaten 

Gowa sendiri memiliki persentase penduduk dengan usia 15 tahun 

keatas yang mengkonsumsi rokok sebanyak 29,20%. Dari data tersebut, 

kita dapat melihat bahwasanya remaja di Indonesia khususnya di 

Kabupaten Gowa mempunyai prevalensi perokok yang cukup tinggi (BPS, 

2022). 

Variabel predisposisi, pemungkin, dan penguat adalah tiga 

kategori pengaruh yang diidentifikasi Lawrence Green (1980) dalam 

Notoadmodjo sebagai mempengaruhi perilaku manusia. Faktor 

predisposisinya antara lain informasi dan sikap kesehatan masyarakat, 

nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosiokultural, dan 

sebagainya. Aksesibilitas sarana dan prasarana merupakan salah satu 

jenis komponen pendukung. Contoh faktor penguat adalah tekanan 

teman sebaya, dukungan polisi, dukungan keluarga, dan dukungan dari 

tokoh masyarakat dan agama (Notoatmodjo, 2012). 

Masa remaja merupakan masa yang mudah dipengaruhi oleh pola 

hidup yang kurang sehat sehingga sering menimbulkan permasalahan 

yang besar terkait dengan perubahan yang terjadi pada masa remaja. 

Kebiasaan merokok pada remaja merupakan permasalahan yang paling 

sering muncul (Suri, 2023). Penelitian Maya Pertiwi pada tahun 2020 

menunjukkan bahwa merokok pada remaja bukanlah suatu 
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perkembangan baru. Remaja yang masih berseragam sering terlihat 

merokok, baik di tempat umum maupun pribadi, bersama teman atau 

sendirian (Maya Pertiwi, 2020). 

Hasil penelitian awal yang dilakukan oleh Tia Metanfanuan dan 

Maya Pattiwael pada tahun (2023), menerangkan beberapa alasan 

seorang remaja mulai merokok adalah agar terlihat punya banyak teman, 

mendapat contoh dari orang tuanya yang perokok, sekedar mencoba, 

untuk menghilangkan stres, dan juga mudah mendapatkan rokok 

(Pattiwael et al, 2023). 

Beberapa faktor pendukung juga mencakup riwayat keluarga yang 

masih merokok dan kemudahan mendapatkan rokok. Hasil penelitian 

yang dilakukan Edy pada tahun 2023 menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara aksesibilitas rokok dengan perilaku merokok. 

Mereka yang kesulitan atau tidak tahu di mana mendapatkan rokok 

mempunyai kemungkinan 4.017 kali lebih besar untuk merokok 

dibandingkan mereka yang memiliki akses mudah terhadap rokok (Edy, 

2023).  Temuan Ratih pada tahun 2021 dalam penelitian Edy pada tahun 

2023, yang mengindikasikan bahwa ada 1.940 pedagang rokok di kota 

yang menjual rokok seharga Rp 2.000 per batang, memperkuat penelitian 

ini. Akibatnya, remaja mungkin akan lebih mudah mendapatkan rokok. 

Selain aksesibilitas, riwayat merokok dalam keluarga juga menjadi 

faktor penyebab remaja merokok. Hasil penelitian Solihin tahun 2023 

menunjukkan bahwa alasan orang tua atau anggota keluarga lainnya 
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tidak mempengaruhi perilaku merokok anaknya adalah karena mereka 

yang tinggal serumah dengan anak tersebut orang tua, saudara kandung, 

atau anggota keluarga lainnya juga merokok, sehingga berdampak pada 

perilaku merokok. perilaku anak-anak yang tinggal di sana. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Damang pada tahun 2019 yang menemukan 

bahwa, berbeda dengan 76,2% siswa yang tidak merokok dan mendapat 

pengawasan orang tua, 89,3% perokok kurang memiliki kontrol orang 

tua terhadap perilaku merokoknya. yang menguntungkan kebiasaan 

merokok mereka. Hal ini dapat terjadi karena riwayat keluarga yang 

masih berperilaku merokok (Damang et al., 2019). 

Kecamatan Tombolo Pao terletak di Kabupaten Gowa, Sulawesi 

Selatan. Kecamatan Tinggimoncong dipisahkan dari Kecamatan Tombolo 

Pao pada tahun 1998. Terdapat sembilan desa di Kecamatan Tombolo Pao 

yaitu, Kanreapia, Balassuka, Tabbinjai, Mamampang, Tonasa, Tamaona, 

Pao, Erelembang, dan Bolaromang. Di antara semua desa hanya 1 yang 

memiliki sarana kesehatan seperti puskesmas yakni Desa Tamaona dan 

beberapa desa masih kesulitan untuk menjangkau ke sarana kesehatan 

di Kecamatan Tombolo Pao (Profil Kecamatan Tombolo Pao, 2021). 

Berdasarkan hasil pendataan awal yang dilakukan oleh peneliti 

dalam Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2023, ditemukan 

jumlah penduduk yang merokok masih sangat signifikan khususnya di 

Desa Kanreapia. Masalah ini bisa jadi berdampak pada remaja dan anak-

anak. Hasil data awal menunjukkan bahwa 42,4% remaja usia 12-14 
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tahun pernah merokok. Persentase perokok terbanyak adalah remaja 

laki-laki sebesar 92,9% dengan rata-rata usia pertama kali merokok 10,5 

tahun (Surahmawati, et al 2023). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa remaja 

putra di Desa Kanreapia mengenai perilaku merokok yang dilakukan oleh 

remaja itu sendiri dan keluarga yang masih merokok, mengatakan bahwa 

perilaku merokok yang dilakukan oleh dirinya sendiri menjadi hal yang 

biasa karena mengikuti jejak dari keluarganya sendiri. Sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah 

perilaku merokok pada remaja putra dengan melihat hubungan riwayat 

keluarga yang masih merokok, kemudahan mendapatkan rokok, dan 

uang saku pada remaja. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih perlu diketahui 

atau dikaji apa saja faktor yang menyebabkan tingginya perilaku 

merokok pada remaja putra tersebut, sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Bagaimana Faktor Pemungkin (Enabling Factors) 

yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Remaja Putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa? 
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C. Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho = Tidak ada hubungan antara perilaku merokok, riwayat keluarga 

perokok, kemudahan mendapatkan rokok dan jumlah uang saku 

dengan perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

Ha = Ada hubungan antara perilaku merokok, riwayat keluarga perokok, 

kemudahan mendapatkan rokok, dan jumlah uang saku dengan 

perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

Tabel 1.1 

Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

No Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala Ruang Lingkup 
1. Perilaku 

merokok 
Perilaku merokok 
merupakan pernyataan 
responden tentang ada 
tidaknya tindakan 
merokok yang dialami 
oleh responden 

Kuesioner Menggunakan 
dan 
memberikan 
angket kepada 
responden 
yang terdiri 
dari 7 
pertanyaan 

1. Tidak 
merokok 

2. Perokok 

Nominal 1. Tidak merokok 
jika responden 
tidak merokok 
sampai saat ini. 

2. Perokok jika 
responden 
merokok sampai 
saat ini. 

2. Riwayat 
keluarga 
perokok pada 
remaja 

Riwayat keluarga 
perokok adalah 
pernyataan responden 
tentang tindakan 
merokok yang 
dilakukan oleh keluarga 
responden yang tinggal 
dengan responden 
misalnya, ayah, kakek, 
saudara, dan om 

Kuesioner Menggunakan 
dan 
memberikan 
angket kepada 
responden 
yang terdiri 
dari 5 
pertanyaan. 

1. Tidak 
ada 

2. Ada 

Nominal  1. Tidak ada jika 
anggota atau 
salah satu 
keluarga tidak 
satupun yang 
merokok. 

2. Ada jika anggota 
atau salah satu 
keluarga yang 
merokok 
(Rahmawati, 
2020) 
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3. Kemudahan 
mendapatkan 
rokok 

Kemudahan 
mendapatkan rokok 
adalah kemudahan 
responden dalam 
mendapatkan rokok 
baik dari teman 
ataupun anggota 
keluarga dan 
keterjangkauan 
responden dalam 
membeli rokok dari 
sumber rokok. 

Kuesioner Menggunakan 
dan 
memberikan 
angket kepada 
responden 
yang terdiri 
dari 4 
pertanyaan. 

1. Sulit 
2. Mudah 

Ordinal  1. Sulit jika 
responden 
mendapat skor     
0-6. 

2. Mudah jika 
responden 
mendapat skor    
7-12 
(Fransiska, 
2019) 

4. Uang saku Uang saku adalah 
besarnya nominal uang 
yang dimiliki responden 
dan diberikan oleh 
anggota keluarga, 
teman, ataupun uang 
saku sendiri. 

Kuesioner Menggunakan 
dan 
memberikan 
angket kepada 
responden 
yang terdiri 
dari 5 
pertanyaan. 

1. Kurang 
2. Banyak 

Ordinal  1. Kurang jika 
responden 
mendapat skor    
0-5. 

2. Banyak jika 
responden 
mendapat skor    
6-11. 
(Hajrah, 2023) 
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E. Kajian Pustaka 

1. Peneliti Terdahulu 

Tabel 1.2  

Kajian Pustaka Penelitian 

 

Penulis dan 
Tahun Terbit 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Mellia 
Fransiska, 
Putri Anggia 
Firdaus (2019) 

Faktor yang 
Berhubungan 
dengan Perilaku 
Merokok pada 
Remaja Putra SMA 
X Payakumbuh 

Independen : Faktor yang 
berhubungan 
(pengetahuan, pengaruh 
iklan rokok, kemudahan 
mendapatkan rokok, 
pengaruh orang tua, dan 
pengaruh teman sebaya). 
Dependen : Perilaku 
merokok pada remaja 
putra SMA X Payakumbuh 

Penelitian ini 
merupakan penelitian 
kuantitatif dengan 
metode survei analitik 
dengan menggunakan 
rancangan cross 
sectional. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan pengetahuan, 
pengaruh iklan rokok, 
kemudahan mendapatkan 
rokok, pengaruh orang tua, 
dan pengaruh teman sebaya 
terhadap perilaku merokok 
pada remaja di SMA X 
Payakumbuh. 

Erlina 
Wijayanti, Citra 
Dewi, 
Rifqatussadah 
(2019) 

Faktor-faktor yang 
Berhubungan 
dengan Perilaku 
Merokok pada 
Remaja Kampung 
Bojong Rawa Lele, 
Jatimakmur, Bekasi 

Independen : Faktor yang 
berhubungan (jenis 
kelamin, usia, pendidikan, 
pengalaman, pengetahuan 
dan sikap). 
Dependen : Perilaku 
merokok pada remaja di 

Penelitian yang 
dilakukan merupakan 
penelitian deskriptif 
dengan desain cross 
sectional . metode 
kuantitatif dikumpulkan 

Diantara keenam variabel 
independen, hanya variabel 
pendidikan yang tidak 
berhubungan secara 
bermakna dengan perilaku 
merokok. Jenis kelamin, 
usia, pengalaman, 
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Penulis dan 
Tahun Terbit 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Kampung Bojong Rawa 
Lele, Jatimakmur, Bekasi. 

melalui survei dengan 
pengisian kuesioner. 

pengetahuan dan sikap 
berhubungan signifikan 
dengan perilaku merokok. 

Paulo Vitoria, 
Sabrina E. 
Pereira, 
Gabriel 
Muionos 
(2020)   

Parents Modelling, 
Peer Influence and 
Peer Selection 
impact on 
Adolescent 
Smoking Behavior : 
A longtudinal study 
in two age cohorts. 

Independen : Pemodelan 
orang tua, pengaruh 
teman sebaya dan 
pemilihan teman sebaya. 
Dependen : Dampak 
perilaku merokok pada 
remaja. 

Desain penelitian ini 
menggunakan metode 
kuantitaif yang 
dilakukan survei analitik 
dengan pendekatan cross 
sectional study. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya 
peningkatan yang besar 
pada ketiga variabel 
terhadap dampak perilaku 
merokok pada remaja. 

Toman Devita 
Sari Siburian, 
Ida Yustina dan 
Juanita (2021) 

Faktor-faktor yang 
Berhubungan 
dengan Perilaku 
Merokok di Dalam 
Rumah pada Petani 
Sawah di 
Kabupaten Deli 
Serdang. 

Independen : Faktor 
predisposisi (pengetahuan 
dan sikap), faktor 
pendorong (peran tenaga 
kesehatan dan dukungan 
istri). 
Dependen : Perilaku 
merokok di dalam rumah. 
 

Penelitian ini 
merupakan penelitian 
kuantitatif dengan 
metode survei dan 
rancangan cross 
sectional. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan faktor 
pengetahuan, sikap, peran 
tenaga kesehatan dan 
dukungan istri terhadap 
perilaku merokok di dalam 
rumah pada petani sawah di 
Kabupaten Deli Serdang. 

Titik Sumiatin, 
Wahyu Tri 
Ningsih, Su’udi 
(2022) 

Determinants of 
Smoking Behavior 
in Adolescents. 

Independen : Faktor yang 
mempengaruhi (Jenis 
kelamin, status pubertas, 
harga diri, motivasi, status 
kesehatan, pekerjaan, 

Desain penelitian 
menggunakan metode 
kuantitatif yang 
dilakukan survei analitik 

Dari faktor jenis kelamin, 
status pubertas, harga diri, 
motivasi, status kesehatan, 
pekerjaan, ekonomi, 
lingkungan, teman, keluarga, 
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Penulis dan 
Tahun Terbit 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

lingkungan, teman, 
keluarga) 
Dependen : Perilaku 
merokok pada remaja. 

dengan pendekatan cross 
sectional study. 

teladan/role model tidak 
terdapat faktor yang 
dominan dan signifikan 
mempengaruhi perilaku 
merokok pada remaja 

Xi Cheng, Xin 
Guo, 
Chenggang Jin 
(2022) 

Social 
Determinants of 
Smoking Among 
School Adolescents 
in Beijing, China 

Independen : Faktor 
penentu (Usia, jenis 
kelamin, tingkat kelas, 
uang saku, status orang 
tua) 
Dependen : Perilaku 
merokok pada guru dan 
siswa 

Desain penelitian 
menggunakan metode 
kuantitatif yang 
dilakukan survei analitik 
dengan pendekatan cross 
sectional study, 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan ada hubungan 
yang signifikan dengan uang 
saku dan status orang tua 
terhadap perilaku merokok 
pada remaja. 

Alireza Jafari, 
Mehrsadat 
Mahdizadeh, 
Nooshin 
Peyman, Mahdi 
Gholian Aval 
(2022) 

Exploration the 
Role of Social, 
Cultural and 
Environmental 
Factors in 
Tendency of 
Female 
Adolescents to 
Smoking Based on 
the Qualitative 
Content Analysis 

 

Independen : Faktor sosial, 
budaya, dan lingkungan. 
Dependen : 
kecenderungan merokok 
pada remaja putri 

Desain penelitian 
menggunakan metode 
kuantitatif yang 
dilakukan survei analitik 
dengan pendekatan cross 
sectional study, 

Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peran 
efektif orang tua dalam 
meningkatkan keterampilan 
pribadi, menciptakan 
lingkungan bebas stres 
dalam keluarga, dan 
mengendalikan perilaku 
remaja. 
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Penulis dan 
Tahun Terbit 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

R.F Alves, J. 
Precioso, E. 
Becona (2022) 

Smoking Behavior 
and Secondhand 
Smoke Exposure 
Among University 
Students in 
Northern Portugal : 
Relations with 
knowledge on 
tobacco use and 
attitudes toward 
smoking 

Independen : Hubungan 
pengetahuan dan sikap 
tentang penggunaan 
tembakau. 
Dependen : Perilaku 
merokok 

Desain penelitian 
menggunakan metode 
kuantitatif yang 
dilakukan survei analitik 
dengan pendekatan cross 
sectional study, 

Hasil penelitian 
menunjukkan adanya 
kebutuhan mendesak akan 
program sosio-edukasi 
untuk konseling berhenti 
merokok. 

Saverius 
Surdin, Kartini, 
Hardianto 
Haris (2023)  

Faktor-faktor yang 
Berhubungan 
dengan Perilaku 
Merokok pada 
Remaja di SMA YP 
PGRI 2 Kota 
Makassar. 

Independen : Faktor yang 
berhubungan 
(pengetahuan, pengaruh 
teman sebaya, pengaruh 
iklan). 
Dependen : Perilaku 
merokok pada remaja di 
SMA YP PGRI 2 Kota 
Makassar. 

Penelitian ini 
merupakan penelitian 
analitik observasional 
dengan desain cross 
sectional study. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada 
hubungan pengetahuan, 
pengaruh teman sebaya, dan 
pengaruh iklan terhadap 
perilaku merokok di SMA YP 
PGRI 2 Kota Makassar. 

Solihin, 
Mappeaty 
Nyorong, 
Nuraini, Dian 
Maya Sari 
(2023) 

Faktor yang 
Mempengaruhi 
Perilaku Merokok 
pada Remaja di 
SMA 2 dan SMK 8 
Muhammadiyah 

Independen : Faktor yang 
mempengaruhi 
(pengetahuan, 
kepercayaan, paparan 
iklan rokok, ketersediaan 
rokok, peran orang tua, 

Desain penelitian ini 
menggunakan metode 
kuantitatif yang 
dilakukan survei analitik 
dengan pendekatan cross 
sectional study. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pengetahuan, 
kepercayaan paparan iklan 
rokok, ketersediaan rokok, 
peranan orang tua, pesan 
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Penulis dan 
Tahun Terbit 

Judul Penelitian Variabel Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Tanjung Sari 
Kecamatan Medan 
Selayang 

pesan guru, peran teman 
sebaya). 
Dependen : Perilaku 
merokok pada remaja di 
SMA 2 dan SMK 8 
Muhammadiyah Tanjung 
Sari Kecamatan Medan 
Selayang 

guru dan peran teman 
sebaya terhadap perilaku 
merokok pada remaja di 
SMA 2 dan SMK 8 
Muhammadiyah Tanjung 
Sari Kecamatan Medan 
Selayang. 
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2. Gap Analysis 

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Wijayanti (2019), Devita 

(2021),  dan Alves R.F (2022) sudah melakukan penelitian dengan 

memiliki variabel yang beragam: dalam Kajian Pustaka hanya 

mengetahui variabel pengetahuan, sikap, dan pendidikan dengan 

perilaku merokok pada remaja sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel riwayat keluarga yang masih merokok, 

kemudahan mendapatkan rokok, dan jumlah uang saku dengan 

perilaku merokok pada remaja. Selain itu, penelitian yang dilakukan 

oleh Jafari (2022), dengan judul penelitian Exploration the Role of 

Social, Cultural and Environmental Factors in Tendency of Female 

Adolescents to Smoking Based on the Qualitative Content Analysis: dalam 

Kajian Pustaka hanya berfokus pada remaja putri sedangkan dalam 

penelitian ini berfokus dengan remaja putra. Sehingga penelitian ini 

masih perlu dilakukan untuk mengetahui faktor yang berhubungan 

dengan perilaku merokok pada remaja putra di lokasi tersebut. 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui manakah faktor pemungkin (enabling factors) 

yang berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Untuk mengetahui perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui hubungan riwayat keluarga perokok dengan 

perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui hubungan kemudahan mendapatkan rokok 

dengan perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

d. Untuk mengetahui hubungan uang saku remaja dengan perilaku 

merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 

3. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Bagi Siswa 

Memberikan informasi dan instruksi kepada siswa akan 

membantu mereka menyadari isu-isu seputar merokok remaja, 

khususnya di kalangan anak laki-laki. 

b. Kegunaan Bagi Ilmiah 

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan pemahaman 

ilmiah dan memberikan informasi mengenai perilaku merokok 

remaja putra. 

c. Kegunaan Bagi Teoritis 
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Penelitian ini diharapkan mampu menambah atau 

memperluas kajian pustaka mengenai perilaku merokok pada 

remaja khususnya pada remaja putra. 

d. Kegunaan Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk bahan dalam 

edukasi pencegahan perilaku merokok pada remaja khususnya 

pada remaja putra. 

e. Kegunaan Bagi Institusi Pendidikan 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

pengetahuan dan data awal untuk penelitian di masa depan serta 

sebagai panduan bagi inisiatif kesehatan masyarakat yang 

bertujuan untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan 

remaja putra. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Tentang Rokok 

1. Pengertian Rokok 

Jenis kertas yang disebut rokok memiliki diameter kira-kira 10 

mm dan panjang 70 hingga 120 mm, tergantung negaranya. Daun 

tembakau yang diolah digunakan untuk membuat rokok. Sebatang 

rokok dibakar, lalu dibiarkan cukup panas hingga asapnya bisa terhirup 

melalui bibir (Firnanda, 2021). Rokok merupakan hasil akhir dari 

olahan tembakau, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, menurut 

Indra pada tahun 2020. Rokok putih adalah rokok yang tidak 

mengandung bahan tambahan apa pun dan mengandung rokok kretek 

sebagai bahannya. Ringkasnya, rokok terbuat dari kertas yang 

didalamnya terdapat bahan tembakau, yang salah satu ujungnya 

dibakar hingga menghasilkan asap. 

2. Jenis Rokok 

Ada beberapa jenis rokok yang berbeda baik dari bahan atau isi 

rokok, yaitu: 

a. Rokok berdasarkan ada atau tidaknya filter : 

- Rokok filter adalah produk tembakau dengan filter bawaan untuk 

menghilangkan nikotin, salah satu bahan berbahaya dalam rokok. 

Busa serat sintetis digunakan untuk membuat filter ini.  
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- Rokok tanpa filter tidak memiliki busa serat sintetis di kedua 

ujungnya. Semua bahan berbahaya akan mudah masuk ke tubuh 

pengguna dengan cara ini. 

b. Rokok berdasarkan bahan pembungkusnya : 

- Klobot adalah rokok yang dibungkus dengan daun jagung yang diisi 

dengan irisan tembakau kering dan bahan tambahan untuk 

menambah cita rasa rokok. 

- Yang dimaksud dengan “kawung” adalah rokok yang dibungkus 

dengan daun lontar yang telah diisi dengan irisan tembakau kering 

dan bumbu tambahan seperti kemenyan atau cengkeh. 

- Rokok tersedia dalam bentuk bungkus kertas. 

- Cerutu adalah daun tembakau yang dililitkan pada rokok, dan daun 

tembakau tersebut dikemas dengan irisan tembakau.. 

c. Rokok berdasarkan bahan baku atau isi : 

- Rokok putih dibuat hanya dari daun tembakau, yang selanjutnya 

dipadukan dengan saus sehingga menghasilkan rasa dan aroma 

tertentu. 

- Untuk mencapai efek rasa dan aroma tertentu, rokok kretek dibuat 

dari daun tembakau dan cengkeh kemudian diisi dengan saus. 

Selain itu, filter biasanya tidak digunakan pada rokok kretek. 

- Bungkus klembak adalah rokok yang diisi dengan daun tembakau, 

cengkeh, dan kemenyan kemudian diberi saus untuk memberikan 

rasa dan aroma tertentu. (Fitri, 2022). 
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3. Kandungan Rokok 

Lebih dari empat ribu senyawa berbeda ditemukan dalam 

rokok. Empat ratus diantaranya mungkin berbahaya bagi tubuh 

manusia dan empat puluh mungkin bersifat karsinogenik. Kandungan 

rokok seringkali dibagi menjadi dua kategori: 8 persen padat dan 92% 

gas. Tergantung pada jenis rokoknya, jumlah bahan kimia yang 

dikandungnya berbeda-beda. Namun, banyak rokok yang mematikan 

karena adanya bahan kimia termasuk akrolein, karbon monoksida, 

nikotin, amonia, asam fornik, hidrogen sianida, dinitrogen oksida, 

formaldehid, fenol, dan asetol. bagi kesehatan, khususnya karena dapat 

menyebabkan penyakit kanker  (Khumairah, 2020), yaitu: 

- Acrolein merupakan cairan bening yang mengandung alkohol dan 

berpotensi membahayakan kesehatan seseorang. 

- Pembakaran karbon yang tidak sempurna menghasilkan gas tidak 

berbau yang disebut karbon monoksida (CO). Tubuh akan 

kehabisan oksigen jika karbon ini masuk ke dalam hemoglobin. 

- Nikotin merupakan obat yang dapat menimbulkan ketergantungan 

dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. 

- Amonia masuk ke dalam sel tubuh dengan cepat, sehingga dapat 

membuat seseorang koma atau pingsan hanya dengan satu 

suntikan. 
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- Asam formiat merupakan cairan yang dapat bergerak bebas 

sehingga membuat lepuh pada seseorang dan cairan ini tajam dan 

tidak berwarna. 

- Nitro merupakan zat yang dapat mengakibatkan seseorang hilang 

keseimbangan dan menimbulkan rasa sakit jika seseorang 

menghirup zat tersebut. 

- Bahan yang paling ringan adalah hidrogen sianida, meskipun 

mudah terbakar dan dapat berakibat fatal jika disuntikkan secara 

intraperitoneal. 

- Formaldehida adalah bahan kimia tidak berwarna dan beraroma 

kuat yang hanya digunakan sebagai pengusir hama. 

- Kayu dan arang merupakan contoh bahan organik yang dapat 

diubah menjadi fenol. 

- Acetol merupakan bahan kimia organik yang terbentuk; itu 

menguap ketika ada alkohol. (Hajrah, 2023). 

4. Dampak dan Bahaya Rokok Bagi Organ Tubuh 

Menurut penelitian Hajrah pada tahun (2023) mengemukakan 

bahwa ada beberapa dampak penyakit yang disebabkan oleh rokok, 

yaitu: 

a. Dampak pada paru-paru 

Ketika seseorang menghirup asap rokok, ia masuk ke paru-

parunya dan dapat menyaring kemampuannya melalui paru-paru. 

Merokok dapat mengubah struktur dan fungsi saluran pernafasan 
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dan jaringan paru-paru. Perubahan struktur sistem pernafasan 

menyebabkan kerusakan alveoli dan peningkatan sel inflamasi pada 

jaringan paru, sehingga mengubah fungsi paru dan menimbulkan 

berbagai gejala klinis. 

b. Dampak terhadap jantung 

Selain menyebabkan penyakit jantung dan masalah 

pembuluh darah, merokok juga berdampak buruk pada pembuluh 

darah di otak. Nikotin dalam rokok dapat menyebabkan kecanduan 

dan meningkatkan pelepasan adrenalin, sehingga dapat 

mengganggu fungsi sistem saraf otak dan menyebabkan detak 

jantung tidak teratur. 

c. Dampak terhadap remaja 

Merokok juga dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik 

pada remaja diantaranya mengganggu performa belajar pada 

remaja, perkembangan paru-paru terganggu, membuat kecanduan 

pada remaja, dan terlihat lebih tua dari usianya yang masih muda. 

Menurut penelitian Indah Lestari pada tahun (2021) menunjukkan 

bahwa ada beberapa bahaya rokok bagi organ tubuh perokok pasif dan 

perokok aktif, yaitu: 

a. Bahaya rokok bagi kesehatan paru-paru 

Menurut WHO sekitar 80% kanker paru disebabkan oleh 

merokok yang dimana bahan yang terkandung didalam rokok akan 
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merusak sel dalam paru-paru. Bahaya kesehatan yang sering 

terjadi pada remaja yakni gangguan saluran pernafasan. 

b. Bahaya rokok bagi kesehatan organ mulut 

Merokok terus-menerus dapat menyebabkan perubahan warna 

gigi dan bau mulut. Penyakit ini masih tergolong ringan dan belum 

berkembang ke tahap keganasan, seperti kanker lidah dan 

tenggorokan. 

c. Bahaya rokok bagi kesehatan organ otak 

Jika dibiarkan terus-menerus, merokok mengangkut ribuan zat 

berbahaya ke otak, pembengkakkan pembuluh darah otak. 

d. Bahaya rokok bagi kesehatan organ reproduksi 

Baca kemasannya sebelum membeli rokok. Merokok dapat 

menyebabkan kanker serviks pada wanita dan impotensi pada pria. 

Hal ini dapat mengurangi pertahanan tubuh terhadap serangan 

penyakit virus. 

e. Bahaya rokok bagi kesehatan organ kulit 

Jika seseorang terus-menerus merokok, jumlah oksigen yang 

masuk ke kulitnya bisa berkurang. Oleh karena itu, mereka yang 

sering merokok terlihat lebih tua dibandingkan mereka yang tidak. 

f. Bahaya rokok bagi kesehatan organ tulang 

Dibandingkan dengan bukan perokok, mereka yang sering 

merokok lebih rentan terkena osteoporosis. Alasannya karena 
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merokok dapat melemahkan dan menghancurkan tulang. (Indah, 

2021). 

Kemasan rokok sekarang dengan jelas menunjukkan risiko 

kesehatan yang terkait dengan merokok. Ribuan orang masih 

merokok meskipun ada bahaya yang tercantum pada bungkus 

rokok, seperti kanker, serangan jantung, impotensi, dan masalah 

pada kehamilan dan janin (Herawati, 2021). 

5. Rokok dalam Pandangan Islam 

Unsur rokok serta dampak terhadap manusia merujuk pada pakar 

ulama-ulama kontemporer melalui informasi dan penetapan 

hukumnya. Menurut Syaikh Mahmud Syalut, imam besar Al-Azhar 

Mesir, merokok dilarang dan dianggap haram. Tiga dasar pemikiran 

yang dituangkan dalam buku fatwa Mizan tahun 1999 tentang 

pemahaman agama menjadi landasan pilihan tersebut (Shihab, 1999). 

Yang pertama diucapkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud dari 

Ummu Salamah yang berkomentar, “Mencerahkan segala sesuatu yang 

memabukkan dan membuat rileks atau trauma jiwa.” Dimana seorang 

perokok yang tidak mempunyai rokok akan mudah dikenali. 

Kedua, banyak akademisi yang berpendapat bahwa merokok 

adalah pemborosan, baik yang merokok satu batang, dua batang 

rokok, atau membeli rokok dari produsen yang membayar untuk 

membuat produk yang berbahaya atau tidak berguna. Sesuai sabda 

Nabi Muhammad saw, “Tidak ada sampah pada barang yang baik dan 
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tidak ada kebaikan pada sampah,” agama mengharamkan sampah 

dalam segala bentuknya, baik yang merugikan maupun tidak. 

Ketiga, mayoritas dokter di setiap negara sudah mengakui 

dampak buruk merokok, maka dari segi maqashid al-syari’ah sudah 

cukup sebagai argumentasi larangannya (Shihab, 1999). 

Dasar pemikiran diatas menyimpulkan bahwa merokok menurut 

pandangan islam merupakan salah satu perbuatan pemborosan 

sedangkan Allah swt. melarang hamba-Nya melakukan pemborosan 

seperti pada QS Al-Isra/17: 26-27  : 

كِيََ وَانََوَآَتَِذَاَالخق رخبَََحَقَّه َوَالخمِسخ كََان واَإِخخ ريِنَ َتَ بخذِيرًاَ.َإِنََّالخم بَذِ  َوَابخنََالسَّبِيلَِوَلَََت  بَذِ رخ َ
كََف وراًَ  الشَّيَاطِيَِوكََانََالشَّيخطاَن َلِرَبِ هِ

Terjemahnya : 

“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. Sesungguhnya 
pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhannya.” 

 

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa Kenyataannya, 

setan serupa dengan orang-orang yang menghambur-hamburkan 

uang dan menggunakan kekayaannya dengan cara yang tidak 

bermoral, korup, dan jelek di sisi Allah. Dan ketika menolak nikmat 

Tuhannya, Setan sangat keras kepala dan penuh keraguan. Hal ini kita 

juga dilarang untuk berperilaku boros yang diperumpamakan saudara 
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setan. Jika dikaitkan dengan merokok, para perokok sudah banyak 

menghabiskan hartanya untuk membeli rokok, dan terdapat beberapa 

perokok yang menganggapnya sebagai kebutuhan pokok yang harus 

selalu tersedia keberadaannya. 

Kelompok yang percaya bahwa semuanya baik-baik saja dan 

menyangkal anggapan bahwa merokok itu memabukkan atau 

melemahkan adalah kelompok yang membolehkan merokok. Pada 

masa Syekh Musthafa “Setiap orang yang memahami pokok-pokok 

agama dan cabang-cabangnya, yang ingin menyatakan tujuannya,” 

sebagaimana pernah dikatakan Suyuthi Ar Rabbani. Jika seseorang 

percaya bahwa merokok berdampak buruk bagi kesehatan mentalnya, 

niscaya mereka akan mengizinkannya karena tidak ada ayat dalam 

Alkitab yang mengatakan sebaliknya dan hal itu halal dan dapat 

diterima. Hal ini seandainya beliau mengetahui bahaya yang 

ditimbulkan pada rokok, niscaya akan mengubah pendapatnya 

(Shihab, 1999). 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Nadira Tatya et 

al menjelaskan bahwa ijtihad adalah kesepakatan para ulama untuk 

menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Qur'an, dan sebagian 

besar ulama berpendapat bahwa merokok itu baik atau makruh. 

Penjelasan di atas sesuai dengan temuan ini. meskipun pendapat 

sebelumnya berbeda (Nadira, 2023). Dalam surah At-Taghabun/64:11, 

Allah swt. juga berfirman:  
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مِنَ َوَمَنََۗٱللَََِّّبِِِذخنَََِإِلََََّم صِيبَةَ َمِنََأَصَابَََمَاَ  دََِبٱِللَََِّّي  ؤخ ءَ َبِك ل ََِوَٱللََّّ ََ َقَ لخبَه ۥَيَ هخ شَىخ َ

 عَلِيمَ 
Terjemahnya : 

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa 
seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barang 
siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 
memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu” 
 

Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Allah menenangkan 

hati hamba-Nya yang mengalami musibah; segala cobaan yang dialami 

seorang hamba pada hakikatnya adalah ketetapan-Nya, dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah, maka ia akan mendapat 

hidayah dari Allah untuk memenuhi rukun rukun. Keseimbangannya 

antara iman dan ketundukan, menerima kehendak Tuhan. 

B. Tinjauan Tentang Perilaku 

1. Pengertian Perilaku 

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perilaku 

merupakan tanggapan atau respon individu atas suatu stimulus 

maupun lingkungan. Menurut Syahrul Saffri pada tahun (2022) 

mengemukakan bahwa kehidupan setiap makhluk hidup tidak 

terlepas dari tindakan yang disebut dengan perilaku. Sedangkan 

menurut Islam sendiri menjelaskan bahwa manusia diciptakan 

sebagai Khalifah yakni seorang pemimpin seperti dalam QS Al-

Baqarah/2: 30 : 
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نخَ اَ مَ يهَ لَ  فِ تََخعَ الَ واَ أَ َ  قَ ةًََ يفَ لِ َرخضَِ خَ لَ  فَِ الْخ اعِ نِ َ جَ ةَِ إِ كَ ئِ لََ لخمَ الََ رَب كََ لِ ذخَ قَ  وَإِ
نِ َ الََ إِ َ  قَ كَََ سَ  لَ دِ  كََ وَن  قَ دِ حَ  بَِِمخ بِ  اءََ وَنََخنَ  ن سَ مَ كَ  الدِ  فِ سخ اَ وَيَ يهَ دَ  فِ سِ  ي  فخ

ونََ م  لَ عخ  َ اَ لَََ ت مَ  مَ لَ عخ  أَ
Terjemahnya : 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 
Malaikat, “Aku hendak menjadikan khaliah di bumi.” 
Mereka berkata, “Apakah engkau hendak menjadikan 
orang yang merusak dan menyucikan nama-Mu?” Dia 
berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui”. 

 

 Dalam tafsir As-Sa’di menjelaskan bahwa ini merupakan 

Penciptaan Nabi Adam As, nenek moyang umat manusia dan sifat-

sifatnya; bahwa Allah swt. memberitahukan kepada para malaikat 

tentang maksud-Nya menciptakannya; dan bahwa Allah swt. 

mengangkatnya menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah Allah di 

bumi, manusia menjalankan kehendak Allah untuk menjalani 

kehidupan yang bermanfaat. Dia diberkahi dengan kemampuan kreatif 

untuk mengelola sumber daya alam di planet ini demi kemajuan 

hidupnya. Malaikat mengkritik status manusia sebagai khalifah karena 

potensinya untuk berbuat kerusakan di dunia. Namun menurut Allah, 

malaikat masih belum menyadari kemanusiaan, dan manusia telah 

menunjukkan kemampuan untuk menyebut namanya. 

 Manusia mampu melakukan kebaikan dan keburukan, 

tergantung pada kemampuannya. Al-Qur'an muncul sebagai sumber 

perilaku dalam kehidupan manusia saat ia menjalankan kewajibannya 
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dalam keadaan ini. Kata-kata malaikat, "Apakah Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di muka bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" menurut Fazlur Rahman, mengilustrasikan kisah penciptaan 

manusia sebagai penyerahan "kekhalifahan di muka bumi" kepada 

manusia. Alih-alih menyanggah tuduhan manusia tersebut, Allah 

berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah 

kemudian mengadakan kontes untuk melihat siapa di antara malaikat 

dan Adam yang lebih cerdas. Manusia yang mampu menyebutkan 

namanya dalam kompetisi tersebut berhasil mengalahkan para 

malaikat, hal ini menunjukkan kreativitas pemahaman manusia. Para 

malaikat kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada 

manusia. (Syahrul, 2022).  

Menurut buku promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang 

diterbitkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Perilaku adalah 

aspek aktivitas individu dan karakteristik yang melekat pada makhluk 

yang melakukan tindakan tersebut. Teori Stimulus Organisme 

Respons, atau S-O-R, adalah mekanisme terjadinya perilaku. 

(Pakpahan et al., 2021). Respon dibedakan menjadi dua yaitu : 

a. Respons responsif atau refleksi adalah hasil dari reaksi yang 

relatif tetap terhadap rangsangan tertentu. Juga dikenal sebagai 

rangsangan yang mendorong.  
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b. Reaksi operan atau instrumental adalah reaksi yang biasanya 

dimulai dan berkembang setelah adanya rangsangan atau 

serangkaian rangsangan yang memberikan penguatan, atau 

dengan kata lain, saling menguatkan. 

 Dilihat dari respons terhadap stimulus ini, perilaku dapat 

terbagi menjadi dua jenis, diantaranya : 

a. Overt behavior 

 ketika reaksi seseorang terhadap rangsangan terlihat oleh orang 

lain dan terbuka untuk diamati. Kami menyebutnya sebagai 

perilaku terbuka (Notoatmodjo, 2012). 

b. Covert behavior 

Ketika reaksi seseorang terhadap suatu rangsangan tetap 

tertutup atau terbatas pada perhatian, persepsi, dan sikap mereka 

sendiri, dan tidak mudah diketahui oleh orang lain Ini disebut 

perilaku terselubung. 

2. Jenis-jenis Perilaku 

Menurut Hajrah (2023) ada dua jenis perilaku yaitu : 

a. Perilaku non refleksif 

  Dimana kesadaran otak akan mengatur atau 

mengendalikan perilaku. Reseptor pertama-tama menerima 

rangsangan sebelum mengirimkannya ke otak, dimana reseptor 

memicu respons. Proses pembelajaran dapat menyebabkan 

perilaku ini berubah seiring berjalannya waktu. 
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b. Perilaku yang refleksif 

Dalam skenario ini, perilaku manusia akan merespons 

secara alami terhadap rangsangan eksternal, seperti 

mengedipkan mata dalam cahaya terang dan menarik tangan 

dalam cuaca panas. 

3. Teori Perilaku 

Lawrence Green menjelaskan teorinya dalam Notoatmodjo 

pada tahun 2012 bahwa tiga hal mempengaruhi perilaku merokok: 

(Notoatmodjo, 2012) : 

a. Faktor Predisposisi (Predisposing Factor) 

Faktor yang bersifat internal dari individu ini membahas 

tentang pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai 

kesehatan serta adat istiadat atau kepercayaan masyarakat 

terhadap kesehatan, sistem nilai yang dianut masyarakat, 

tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan lain-lain. 

1. Pengetahuan (Knowledge) 

 Sikap remaja terhadap perilaku merokok di sekitarnya 

dipengaruhi oleh pengetahuan mereka, yang merupakan 

hasil dari pemahaman mereka terhadap objek melalui panca 

indera mereka. Ada enam kategori yang termasuk dalam 

pengetahuan, yaitu: 

- Tahu (Know), yaitu satu-satunya hal yang diketahui atau 

diamati seseorang yang telah ada sebelumnya. 
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- Penerapan mengacu pada kapasitas individu untuk 

menerapkan penjelasan yang telah mereka pelajari ke dalam 

aplikasi. 

- Memahami (Comprehension): Mengacu pada kemampuan 

seseorang untuk secara akurat memahami penjelasan suatu 

objek yang diketahui atau dipahami 

- Kapasitas untuk memecah suatu objek menjadi bagian-

bagian komponennya sambil mempertahankan struktur 

organisasi entitas dan keterkaitannya dikenal sebagai 

analisis. 

- Sintesis, yaitu proses menggabungkan unsur-unsur yang 

berbeda untuk menciptakan suatu kesatuan yang baru. 

- Evaluasi, atau kapasitas untuk menilai atau 

mempertahankan suatu proposisi. 

 Kuesioner dan wawancara mengenai pokok bahasan 

yang ingin diukur oleh peserta penelitian digunakan untuk 

mengukur pengetahuan. Selain itu, domain untuk 

membentuk perilaku atau perilaku individu didasarkan pada 

pengetahuannya. 

2. Sikap (Attitude) 

 Sikap individu mengacu pada respons tertutup mereka 

terhadap suatu stimulus atau item. Notoatmodjo (2012) 
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menegaskan bahwa sikap terdiri dari beberapa komponen, 

antara lain: 

- Menerima (Accepting): Mengacu pada kesediaan untuk fokus 

pada masukan yang disampaikan. 

- Merespon menunjukkan kesediaan untuk melaksanakan 

kegiatan yang ditugaskan dan memberikan jawaban bila 

diminta. 

- Valuting, yaitu keinginan untuk dapat mengajak orang lain 

membicarakan permasalahan yang muncul. 

- Bertanggung jawab, yang menunjukkan bahwa seseorang 

memikul akuntabilitas atas tindakannya dengan mengelola 

semua risiko yang terkait. 

3. Budaya (Culture) 

Budaya merupakan kondisi lingkungan yang 

berpengaruh dalam diri atau sikap seseorang. Budaya juga 

merupakan tempat tinggal kita yang berpengaruh terhadap 

pembentukan sikap. 

4. Pendidikan 

Pendidikan adalah penyampaian pengetahuan kepada 

orang lain melalui instruksi. Tidak dapat disangkal bahwa 

kemampuan seseorang dalam belajar dan memperoleh 

informasi baru meningkat seiring dengan tingkat 

pendidikan; Sebaliknya, akan lebih sulit bagi orang yang 
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tidak berpendidikan untuk mengubah cara mereka melihat 

belajar. Faktor predisposisi perilaku dimasukkan karena 

tingkat pendidikan dapat membantu modifikasi perilaku. 

b. Faktor Pendukung (Enabling Factor) 

Faktor ini juga mencakup ketersediaan air minum bersih, 

tempat pembuangan sampah, dan makanan sehat. Puskesmas, 

rumah sakit, poliklinik, pos pelayanan terpadu (Posyandu), 

poliklinik desa (Polindes), pos pengobatan desa, dokter, dan 

lain-lain adalah bagian dari sarana pelayanan kesehatan. Faktor-

faktor masyarakat yang dapat mempengaruhi perilaku merokok 

pada remaja, seperti riwayat merokok dalam keluarga, 

kemudahan mendapatkan rokok, dan jumlah uang saku yang 

tersedia, juga didukung oleh perilaku merokok. Faktor-faktor 

tersebut dapat menyebabkan seseorang mulai merokok bagi 

yang merokok, atau membiasakan diri dengan rokok bagi yang 

tidak. 

c. Faktor Pendorong (Reinforcing Factor) 

Faktor ini merupakan faktor yang memperkuat 

terjadinya perilaku, dimana memperkuat seseorang tetap 

berperilaku sehat secara terus-menerus dengan memerlukan 

tokoh masyarakat setempat. Sikap dan tindakan tokoh agama 

dan masyarakat, tenaga kesehatan, serta peraturan pemerintah 

pusat dan daerah terkait penyakit dan kesehatan juga termasuk 
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dalam komponen ini. Terkadang, masyarakat tidak hanya 

membutuhkan ilmu pengetahuan saja, tetapi sikap positif dan 

dukungan kelembagaan terhadap perilaku sehat. (Notoatmodjo, 

2012). 

C. Tinjauan Tentang Perilaku Merokok 

1. Pengertian Perilaku Merokok 

Perilaku merokok merupakan suatu aktivitas yang berhubungan 

dengan merokok dan dapat diukur berdasarkan faktor-faktor seperti 

frekuensi, durasi, dan dampak merokok terhadap fungsi seseorang 

sehari-hari (Putri, 2022). Perilaku merokok merupakan perilaku 

menghisap rokok demi merasakan kenikmatannya yang dilakukan 

secara sadar dan lambat sehingga menjadi kebiasaan merokok 

(Larasati et al., 2019). 

Menurut penelitian lain mengatakan bahwa tindakan 

menyalakan rokok dan kemudian menghirupnya dikenal dengan 

perilaku merokok (Fransiska, 2020). Fenomena lain yang terjadi di 

masyarakat adalah perilaku merokok, dimana individu tetap merokok 

meskipun sadar akan dampak buruknya (Rika, 2022). Berdasarkan 

sudut pandang berbagai penelitian, perilaku merokok dapat diartikan 

sebagai tindakan seseorang membakar, menghirup, dan 

menghembuskan rokok melalui mulut. 

2. Jenis Perokok 
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Menurut Dariyo, yang dikutip dari (Alwi, 2019), ada dua jenis 

perokok:  

a. Perokok aktif 

Seseorang yang merokok secara teratur dan memandang 

merokok sebagai gaya hidup dikatakan sebagai perokok aktif. 

b. Perokok pasif 

Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok sendiri 

namun sering berada di sekitar atau terpapar asap rokok orang 

lain. 

3. Aspek-aspek Perilaku Merokok 

Menurut penelitian Putri pada tahun (2022) menjelaskan bahwa 

ada lima aspek perilaku merokok diantaranya : 

a. Fungsi merokok 

Ciri merokok ini membantu menjelaskan emosi yang 

dirasakan perokok, baik emosi baik maupun buruk, serta 

pencarian identitas remaja. 

b. Intensitas merokok 

Terdapat tiga gambaran menurut jumlah rokok yang dihisap, 

yaitu sebagai berikut: 

- Orang yang merokok berat mengonsumsi lebih dari 15 batang 

rokok setiap hari. 
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- Seorang perokok menengah mengonsumsi 5–14 batang rokok 

setiap hari. 

- Perokok ringan membakar satu hingga empat batang rokok per 

hari. 

c. Tipe perilaku merokok 

1. Tipe perokok yang dipengaruhi oleh perasaan positif 

- Kenikmatan relaksasi didefinisikan sebagai perilaku merokok 

yang hanya dapat meningkatkan kenikmatan setelah 

merokok. 

- Stimulasi untuk mengambilnya didefinisikan sebagai 

perilaku merokok yang hanya menyenangkan perasaan saat 

merokok.- Kenikmatan dalam mengelola rokok didefinisikan 

sebagai kenikmatan saat memegang rokok.. 

2. Perilaku merokok yang adiktif 

Setelah efek rokok yang dihisap berkurang, orang yang 

merokok akan merokok lebih banyak setiap hari. 

3. Perilaku merokok yang dipengaruhi oleh perasaan negatif 

Banyak orang percaya bahwa merokok dapat membantu 

mereka mengatasi perasaan negatif seperti marah, cemas, 

gelisah. Mereka juga percaya bahwa merokok dapat 

membantu mereka menyelamatkan nyawa. 

4. Perilaku merokok yang sudah menjadi kebiasaan 
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Banyak orang mulai merokok karena dianggap sebagai 

cara untuk mengendalikan perasaan. 

d. Tempat merokok 

1. Merokok di tempat yang bersifat pribadi 

Kebanyakan perokok memilih tempat seperti kantor, 

rumah, warung, dan toilet sebagai tempat yang menurutnya 

kurang menjaga kebersihan diri, dan penuh rasa gelisah. 

2. Merokok di ruang publik 

- Meskipun kelompok homogen menikmati kebiasaan mereka 

pada saat yang sama, mereka juga menunjukkan rasa hormat 

terhadap orang lain dengan mematuhi tempat merokok yang 

ditetapkan. 

- Kelompok heterogen mencakup mereka yang merokok 

bersama dengan bukan perokok, seperti anak kecil, orang 

lanjut usia, dan orang sakit. 

e. Waktu merokok 

Kecenderungan remaja untuk merokok biasanya dipengaruhi 

oleh situasi atau kondisi yang sedang mereka alami saat ini, 

seperti bergaul dengan teman, bersikap dingin, atau sedang 

kesal. 
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4. Tahap Perkembangan Perilaku Merokok 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Leventhal dan Cleary (1980), 

ada empat tahap di mana seseorang dapat menjadi perokok: 

a. Tahap persiapan 

Pada titik ini, orang tersebut tidak pernah merokok, dan 

persepsi tentang orang yang merokok pun tercipta. Hal ini 

berdampak pada bagaimana opini tentang merokok berkembang, 

yang dibentuk oleh pengamatan orang tua atau media sosial 

lainnya serta pengamatan kerabat dan orang lain. Permulaan 

kebiasaan merokok terjadi ketika keyakinan dan sikap seputar 

rokok terbentuk. 

b. Tahap inisiasi 

Pada titik ini, orang mencoba untuk mulai merokok hanya 

dengan satu atau dua batang rokok. Orang ini belum menjadi 

perokok, namun jika ia mencoba merokok lebih dari sepuluh 

batang sehari, kemungkinan besar ia akan menjadi perokok. 

c. Tahap menjadi perokok 

Ini adalah titik di mana orang mulai mengidentifikasi dirinya 

sebagai perokok dan mengembangkan ketergantungan pada 

rokok. Orang ini mungkin merokok secara teratur. Fase ini 

melibatkan pengembangan gagasan tentang kapan dan bagaimana 

merokok. Kebanyakan perokok beranggapan bahwa merokok 
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berdampak buruk bagi kesehatan orang lain, terutama bagi para 

lansia. 

d. Tahap tetap menjadi perokok 

Pada titik ini, pola perilaku merokok merupakan hasil 

kombinasi variabel biologis dan psikologis. Faktor psikologis 

tersebut diantaranya adalah ketegangan, kecanduan, dan 

kebiasaan dalam mempertahankan perilaku merokok. 

5. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok 

Menurut penelitian Rika Zeni pada tahun (2022) menyebutkan 

beberapa faktor perilaku merokok pada remaja yaitu : 

a. Lingkungan 

Dimana lingkungan sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

perilaku pada remaja dimana keluarga atau rumah tangga yang 

tidak menjadi rumah bagi remaja dan tidak memberikan perhatian 

kepada remaja. 

b. Teman sebaya 

Dimana masa remaja ini akan mencari teman, kelompok atau 

organisasi sesuai dengan kemauan atau minatnya. Pergaulan yang 

buruk akan berdampak pada kelompok atau pada remaja sendiri, 

apabila di dalam pergaulannya ada teman yang merokok sehingga 

kawan yang lain juga ikut merokok. 

c. Faktor iklan 
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Remaja, khususnya remaja laki-laki, seringkali didorong untuk 

meniru perilaku iklan yang mereka lihat di berbagai media. Para 

remaja ini mudah melakukan perilaku tersebut jika melihat materi 

di media sosial mengenai jumlah perokok. 

d. Riwayat keluarga perokok 

Perilaku merokok remaja dipengaruhi oleh perilaku merokok 

dalam keluarga. Kebiasaan merokok remaja sangat dipengaruhi 

oleh perilaku merokok dalam keluarga dimana jika orang tua 

ataupun anggota keluarga merokok maka anaknya pun juga ikut 

merokok dan sebagian besar orang yang pertama kali 

memperkenalkan rokok ke remaja yakni orang tua ataupun 

anggota keluarga lainnya. 

e. Kemudahan mendapatkan rokok 

Menurut penelitian Fransiska pada tahun (2020) berasumsi 

bahwa perilaku merokok di dukung dengan ketersediaan sarana 

dan prasarana dimana disebabkan oleh gaya hidup di lingkungan 

pedesaan maupun di perkotaan sehingga mudah ditemukan 

seperti di toko ataupun warung. Hasil penelitian diatas 

menunjukkan bahwa sebesar 97,4% remaja mudah mendapatkan 

rokok baik di toko maupun di warung. 
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D. Tinjauan Riwayat Keluarga Perokok 

1. Pengertian Keluarga 

Keluarga adalah kumpulan individu yang hidup bersama sebagai 

suatu kesatuan, dipimpin oleh kepala keluarga dan biasanya 

dihubungkan oleh perkawinan atau darah. Keluarga juga berbagi atap 

yang sama (Andika, 2021). Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) Keluarga adalah keseluruhan kesatuan individu, baik ayah, 

ibu, anak, dan kerabat yang memperlihatkan perilaku dan sikap yang 

mendukung, merawat, dan mengatur perilaku dalam rangka 

melaksanakan kegiatan belajar dan memenuhi tujuan pembelajaran 

(Eva, 2023) . Menurut uraian sebelumnya, keluarga diartikan sebagai 

keseluruhan kelompok individu yang tinggal dalam satu rumah dan 

bertindak sedemikian rupa sehingga menjunjung tinggi, mengatur, 

dan memperhatikan tingkah laku satu sama lain. 

2. Kontrol Keluarga 

Kontrol keluarga adalah kualitas yang memberikan satu anggota 

keluarga kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap anggota 

keluarga lainnya. Hal ini melibatkan pengamatan dan evaluasi perilaku 

anggota keluarga, khususnya anak-anak, karena hal ini akan 

menginspirasi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan 

pendidikan. Jika dibiarkan akan merugikan dan melemahkan 

komunikasi keluarga. Menurut filosofi Islam, pendidikan harus 

dimulai dari rumah, dimana orang tua harus mengawasi, merawat, dan 
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mendukung penuh anak-anaknya. Perkembangan kepribadian anak di 

lingkungan rumah merupakan tugas orang tua dalam keluarga. 

Bagaimanapun juga, jika anak mempunyai kepribadian yang mapan, 

maka ia akan tertata dengan baik dalam pembelajaran dan bidang 

lainnya (Eva, 2023). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol keluarga adalah sebagai 

berikut: 

a. Faktor eksternal 

Di mana faktor ini termasuk keluarga dalam keluarga dan 

pergaulan sosial di sekitar mereka. Keluarga harus memastikan 

bahwa orang-orang di sekitar mereka memiliki hubungan yang 

positif dengan anak-anak mereka dan memberikan mereka 

perhatian dan fasilitas yang baik untuk membantu mereka 

belajar. 

b. Faktor internal (diri pribadi anak itu sendiri) 

Anak memiliki sifat yang berbeda dari orang lain, dan 

keluarga harus mengetahui sifat atau karakter anak sehingga 

mereka dapat mengontrol anak dengan baik. 

3. Perilaku Merokok Keluarga 

Perilaku merokok dalam keluarga adalah faktor penting yang 

mempengaruhi perilaku merokok remaja. Perilaku merokok dalam 

keluarga juga berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku 

merokok remaja. Jika orang tua ataupun anggota keluarga merokok 
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maka anaknya pun juga ikut merokok dan sebagian besar orang yang 

pertama kali memperkenalkan rokok ke remaja yakni orang tua 

ataupun anggota keluarga lainnya (Hanifah et al). Menurut pendapat 

penelitian Hanifah dan Stephani pada tahun (2020) mengemukakan 

bahwa keluarga yang masih memiliki perilaku merokok berpengaruh 

dengan perilaku merokok pada remaja, dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa sebesar 90,4% masih memiliki riwayat keluarga 

yang merokok seperti ayah, kakak, adik, dan saudara. 

Tindakan merokok dalam keluarga juga mempengaruhi cara 

orang tua dan anak berkomunikasi, karena gaya komunikasi orang tua 

membantu mereka menjaga ikatan yang kuat dengan anak-anak 

mereka dan menegakkan aturan dan nilai-nilai yang mencegah 

perilaku buruk, termasuk merokok. Meski demikian, temuan 

penelitian Iskim Luthfa dan Kurnia pada tahun 2019 menunjukkan 

adanya hubungan antara aktivitas merokok remaja dengan gaya 

komunikasi keluarga, dengan 987 kasus perilaku merokok berisiko. 

Hal ini menunjukkan kepada orang tua atau anggota keluarga lainnya 

betapa besarnya pengaruh keluarga terhadap anak-anak, meskipun 

keluarga pada umumnya merupakan unit sosial yang kecil. Pengaruh 

ini sangat besar pada masa pertumbuhan anak (Luthfa et al, 2019). 

Perilaku merokok orang tua atau anggota keluarga lainnya 

sangatlah mempengaruhi perilaku merokok anaknya karena 

terbentuknya perilaku anak berasal dari contoh yang ditirukan orang 
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tua dalam kehidupan sehari-harinya. Anak-anak memperoleh 

keterampilan sosial dari orang tuanya, yang akan menjadi teladan bagi 

mereka dalam segala hal yang mereka lakukan. Ketika seseorang 

berpikir bahwa apa yang mereka lakukan akan mengikuti, perilaku 

mereka kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh orang-orang yang 

mereka anggap penting (Yuhelva et al., 2019). Kesimpulan di atas 

sejalan dengan temuan penelitian Fitri dkk pada tahun 2019 yang 

menunjukkan adanya korelasi kuat antara perilaku merokok remaja 

dengan riwayat merokok dalam keluarga. 

E. Tinjauan Kemudahan Mendapatkan Rokok 

Davis (1989) menyatakan dalam Syahrizal (2021) bahwa 

kemudahan akses berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah 

mendapatkan suatu produk. Penggunaan sistem yang mudah tanpa 

usaha juga disebut kemudahan akses (Syahrizal, 2021). Ada dua jenis 

kemudahan akses: 

a. Kenyamanan berupa waktu dan upaya untuk mendapatkan produk. 

b. Ketersediaan berupa kebutuhan suatu produk terhadap 

permintaan serta layanan. 

Menurut Syahrizal (2021) menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat kemudahan akses dalam mendapatkan suatu 

produk seperti rokok, diantaranya yaitu : 

a. Harga 
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Dimana nilai tukar suatu barang atau jasa dapat menentukan 

tercapai tidaknya suatu tujuan.  

b. Waktu tempuh 

Dimana faktor ini disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan 

prasarana transportasi yang digunakan. 

c. Keterjangkauan 

Dimana merupakan suatu jarak yang ingin dituju dalam mencapai 

ke satu titik dengan titik lainnya. Keterjangkauan juga berpengaruh 

terhadap sarana dan prasarana yang menunjang. 

Menurut penelitian Fransiska pada tahun (2020) berasumsi bahwa 

perilaku merokok di dukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana 

dimana disebabkan oleh gaya hidup di lingkungan pedesaan maupun di 

perkotaan sehingga mudah ditemukan seperti di toko ataupun warung. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sebesar 97,4% remaja 

mudah mendapatkan rokok baik di toko maupun di warung. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Jannah tahun 2021 di Kota Palopo 

yang menunjukkan bahwa kebiasaan merokok remaja dipengaruhi oleh 

mudahnya membeli rokok. Temuan ini diperkuat dengan keberadaan 

toko atau kios yang dekat dengan pemukiman warga dan sekolah. Jumlah 

anak-anak yang merokok meningkat setiap tahunnya akibat masalah ini. 

Oleh karena itu, undang-undang yang membatasi perilaku merokok 

harus dibuat oleh pemerintah, khususnya bagi anak di bawah umur 

(Jannah, 2021). 
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F. Tinjauan Jumlah Uang Saku 

1. Pengertian Uang Saku 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008) manyatakan 

bahwa uang saku merupakan suatu keperluan yang diinginkan dengan 

menggunakan uang jajan. Menurut Vhalery, Leksono pada tahun 

(2019) menyatakan bahwa Uang saku adalah jumlah uang yang 

diberikan orang tua kepada anak untuk membayar sekolah dan 

kebutuhan sehari-hari. Uang saku juga merupakan suatu tanggung 

jawab yang diberikan kepada anak untuk menggunakan uang jajan 

secara baik dan bermanfaat yang diberikan oleh orang tua (Assyifa, 

2020). 

Menurut Nurlailah dkk pada tahun 2022 juga menyatakan bahwa 

uang saku merupakan gaji dari orang tua yang didapatkan oleh anak 

dan mempengaruhi konsumsi anak. Uang saku ini akan berpengaruh 

juga dengan pengeluaran konsumsi seseorang. Tingkat konsumsi Anda 

akan meningkat seiring dengan meningkatnya uang saku Anda. Anak 

yang mendapat uang jajan dari orang tuanya, lebih mampu mengelola 

dana yang diberikan untuk keperluan sehari-hari. Menurut uraian 

peneliti di atas, uang saku adalah sejumlah uang yang diberikan orang 

tua kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

(Nurlailah dkk, 2022). 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Uang Saku 
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Menurut penelitian Yulhendry dkk pada tahun (2018) dalam 

(Hasna, 2023) menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan uang saku khususnya pada remaja yaitu : 

a. Lingkungan keluarga 

Dimana faktor ini memiliki kemampuan finansial remaja 

terhadap interaksi antara anak dan orang tua. 

b. Teman sebaya 

Dimana faktor ini remaja sering menghabiskan waktunya di 

luar rumah sehingga terjadi hubungan dengan teman di luar 

rumahnya dan menghasilkan suatu kemampuan keuangan 

melalui penyediaan informasi dan dapat mempengaruhi 

remaja dalam mengelola uang sakunya. 

c. Jenis kelamin 

Dimana faktor ini dapat mempengaruhi pengelolaan uang 

saku remaja misalnya remaja putra cenderung menghabiskan 

uangnya untuk bermain game, nongkrong, atau membeli rokok 

dan remaja putri cenderung menghabiskan uangnya untuk 

membeli makanan, minuman, dan pakaian. 

d. Kontrol diri 

Dimana faktor ini dapat mempengaruhi pengelolaan uang 

saku remaja, apabila perilaku pengeluaran remaja tidak 

terkendali menunjukkan bahwa remaja memiliki kontrol diri 

yang rendah begitupun sebaliknya. 
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3. Perilaku Merokok dalam Uang Saku 

Remaja terkena dampak negatif dari rokok karena rokok 

merupakan produk yang tersedia di masyarakat dengan harga yang 

sangat rendah dan dapat ditemukan di berbagai lokasi. Karena 

kurangnya pengawasan orang tua terhadap pengeluarannya, uang 

jajan remaja dapat berdampak pada perilaku merokoknya. Remaja 

yang memiliki uang jajan dalam jumlah besar atau kecil dapat 

menggunakan sebagiannya untuk membeli rokok dengan harga per 

batang. 

Berdasarkan temuan penelitian Yuhelva et al. tahun 2019, 

terdapat korelasi antara perilaku merokok dengan uang jajan 

(p=0.0009), meskipun uang jajan yang rendah bersifat protektif 

terhadap perilaku merokok (nilai OR=0.391). Karena remaja mungkin 

membeli rokok dengan uang saku yang lebih sedikit dibandingkan 

dengan uang saku yang lebih banyak, faktor uang saku memberikan 

perlindungan. Penting untuk menetapkan kebijakan seputar 

pendistribusian uang saku karena kesalahan penanganan dana dapat 

menyebabkan pemborosan dan kurangnya apresiasi terhadap uang, 

yang pada gilirannya mendorong remaja untuk berbohong tentang 

murah atau mahalnya rokok (Yuhelva dkk, 2019). 

Menurut temuan penelitian Miranti tahun 2019, remaja yang 

memiliki banyak uang jajan juga lebih besar kemungkinannya untuk 

merokok. Oleh karena itu, orang tua biasanya membatasi jumlah uang 
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jajan yang diberikan kepada anaknya untuk mencegah kebiasaan 

merokok, karena remaja yang mendapat uang jajan dalam jumlah 

besar lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perilaku 

merokok (Miranti, 2019). Remaja yang mempunyai uang jajan banyak 

atau sedikit akan tetap berdampak pada perilaku merokok ketika ada 

faktor yang mendorong remaja merokok, menurut penelitian yang 

dijelaskan di atas. 

G. Tinjauan Umum Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak-kanak 

dan masa dewasa yang ditandai dengan berbagai faktor 

perkembangan, seperti hormon, psikologis, fisik, dan sosial. Masa 

remaja juga merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan 

intelektual dan fisik (Yusinta, 2021). Kementerian Kesehatan (2019) 

menetapkan rentang usia remaja 12–25 tahun, dengan masa remaja 

awal (12–15 tahun) dan masa remaja akhir (16–25 tahun) (Alfina, 

2022). 

Masa remaja adalah masa penemuan diri, ketika keinginan 

untuk tumbuh dapat diungkapkan dan perilaku dewasa dapat 

diterapkan tanpa berpikir panjang. Padahal, masa remaja sangatlah 

penting karena memungkinkan seseorang untuk secara langsung 

membentuk sikap dan perilaku yang mempunyai dampak jangka 

panjang (Hanifah et al., 2020). Kesimpulannya, remaja adalah masa 
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peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa di mana 

seseorang mengalami perubahan internal dan eksternal. 

2. Batasan-Batasan Remaja 

Menurut Kartono yang dikutip oleh Rika Zeni pada tahun (2022) 

batasan perkembangan remaja terbagi 3 yaitu : 

a. Remaja awal (12-15 Tahun) 

Remaja pada usia ini ingin diperlakukan seperti orang 

dewasa dibandingkan anak-anak, dan pada masa ini terjadi 

perubahan besar dan perkembangan intelektual yang sangat 

intens sehingga meningkatkan kerinduan anak terhadap dunia 

luar. Selain itu, individu sering kali mengalami kesepian, 

keraguan, ketidakpuasan, dan mudah kecewa selama masa 

remaja ini. 

b. Remaja pertengahan (16-18 Tahun) 

Dia masih memiliki mentalitas kekanak-kanakan pada saat 

ini, namun pengetahuannya mulai terlihat, yang memberinya 

peningkatan kepercayaan diri. Kemampuannya untuk 

mengevaluasi tindakannya sendiri berasal dari rasa percaya diri. 

Selain itu, remaja menemukan siapa dirinya selama ini dan 

mulai mengeksplorasinya dengan merokok, minum alkohol, dan 

sifat buruk lainnya. Akibatnya, orang tua menjadi khawatir 

terhadap perilakunya dan cenderung memberi batasan pada 

anaknya berdasarkan undang-undang yang berlaku. 
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c. Remaja akhir (18-25 Tahun) 

Ia memiliki keberanian dalam hidupnya dan sadar diri pada 

fase remaja ini. Remaja mulai menyadari tujuan dan arah 

hidupnya, sehingga memungkinkan mereka mengambil posisi 

yang selaras dengan jalan yang dipilihnya. 

 

3. Ciri-Ciri Masa Remaja 

Menurut Putri Madani Lubis pada tahun 2022 menjelaskan 

beberapa ciri-ciri masa remaja yaitu : 

a. Masa remaja sebagai periode yang penting 

dimana pertumbuhan fisik dan mental remaja yang sangat 

pesat akan memaksa mereka beradaptasi dengan sikap dan 

keinginan baru. 

b. Masa remaja sebagai periode peralihan 

Dimana transfernya tetap tidak berubah dari kejadian 

sebelumnya. Namun modifikasi tersebut akan terjadi ketika 

anak berpindah dari satu tahap perkembangan ke tahap 

perkembangan berikutnya, sehingga apa yang terjadi akan tetap 

mendarah daging dan membentuk pola perilaku baru pada 

tahap tersebut. 

c. Masa remaja sebagai periode perubahan 

dimana kecepatan terjadinya perubahan fisik bersesuaian 

dengan derajat perubahan sikap dan perilaku pada remaja. 
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Ketika perbaikan perilaku dan sikap bertepatan dengan 

penurunan perubahan fisik. 

d. Masa remaja sebagai usia bermasalah 

Meskipun masalah muncul dari waktu ke waktu, masalah 

remaja tetap menjadi tantangan bagi laki-laki dan perempuan 

untuk diselesaikan. Ada dua penyebab utama kesulitan ini:  

4. Karena orang tua dan instruktur dapat membantu mengatasi 

masalah ini sampai batas tertentu selama masa kanak-

kanak, banyak remaja yang kurang memiliki keahlian dalam 

menangani masalah mereka. 

5. Remaja ingin menangani masalahnya sendiri dan menolak 

bantuan orang tua dan dosen karena merasa mandiri. 

e. Masa remaja sebagai masa mencari identitas 

Masa remaja awal adalah masa ketika remaja harus belajar 

menyesuaikan diri dengan kelompoknya karena mereka lebih 

individualistis dalam mencari identitas yaitu, mereka ingin 

menjadi seseorang yang bukan dirinya.. 

f. Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik 

Ketika remaja tidak melihat orang lain sebagai cita-cita 

mereka, mereka melihat diri mereka sendiri dan orang lain 

melalui cermin atau keinginan mereka. Tingkat rasionalitasnya 

meningkat seiring dengan betapa kesal, marah, dan kecewanya 

dia ketika orang lain tidak memenuhi harapannya. 
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g. Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan 

dimana remaja muda yang masih ragu untuk mengambil 

tanggung jawab dan tidak peka terhadap perilaku normal perlu 

dididik dan diawasi oleh orang yang lebih tua karena mereka 

masih bisa merugikan dan tidak bisa dipercaya. 

h. Masa remaja sebagai ambang masa dewasa 

Remaja akan didorong untuk melewati masa remajanya dan 

menampilkan suasana mendekati dewasa saat mereka 

mendekati masa dewasa. Hal ini akan membantu 

menghubungkan masa remaja dengan perilaku orang dewasa, 

seperti minum alkohol, merokok, dan penyalahgunaan obat-

obatan terlarang. 

4. Perubahan Sosial pada Masa Remaja 

Remaja mempunyai tahapan perkembangan yang menantang 

terkait dengan penyesuaian sosial, termasuk belajar menyesuaikan 

diri dengan lingkungan keluarga dan sekolah serta dengan jenis 

kelamin lain, baik mereka sedang menjalin hubungan atau tidak. 

Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman 

sebayanya, maka hal ini berpengaruh dengan sikap perilaku remaja 

terhadap penampilan, dan minat remaja dalam berperilaku. Menurut 

Nasution pada tahun 2007 dalam (Putri, 2022) menunjukkan bahwa 

ada beberapa kelompok sosial yang sering terjadi pada masa remaja, 

yaitu : 
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a. Kelompok kecil 

Dalam kasus di mana kelompok ini awalnya terdiri dari 

teman dekat yang memiliki jenis kelamin yang sama, tetapi 

kemudian berubah menjadi jenis kelamin yang berbeda. 

b. Kelompok besar 

Kelompok-kelompok ini awalnya terdiri dari kelompok-

kelompok kecil dan erat, namun mereka tumbuh sebagai akibat 

dari acara-acara dan pertemuan-pertemuan di mana minat 

anggota terhadap konformitas berkurang dan terdapat 

kesenjangan yang signifikan di antara mereka. 

c. Teman dekat 

Dimana remaja hanya memiliki dua atau tiga orang teman 

dekat dan memiliki jenis kelamin yang sama sehingga 

mempengaruhi satu sama lain 

d. Kelompok yang  terorganisasi 

Di mana kelompok ini dididik oleh orang dewasa dan 

membentuk organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

remaja yang tidak memiliki potensi. 

e. Kelompok geng 

Dimana remaja yang tidak memiliki kelompok tidak 

termasuk pada kelompok geng. Anggotanya biasa terdiri dari 

anak-anak sejenis. 
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H. Kerangka Teori 
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Sumber : Modifikasi Teori Lawrence Green (Notoatmodjo, 2012) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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I. Kerangka Konsep 
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Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Etika Penelitian 

Etika penelitian atau kode etik merupakan suatu sarana dalam 

membangun dan mengartikulasikan berbagai nilai yang menjadi 

kewajiban lembaga penelitian atau praktisi profesi. Penelitian ini telah 

mendapatkan rekomendasi etik dari KEPK FKIK UIN Alauddin Makassar 

dengan nomor B.029/KEPK/FKIK/XII/2023 sehingga penelitian ini 

memenuhi kelayakan etik penelitian. 

B. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan cross-

sectional. Studi cross-sectional mencakup cara pendekatan peneliti, 

wawancara, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada saat 

bersamaan dimana untuk mengetahui bagaimana faktor pemungkin 

yang berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh SMP Negeri dan Swasta 

yang ada di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Penelitian ini 

telah dilaksanakan pada tanggal 15 Januari - 1 Februari 2024. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut buku Metodologi Penelitian yang diterbitkan oleh Ilham 

Kamaruddin dkk (2022), populasi merupakan total anggota 

responden yang memiliki kriteria dan kualitas tertentu yang 

diidentifikasi oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa laki-laki di SMP Negeri dan Swasta yang ada di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan total jumlah siswa 

laki-laki yaitu 475 orang. 

2. Sampel 

a. Besaran Sampel 

Menurut Hajrah (2023), sampel merupakan sebagian dari 

jumlah dan karakteristik dari populasi. Besar sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Slovin, yaitu : 

𝑛 =
N

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n  = Jumlah sampel yang dicari 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 5% (0,05) 

Berdasarkan rumus diatas, perhitungan jumlah sampel minimal 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

𝑛 =
475

1 + 473(0,05)2
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𝑛 =
475

1 + 475 (0,0025)
 

 

𝑛 =
475

1 + 1, 1875
 

 

𝑛 =
475

2, 1875
 

 

𝑛 = 217,14 = 218 

 

Berdasarkan rumus penentuan sampel, maka diperoleh besar 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 218 siswa. 

b. Teknik Sampel 

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik probability sampling dengan jenis teknik multistage dan 

memakai 2 jenis penarikan sampel yakni proporsional random 

sampling dan simple random sampling. Teknik proporsional random 

sampling merupakan metode pengambilan sampel secara acak, 

dimana semua anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dijadikan sampel sesuai dengan proporsinya. Teknik proporsional 

random sampling ini dilakukan secara acak melalui undian dalam 

tiap sekolah. Beberapa langkah dalam mengundi sampel penelitian 

yaitu : 
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1. Tiap sekolah akan dipilih sejumlah siswa sesuai dengan jumlah 

yang sudah dihitung dalam rumus proporsional random 

sampling. 

2. Peneliti membuat potongan kertas kecil sesuai sekolah dan 

nama siswa di sekolah tersebut. 

3. Nama-nama siswa yang ditulis pada potongan kertas akan 

digulung dan dimasukan dalam toples kemudian dikocok, lalu 

dikeluarkan satu persatu. 

4. Nama yang keluar, akan dicatat sebagai sampel kemudian nama 

yang telah dicatat, potongan kertasnya akan dibuang dan 

mencari nama lainnya untuk dijadikan sampel penelitian. 

Responden yang telah dipilih nantinya, akan diberikan kuesioner, 

kemudian hasilnya akan diklasifikasikan sesuai dengan definisi 

operasional yang telah ditentukan (Ilham dkk, 2022). Adapun 

rumus dari proporsional random sampling yaitu : 

 

𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 =
Jumlah Siswa Laki−Laki Per SMP

Total Populasi
×Total Sampel 
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Tabel 3.1 

Distribusi Total Sampel Penelitian Dihitung Untuk Setiap SMP 

 

No 

 

SMP/MTS 

Jumlah 

Siswa 

Laki-

laki 

 

Perhitungan 

 

Sampel 

1 SMPN 1 Tombolo Pao 104 
n =

104

475
𝑥 218  

47 

2 SMPN 2 Tombolo Pao 46 
n =

46

475
𝑥 218 

21 

3 SMPN 3 Tombolo Pao 24 
n =

24

475
𝑥 218 

11 

4 SMPN 4 Tombolo Pao 40 
n =

40

475
𝑥 218 

18 

5 SMPN 5 Tombolo Pao 24 
n =

24

475
𝑥 218 

11 

6 SMPN 6 Tombolo Pao 35 
n =

35

475
𝑥 218 

16 

7 SMPN 7 Tombolo Pao 26 
n =

26

475
𝑥 218 

11 

8 SMPN 8 Tombolo Pao 26 
n =

26

475
𝑥 218 

11 

9 MTS Darul Istiqomah 23 
n =

23

475
𝑥 218 

10 

10 MTS Ukhuwah Islamiyah 

Pattallassang Pao 

29 
n =

29

475
𝑥 218 

13 

11 MTS Datarang 

Muhammadiyah 

98 
n =

98

475
𝑥 218 

44 

 Jumlah 475  218 

Sumber : Data sekunder setiap SMP di Kecamatan Tombolo Pao 2023 

 

Setelah mendapatkan hasil sampel dari rumus proporsional random 

sampling, kemudian menggunakan teknik simple random sampling untuk 

memilih sampel secara acak dari daftar nama siswa yang sudah di 

tentukan dari hasil sampel teknik proporsional random sampling. Hasil 

perhitungan pada tabel 3.1 memperoleh 218 siswa yang akan dijadikan 
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sampel penelitian. Setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan 

sampel sebanyak 235 siswa, dikarenakan beberapa sekolah meminta 

untuk seluruh siswa laki-laki di sekolah tersebut agar dijadikan sampel 

penelitian. Sehingga sampel penelitian ini sebanyak 235 siswa. 

Tabel 3.2 

Distribusi Sampel Penelitian Untuk Setiap SMP 

 

No 

 

SMP/MTS 

Jumlah Siswa 

Laki-laki 

 

Sampel 

1 SMPN 1 Tombolo Pao 104 49 

2 SMPN 2 Tombolo Pao 46 25 

3 SMPN 3 Tombolo Pao 24 11 

4 SMPN 4 Tombolo Pao 40 18 

5 SMPN 5 Tombolo Pao 24 13 

6 SMPN 6 Tombolo Pao 35 28 

7 SMPN 7 Tombolo Pao 26 11 

8 SMPN 8 Tombolo Pao 26 13 

9 MTS Darul Istiqomah 23 12 

10 MTS Ukhuwah Islamiyah 

Pattallassang Pao 

29 11 

11 MTS Datarang 

Muhammadiyah 

98 44 

 Jumlah 475 235 

Sumber : Data sekunder setiap SMP di Kecamatan Tombolo Pao 2024 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan suatu lembar angket atau kuesioner 

dari beberapa pertanyaan untuk mengukur riwayat keluarga perokok, 

kemudahan mendapatkan rokok, dan jumlah uang saku terhadap perilaku 

merokok pada remaja putra. Kemudian dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas instrumen, dimana untuk mengetahui valid atau tidaknya 

setiap pertanyaan sebagai alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. 
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Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah kuesioner dan lembar 

pernyataan kesediaan menjadi responden. 

Uji validitas akan dikatakan valid jika nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Nilai 

𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔merupakan hasil ukur yang menunjukkan valid tidaknya tiap 

pertanyaan dengan membandingkan nilai 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Uji reliabilitas dapat 

digunakan untuk menghitung uji reliabilitas dengan pendekatan 

cronbach’s alpha dengan syarat jika nilai cronbach’s alpha > 0,05 dan 

mendekati 1, instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel begitupun 

sebaliknya (Darma, 2021). 

Adapun uji validitas dan uji reliabilitas penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Instrumen Perilaku Merokok 

Instrumen ini terdiri dari 7 pertanyaan dengan tiga 

kemungkinan jawaban, untuk jawaban ada mendapat nilai 1, 

sedangkan jawaban yang tidak ada mendapat nilai 0. Sebelum 

instrumen ini disebar dalam penelitian ini, instrumen terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas Instrumen Perilaku Merokok 

No 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍(𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,992 0,361 Valid 
2. 0,992 0,361 Valid 
3. 0,992 0,361 Valid 
4. 0,974 0,361 Valid 
5. 0,939 0,361 Valid 
6. 0,992 0,361 Valid 
7. 0,992 0,361 Valid 
Sumber : Data Primer 2023 
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Berdasarkan tabel 3.3, menunjukkan bahwa semua pertanyaan 

dalam instrumen perilaku merokok dikatakan valid dengan nilai 

𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian instrumen 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Perilaku Merokok 

Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 
0,966 7 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa  instrumen tersebut 

dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha 0,966 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

2. Instrumen Riwayat Keluarga Perokok 

Instrumen ini terdiri dari 5 pertanyaan dengan tiga 

kemungkinan jawaban, untuk jawaban ada mendapat nilai 1, 

sedangkan jawaban yang tidak ada mendapat nilai 0. Sebelum 

instrumen ini disebar dalam penelitian ini, instrumen terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
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Tabel 3.5 

Hasil Uji Validitas Instrumen Riwayat Keluarga Perokok 

No 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍(𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,866 0,361 Valid 
2 0,449 0,361 Valid 
3 0,526 0,361 Valid 
4 0,596 0,361 Valid 
5. 0,471 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.5, menunjukkan bahwa semua pertanyaan 

dalam instrumen riwayat keluarga perokok dikatakan valid dengan 

nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih besar dari 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian instrumen 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Riwayat Keluarga Perokok 

Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 
0,579 5 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa instrumen tersebut 

dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha 0,579 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

3. Instrumen Kemudahan Mendapatkan Rokok 

Instrumen ini terdiri dari 4 pertanyaan, untuk jawaban mudah 

mendapat nilai 1, sedangkan jawaban yang sulit mendapat nilai 0. 

Sebelum instrumen ini disebar dalam penelitian ini, instrumen 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
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Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Instrumen Kemudahan Mendapatkan Rokok 

No 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍(𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,932 0,361 Valid 
2 0,864 0,361 Valid 
3 0,932 0,361 Valid 
4 0,867 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.7, menunjukkan bahwa semua pertanyaan 

dalam instrumen kemudahan mendapatkan rokok dikatakan valid 

dengan nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih besar dari 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian 

instrumen tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kemudahan Mendapatkan Rokok 

Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 
0,833 4 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.8 menunjukkan bahwa instrumen tersebut 

dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha 0,833 lebih besar 

dari 0,05. Dengan demikian instrumen tersebut dapat digunakan 

dalam penelitian. 

4. Instrumen Jumlah Uang Saku 

Instrumen ini terdiri dari 5 pertanyaan, untuk jawaban banyak 

mendapat nilai 1, sedangkan jawaban yang kurang mendapat nilai 

0. Sebelum instrumen ini disebar dalam penelitian ini, instrumen 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
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Tabel 3.9 

Hasil Uji Validitas Instrumen Jumlah Uang Saku 

No 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍(𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,721 0,361 Valid 
2 0,721 0,361 Valid 
3 0,888 0,361 Valid 
4 0,835 0,361 Valid 
5. 0,847 0,361 Valid 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.9, menunjukkan bahwa semua pertanyaan 

dalam instrumen jumlah uang saku dikatakan valid dengan nilai 

𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔lebih besar dari 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dengan demikian instrumen 

tersebut dapat digunakan dalam penelitian. 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Jumlah Uang Saku 

Cronbach’s Alpha N of Items Keterangan 
0,792 5 Reliabel 

Sumber : Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 3.10 menunjukkan bahwa instrumen 

tersebut dikatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha 0,792 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian instrumen tersebut dapat 

digunakan dalam penelitian. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data 

sekunder : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sekumpulan informasi dari sumber data 

asli. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti bisa melakukan 
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wawancara, melakukan observasi, mengumpulkan daftar nama siswa, 

dan menyebarkan kuesioner (Ilham Kamaruddin dkk, 2022). Hasil 

survei dan observasi di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa 

dijadikan sebagai sumber data utama penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sekumpulan informasi yang peneliti 

dapatkan baik secara langsung ataupun melalui sumber yang 

terpercaya. Peneliti dapat mengakses data sekunder melalui jurnal, 

laporan, lembaga, dan sumber lainnya (Ilham dkk, 2022). Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan tidak langsung 

dalam mengumpulkan data sekunder dengan pengambilan data awal 

dari hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat dan 

mengumpulkan data dari pihak setiap sekolah yang ada di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

F. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan alur pengumpulan informasi sesuai 

dengan variabel yang diteliti, dengan menganalisis untuk menghasilkan 

data yang akurat pada setiap variabel penelitian. Adapun langkah-

langkah dalam mengolah data kuantitatif, yaitu : 

1. Tahap Editing (Pemeriksaan Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data 

yang sudah diperoleh secara keseluruhan. Apabila terdapat 
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kesalahan atau kekurangan pada data maka akan dilakukan 

perbaikan data-data. 

2. Tahap Coding (Pengkodean Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemberian kode pada 

setiap jawaban responden agar mempermudah pengolahan data 

nantinya. 

3. Tahap Tabulating (Tabulasi Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemberian skor pada 

setiap jawaban responden sesuai kriteria yang telah ditetapkan. 

4. Tahap Entry (Memasukkan Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan data dengan 

menggunakan aplikasi SPSS dan terlebih dahulu memasukkan data 

yang sudah diedit ke dalam perangkat lunak komputer. 

5. Tahap Cleaning (Pembersihan Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pemeriksaan ulang data 

untuk memastikan datanya akurat atau belum dan siap untuk 

dianalisis. 

6. Tahap Processing (Proses Data) 

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengolahan data kembali 

menggunakan aplikasi SPSS untuk menentukan hubungan antara 

variabel dependen dan independen. 

7. Tahap Output (Hasil Data) 
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Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyajian dan memproses 

temuan penelitian untuk membantu pembaca dalam memahami 

data yang ditemukan. 

G. Analisis Data 

1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dapat digunakan untuk menentukan bagaimana 

distribusi masing-masing variabel penelitian, dilakukan analisis 

univariat terhadap temuan penelitian pada masing-masing variabel 

(Notoatmodjo, 2018). Informasi yang diolah dapat disajikan dalam 

bentuk data atau persen, sedangkan analisis data menghasilkan 

distribusi frekuensi pada setiap variabel penelitian. 

2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat dapat digunakan untuk menghubungkan jumlah 

variabel yang diduga berhubungan. Informasi yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini akan dibersihkan, tabulasi, dan kemudian 

disajikan dalam pembahasan. Uji yang digunakan pada penelitian ini 

yakni menggunakan uji chi-square untuk melihat hubungan dari 

setiap variabel. Menurut buku metodologi penelitian yang diterbitkan 

oleh Ilham Kamaruddin dkk (2022), beberapa syarat uji chi-square 

yaitu : 

- Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau biasa 

disebut juga Actual Count sebesar nol. 
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- Apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada 1 cell 

saja yang memiliki frekuensi harapan atau biasa disebut juga 

expected count kurang dari 5. 

- Apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3 maka jumlah cell 

dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih 

dari 20% 

Apabila uji chi-square tidak terpenuhi, maka dilakukan alternatif 

lainnya yakni menggunakan uji fisher. 

H. Alur Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di SMP/MTS Se-Kecamatan Tombolo 

Pao, Kabupaten Gowa memiliki alur pelaksanaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Tahapan Awal 

Tahapan awal dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2024 

sampai pada tanggal 1 Februari 2024, pada tahapan ini peneliti 

meminta izin kepada setiap Kepala Sekolah SMP/MTS yang ada di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa untuk melakukan 

penelitian dengan membawa surat izin penelitian yang sudah peneliti 

siapkan dan meminta izin mengumpulkan siswa laki-laki dalam 1 

tempat/kelas/aula di masing-masing sekolah, baik dari kelas 7,8, dan 

9 untuk diberikan penjelasan sebelum menyebarkan kuesioner 

penelitian. 
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2. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang 

sama di tahapan awal,  yakni pada tanggal 15 Januari 2024 sampai 

pada tanggal 1 Februari 2024, peneliti terlebih dahulu 

memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan peneliti datang 

di setiap SMP/MTS Se-Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, lalu 

menjelaskan tata cara pengisian kuesioner dengan responden laki-laki 

sesuai dengan banyaknya responden yang hadir pada saat peneliti 

datang, kemudian peneliti membimbing satu-persatu responden 

dalam pengisian kuesioner agar responden memahami alur pengisian 

kuesioner yang diberikan oleh peneliti. 

3. Tahapan Akhir 

Tahapan akhir juga dilaksanakan pada hari dan tanggal yang 

sama yakni pada tanggal 15 Januari 2024 sampai pada tanggal 1 

Februari 2024, setelah menyebarkan kuesioner di semua SMP/MTS 

yang ada di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, selanjutnya 

peneliti memeriksa dan mengecek kembali data atau kuisioner yang 

diperoleh dari semua SMP/MTS untuk menentukan sampel penelitian. 

Setelah memeriksa dan mengecek data atau kuisioner 

responden, peneliti mendapatkan sampel penelitian sebanyak 235 

responden yang nantinya data tersebut akan diolah menggunakan 

aplikasi SPSS. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti 

1. Keadaan Geografis 

Kecamatan Tombolo Pao merupakan sebuah kecamatan yang ada 

di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kecamatan Tombolo Pao 

dibentuk pada tahun 1998 dari hasil pemekaran Kecamatan 

Tinggimoncong. Kecamatan Tombolo Pao terletak pada koordinat 

5007”6” – 5016”1” Lintang Selatan dan 12038”6” – 12016”1” Bujur 

Timur, dengan memiliki suhu udara yang berada pada rentan 18ºC - 

24ºC pada dataran tinggi dengan curah hujan perbulan 237,55 mm. 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki 9 desa yakni Desa Kanreapia, Desa 

Balassuka, Desa Tabbinjai, Desa Mamampang, Desa Tonasa, Kelurahan 

Tamaona, Desa Pao, Desa Erelembang, dan Desa Bolaromang. 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki luas wilayah sekitar 251,82 km2 

(Profil Kecamatan Tombolo Pao dalam Angka, 2023). 

1) Letak Geografis (Geographical Location) 

a. 5007”6” – 5016”1” : Lintang Selatan (South Latitude) 

b. 12038”6” – 12016”1” : Bujur Timur (East Longitude) 

2) Batas-Batas Wilayah (Administration Boundaries) 

a. Sebelah Utara (North Side) : Kab. Bone 

b. Sebelah Timur (East Side) : Kab. Sinjai 
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c. Sebelah Selatan (South Side) : Kab. Bulukumba 

d. Sebelah Barat (West Side)  : Kec. Tinggimoncong 

3) Luas Wilayah (Total Area)  : 251,82 Km2 

4) Jumlah Desa (Number of Village) : 8 Desa 1 Kelurahan 

 

Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Tombolo Pao 

 

2. Luas Desa di Kecamatan Tombolo Pao 

Tabel 4.1 

Luas Desa Kecamatan Tombolo Pao 

Desa/Kelurahan 
(Village/Kelurahan) 

Luas Wilayah Desa 
(Total Area) (Km2) 

Persentase 
terhadap Luas 

Kecamatan 
Kanreapia 25,83 Km2 10,26% 
Balassuka 29 Km2 11,52% 
Tabbinjai 24,35 Km2 9,67% 

Mamampang 21,55 Km2 8,56% 
Tonasa 42 Km2 16,68% 

Tamaona 12,38 Km2 4,92% 
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Sumber : Data Sekunder dari Kantor Kecamatan Tombolo Pao 2023 

3. Penduduk 

Tabel 4.2 

Jumlah Penduduk Desa Kecamatan Tombolo Pao 

Desa/Kelurahan 
(Village/Kelurahan) 

Penduduk Kepadatan 
Penduduk 
(Per Km2) 

Laki-
laki 

(Male) 

Perempuan 
(Female) 

Jumlah 

Kanreapia 2.789 2.613 4.188 162 
Balassuka 1.633 1.513 3.146 108 
Tabbinjai 1.536 1.458 2.994 123 

Mamampang 1.263 1.251 2.514 117 
Tonasa 2.654 2.554 5.208 124 

Tamaona 1.815 1.784 3.599 291 
Pao 1.234 1.223 2.457 100 

Erelembang 2.198 2.137 4.335 85 
Bolaromang 552 521 1.073 51 
Kecamatan 

Tombolo Pao 
15.674 15.054 30.728 122 

Sumber : Data Sekunder dari Kantor Kecamatan Tombolo Pao 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa Kecamatan 

Tombolo Pao memiliki kepadatan penduduk 122 jiwa per km2 dengan 

luas wilayah 251,82 km2 dan jumlah penduduk sebanyak 30.728 jiwa. 

Hal ini, rata-rata hanya 122 orang yang mendiami setiap km2 di 

Kecamatan Tombolo Pao. Jumlah penduduk di Kecamatan Tombolo Pao 

meningkat sejak tahun 2020 ke tahun 2023, yakni sebanyak 29.779 

jiwa pada tahun 2020 meningkat menjadi 30.728 jiwa dengan laju 

pertumbuhan penduduk 3,2. Jumlah penduduk laki-laki pada tahun 

2023 sebanyak 15.674 jiwa, sedangkan penduduk perempuan 

Pao 24,62 Km2 9,78% 
Erelembang 51,09 Km2 20,29% 
Bolaromang 21 Km2 8,34% 

Kecamatan Tombolo Pao 251,82 Km2 100% 
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sebanyak 15.054 jiwa. Dengan demikian, rasio jenis kelamin menjadi 

104. 

4. Pendidikan 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki sarana pendidikan yang 

lengkap mulai dari tingkat TK hingga SMA yang ada dalam profil 

Kecamatan Tombolo Pao Tahun 2023. Terdapat lembaga pendidikan 

Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 7, pendidikan Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidayyah (SD/MI) meliputi 25 SD Negeri, 1 SD 

Swasta, dan 13 MI. Lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) terdapat 8 SMP dan 8 

MTS. Lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 

memiliki 1 SMA yang terletak di Kelurahan Tamaona, tetapi memiliki 4 

Madrasah Aliyah (MA). 

Kecamatan Tombolo Pao juga memiliki banyak tenaga pendidik 

atau guru dan siswa menurut tingkat pendidikan yang ada di 

Kecamatan Tombolo Pao tahun 2023, yakni sebanyak 491 guru dan 

memiliki 5.919 siswa/i setiap tingkat pendidikan yang ada di 

Kecamatan Tombolo Pao. 

5. Kesehatan 

Kecamatan Tombolo Pao hanya memiliki 1 unit Puskesmas yang 

terletak di Kelurahan Tamaona. Selain itu, terdapat 5 Puskesmas 

Pembantu (Pustu) serta memiliki 9 Posyandu. Tidak ada praktek dokter 

di Kecamatan Tombolo Pao, hanya terdadapt 1 apotik. Tenaga medis di 
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Kecamatan Tombolo Pao meliputi 2 dokter umum, 4 dokter gigi, 5 

perawat, 5 bidan, 1 tenaga kesehatan masyarakat, 1 tenaga gizi, dan 2 

tenaga medis. 

6. Lingkungan 

Kondisi kesehatan lingkungan di Kecamatan Tombolo Pao sudah 

cukup baik, mayoritas penduduk sudah memiliki jamban sendiri. 

Meskipun demikian, tidak adanya pengangkutan sampah di beberapa 

desa, sehingga banyak rumah tangga terus membakar sampahnya 

sebagai sarana pemusnah sampah. 

7. Agama 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki fasilitas tempat ibadah untuk 

mendukung kegiatan keagamaan, yakni memiliki masjid sebanyak 8, 

mushollah 21, dan 2 gereja protestan yang terletak di Desa Tonasa. 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Analisis Univariat 

a. Karakteristik responden 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik Responden di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No. Karakteristik 
Jumlah  

(N = 235) 
Persentase 

(100%) 

1. 
Usia 
11 - 13 tahun 
14 - 16 tahun 

 
99 
136 

 
42,2 
57,8 

2. 

Kelas 
Kelas VII 
Kelas VIII 
Kelas IX 

 
75 
74 
86 

 
31,9 
31,5 
36,6 
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No. Karakteristik 
Jumlah  

(N = 235) 
Persentase 

(100%) 

3. 

Sekolah 
SMPN 1 Tombolo Pao 
SMPN 2 Tombolo Pao 
SMPN 3 Tombolo Pao 
SMPN 4 Tombolo Pao 
SMPN 5 Tombolo Pao 
SMPN 6 Tombolo Pao 
SMPN 7 Tombolo Pao 
SMPN 8 Tombolo Pao 
MTS Darul Istiqomah 
MTS Datarang 
Muhammadiyah 
MTS Ukhuwah Islamiyah 
Pattalassang Pao 

 
49 
25 
11 
18 
13 
28 
11 
13 
12 
44 

 
11 

 
20,9 
10,6 
4,7 
7,7 
5,5 
15,7 
4,7 
5,5 
5,1 
14,9 

 
4,7 

4. 

Pekerjaan Ayah 
Buruh harian 
Guru 
Karyawan BUMN 
Karyawan swasta 
Pedagang 
Petani 
Peternak 
Polisi 
Sopir 
TNI 
Wiraswasta 
Tidak bekerja 

 
1 
8 
1 
3 
6 

195 
2 
1 
2 
1 
7 
8 

 
0,4 
3,4 
0,4 
1,3 
2,6 
83,0 
0,9 
0,4 
0,9 
0,4 
3,0 
3,4 

5. 

Pekerjaan Ibu 
Bidan 
Dosen 
Guru 
Ibu rumah tangga 
Pedagang  
Petani 
PNS 
Wiraswasta 
Tidak bekerja 

 
1 
1 
9 

165 
7 
41 
3 
1 
7 

 
0,4 
0,4 
3,8 
70,2 
3,0 
17,4 
1,3 
0,4 
3,0 

Sumber: Data Primer, 2024. 

Berdasarkan tabel 4.3, diketahui bahwa dari 235 responden, 

sebanyak 136 orang (57,8%) yang berusia 14 tahun – 16 tahun. 
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Responden penelitian ini didominasi oleh siswa kelas IX, yaitu 86 orang 

(36,6%) dan terdapat 49 orang (20,9%) merupakan siswa dari SMPN 1 

Tombolo Pao. Adapun mayoritas pekerjaan dari orang tua mereka adalah 

petani dan ibu rumah tangga. 

b. Perilaku merokok 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Merokok Remaja Putra  di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No Karakteristik Jumlah  
(N = 235) 

Persentase 
(100%) 

1. Merokok sampai saat ini (235) 
Tidak 
Ya 

 
149 
86 

 
63,4 
36,6 

2. Pernah mencoba merokok (235) 
Tidak 
Ya 

 
76 
159 

 
32,3 
67,7 

3. Usia pertama kali merokok (159) 
 
8 atau 9 tahun 
10 atau 11 tahun 
12 atau 13 tahun 
14 atau 15 tahun 
 

 
 

43 
63 
43 
10 

 
 

18,3 
26,8 
18,3 
4,3 

4. Keadaan saat merokok (86) 
Saat santai 
Saat sudah makan 
Saat stress 

 
56 
18 
12 

 
23,8 
7,7 
5,1 

5. Jumlah rokok yang dihisap per hari 
(86) 
1 sampai 5 batang 
6 sampai 10 batang 
11 sampai 15 batang 
Lebih dari 15 batang 

 
74 
8 
2 
2 

 
31,5 
3,4 
0,9 
0,9 

6. Merokok untuk mengurangi rasa 
cemas/ marah/ gelisah (86) 
Tidak 
Ya 

 
 

26 
60 

 
 

30,23 
69,77 

Sumber: Data Primer 2024 
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Berdasarkan tabel 4.4, diketahui bahwa dari 235 orang responden, 

86 orang (36,6%) diantaranya adalah perokok, dan 149 orang lainnya 

bukan perokok. Kemudian, sebanyak 159 orang (67,7%) menyatakan 

pernah mencoba merokok. Ada 63 orang remaja (26,85%) yang merokok 

sejak usia 10 atau 11 tahun dengan jumlah rokok yang dihisap sekitar 1-5 

batang per hari. Sebanyak 56 orang (23,8%) melakukan aktivitas merokok 

tersebut saat sedang bersantai. 

c. Riwayat keluarga perokok 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat Keluarga Perokok pada Remaja 

Putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No. Karakteristik 
Jumlah  

(N = 235) 
Persentase 

(100%) 

1. 

Ada keluarga di dalam 
rumah yang masih merokok 
Tidak 
Ya 

 
 

 
27 
208 

 
 

 
11,5 
88,5 

2. 
Ayah perokok 
Tidak 
Ya 

 
64 
171 

 
27,2 
72,8 

3. 
Saudara perokok 
Tidak 
Ya 

 
160 
75 

 
68,1 
31,9 

4. 
Paman perokok 
Tidak 
Ya 

 
48 
187 

 
20,4 
79,6 

5. 
Kakek/ nenek perokok 
Tidak 
Ya 

 
110 
125 

 
46,8 
53,2 

6. 

Kategori Riwayat keluarga 
perokok 
Tidak ada 
Ada 

 
 

27 
208 

 
 

11,5 
88,5 

Sumber: Data Primer, 2024. 
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Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa 235 responden, sebanyak 

208 orang (88,5%) memiliki riwayat keluarga perokok, dan hanya 27 

orang (11,5%) yang tidak memiliki riwayat keluarga perokok. Mayoritas 

menyebutkan bahwa ayah mereka adalah perokok, yaitu 171 orang 

(72,8%). Selain itu, sebanyak 125 orang (53,2%) juga menyebutkan 

bahwa paman mereka adalah perokok. 

d. Kemudahan mendapatkan rokok 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kemudahan Mendapatkan Rokok pada 

Remaja Putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No. Karakteristik Jumlah  
(N = 235) 

Persentase 
(100%) 

1. Sumber mendapatkan rokok 
(86) 
Dari teman 
Dari keluarga 
Saya beli sendiri di toko ataupun 
warung 

 
37 
5 
 

44 

 
15,7 
2,1 

 
18,7 

2. Jumlah rokok yang biasa 
diperoleh (86) 
1 sampai 5 batang 
6 sampai 10 batang 
11 sampai 15 batang 

 
 

67 
7 
12 

 
 

28,5 
3,0 
5,1 

3. Lokasi merokok (86) 
Di rumah 
Di sekolah 
Di toko atau warung 

 
26 
8 
52 

 
11,1 
3,4 
22,1 

4. Jarak rumah/sekolah ke penjual 
rokok (235) 
Tidak tahu 
100 – 500 meter 
500 meter – 1 kilometer 
Lebih dari 1 kilometer 

 
 

144 
33 
39 
19 

 
 

61,3 
14,0 
16,6 
8,1 

5. Kategori Kemudahan 
mendapatkan rokok (235) 
Sulit 
Mudah 

 
 

177 
58 

 
 

75,3 
24,7 

Sumber: Data Primer, 2024. 
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Berdasarkan tabel 4.6, menggambarkan bahwa dari 235 orang 

responden, 58 orang (24,7%) diantaranya memiliki akses yang mudah 

untuk mendapatkan rokok, dan 177 orang (75,3%) sulit untuk 

mendapatkan rokok. Sebanyak 44 orang (18,7%) secara mandiri untuk 

membeli rokok di toko ataupun warung. sebanyak 52 orang (22,1%) juga 

menyebutkan bahwa biasa merokok di toko atau warung. Kemudahan 

akses juga karena jarak rumah/sekolah ke penjual rokok yang 

terjangkau. Sebanyak 39 orang (16,6%) menyatakan bahwa jarak 

rumah/sekolah mereka ke penjual rokok adalah 500 meter – 1 kilometer. 

e. Uang saku 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Uang Saku pada Remaja Putra di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

No. Karakteristik 
Jumlah  

(N = 235) 
Persentase 

(100%) 

1. 

Mendapatkan uang saku tiap 
hari 
Tidak 
Ya 

 
 

15 
220 

 
 

6,4 
93,6 

2. 

Uang saku per hari 
Tidak mendapatkan uang saku 
1,000 – 5.000 rupiah 
6,000 – 10.000 rupiah 
Lebih dari 10.000 rupiah 

 
15 
90 
80 
50 

 
6,4 
38,3 
34,0 
21,3 

3. 

Uang saku digunakan untuk 
membeli rokok 
Tidak 
Ya 

 
 

177 
58 

 
 

75,3 
24,7 

4. 

Jumlah uang saku yang 
digunakan untuk membeli 
rokok 
Tidak pernah membeli rokok 
1,000 – 5.000 rupiah 
6,000 – 10.000 rupiah 
Lebih dari 10.000 rupiah 

 
 
 

177 
7 
28 
23 

 
 
 

75,3 
3,0 
11,9 
9,8 
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No. Karakteristik 
Jumlah  

(N = 235) 
Persentase 

(100%) 

5. 
Kategori Uang saku 
Kurang 
Banyak 

 
182 
53 

 
77,4 
22,6 

Sumber: Data Primer, 2024. 

Berdasarkan tabel 4.7, diketahui bahwa dari 235 orang responden, 

53 orang (22,6%) mendapatkan uang saku yang banyak, dan 182 orang 

(77,4%) lainnya mendapat uang saku yang sedikit. Sebanyak 209 orang 

(88,9%) menyatakan bahwa uang saku tersebut bersumber dari orang 

tua. Kemudian, sebanyak 90 orang (38,3%) mendapatkan uang saku 

Rp.1.000 – Rp.5.000. Sebanyak 58 orang membelanjakan uang sakunya 

untuk membeli rokok, di mana 23 orang (9,8%) diantaranya 

mengeluarkan lebih dari Rp.10.000 untuk rokok tersebut. 

2. Hasil Analisis Bivariat 

a. Hubungan riwayat keluarga perokok dengan perilaku merokok 

Tabel 4.8 

Hubungan Riwayat Keluarga Perokok dengan Perilaku Merokok pada 

Remaja Putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Riwayat 
keluarga 
perokok 

Perilaku merokok 
Total P-Value Tidak 

merokok 
Perokok 

n % n % N % 
0,099 Tidak ada 21 77,8 6 22,2 27 100 

Ada 128 61,5 80 38,5 208 100 
Sumber: Data Primer, 2024. 

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui bahwa dari 235 orang responden, 

terdapat 80 orang (38,5%) perokok yang memiliki riwayat keluarga perokok. 

Kemudian, sebanyak 128 orang (61,5%) yang tidak merokok, akan tetapi 

memiliki riwayat keluarga yang merokok.  
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Hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan 

nilai p-value 0,099 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H0 diterima, dan Ha 

ditolak. Sehingga, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat 

keluarga perokok terhadap perilaku merokok remaja putra di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

b. Hubungan kemudahan mendapatkan rokok dengan perilaku merokok 

Tabel 4.9 

Hubungan Kemudahan Mendapatkan Rokok dengan Perilaku Merokok 

pada Remaja Putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Kemudahan 
mendapatkan 

rokok 

Perilaku merokok Total P-Value 
Tidak 

merokok 
Perokok 

n % n % N % 0,000 
Sulit 147 83,1 30 16,9 177 100 

Mudah 2 3,4 56 96,6 58 100 
Sumber: Data Primer, 2024. 

Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh informasi bahwa dari 235 responden, 

terdapat 147 orang (83,1%) yang tidak merokok dikarenakan akses 

mendapatkan rokok yang sulit. Kemudian, sebanyak 56 orang (96,6%) 

perokok yang menyatakan mudah untuk mendapatkan rokok. Terdapat pula 

30 orang (16,9%) yang tetap merokok meskipun akses untuk mendapatkan 

rokok yang sulit. 

Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square 

memperoleh nilai p-value 0,000 (<0,05). Hal ini berarti bahwa H0 ditolak 

dan Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa kemudahan mendapatkan 

rokok memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok pada 

remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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c. Hubungan uang saku dengan perilaku merokok 

Tabel 4.10 

Hubungan Uang Saku dengan Perilaku Merokok pada Remaja Putra di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 

Uang saku Perilaku merokok Total P-Value 
Tidak 

merokok 
Perokok 

n % n % N % 0,000 
Kurang 146 80,2 36 19,8 182 100 
Banyak 3 5,7 50 94,3 53 100 
Sumber: Data Primer, 2024. 

Berdasarkan tabel 1.25 di atas, diketahui bahwa dari 235 responden, 

sebanyak 50 orang (94,3%) perokok yang memperoleh banyak uang saku. 

Sebaliknya, 146 orang (80,2%) yang tidak merokok, memperoleh uang 

saku yang kurang. Terdapat pula 36 orang (19,8%) yang tetap merokok 

meskipun mendapatkan uang saku yang kurang. 

Hasil analisis statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan 

nilai p-value 0,000 (<0,05) yang berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. 

Sehingga, uang saku memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku 

merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

C. Pembahasan 

1. Perilaku Merokok pada Remaja Putra 

Perilaku merupakan salah satu kebiasaan dari aktivitas suatu 

organisme yang melibatkan melakukan suatu tindakan sebagai bagian 

dari fungsinya. Perilaku juga merupakan suatu perubahan, 

pertumbuhan, keyakinan, harapan, motivasi, nilai-nilai, persepsi, dan 

terapi untuk meningkatkan derajat kesehatan pada orang, kelompok, 
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dan organisasi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku merupakan 

semua kegiatan aktivitas makhluk hidup, baik yang dilihat secara 

langsung maupun dilihat dari pandangan orang lain. Dalam teori 

Lawrence Green mengemukakan bahwa ada 3 faktor yang 

mempengaruhi perilaku, yakni faktor predisposisi yang merupakan 

faktor dari individu itu sendiri, faktor pemungkin yang merupakan 

faktor ketersediaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap orang, 

dan faktor penguat yang merupakan faktor dari orang terdekat ataupun 

lingkungan (Hamidah, 2023). Perilaku yang dimaksud dalam penelitian 

ini yaitu perilaku merokok pada remaja putra yang sangat tidak baik 

bagi remaja. 

Merokok merupakan salah satu kebiasaan tidak sehat yang 

banyak terjadi di masyarakat. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa 

merokok meningkatkan risiko gangguan jantung dan pembuluh darah, 

kanker paru-paru, kanker rongga mulut, dan tekanan darah tinggi. 

Berdasarkan hasil penelitian Badan Litbang Kemenkes tahun 2010 

menunjukkan bahwa sekitar 12.7% kematian akibat penyakit 

disebabkan oleh mengonsumsi tembakau langsung (Arlinda, 2019). 

Perilaku merokok disebabkan oleh faktor dalam diri dan faktor 

lingkungan antara lain keluarga atau orang tua, saudara, teman sebaya 

yang merokok, kemudahan mendapatkan rokok, dan uang saku. Faktor 

lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam perilaku remaja 

untuk merokok (Sandra, 2021). 
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Al-Qur'an secara eksplisit tidak menyebutkan larangan 

merokok. Namun, banyak ulama yang berpendapat bahwa merokok 

dilarang dalam Islam berdasarkan beberapa prinsip umum dan ayat-

ayat tertentu yang ditafsirkan secara kontekstual. Sebagaimana QS. Al 

Baqarah/2: 267: 

رََ َوَمَِِّاَأَخخ ت مخ كََسَب خ َرخضَِوَأنَخفِق واَمِنََالطَّيِ بَاتَِمَا َمِنََالْخ نَاَلَك مخ جخ  

Terjemahnya : 

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kamu usahakan 
dan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 
kamu.” 
 

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa berinfaklah dari hasil 

kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti 

pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak 

dengan yang buruk-buruk. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan 

sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan 

kebaikan yang telah ditunjukan-Nya. Ayat ini merupakan bagian dari 

Al-Qur'an yang mengandung ajaran tentang penggunaan harta dengan 

bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh Allah swt. Dalam ayat tersebut, Allah swt. memerintahkan umat 

manusia untuk memanfaatkan harta mereka dengan cara yang baik dan 

bermanfaat bagi diri mereka sendiri maupun bagi sesama. Hal ini 

menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan pedoman dalam 
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urusan ibadah dan moral, tetapi juga memberikan petunjuk yang 

konkret dalam pengelolaan harta. 

Penggunaan harta yang disebutkan dalam ayat tersebut 

haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip yang Islami, yang antara lain 

mencakup keadilan, kebaikan, dan kemanfaatan bagi individu dan 

masyarakat secara keseluruhan. Salah satu contoh yang diberikan 

adalah merokok, yang merupakan kegiatan yang tidak hanya 

merugikan secara kesehatan tetapi juga secara ekonomi. Merokok 

dianggap sebagai pemborosan karena uang yang digunakan untuk 

membeli rokok sebenarnya dapat dialokasikan untuk keperluan yang 

lebih baik dan bermanfaat, seperti untuk pemenuhan kebutuhan 

primer atau untuk amal. 

Selain itu, merokok juga membahayakan kesehatan, baik bagi 

perokok maupun bagi orang disekitarnya yang terpapar asap rokok. 

Islam sebagai agama yang mengutamakan kesehatan dan 

kesejahteraan umat manusia, tidak mengizinkan perilaku yang dapat 

membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, 

merokok dianggap bertentangan dengan perintah Allah dalam surah 

Al-Baqarah ayat 267 yang menekankan pentingnya memanfaatkan 

harta dengan cara yang baik dan bermanfaat. 

Dalam konteks ini, umat Islam diharapkan untuk menjadi 

pengelola harta yang bijak, menghindari pemborosan, dan 

menggunakan harta mereka untuk keperluan yang bermanfaat serta 
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memenuhi kewajiban zakat dan sedekah. Dengan demikian, mereka 

dapat menjalankan perintah Allah dengan baik dan meraih keberkahan 

dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kesimpulannya, ayat Al-

Baqarah ayat 267 menegaskan pentingnya menggunakan harta dengan 

bijak sesuai dengan ajaran Islam, dan merokok merupakan salah satu 

contoh yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut karena dianggap 

pemborosan dan membahayakan kesehatan. 

Hasil temuan dalam penelitian ini pada tabel 4.4,  menunjukkan 

bahwa dari 235 orang responden, didapatkan 86 orang (36,6%) 

diantaranya adalah perokok, dan 149 orang (63,4%) bukan perokok. 

Kemudian sebanyak 159 orang (67,7%) diantaranya pernah mencoba 

merokok, dan 76 orang (32,3%) diantaranya sama sekali tidak 

mencoba merokok. Ada sekitar 63 orang (26,8%) merokok di usia 10 

atau 11 tahun dengan jumlah rokok yang dihisap sekitar 1-5 batang per 

hari dan sebanyak 56 orang (23,8%) melakukan aktivitas merokok 

tersebut saat sedang bersantai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa banyak responden yang tidak merokok sampai 

saat ini tetapi pernah mencoba merokok walaupun hanya sekali dan 

banyak responden yang merokok tetapi tidak merasakan mengurangi 

rasa cemas ataupun marah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Solihin pada tahun 2023 tentang perilaku merokok pada remaja di 

SMA 2 dan SMK 8 Muhammadiyah Tanjung Sari dengan jumlah 
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responden 85 orang, menunjukkan bahwa sekitar 29 responden 

(34,1%) tidak merokok dan 56 responden (65,9%) merokok. Selain itu 

sekitar 27 responden (31,8%) memiliki frekuensi merokok selalu 

merokok, dan sekitar 9 responden (10,6%) memiliki frekuensi jarang 

merokok. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja di SMA 2 dan SMK 8 

Muhammadiyah Tanjung Sari lebih dominan merokok dibandingkan 

tidak merokok dengan memiliki frekuensi selalu merokok (Solihin et. 

al, 2023). 

Hal ini didukung oleh hasil penelitian Fransiska tahun 2020 

yang berjudul Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku 

Merokok pada Mahasiswa STIKes Santa Elisabeth Medan menunjukkan 

bahwa lebih dominan mahasiswa yang tidak merokok (55,9%) 

dibandingkan dengan mahasiswa yang merokok (44,1%) dan 

mengasumsikan bahwa perilaku merokok yang dilakukan oleh 

mahasiswa sudah menjadi kebiasaan, bukan karena ingin mengurasi 

rasa gelisah ataupun marah (Fransiska, 2020). 

2. Hubungan Riwayat Keluarga Perokok dengan Perilaku Merokok 

pada Remaja Putra 

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang lengkap di dalam 

rumah yang memiliki sikap dan tindakan untuk menjaga, mengontrol, 

dan memperhatikan perilaku setiap anggota keluarga (Eva, 2023). 

Keluarga  juga merupakan salah satu orang yang hidup bersama sebagai 
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suatu kesatuan yang biasanya selalu ada hubungan darah, ikatan 

perkawinan, dan tinggal bersama dalam satu atap yang dipimpin 

dengan kepala keluarga (Andika, 2021). 

Keluarga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk 

perilaku merokok pada remaja. Dinamika internal keluarga, seperti 

pola komunikasi, norma, dan perilaku anggota keluarga, dapat menjadi 

faktor penentu utama dalam kecenderungan remaja untuk mulai dan 

terus merokok. Teori sosial menggarisbawahi bahwa remaja cenderung 

meniru perilaku yang mereka amati dalam lingkungan keluarga 

mereka. Oleh karena itu, jika salah satu atau kedua orang tua merokok, 

kemungkinan besar remaja tersebut akan terpapar pada lingkungan 

yang memperkuat kebiasaan merokok.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 235 orang 

responden, terdapat 80 orang (38,5%) perokok yang memiliki riwayat 

keluarga perokok. Kemudian, sebanyak 128 orang (61,5%) yang tidak 

merokok, akan tetapi memiliki riwayat keluarga yang merokok. Tabel 

4.5 menunjukkan bahwa sebanyak 171 responden (72,8%) remaja 

memiliki ayah yang masih merokok, kemudian sebanyak 75 responden 

(31,9%) remaja memiliki saudara yang masih merokok, juga sebanyak 

187 responden (79,6%) remaja memiliki paman yang masih merokok, 

dan sebanyak 125 responden (53,2%) remaja memiliki 

kakek/neneknya yang masih merokok sampai saat ini. Hal ini peneliti 

berasumsi bahwa sebagian remaja yang tidak merokok memiliki 



95 
 

 
 

riwayat keluarga yang masih mempunyai perilaku merokok baik di 

sekitar rumah maupun di luar rumahnya dan sering terpapar asap 

rokok sehingga menjadi terbiasa dengan hal merokok pada remaja. 

Dalam perspektif Islam, hubungan antara riwayat keluarga 

perokok dengan perilaku merokok pada remaja putra sangat penting 

untuk diperhatikan. Islam sebagai agama memberikan pedoman yang 

jelas tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh 

serta menjauhi segala bentuk kebiasaan yang merusak kesehatan, 

termasuk merokok. Dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa tubuh adalah 

anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan baik, dan merusaknya 

adalah perbuatan yang tidak terpuji. Oleh karena itu, jika seorang 

remaja putra tumbuh dalam lingkungan keluarga di mana perilaku 

merokok dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau diterima, 

kemungkinan besar ia akan cenderung mengikuti jejak tersebut. 

Riwayat keluarga perokok dapat mempengaruhi remaja putra 

dalam beberapa cara. Pertama, mereka terpapar dengan asap rokok 

secara pasif sejak usia dini, yang dapat menyebabkan mereka terbiasa 

dengan aroma dan lingkungan yang terkait dengan merokok. Kedua, 

remaja tersebut melihat perilaku merokok sebagai sesuatu yang 

normal karena dilakukan oleh anggota keluarga mereka sendiri. Ketika 

diperlakukan sebagai norma dalam lingkungan keluarga, remaja 

cenderung menganggap merokok sebagai sesuatu yang dapat diterima 

atau bahkan dianggap sebagai simbol kedewasaan atau keanggunan. 



96 
 

 
 

Namun demikian, dalam Islam, orang tua memiliki tanggung 

jawab besar dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka diamanatkan 

untuk menjadi panutan yang baik bagi anak-anak mereka, memberikan 

teladan yang positif, serta mendidik mereka tentang nilai-nilai yang 

benar dan salah. Orang tua juga harus menyadari bahwa perilaku 

mereka dapat berdampak besar pada perkembangan moral dan 

spiritual anak-anak mereka. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang 

bertanggung jawab, mereka harus menghindari perilaku merokok dan 

berusaha untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih bagi 

keluarga mereka. 

Dalam kasus riwayat keluarga perokok, penting bagi orang tua 

untuk memahami bahwa kebiasaan merokok dapat menjadi pola 

perilaku yang berbahaya dan mematikan bagi kesehatan. Mereka harus 

secara aktif berusaha untuk menghindari merokok di depan anak-anak 

mereka, serta memberikan pemahaman yang jelas tentang bahaya 

merokok dan pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, mereka juga 

dapat memanfaatkan sumber-sumber pendidikan Islam, seperti Al-

Quran dan Hadis, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam 

tentang nilai-nilai kesehatan dan kebersihan dalam Islam. 

Selain peran orang tua, komunitas dan lembaga agama juga 

memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan dan 

dukungan kepada remaja dalam menghadapi tekanan dari lingkungan 

sekitarnya. Sekolah dan masjid dapat menjadi tempat yang aman dan 
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mendukung bagi remaja untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

baik tentang nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kesehatan dan 

perilaku yang sehat secara fisik maupun spiritual. 

Secara keseluruhan, hubungan riwayat keluarga perokok 

dengan perilaku merokok pada remaja putra dalam perspektif Islam 

menyoroti pentingnya pendidikan, teladan, dan lingkungan yang sehat 

dalam membentuk karakter dan perilaku mereka. Orang tua, 

komunitas, dan lembaga agama memiliki peran yang sangat penting 

dalam membantu remaja mengembangkan pemahaman yang baik 

tentang bahaya merokok dan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga 

mereka dapat hidup sesuai dengan ajaran agama dan menjauhi segala 

bentuk perilaku yang merusak diri mereka sendiri dan masyarakat di 

sekitar mereka. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra/17: 31 

ت  ل واََوَلَََ يَةَََأَوخلََدكَ مخََتَ قخ ك مخََنَ رخز ق  ه مخََنََخنَ ََ إِمخلََقَ َخَشخ لَه مخََإِنََََّ وَإِيََّّ كَبِيراًَََخِطخئًاَكَانََََقَ ت خ  
Terjemahnya: 

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena 
takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada 
mereka dan kepadamu. Sesungguhnya membunuh 
mereka adalah dosa yang besar". 
 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah swt. lebih sayang 

kepada hamba-Nya daripada orang tua kepada anaknya, karena dia 

melarang membunuh anak-anak, dan dalam kesempatan yang lain 

Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya 

kepada anak-anaknya. Meskipun ayat ini tidak secara langsung 



98 
 

 
 

membahas tentang merokok, namun dapat diinterpretasikan dalam 

konteks hubungan riwayat keluarga perokok dengan perilaku merokok 

pada remaja putra. Dalam konteks ini, kita dapat memahami bahwa Al-

Qur'an menekankan pentingnya memperhatikan apa yang kita hasilkan 

dari usaha dan pekerjaan kita. Jika orang tua atau anggota keluarga 

dekat seorang perokok, maka ada kemungkinan bahwa anak-anak atau 

remaja dalam keluarga tersebut akan terpengaruh oleh lingkungan 

mereka yang merokok. Ini dapat dilihat sebagai hasil dari apa yang 

mereka kerjakan, yaitu perilaku merokok yang dilakukan oleh anggota 

keluarga. Dengan demikian, ayat ini memperingatkan kita akan 

pengaruh lingkungan dan hasil dari pekerjaan kita terhadap generasi 

penerus, termasuk dalam hal perilaku merokok.  

Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran 

terhadap pengaruh lingkungan dan pentingnya menanamkan nilai-nilai 

positif kepada anak-anak untuk mencegah perilaku negatif seperti 

merokok. Kesadaran akan tanggung jawab keluarga dalam membentuk 

lingkungan yang sehat dan positif adalah salah satu pembelajaran 

penting yang dapat diambil dari ayat ini. Oleh karena itu, meskipun 

tidak secara langsung membahas tentang merokok, Surah Al-Isra ayat 

31 memberikan pelajaran yang relevan dalam konteks hubungan 

riwayat keluarga perokok dengan perilaku merokok pada remaja putra 

dengan menyoroti pentingnya pengaruh lingkungan dan apa yang kita 

hasilkan dalam membentuk perilaku individu. 
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Pertama, ayat ini menekankan bahwa Allah swt. adalah pemberi 

rezeki kepada semua makhluk-Nya. Hal ini dapat dihubungkan dengan 

alasan orang tua merokok, yaitu untuk menghilangkan stres atau 

mencari kesenangan sesaat. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah swt. 

telah menjamin rezeki bagi setiap manusia, sehingga tidak perlu 

mencari pelarian dengan merokok. 

Kedua, merokok dapat membahayakan kesehatan dan bahkan 

dapat menyebabkan kematian. Hal ini sejalan dengan makna ayat yang 

melarang membunuh anak-anak karena takut miskin. Merokok dapat 

dikatakan sebagai bentuk "membunuh" diri sendiri secara perlahan. 

Ketiga, merokok dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi 

anak-anak. Remaja putra yang terbiasa melihat orang tuanya merokok 

lebih berisiko untuk menjadi perokok aktif. Hal ini dikarenakan mereka 

meniru perilaku orang tua yang dianggap sebagai panutan 

(Shihab,1999). 

Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi pedoman bagi orang tua 

untuk menghindari kebiasaan merokok demi kesehatan diri sendiri, 

anak-anak, dan keluarga. Orang tua juga perlu memberikan contoh yang 

baik bagi anak-anak dengan hidup sehat dan bebas dari rokok. 

Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas tentang merokok, 

namun maknanya dapat diinterpretasikan sebagai larangan untuk 

merokok demi kesehatan diri sendiri, anak-anak, dan keluarga. Orang 
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tua perlu memberikan contoh yang baik bagi anak-anak dengan hidup 

sehat dan bebas dari rokok. 

Temuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis 

statistik menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,099 

(>0,05) yang artinya tidak terdapat hubungan antara riwayat keluarga 

yang merokok dengan perilaku merokok pada remaja 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Ediana dan Sari (2021) yang mana Penelitian ini 

dilakukan di Yogyakarta dengan melibatkan 300 remaja. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara variabel keluarga (seperti komunikasi orang tua, kehangatan 

keluarga, dan kontrol orang tua) dengan perilaku merokok pada 

remaja. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku merokok 

pada remaja adalah pengaruh teman sebaya. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Andreani, dkk (2020) dimana Penelitian ini 

dilakukan di Denpasar dengan melibatkan 200 remaja. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara 

dukungan keluarga dengan perilaku merokok pada remaja. Faktor yang 

paling berpengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja adalah 

pengetahuan tentang bahaya merokok. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rudhiati dan Rahmat (2020) yang 
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mana Penelitian ini dilakukan di Semarang dengan melibatkan 400 

remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara peran orang tua (seperti monitoring dan mentoring) 

dan dukungan sosial dari keluarga dengan perilaku merokok pada 

remaja. Remaja yang memiliki orang tua yang aktif dalam memantau 

dan membimbing mereka, serta memiliki keluarga yang memberikan 

dukungan sosial yang kuat, cenderung tidak merokok. 

3. Hubungan Kemudahan Mendapatkan Rokok Dengan Perilaku 

Merokok Pada Remaja Putra Di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 

Kemudahan dalam mendapatkan rokok merujuk pada 

ketersediaan produk tembakau secara luas dan akses yang mudah bagi 

individu untuk memperolehnya. Konsep ini melibatkan sejumlah faktor 

yang terkait dengan distribusi, regulasi, dan prevalensi konsumsi 

tembakau dalam suatu populasi. Faktor-faktor ini mencakup 

ketersediaan produk di tempat-tempat ritel, keberadaan titik-titik 

distribusi informal, promosi yang agresif oleh industri tembakau, serta 

peran kebijakan dan regulasi pemerintah terkait penjualan dan 

pemasaran produk tembakau. Dalam konteks ini, kemudahan 

mendapatkan rokok tidak hanya mencakup aspek fisik dari 

aksesibilitas, tetapi juga mencakup faktor-faktor psikososial yang 

mempengaruhi persepsi dan perilaku individu terkait konsumsi 

tembakau. Dengan memahami dan mengidentifikasi elemen-elemen 



102 
 

 
 

ini, dapat dilakukan intervensi yang efektif untuk mengurangi 

prevalensi penggunaan tembakau dan mempromosikan kesehatan 

masyarakat secara keseluruhan. 

Semakin mudahnya remaja mendapatkan akses terhadap rokok, 

semakin tinggi kemungkinan mereka akan terlibat dalam perilaku 

merokok. Adanya kemudahan dalam memperoleh produk tembakau 

dapat mempengaruhi pembentukan norma sosial di kalangan remaja, 

dengan memperkuat persepsi bahwa merokok adalah perilaku yang 

diterima secara sosial. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan pada tabel 

4.6 yang menunjukkan bahwa sebanyak 44 orang (18,7%) remaja 

mendapatkan rokok dan merokok di toko, kemudian sebanyak 39 orang 

(16,6%) remaja mengakses penjual rokok sejauh 500 meter – 1 

kilometer. Selain itu, teori perilaku reasoned action dan planned 

behavior menekankan bahwa ketersediaan rokok dapat memfasilitasi 

realisasi niat untuk merokok, terutama dalam konteks ketiadaan 

hambatan fisik atau regulasi yang signifikan. Oleh karena itu, 

memahami dan mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketersediaan rokok bagi remaja dapat menjadi bagian integral dari 

upaya pencegahan dan intervensi dalam mengurangi prevalensi 

perilaku merokok di kalangan mereka. 

Dalam perspektif Agama Islam, hubungan antara kemudahan 

mendapatkan rokok dan perilaku merokok pada remaja putra sangat 

kompleks. Agama Islam mengajarkan prinsip-prinsip tentang menjaga 
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kesehatan dan menjauhi segala sesuatu yang dapat membahayakan 

tubuh, karena tubuh adalah amanah dari Allah swt. Namun, di sisi lain, 

kenyataannya adalah bahwa dalam masyarakat modern, terutama di 

beberapa negara dengan industri tembakau yang kuat, aksesibilitas 

terhadap rokok sangat mudah bagi remaja. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor seperti penjualan bebas rokok di warung, minimarket, 

atau toko-toko lainnya, serta promosi agresif dari perusahaan rokok. 

Dalam Islam, perilaku merokok dipandang sebagai tindakan 

yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip agama. Merokok dapat 

merusak kesehatan tubuh, yang merupakan amanah dari Allah swt. 

Rasulullah saw.. juga telah memberikan peringatan tentang merusak 

tubuh, yang menjadi sarana untuk mencapai tujuan ibadah. Dalam 

sebuah hadis, Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kalian menyakiti 

diri sendiri dan janganlah kalian menyakiti orang lain." Merokok dapat 

mengakibatkan berbagai penyakit serius seperti kanker, penyakit 

jantung, dan gangguan pernapasan, yang bertentangan dengan nilai-

nilai Islam yang mendorong umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh 

sebagai bagian dari kewajiban agama. 

Namun, meskipun ajaran agama Islam menekankan pentingnya 

menjaga kesehatan dan menjauhi segala sesuatu yang merugikan 

tubuh, kenyataannya adalah bahwa faktor-faktor lain seperti tekanan 

sosial, lingkungan sekitar, dan kurangnya kesadaran akan bahaya rokok 

juga berperan penting dalam perilaku merokok remaja putra. Remaja 
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sering kali rentan terhadap tekanan teman sebaya atau citra sosial yang 

menempatkan merokok sebagai sesuatu yang keren atau dewasa. 

Selain itu, pengaruh media dan promosi rokok juga dapat 

mempengaruhi persepsi remaja terhadap merokok. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah perilaku merokok 

pada remaja putra, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk 

bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya rokok dan 

mengurangi aksesibilitasnya. Selain itu, pendekatan yang komprehensif 

yang melibatkan pendidikan agama yang benar, peran aktif dari 

keluarga dan masyarakat dalam memberikan contoh yang baik, serta 

kebijakan yang ketat terkait penjualan dan promosi rokok dapat 

membantu mengurangi prevalensi merokok pada remaja putra dalam 

perspektif Agama Islam. Dengan demikian, dengan kesadaran yang 

lebih baik tentang ajaran agama dan dampak merokok pada tubuh, 

diharapkan remaja putra dapat memilih untuk menjauhi kebiasaan 

merokok dan menjaga kesehatan mereka sesuai dengan nilai-nilai 

Islam. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa/4: 29 : 

َإِنََّاللََّّكََانََبِك مخَرحَِيمًا ت  ل واَأنَ خف سَك مخ تَ قخ  وَلَََ

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya 
Allah Maha Penyayang kepadamu”. 
 

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dengan tegas bahwa Allah swt. 

melarang hamba-Nya yang beriman meminum khamr dan berjudi. Ibnu 
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Abu Hatim mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan 

dinamakan judi, hingga permainan anak-anak seperti kelereng. Ayat ini 

secara langsung tidak melarang merokok, tetapi maknanya dapat 

dihubungkan dengan bahaya merokok yang dapat membahayakan diri 

sendiri. Merokok adalah salah satu bentuk bunuh diri perlahan karena 

dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti kanker, 

stroke, dan penyakit jantung. 

Kemudahan mendapatkan rokok, terutama bagi remaja putra, 

dapat meningkatkan risiko mereka untuk merokok. Remaja yang 

mudah mendapatkan rokok lebih mudah tergoda untuk mencoba dan 

kemudian menjadi perokok. Hal ini dapat membahayakan kesehatan 

mereka dan masa depan mereka. Oleh karena itu, ayat ini dapat 

menjadi pengingat bagi semua orang, terutama remaja putra, untuk 

menghindari merokok demi menjaga kesehatan dan keselamatan diri 

sendiri. 

Ayat ini secara tegas melarang manusia untuk membunuh diri 

sendiri. Merokok termasuk dalam kategori bunuh diri perlahan karena 

dapat membahayakan kesehatan dan membahayakan diri sendiri. 

Selain itu, Allah swt. Maha Penyayang kepada hamba-Nya. Oleh karena 

itu, Dia tidak ingin hamba-Nya celaka dan menderita. Merokok adalah 

salah satu perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan Allah 

tidak menyukainya. 
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Menjaga kesehatan adalah salah satu kewajiban bagi setiap 

muslim. Merokok dapat membahayakan kesehatan dan merupakan 

perbuatan yang tidak terpuji. Ayat ini dapat menjadi pedoman bagi 

remaja putra untuk menghindari merokok demi menjaga kesehatan 

dan keselamatan diri sendiri. Kemudahan mendapatkan rokok tidak 

boleh menjadi alasan untuk merokok karena merokok adalah 

perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan tidak disukai Allah 

swt. 

Temuan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa 

sebagaimana dilihat pada tabel 4.9 bahwa dari 235 responden, 

terdapat 147 orang (83,1%) yang tidak merokok dikarenakan akses 

mendapatkan rokok yang sulit. Kemudian, sebanyak 56 orang (96,6%) 

perokok yang menyatakan mudah untuk mendapatkan rokok. 

Terdapat pula 30 orang (16,9%) yang tetap merokok meskipun akses 

untuk mendapatkan rokok yang sulit. Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square memperoleh nilai p-value 0,000 (<0,05). 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemudahan mendapatkan rokok 

memiliki hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok pada 

remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Berlianti dan Nurjanah (2022) yang dimana penelitian 

ini dilakukan di Yogyakarta dengan melibatkan 384 siswa SMP dan 

SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 
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signifikan antara kemudahan mendapatkan rokok dengan perilaku 

merokok pada remaja. Remaja yang mudah mendapatkan rokok 

memiliki kemungkinan 2,4 kali lebih besar untuk merokok 

dibandingkan dengan remaja yang sulit mendapatkan rokok. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Premesti dan Riyadi (2023) yang 

mana Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dengan melibatkan 400 

siswa SMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kemudahan akses rokok dengan praktik merokok 

pada remaja. Remaja yang mudah mengakses rokok memiliki 

kemungkinan 3,5 kali lebih besar untuk merokok dibandingkan dengan 

remaja yang sulit mengakses rokok. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Sholihah dan Novita (2021) dimana 

penelitian ini dilakukan di Semarang dengan melibatkan 800 siswa 

SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kemudahan mendapatkan rokok dengan 

perilaku merokok pada remaja. 

4. Hubungan Uang Saku Remaja Dengan Perilaku Merokok Pada 

Remaja Putra Di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

Uang saku remaja adalah alokasi finansial yang diberikan kepada 

individu muda dalam periode transisi antara masa anak-anak dan 

dewasa, yang berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan 
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sehari-hari dan mendukung pengembangan kemandirian finansial. 

Konsep ini menandai tahap awal pembelajaran dalam manajemen 

keuangan pribadi, di mana remaja diperkenalkan pada konsep 

pengeluaran, penghematan, dan tanggung jawab keuangan. Uang saku 

remaja tidak hanya berperan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan materi, tetapi juga sebagai alat untuk mempelajari nilai-nilai 

ekonomi, prioritas pengeluaran, serta pembelajaran pengalaman 

dalam mengelola anggaran. Penggunaan uang saku remaja juga dapat 

mempengaruhi pola konsumsi, sikap terhadap uang, dan sikap 

terhadap tanggung jawab finansial di masa depan.  

Merokok di kalangan remaja merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang serius di Indonesia. Prevalensi merokok pada remaja 

usia 13-15 tahun di Indonesia mencapai 10,7% pada tahun 2013, dan 

diperkirakan akan terus meningkat jika tidak ada intervensi yang 

efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhinya kompleks, termasuk 

faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa sebanyak 220 responden (93,6%) 

remaja mendapatkan uang saku tiap hari, kemudian sebanyak 58 

responden (24,7%) uang saku remaja digunakan untuk membeli rokok, 

dan sebanyak 209 responden (88,9%) remaja mendapatkan uang dari 

orang tuanya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, 

menyimpulkan bahwa remaja yang memiliki akses ke uang saku yang 

lebih besar cenderung memiliki kemampuan finansial yang memadai 
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untuk membeli produk tembakau, yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kemungkinan mereka untuk mengadopsi perilaku 

merokok. Selain itu, pendekatan psikologis menunjukkan bahwa 

remaja yang memiliki uang saku lebih besar mungkin mengalami 

tingkat otonomi yang lebih tinggi dalam pengeluaran mereka, 

memungkinkan mereka untuk secara mandiri memutuskan untuk 

membeli dan mengkonsumsi rokok tanpa campur tangan orang tua 

atau penjaga. Oleh karena itu, ketersediaan uang saku dapat berperan 

sebagai salah satu faktor pendorong dalam perilaku merokok remaja, 

dengan implikasi yang signifikan bagi upaya pencegahan dan 

intervensi. 

Dalam perspektif agama Islam, hubungan antara uang saku 

remaja dengan perilaku merokok pada remaja putra menjadi hal yang 

penting untuk dipertimbangkan. Islam sebagai agama yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku individu dalam 

mengelola harta dan kesehatan diri, memberikan pandangan yang 

khusus terhadap masalah ini. Pertama-tama, Islam mengajarkan 

pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan diri sebagai amanah 

dari Allah swt. Rasulullah Muhammad saw, bersabda bahwa “Tidak 

boleh merusak diri dan tidak boleh merusak orang lain." Merokok telah 

secara luas terbukti sebagai kebiasaan yang merusak kesehatan, baik 

bagi perokok aktif maupun bagi orang disekitarnya yang terpapar asap 

rokok. Oleh karena itu, dari sudut pandang agama Islam, perilaku 
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merokok dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip 

menjaga kesehatan diri. 

Dalam konteks hubungan dengan uang saku remaja, Islam 

menekankan pada pentingnya pengelolaan harta yang baik dan 

pemberian yang bertanggung jawab. Uang saku yang diberikan kepada 

remaja putra seharusnya digunakan untuk kebutuhan yang lebih 

bermanfaat dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Menggunakan 

uang saku untuk membeli rokok tidak hanya bertentangan dengan 

nilai-nilai moral Islam, tetapi juga merupakan pemborosan harta yang 

merupakan dosa dalam pandangan agama. 

Selain itu, Islam juga menempatkan peran besar pada 

pendidikan dan pembinaan moral. Remaja putra harus diajarkan 

tentang bahaya merokok dan dampak negatifnya terhadap kesehatan 

fisik dan mental. Orang tua dan masyarakat harus memberikan 

perhatian khusus dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada 

remaja tentang nilai-nilai agama dan konsekuensi dari tindakan 

mereka, termasuk dalam pengelolaan uang saku mereka. 

Dalam hal ini, Islam menyarankan pendekatan preventif yang 

holistik. Ini melibatkan edukasi yang kuat, pengawasan yang ketat 

terhadap pengeluaran uang saku, serta pembinaan moral yang 

berkelanjutan. Selain itu, Islam juga memberikan peran penting bagi 

komunitas dalam memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang 



111 
 

 
 

mendukung bagi remaja agar mereka tidak tergoda untuk terlibat 

dalam perilaku merokok. 

Secara keseluruhan, dalam perspektif agama Islam, hubungan 

antara uang saku remaja dengan perilaku merokok pada remaja putra 

mencerminkan pentingnya pengelolaan harta yang baik, pendidikan 

moral yang kuat, dan lingkungan sosial yang mendukung. Islam 

menekankan pada pentingnya menjaga kesehatan diri dan 

menghindari tindakan yang merusak tubuh sebagai amanah dari Allah 

swt. Oleh karena itu, remaja putra harus diberikan pemahaman yang 

tepat tentang nilai-nilai agama Islam dan dampak negatif dari perilaku 

merokok, serta didukung dengan lingkungan yang sehat dan pemberian 

uang saku yang bertanggung jawab. Sebagaimana QS An-Nisa/4: 5 : 

 

لَك مخَقِيَامًاَوَارخز ق وه مخَفِيهَاَوَاكخس وه مخَوَق ول واخَلَََ مخَقَ وخلًََ الس فَهَاءََأَمخوَالَك م َالَّتَِِجَعَلََاللََّّ  ت واخَ ت  ؤخ َوَلَََ
 مَّعخر وفاًا 

Terjemahnya : 

“Dan Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang 
yang bodoh (tidak berakal) harta (kekayaan) yang 
dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagimu. 
Berikanlah kepada mereka nafkah dari harta itu dan 
pakaiankanlah mereka dan ucapkanlah kepada mereka 
perkataan yang baik” 

 

Dalam tafsir Al-Muyassar menjelaskan bahwa sesungguhnya 

orang yang melakukan pemborosan dan membelanjakan hartanya 

dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan 

dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat 
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banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat 

tuhannya. Hal ini kita juga dilarang untuk berperilaku boros yang 

diperumpamakan saudara setan. Jika dikaitkan dengan merokok, para 

perokok sudah banyak menghabiskan hartanya untuk membeli rokok, 

dan terdapat beberapa perokok yang menganggapnya sebagai 

kebutuhan pokok yang harus selalu tersedia keberadaannya 

(Kementerian Agama, 2018). 

Ayat ini juga menjelaskan tentang larangan memberikan harta 

kepada orang-orang yang tidak berakal, termasuk remaja yang belum 

cukup matang dalam mengelola keuangan. Memberikan uang saku 

berlebihan kepada remaja tanpa edukasi dan pengawasan yang tepat 

dapat berpotensi mendorong perilaku negatif, seperti merokok. 

Remaja yang memiliki uang saku berlebihan, tanpa kontrol dan 

pengetahuan yang memadai, dapat terjerumus ke dalam pergaulan 

yang salah dan terpengaruh untuk mencoba rokok. Hal ini dapat terjadi 

karena mereka ingin terlihat "keren" di depan teman-temannya atau 

sebagai bentuk pelarian dari stres. 

Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memberikan 

edukasi dan pengawasan kepada remaja dalam mengelola keuangan. 

Orang tua perlu memberikan uang saku yang cukup untuk kebutuhan 

sehari-hari dan mengajarkan cara menggunakan uang dengan bijak. 

Selain itu, penting untuk membangun komunikasi yang terbuka dan 

positif dengan remaja, sehingga mereka merasa nyaman untuk 
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bercerita dan tidak mencari pelarian dalam perilaku negatif seperti 

merokok. Memberikan pendidikan agama dan nilai-nilai moral juga 

penting untuk membantu remaja dalam mengambil keputusan yang 

tepat dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang 

lain (Shihab,1999). 

Hasil dalam penelitian ini sebagaimana dilihat pada tabel 4.10 

menunjukkan bahwa dari 235 responden, sebanyak 50 orang (94,3%) 

perokok yang memperoleh banyak uang saku. Sebaliknya, 146 orang 

(80,2%) yang tidak merokok, memperoleh uang saku yang kurang. 

Terdapat pula 36 orang (19,8%) yang tetap merokok meskipun 

mendapatkan uang saku yang kurang. Hasil analisis statistik 

menggunakan uji chi-square menunjukkan nilai p-value 0,000 (<0,05) 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa uang saku memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja putra di kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Hal ini, peneliti berasumsi bahwa 

remaja yang mempunyai uang saku yang kurang ataupun banyak tidak 

dapat menghalangi untuk berperilaku merokok. Dari hasil diskusi 

dengan remaja juga mengatakan bahwa untuk mendapatkan rokok 

sangatlah mudah baginya walaupun memiliki uang saku yang kurang. 

Penelitian oleh Oroh, dkk (2022) di Jambi, terhadap 100 siswa 

SMA. Penelitian ini menemukan bahwa: Remaja dengan uang saku 

tinggi (≥ Rp 10.000) memiliki risiko 2,5 kali lebih besar untuk merokok 

dibandingkan dengan remaja dengan uang saku rendah (<Rp 5.000). 
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Semakin tinggi uang saku, semakin tinggi prevalensi merokok. Faktor 

lain yang berhubungan dengan perilaku merokok adalah pengaruh 

teman sebaya dan pengetahuan tentang bahaya rokok. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian 

Rahmadani, dkk (2023) yang melakukan penelitian di Martapura 

terhadap 120 siswa SMP. Penelitian ini menemukan bahwa: Remaja 

dengan uang saku ≥Rp 50.000 memiliki risiko 3,1 kali lebih besar untuk 

merokok dibandingkan dengan remaja dengan uang saku <Rp 25.000. 

Terdapat hubungan positif antara uang saku dan frekuensi merokok. 

Faktor lain yang berhubungan dengan perilaku merokok adalah 

pengaruh teman sebaya dan sikap terhadap rokok. 

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Manullang (2022) di Medan terhadap 

200 siswa SMA. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara uang saku dan perilaku merokok. Faktor yang 

lebih dominan yang mempengaruhi perilaku merokok adalah pengaruh 

teman sebaya dan pengetahuan tentang bahaya rokok. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kurangnya sumber 

informasi yang dijadikan acuan sebagai instrumen penelitian sehingga 

instrumen dalam penelitian ini belum maksimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor 

pemungkin (enabling factors) yang berhubungan dengan perilaku 

merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa dapat diambil kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yakni 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hasil uji analisis statistik menggunakan uji univariat 

perilaku merokok pada remaja putra sebagai berikut: 

a. Terdapat 86 responden (36,6%) remaja mempunyai perilaku 

merokok sampai saat ini dan sebanyak 149 responden (63,4%) 

remaja tidak memiliki perilaku merokok sampai saat ini. 

b. Terdapat 159 responden (67,7%) remaja pernah mencoba 

merokok, tetapi sebanyak 76 responden (32,3%) remaja tidak 

pernah merokok dan tidak pernah mencoba merokok. 

c. Terdapat 208 responden (88,5%) remaja memiliki keluarga 

yang masih merokok, dan sebanyak 27 responden (11,5%) 

remaja tidak memiliki keluarga yang merokok. 

d. Terdapat 58 responden (24,7%) remaja mudah mengakses 

rokok baik dari keluarga, teman sebaya, maupun beli sendiri di 

toko, dan sebanyak 177 responden (75,3%) remaja sulit 

mengakses rokok. 
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e. Terdapat 53 responden (22,6%) remaja memiliki uang saku 

yang banyak, dimana sebanyak 23 responden (9,8%) remaja 

memiliki uang saku lebih dari Rp.10.000 untuk membeli rokok, 

kemudian sebanyak 28 responden (11,9%) remaja memiliki 

uang saku sebanyak Rp. 6.000 – Rp. 10.000 untuk membeli 

rokok dan sebanyak 7 responden (3%) remaja memiliki uang 

saku sebanyak Rp. 1.000 – Rp. 5.000  untuk membeli rokok. 

Terdapat juga 182 responden (77,4%) remaja memiliki uang 

saku yang kurang, tetapi sebagian remaja yang memiliki uang 

saku kurang masih tetap membeli rokok. 

2. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga 

perokok terhadap perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sehingga menunjukkan 

bahwa H0 diterima, dan Ha ditolak dengan nilai p-value 0,099 

(>0,05). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara kemudahan 

mendapatkan rokok terhadap perilaku merokok pada remaja putra 

di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, sehingga 

menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan Ha diterima dengan nilai p-

value 0,000 (<0,05). 

4. Terdapat hubungan yang signifikan antara uang saku terhadap 

perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, 
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Kabupaten Gowa, sehingga menunjukkan bahwa H0 ditolak, dan Ha 

diterima dengan nilai p-value 0,000 (<0,05). 

B. Implikasi Penelitian 

Adapun implikasi ataupun saran dari hasil penelitian yang 

dilakukan terkait faktor pemungkin (enabling factors) yang 

berhubungan dengan perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa yaitu: 

1. Bagi Peneliti Lain 

Disarankan bagi peneliti lain dapat meningkatkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam penulisan penerapan ilmu metodologi 

penelitian, serta meningkatkan pemahaman tentang perilaku 

merokok pada remaja dan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat khususnya pada peserta didik. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Disarankan bagi seluruh institusi pendidikan dapat 

memanfaatkan media edukasi kesehatan untuk menyebarluaskan 

informasi kesehatan mengenai bahaya merokok kepada peserta 

didik agar dapat mengurangi perilaku merokok remaja, sekolah 

perlu untuk mengaktifkan mading sekolah yang berisikan poster 

maupun artikel terkait kesehatan sebagai pertukaran informasi 

untuk memperkaya wawasan peserta didik tentang kesehatan, 

khususnya bahaya merokok. 
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3. Bagi Puskesmas 

Disarankan bagi pihak puskesmas agar terus menyebarluaskan 

informasi kesehatan kepada peserta didik maupun masyarakat 

dengan cara penyuluhan atau face to face kepada masyarakat dan 

disarankan juga untuk menyebarluaskan berbagai media edukasi  

kesehatan ke institusi pendidikan maupun ke masyarakat agar 

dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bahaya 

merokok. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah atau 

memperkaya sumber informasi terkait perilaku merokok pada 

remaja, kemudian penelitian selanjutnya disarankan dapat 

mempertimbangkan menggunakan jenis penelitian pendekatan 

kualitatif untuk mendapatkan informasi dan hasil wawancara yang 

luas, kemudian menambahkan dalil atau integrasi keislaman yang 

luas terkait bahaya merokok pada remaja. 
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Saya Muh.Farhansyah.S, NIM 70200120058 mahasiswa Kesehatan 

Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin 

Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Faktor 

Pemungkin (Enabling Factors) yang Berhubungan dengan Perilaku 

Merokok pada Remaja Putra di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa” untuk menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kesehatan 

Masyarakat (SKM). 

Saya meminta waktu dan kesediaan anda, agar kiranya bersedia 

meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan. Pada penelitian ini, 

anda akan diberikan kuesioner untuk dijawab. Kerahasiaan jawaban akan 

dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti.  

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat : 

Maka dengan ini saya secara suka rela dan tanpa paksaan menyatakan 

bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut.  

 

                                                                                                  Makassar,    Januari 2024 

Responden 
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Lampiran 2 

KUISIONER PENELITIAN 

 

FAKTOR PEMUNGKIN (ENABLING FACTOR) YANG BERHUBUNGAN 

DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA PUTRA DI KECAMATAN 

TOMBOLO PAO KABUPATEN GOWA 

 

A. Identitas Responden 

Tanggal : 

Nama  : 

Umur  : 

SMP/MTS : 

Kelas  : 

Pekerjaan 

Ayah  : 

Ibu  : 

 

B. Perilaku Merokok 

Petunjuk : berikanlah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang 

(X) 

1. Apakah anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Apakah anda pernah mencoba merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

3. Apakah sampai saat ini anda merokok? 

a. Ya 
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b. Tidak  

4. Berapa usia anda saat pertama kali merokok atau mencoba 

merokok? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. 8 atau 9 tahun 

c. 10 atau 11 tahun 

d. 12 atau 13 tahun 

e. 14 atau 15 tahun 

5. Berapa batang rokok yang anda hisap dalam 1 hari? 

a. Saya tidak pernah merokok dalam 1 hari ini 

b. 1 sampai 5 batang 

c. 6 sampai 10 batang 

d. 11 sampai 15 batang 

e. Lebih dari 15 batang 

6. Dalam keadaan apa anda merokok? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. Saat santai 

c. Saat sudah makan 

d. Saat stress 

7. Apakah ketika anda merokok dapat mengurangi rasa 

cemas/marah/gelisah? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. Ya 

c. Tidak 

 

C. Riwayat Keluarga yang Merokok 

8. Apakah ada keluarga atau anggota keluarga anda di dalam rumah 

yang masih merokok? 

a. Ya 

b. Tidak ada 
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9. Apakah ayah anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

10. Apakah saudara anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak  

11. Apakah om anda merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

12. Apakah ada kakek/nenek anda yang merokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

D. Kemudahan Mendapatkan Rokok 

13. Darimana anda mendapatkan rokok? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. Dari teman 

c. Dari keluarga atau anggota keluarga lainnya 

d. Saya beli sendiri di toko ataupun warung 

14. Berapa batang anda mendapatkan rokok yang diberikan oleh 

teman, keluarga atau beli sendiri? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. 1 sampai 5 batang 

c. 6 sampai 10 batang 

d. 11 sampai 15 batang 

15. Dimanakah anda biasa merokok? 

a. Saya tidak pernah merokok 

b. Dirumah 

c. Di sekolah 

d. Di toko atau warung 
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16. Berapakah jarak rumah/sekolah ke penjual rokok? 

a. Saya tidak tahu 

b. 100 – 500 meter 

c. 500 – 1 kilo 

d. Lebih dari 1 kilo 

 

E. Uang Saku 

17. Apakah anda mendapatkan uang saku setiap hari? 

a. Ya 

b. Tidak  

18. Siapakah yang memberikan anda uang saku setiap hari? 

a. Tidak mendapatkan uang saku 

b. Orang tua 

c. Keluarga 

d. Tabungan sendiri 

19. Berapakah uang saku anda dalam sehari? 

a. Tidak mendapatkan uang saku 

b. 1.000 -5.000 Ribu 

c. 6.000-10.000 Ribu 

d. Lebih dari 10.000 Ribu 

20. Apakah uang saku anda dipakai untuk membeli rokok? 

a. Ya 

b. Tidak 

21. Berapakah uang saku anda habis untuk membeli rokok? 

a. Saya tidak pernah membeli rokok 

b. 1.000 - 5.000 Ribu 

c. 6.000-10.000 Ribu 

d. Lebih dari 10.000 Ribu 
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Lampiran 3 

Keterangan Layak Etik Penelitian 
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Lampiran 4 

Surat Izin Meneliti LP2M 

 

 



 
 

133 
 

 

Lampiran 5 

Surat Izin Meneliti DPM PTSP 
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Lampiran 6 

Surat Izin Meneliti DPM PTSP Kabupaten Gowa 
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Lampiran 7 

Surat Keterangan Selesai Meneliti 
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Lampiran 8 

Izin Meneliti di Kantor Kecamatan Tombolo Pao 

 

Izin Meneliti di Sekolah 
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Lampiran 9 

Penyebaran Kuisioner di Setiap Sekolah 
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Lampiran 10 

Penyuluhan terkait bahaya merokok 
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Lampiran 11 

Foto bersama 
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MASTER TABEL KUISIONER PENELITIAN 

IDENTITAS 
RESPONDEN PERILAKU MEROKOK 

RIWAYAT KELUARGA 
PEROKOK 

KEMUDAHAN 
MENDAPATKAN ROKOK UANG SAKU 

R U K B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 K1 C1 C2 C3 C4 C5 K2 D1 D2 D3 D4 S1 K3 E1 E2 E3 E4 E5 S2 K4 

R1 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R2 11 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R3 13 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R4 15 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

R5 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R6 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R7 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R8 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

R9 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R10 14 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 

R11 15 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R12 15 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R13 14 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R14 13 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R15 14 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R16 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R17 14 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R18 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R19 15 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 

R20 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R21 14 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 5 0 1 1 1 1 1 5 0 

R22 15 IX 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R23 13 VIII 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 1 8 1 1 1 2 1 2 7 1 

R24 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 
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R25 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R26 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5 0 

R27 15 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 0 1 1 2 1 2 7 1 

R28 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R29 14 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 4 0 1 1 2 1 2 7 1 

R30 14 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 0 1 1 3 1 2 8 1 

R31 13 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R32 13 VII 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 4 0 1 1 2 1 2 7 1 

R33 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R34 13 VIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 5 0 1 1 1 1 1 5 0 

R35 13 VIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 5 0 1 1 1 1 1 5 0 

R36 14 IX 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 0 1 1 1 0 0 3 0 

R37 14 IX 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 6 0 1 1 1 1 1 5 0 

R38 13 VIII 1 1 1 3 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 3 3 3 1 10 1 1 1 1 1 1 5 0 

R39 14 IX 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 1 1 6 0 1 1 1 0 0 3 0 

R40 14 IX 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 

R41 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R42 13 VIII 1 1 1 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 0 5 0 1 1 1 0 0 3 0 

R43 14 IX 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 

R44 13 VIII 1 1 1 3 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

R45 12 VII 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 1 0 0 3 0 

R46 12 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R47 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R48 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R49 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R50 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R51 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R52 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R53 12 VII 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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R54 14 IX 0 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R55 14 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 4 0 1 1 1 1 1 5 0 

R56 13 VII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R57 14 IX 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R58 13 VII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 

R59 14 IX 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 2 0 0 4 0 

R60 15 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R61 12 VII 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 0 1 2 1 0 0 4 0 

R62 15 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R63 14 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R64 15 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R65 12 VII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 0 5 0 1 1 1 0 0 3 0 

R66 13 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R67 13 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R68 13 VIII 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 4 0 1 1 1 0 0 3 0 

R69 13 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R70 13 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R71 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R72 13 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 0 

R73 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R74 13 VII 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 3 1 3 3 10 1 1 1 2 1 2 7 1 

R75 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 0 4 0 

R76 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 0 4 0 

R77 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R78 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R79 14 VIII 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 3 1 3 3 10 1 1 1 3 1 2 8 1 

R80 14 VIII 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 3 9 1 1 1 2 1 2 7 1 

R81 16 IX 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 0 

R82 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 
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R83 15 IX 1 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 8 1 1 1 3 1 3 9 1 

R84 15 IX 1 1 1 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 6 0 1 1 2 1 2 7 1 

R85 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R86 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 5 0 

R87 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R88 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R89 13 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R90 13 VIII 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 3 2 1 1 7 1 1 1 3 1 3 9 1 

R91 13 VIII 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 

R92 13 VIII 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 0 

R93 13 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R94 14 VIII 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 2 2 0 0 5 0 

R95 13 VIII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 3 2 7 1 1 1 1 0 0 3 0 

R96 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R97 14 VII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 2 9 1 1 1 2 1 2 7 1 

R98 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R99 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 5 0 

R100 15 IX 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 7 1 1 1 2 0 0 4 0 

R101 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R102 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R103 14 VII 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 3 2 9 1 1 1 3 1 2 8 1 

R104 13 VII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 7 1 1 1 1 0 0 3 0 

R105 13 VII 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 3 2 7 1 1 1 2 0 0 4 0 

R106 14 IX 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R107 14 VIII 1 1 1 2 1 3 2 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R108 15 IX 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R109 13 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R110 16 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 1 1 3 0 0 5 0 

R111 14 IX 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1 1 3 0 0 5 0 
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R112 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R113 14 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 2 9 1 1 1 3 1 2 8 1 

R114 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R115 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R116 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R117 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R118 15 IX 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 3 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R119 15 IX 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 12 1 1 1 3 1 3 9 1 

R120 16 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R121 16 IX 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 3 3 3 12 1 1 1 3 1 3 9 1 

R122 15 IX 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 3 10 1 1 1 2 1 2 7 1 

R123 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R124 13 VII 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 1 0 0 3 0 

R125 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R126 14 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R127 14 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 3 10 1 1 1 3 1 2 8 1 

R128 13 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R129 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R130 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 3 8 1 

R131 15 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 3 11 1 1 1 3 1 2 8 1 

R132 13 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R133 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R134 12 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R135 13 VII 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 0 5 0 1 1 2 1 3 8 1 

R136 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R137 12 VII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 1 3 0 7 1 1 1 2 1 2 7 1 

R138 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R139 12 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R140 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 
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R141 13 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R142 14 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 4 0 

R143 13 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R144 13 VII 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R145 14 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1 1 2 0 0 4 0 

R146 13 VII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R147 15 IX 0 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R148 16 IX 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 0 1 3 2 3 2 10 1 1 1 3 1 3 9 1 

R149 14 VIII 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 2 9 1 1 1 2 1 3 8 1 

R150 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R151 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R152 15 VII 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1 1 2 1 2 7 1 

R153 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R154 16 IX 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 2 3 2 10 1 1 1 3 1 3 9 1 

R155 14 IX 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R156 14 IX 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R157 14 VIII 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R158 13 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 7 1 

R159 13 VII 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 2 7 1 1 1 1 0 0 3 0 

R160 15 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 7 1 

R161 14 IX 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R162 16 IX 1 1 1 3 3 2 2 1 1 1 1 1 0 1 3 3 1 2 9 1 1 1 3 1 3 9 1 

R163 14 VII 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 3 8 1 1 1 2 1 2 7 1 

R164 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R165 13 VII 1 1 1 2 1 3 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1 1 1 0 0 3 0 

R166 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R167 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R168 14 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 2 7 1 1 1 2 0 0 4 0 

R169 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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R170 12 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R171 15 IX 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 2 9 1 1 1 3 1 3 9 1 

R172 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R173 14 IX 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 

R174 13 VII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 0 1 3 1 3 1 8 1 1 1 1 0 0 3 0 

R175 15 IX 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 6 0 1 1 2 0 0 4 0 

R176 16 IX 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 6 0 1 1 2 1 2 7 1 

R177 15 IX 1 1 1 4 1 3 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 1 6 0 1 1 2 1 2 7 1 

R178 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R179 15 IX 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0 1 1 3 1 2 8 1 

R180 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R181 14 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 3 0 

R182 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 5 0 

R183 14 VIII 1 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 3 1 1 7 1 1 1 3 1 3 9 1 

R184 14 IX 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 7 1 1 1 3 1 3 9 1 

R185 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R186 14 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R187 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R188 14 VIII 1 1 1 1 4 3 2 1 1 0 1 1 1 1 3 3 1 2 9 1 1 2 3 1 3 10 1 

R189 15 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R190 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R191 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R192 15 IX 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 7 1 1 1 3 1 3 9 1 

R193 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R194 13 VIII 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 7 1 1 1 2 1 2 7 1 

R195 13 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R196 14 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R197 13 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 3 0 

R198 14 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 4 0 
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R199 14 VIII 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R200 14 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 5 0 

R201 14 VIII 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 3 3 2 11 1 1 1 3 1 3 9 1 

R202 13 VII 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 2 1 2 7 1 

R203 15 IX 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 3 10 1 1 1 2 1 2 7 1 

R204 12 VII 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 3 1 3 3 10 1 1 1 3 1 2 8 1 

R205 12 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R206 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1 3 0 0 5 0 

R207 14 IX 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 7 1 1 1 1 0 0 3 0 

R208 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 

R209 14 VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R210 13 VIII 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 6 0 1 1 1 0 0 3 0 

R211 12 VII 1 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 2 9 1 1 1 2 1 2 7 1 

R212 12 VII 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1 3 8 1 1 1 2 1 2 7 1 

R213 14 IX 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 3 1 1 2 7 1 1 1 2 1 2 7 1 

R214 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 

R215 14 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 4 0 

R216 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 1 0 0 3 0 

R217 16 IX 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R218 13 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R219 13 VIII 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R220 13 VIII 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 5 0 

R221 15 IX 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R222 14 VIII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R223 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 3 0 

R224 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R225 13 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R226 12 VII 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R227 14 VII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 
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R228 13 VIII 1 1 1 3 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 8 1 1 1 2 1 3 8 1 

R229 14 IX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 

R230 14 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 3 0 

R231 13 VII 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R232 13 IX 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R233 14 IX 0 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4 0 

R234 14 VIII 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 3 1 3 0 7 1 0 0 0 1 1 2 0 

R235 15 IX 0 1 0 4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Hasil Analisis Data Univariat 

Usia Responden 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 .4 .4 .4 

12 25 10.6 10.6 11.1 

13 73 31.1 31.1 42.1 

14 90 38.3 38.3 80.4 

15 37 15.7 15.7 96.2 

16 9 3.8 3.8 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Kelas Responden 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IX 86 36.6 36.6 36.6 

VII 75 31.9 31.9 68.5 

VIII 74 31.5 31.5 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
SMP / MTS Responden 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid MTS Darul Istiqomah 12 5.1 5.1 5.1 

MTS Datarang 
Muhammadiyah 

44 18.7 14.9 20.0 

MTS Ukhuwah 
Islamiyah 
Pattalassang Pao 

11 4.7 4.7 24.7 

SMPN 1 TOMBOLO 
PAO 

49 20.9 20.9 45.5 

SMPN 2 TOMBOLO 
PAO 

25 10.6 10.6 56.2 

SMPN 3 TOMBOLO 
PAO 

11 4.7 4.7 60.9 

SMPN 4 TOMBOLO 
PAO 

18 7.7 7.7 68.5 

SMPN 5 TOMBOLO 
PAO 

13 5.5 5.5 74.0 
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SMPN 6 TOMBOLO 
PAO 

28 11.9 15.7 89.8 

SMPN 7 TOMBOLO 
PAO 

11 4.7 4.7 94.5 

SMPN 8 TOMBOLO 
PAO 

13 5.5 5.5 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Pekerjaan Ayah 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Buruh harian 1 .4 .4 .4 

Guru 8 3.4 3.4 3.8 
Karyawan 
BUMN 

1 .4 .4 4.3 

Karyawan 
swasta 

3 1.3 1.3 5.5 

Pedagang 6 2.6 2.6 8.1 
Petani 195 83.0 83.0 91.1 

Peternak 2 .9 .9 91.9 
Polisi 1 .4 .4 92.3 

Sopir 2 .9 .9 93.2 

Tidak bekerja 8 3.4 3.4 96.6 

TNI 1 .4 .4 97.0 

Wiraswasta 7 3.0 3.0 100.0 
Total 235 100.0 100.0  

 
Pekerjaan Ibu 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Bidan 1 .4 .4 .4 
Dosen 1 .4 .4 .9 

Guru 9 3.8 3.8 4.7 
Ibu rumah 
tangga 

165 70.2 70.2 74.9 

Pedagang 7 3.0 3.0 77.9 

Petani 41 17.4 17.4 95.3 
PNS 3 1.3 1.3 96.6 

Tidak bekerja 7 3.0 3.0 99.6 
Wiraswasta 1 .4 .4 100.0 

Total 235 100.0 100.0  
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Apakah anda merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 149 63.4 63.4 63.4 

Ya 86 36.6 36.6 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah anda pernah mencoba merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 76 32.3 32.3 32.3 

Ya 159 67.7 67.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah sampai saat ini anda merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 149 63.4 63.4 63.4 

Ya 86 36.6 36.6 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Berapa usia anda saat pertama kali merokok atau mencoba merokok? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

76 32.3 32.3 32.3 

8 atau 9 tahun 43 18.3 18.3 50.6 

10 atau 11 tahun 63 26.8 26.8 77.4 
12 atau 13 tahun 43 18.3 18.3 95.7 

14 atau 15 tahun 10 4.3 4.3 100.0 
Total 235 100.0 100.0  

 
Berapa batang rokok yang anda hisap dalam 1 hari? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok dalam 1 hari 
ini 

149 63.4 63.4 63.4 
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1 sampai 5 batang 74 31.5 31.5 94.9 

6 sampai 10 batang 8 3.4 3.4 98.3 
11 sampai 15 batang 2 .9 .9 99.1 

Lebih dari 15 batang 2 .9 .9 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Dalam keadaan apa anda merokok? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

149 63.4 63.4 63.4 

Saat santai 56 23.8 23.8 87.2 
Saat sudah makan 18 7.7 7.7 94.9 

Saat stress 12 5.1 5.1 100.0 
Total 235 100.0 100.0  

 
Apakah ketika anda merokok dapat mengurangi rasa 

cemas/marah/gelisah? 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

76 32.3 32.3 32.3 

Tidak 98 41.7 41.7 74.0 

Ya 61 26.0 26.0 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Kategori Perilaku Merokok 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak 
Merokok 

149 63.4 63.4 63.4 

Perokok 86 36.6 36.6 100.0 
Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah ada keluarga atau anggota keluarga anda di 

dalam rumah yang masih merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 27 11.5 11.5 11.5 

Ya 208 88.5 88.5 100.0 

Total 235 100.0 100.0  
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Apakah Ayah anda merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 64 27.2 27.2 27.2 

Ya 171 72.8 72.8 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah Saudara anda merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 160 68.1 68.1 68.1 

Ya 75 31.9 31.9 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah Paman anda merokok? 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 48 20.4 20.4 20.4 

Ya 187 79.6 79.6 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Apakah ada Kakek/Nenek anda merokok? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak 110 46.8 46.8 46.8 
Ya 125 53.2 53.2 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Kategori Riwayat Keluarga Perokok 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak 
ada 

27 11.5 11.5 11.5 

Ada 208 88.5 88.5 100.0 
Total 235 100.0 100.0  
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Darimana anda mendapatkan rokok? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

149 63.4 63.4 63.4 

Dari teman 37 15.7 15.7 79.1 
Dari keluarga atau 
anggota keluarga 
lainnya 

5 2.1 2.1 81.3 

Saya beli sendiri di 
toko ataupun warung 

44 18.7 18.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Berapa batang anda mendapatkan rokok yang diberikan oleh teman, 

keluarga atau beli sendiri? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

149 63.4 63.4 63.4 

1 sampai 5 batang 67 28.5 28.5 91.9 
6 sampai 10 batang 7 3.0 3.0 94.9 

11 sampai 15 batang 12 5.1 5.1 100.0 
Total 235 100.0 100.0  

 
Dimanakah anda biasa merokok? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak pernah 
merokok 

149 63.4 63.4 63.4 

Di rumah 26 11.1 11.1 74.5 

Di sekolah 8 3.4 3.4 77.9 
Di toko atau warung 52 22.1 22.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Berapakah jarak rumah/sekolah ke penjual rokok 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Saya tidak tahu 144 61.3 61.3 61.3 

100 - 500 meter 33 14.0 14.0 75.3 
500 meter - 1 
kilometer 

39 16.6 16.6 91.9 



157 
 

 
 

Lebih dari 1 
kilometer 

19 8.1 8.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

 

 

Kategori Kemudahan Mendapatkan Rokok 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sulit 177 75.3 75.3 75.3 

Mudah 58 24.7 24.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Apakah anda mendapatkan uang saku setiap hari? 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 15 6.4 6.4 6.4 

Ya 220 93.6 93.6 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Siapakah yang memberikan anda uang saku? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak mendapatkan 
uang saku 

15 6.4 6.4 6.4 

Orang tua 209 88.9 88.9 95.3 

Keluarga 8 3.4 3.4 98.7 
Tabungan sendiri 3 1.3 1.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
Berapakah uang saku anda dalam sehari? 

 
Frequenc

y Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 
Percent 

Valid Tidak mendapatkan 
uang saku 

15 6.4 6.4 6.4 

1.000  - 5.000 rupiah 90 38.3 38.3 44.7 
6.000 - 10.000 rupiah 80 34.0 34.0 78.7 

Lebih dari 10.000 
rupiah 

50 21.3 21.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  



158 
 

 
 

 

 

 

 

Apakah uang saku anda dipakai untuk membeli rokok? 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak 177 75.3 75.3 75.3 

Ya 58 24.7 24.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Berapakah uang saku anda habis untuk membeli rokok? 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Saya tidak pernah 

membeli rokok 

177 75.3 75.3 75.3 

1.000 - 5.000 rupiah 7 3.0 3.0 78.3 

6.000 - 10.000 rupiah 28 11.9 11.9 90.2 

Lebih dari 10.000 

rupiah 

23 9.8 9.8 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Kategori Uang Saku 

 

Frequenc

y Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kurang 182 77.4 77.4 77.4 

Banyak 53 22.6 22.6 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Hasil Analisis Data Bivariat 

 
Kategori Riwayat Keluarga Perokok * Kategori Perilaku Merokok 

 
Crosstab 

 
Kategori Perilaku 

Merokok Total 
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Tidak 
Merokok Perokok 

Kategori Riwayat 
Keluarga Perokok 

Tidak 
ada 

Count 21 6 27 
% within 
Kategori Riwayat 
Keluarga Perokok 

77.8% 22.2% 100.0% 

Ada Count 128 80 208 

% within 
Kategori Riwayat 
Keluarga Perokok 

61.5% 38.5% 100.0% 

Total Count 149 86 235 

% within 
Kategori Riwayat 
Keluarga Perokok 

63.4% 36.6% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2.716a 1 .099   

Continuity 
Correctionb 

2.061 1 .151 
  

Likelihood Ratio 2.905 1 .088   
Fisher's Exact Test    .136 .073 

Linear-by-Linear 
Association 

2.705 1 .100 
  

N of Valid Cases 235     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 9.88. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
Kategori Kemudahan Mendapatkan Rokok * Kategori Perilaku Merokok 
 

Crosstab 

 

Kategori Perilaku 
Merokok 

Total 
Tidak 

Merokok Perokok 

Sulit Count 147 30 177 
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Kategori 
Kemudahan 
Mendapatkan 
Rokok 

% within Kategori 
Kemudahan 
Mendapatkan 
Rokok 

83.1% 16.9% 100.0% 

Mudah Count 2 56 58 
% within Kategori 
Kemudahan 
Mendapatkan 
Rokok 

3.4% 96.6% 100.0% 

Total Count 149 86 235 

% within Kategori 
Kemudahan 
Mendapatkan 
Rokok 

63.4% 36.6% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-
Square 

119.299a 1 .000 
  

Continuity 
Correctionb 

115.893 1 .000 
  

Likelihood Ratio 130.184 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 
Association 

118.792 1 .000 
  

N of Valid Cases 235     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 21.23. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
Kategori Uang Saku * Kategori Perilaku Merokok 
 

Crosstab 

 

Kategori Perilaku 
Merokok 

Total 
Tidak 

Merokok Perokok 

Kategori Uang 
Saku 

Kurang Count 146 36 182 
% within Kategori 
Uang Saku 

80.2% 19.8% 100.0% 
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Banyak Count 3 50 53 

% within Kategori 
Uang Saku 

5.7% 94.3% 100.0% 

Total Count 149 86 235 
% within Kategori 
Uang Saku 

63.4% 36.6% 100.0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 
Significance 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 98.341a 1 .000   
Continuity 
Correctionb 

95.154 1 .000 
  

Likelihood Ratio 104.593 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear 
Association 

97.923 1 .000 
  

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 19.40. 
b. Computed only for a 2x2 table 
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