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ABSTRAK  

Nama      : Andi Nurazizah Asmi 

Nim         : 70200120103 

Judul      : Faktor Penguat (Reinforcing Factors) Yang Berhubungan 

Dengan Perilaku Merokok Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 

 

      Merokok adalah kebiasaan buruk yang dapat mengakibatkan 
munculnya berbagai macam penyakit. Remaja yang memiliki kebiasaan 
merokok cenderung meniru kebiasaan orang-orang yang ada di 
sekitarnya seperti teman, orang tua serta situasi lingkungan tempat 
tinggal mereka. Prevalensi perokok pada penduduk berusia ≥ 15 di 
Sulawesi Selatan pada tahun 2021 menunjukkan persentase sebanyak 
24,91%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 
dapat mempengaruhi perilaku merokok pada siswa sekolah menengah 
awal (SMP) di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  
      Jenis penelitian ini adalah kuantitatif  dengan menggunakan 
pendekatan  cross-sectional dengan pendekatan penelitian berupa 
pembagian kuesioner. Total populasi sebanyak 475 orang, dengan 
sampel 235 orang  yang dipilih dengan  menggunakan teknik  
probability sampling memakai teknik multistage dengan penarikan 
sampel yakni proporsional random sampling. Analisis data dilakukan 
menggunakan uji chi-square.  
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang 
merokok sebanyak 135 responden (57,4%). Berdasarkan hasil uji 
analisis statistik didapatkan variabel yang berhubungan dengan 
perilaku merokok pada responden adalah pengaruh teman 
sebaya(p=0,001) dan pemberian edukasi bahaya merokok(p=0,003). 
Sedangkan variabel yang tidak berhubungan  adalah perilaku merokok 
anggota keluarga, perilaku merokok guru di sekolah, dan larangan 
merokok di sekolah. Dengan demikian faktor penguat (Reinforcing 
Factors) yang berhubungan dengan perilaku merokok pada siswa SMP 
adalah teman sebaya dan edukasi bahaya merokok. 
      Implikasi penelitian ini bahwa faktor teman sebaya dan pemberian 
edukasi memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku merokok 
remaja. Berdasarkan hasil penelitian usulan intervensi yang dapat 
diterapkan adalah peningkatan strategi  dari pihak sekolah yang 
bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk memperkuat pelaksanaan 
edukasi mengenai bahaya  merokok secara rutin dilakukan di setiap 
sekolah, dan pembuatan media poster  berupa larangan dan bahaya 
merokok pada remaja. 
 
Kata kunci : Perilaku merokok remaja, teman sebaya, orang tua, guru, 
edukasi bahaya merokok, larangan merokok di sekolah. 



 

 

12 

 

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Merokok adalah suatu kegiatan kebiasaan menghisap rokok dan 

menjadi kebiasaan karena terus dilakukan sehari-hari dan menjadi 

kebutuhan orang yang kecanduan terhadap rokok (Kemenkes, 2022). 

Peningkatan jumlah perokok di dunia pada tahun 2019 telah mencapai 

19,6%. Pada tahun 2025 jumlah perokok di prediksi akan terus 

bertambah hingga 90 juta orang atau sekitar 45%. Prevalensi perokok 

remaja berjumlah 7,2% yang kemudian meningkat menjadi 9,1% pada 

2018, merokok dikalangan anak-anak dan remaja diperkirakan 

meningkat lebih dari 2% dalam waktu lima tahun (Riskesdas, 2023). 

Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan persentase sebanyak 

24,89%, kemudian pada tahun 2021 menunjukkan persentase sebanyak 

24,91% jumlah perokok pada penduduk remaja dan pada tahun 2022 

menujukkan persentase sebanyak 23,76. Berdasarkan data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) prevalensi perokok berumur ≥15 tahun dari tahun 

2020 sampai tahun 2022 menunjukan penurunan. Kemudian untuk 

wilayah Kabupaten Gowa, penduduk dengan usia ≥15 tahun mengonsumsi 

rokok sebanyak 29,20% dengan rata-rata konsumsi batang rokok setiap 

minggu sebanyak 79,83% pada tahun 2022 (BPS, 2020). 

      Berdasarkan hasil data awal yang didapatkan pada tahun 2023, 

ditemukan jumlah penduduk yang merokok masih sangat signifikan 
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khususnya di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa di Desa 

Kanreapia, menunjukkan bahwa jumlah remaja laki-laki dan perempuan 

yang merokok pada usia 12-14 tahun 42,4%. Di desa Kanreapia 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa persentase perokok 

terbanyak adalah remaja laki-laki sebesar 92, 9% dengan rata-rata usia 

pertama kali merokok 10, 5 tahun (Surahmawati et al., 2023). 

      Konsumsi tembakau adalah faktor risiko kesehatan manusia terbesar 

yang bisa dihindari. Berdasarkan penelitian menyatakan bahwa 

konsumsi tembakau menyebabkan sekitar 17% dari hampir 18 juta 

kematian akibat penyakit kardiovaskular (Kemenkes, 2018). Menurut 

Kemenkes (2023), tembakau dapat menyebabkan Penyakit Tidak 

Menular (PTM) dan penyebab kematian terbesar akibat. Tembakau juga 

menyebabkan penyakit paru-paru sebesar 59,6%, penyakit jantung 59,3% 

,diabetes Melitus (DM) sebesar 20,6%, dan mengakibatkan stroke sebesar 

19,7% (Kemenkes, 2023) . 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muslim, A.N, dkk, 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan perilaku merokok 

remaja dengan pengetahuan dan sikap, kemudahan mendapatkan rokok 

dengan (p-value= 0,001), dan pengaruh perilaku merokok orang tua (p- 

value= 0,002). Dari hasil uji tersebut disimpulkan bahwa kemudahan 

mendapatkan rokok faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku 

merokok pada remaja (Muslim, A.N et al., 2023). 
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Berdasarkan penelitian sebelumnya juga dapat disimpulkan bahwa 

jenis kelamin, pengetahuan, sikap, uang saku, dan status merokok 

anggota keluarga berhubungan dengan perilaku merokok remaja, dan 

juga merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku 

merokok remaja (Purnomo, I.B et al., 2018). 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspawinatara, dkk, dari hasil uji 

disimpulkan bahwa perilaku merokok remaja laki-laki berhubungan 

dengan Faktor predisposing; pengetahuan kurang baik, sikap, kesulitan 

dalam belajar, ingin terlihat keren, keinginan untuk mencoba merokok. 

Faktor enabling; ketersediaan uang saku. Faktor reinforcing; orang tua 

yang merokok, ajakan teman, dan pengaruh iklan rokok (61,19%) 

(Puspawinatara, H et al., 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian Susilaningsi, dkk, dari hasil uji statistic 

didapatkan nilai p-value <0,05 dan disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara pengaruh iklan rokok, kontrol orang tua 

yang kurang baik, kontrol diri, dan pengaruh pergaulan teman sebaya 

dengan perilaku merokok pada remaja (Susilaningsih, Is et al., 2022). 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka peneliti ingin meneliti 

leboh lanjut terkait masalah perilaku merokok pada remaja laki-laki di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan variabel yang lebih dominan 

yakni faktor penentu (Reinforcing Factors) dengan melihat pengaruh 

teman sebaya, edukasi tentang bahaya merokok, perilaku merokok 

anggota keluarga, pengaruh perilaku merokok guru di lingkungan 
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sekolah, kebijakan/larangan merokok di lingkungan sekolah di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Maka hal ini peneliti 

mengangkat judul penelitian “Faktor Penguat (Reinforcing Factors) yang 

Berhubungan dengan Perilaku Merokok pada Remaja Putra di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa”.  

Perbedaan dan kebaruan dalam penelitian yang dilakukan dengan 

peneliti sebelumnya yaitu terdapat pada penggunaan variabel dan lokasi 

penelitian. Peneliti bermaksud ingin melanjutkan penelitian perilaku 

merokok pada remaja putra karena masih kurangnya penelitian yang 

berada di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. Kemudian jumlah 

perokok remaja yang tinggi sebesar 42,4% perokok remaja putra dan 

putri, kemudian sebanyak 92,9% perokok khususnya remaja laki-laki, 

kemudian masih terbatasnya penelitian yang menggunakan variabel 

bebas seperti riwayat keluarga perokok pada remaja, pengaruh teman 

sebaya, pengaruh guru merokok di sekolah, pengaruh pemberian edukasi 

larangan merokok, dan larangan merokok di lingkungan sekolah. 

Sehingga penelitian ini masih perlu dilakukan untuk mengetahui apa 

penyebab remaja merokok. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2018) sebanyak 

28,8% jumlah perokok usia muda yang lebih dari 15 tahun. Kemudian pada 

tahun 2018 anak dengan usia 10 sampai 18 tahun akan terus mengalami 

peningkatan dari 7,2% pada 2013 dan meningkatn menjadi 9,1%. Dengan 

ini maka hal tersebut perlu dikaji untuk mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan remaja merokok, sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan Faktor Penguat (Reinforcing 

Factors) Yang Berhubungan dengan Perilaku Merokok”. 
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C.   Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan faktor penguat (reinforcing factors) 

terhadap perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo 

Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Tujuan Khusus 
 

a. Untuk mengetahui hubungan perilaku merokok remaja putra 

dengan pengaruh teman sebaya di Kecamatan Tombolo Pao, 

Kabupaten Gowa. 

b. Untuk mengetahui hubungan pemberian edukasi mengenai 

bahaya merokok dengan perilaku merokok pada remaja putra di 

Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

c. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku merokok orang tua di 

rumah dengan perilaku merokok pada remaja putra di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

d. Untuk mengetahui hubungan antara perilaku merokok guru di 

lingkungan sekolah dengan perilaku merokok pada remaja putra 

di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

e. Untuk mengetahui hubungan antara regulasi atau larangan 

merokok di sekolah dengan perilaku merokok pada remaja putra 

di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 
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D.   Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini adalah : 
 
Ho =Tidak ada hubungan antara teman sebaya, edukasi bahaya         

merokok, perilaku merokok orang tua, perilaku merokok guru, 

larangan merokok di lingkungan sekolah dengan perilaku 

merokok pada remaja siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

Ha = Ada hubungan antara teman sebaya, edukasi bahaya merokok, 

perilaku merokok orang tua, perilaku merokok guru, larangan 

merokok di lingkungan sekolah dengan perilaku merokok pada 

remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

E.   Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Peneliti 
 

Dapat menjadi wadah sebagai tempat belajar, mengembangkan 

kemampuan menulis dan menjadi sumber pemikiran untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Ilmiah 

Pada penelitian ini agar bisa menjadi sumber pemikiran ilmiah serta 

dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait perilaku merokok 

pada remaja putra. 

3. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 
 

Diharapkan dari asil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

memperkaya pengetahuan masyarakat terkait perilaku merokok 

pada remaja, sebagai informasi, dan sumber data awal sebelum 

melakukan penelitian. 
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F.  Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 

 No Variabel Definisi 
Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara Ukur Skala Kriteria Objektif 

1. Perilaku 

Merokok 

Responden yang 

Pernah atau 

Masih 

Merokok 

Perilaku 

responden yang 

menghisap 

rokok selama 

satu minggu 

terakhir. 

Kuesioner B Berupa angket 

dengan 4 

pertanyaan dan 

2 pilihan 

jawaban. 

Nominal 1. Tidak merokok apabila 
tidak pernah atau tidak 
merokok dalam satu 
minggu terakhir. 
 

2. Pernah apabila masih 
merokok atau pernah 
merokok dalam satu 
minggu terakhir. 

2. Teman Sebaya Sekelompok teman 

sepermainan  yang 

memiliki perilaku 

merokok 

Kuesioner C Berupa angket 

yang terdiri dari 

2 pertanyaan 

dengan 2 pilihan 

jawaban 

Nominal 1. Ada ,jika ada  

teman sebaya yang 

merokok 

2. Tidak ada, jika tidak ada  

teman sebaya yang  

merokok 
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No.   Variabel Definisi 
Operasional 

Alat 

Ukur 

Cara Ukur Skala Kriteria Objektif 

3. Edukasi terkait 
bahaya merokok. 

Pemberian edukasi 
tentang bahaya 
perilaku merokok 
bagi remaja oleh 
pihak sekolah di 
sekolah. 

Kuesioner D Menggunakan 
angket yang 
terdiri dari 2 
pertanyaan 
dengan 2 pilihan 
jawaban. 

Nominal 1. Pernah, jika pernah 

mendapatkan edukasi 

2. Tidak Pernah, jika tidak 

pernah mendapatkan 

edukasi. 

4. Perilaku 

merokok 

keluarga. 

 

Jawaban responden 

terkait perilaku 

merokok anggota 

keluarga responden 

baik yang tinggal 

maupun yang tidak   

tinggal dengan 

responden terdiri 

dari ayah, ibu dan 

saudara responden.  

 

Kuesioner E 
 

Menggunakan 

angket yang 

terdiri dari 2 

pertanyaan 

dengan 2 pilihan 

jawaban. 

 

Nominal 
 

1. Ada , jika ada anggota 

keluarga responden yang  

merokok. 

2. Tidak ada, jika tidak ada          

anggota keluarga yang 

merokok.  
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No. Variabel Definisi 

Operasional 

        Alat 
Ukur 

Cara Ukur Skala Kriteria Objektif 

5. Pengaruh perilaku 

merokok guru di 

sekolah 

 

Pengaruh perilaku 

merokok guru saat 

proses pembelajaran 

maupun di luar 

aktivitas 

pembelajaran.  

  Kuesioner F 

 

Menggunakan 

angket yang 

terdiri dari 2 

pertanyaan dan 

2 pilihan 

jawaban 

 
 

Nominal 

 

 1. Ada, jika ada guru yang 

merokok di lingkungan 

sekolah. 

 2. Tidak ada, jika tidak ada 

guru yang merokok di 

lingkungan sekolah. 

6. Kebijakan / 

larangan 

merokok di 

sekolah 
 

Pernyataan 

responden 

tentang ada atau 

tidaknya larangan  
 

Kuesioner G Menggunakan 

angket yang 

terdiri dari 2  

Nominal 1. Ada, jika ada  larangan yang 

tentang rokok di sekolah 
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No Variabel Definisi 

Operasional 

  Alat Ukur Cara Ukur Skala Kriteria Objektif 

  yang mengatur 

tentang rokok di 

sekolah baik berupa 

larangan secara 

tertulis maupun 

teguran langsung. 

 pertanyaan 

dengan 2 pilihan 

jawaban. 

   2. Tidak ada, jika tidak ada 

yang mengatur tentang 

rokok di sekolah. 
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G.  Kajian Pustaka 

       Tabel 1.2 Kajian Pustaka Penelitian 

 

Judul Penelitian Penulis dan Tahun 
terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Determinan 
Perilaku Merokok 
Remaja 
SMA/Sederajat di 
Kecamatan 
Lowokwaru Kota 
Malang (Muslim, 
A.N et al., 2023) 

Nadzifa Azhar 
Muslim, Sapto Adi, 
Suci Puspita Ratih 
dan Nurnaningsih 
Herya Ulfah 

 
Diterbitkan pada 
tanggal 16 Juni 
2023 

Variabel Dependen : 
Perilaku Merokok 
Remaja. 

 
Variabel Independen: 
Pengetahuan dan sikap, 
kemudahan 
mendapatkan rokok, 
serta pengaruh perilaku 
merokok orang tua. 

Penelitian 
kuantitatif 
menggunakan 
desain studi cross- 
sectional. 
 

Terdapat hubungan yang 
signifikan antara 
pengetahuan dan sikap, 
serta kemudahan 
mendapatkan rokok 
terhadap perilaku merokok 
remaja dengan (p- value = 
0,001). 
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Judul Penelitian Penulis dan Tahun 
terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Faktor penentu 
perilaku merokok 
murid laki-laki 
sekolah menengah 
atas di Kota 
Pariaman (Indra, S 
et al., 2019) 

Syaiful Indra, 
Edison, Yuniar 
Lestari  
 
Diterbitkan tahun     
2019 

Variabel Dependen : 
perilaku merokok 
siswa laki-laki (SMA) 
 
Variabel Independen :  
Anggota keluarga dan 
teman yang  merokok  

Menggunakan 
metode penelitian 
Kuantitatif 

Pengetahuan, 
ketersediaan rokok, 
paparan iklan rokok, 
akses terhadap rokok, 
dan teman sebaya 
berhubungan dengan 
konsumsi rokok siswa 
SMA. 

Analisis Perilaku 
Merokok Bagi 
Perokok Aktif Pada 
Siswa Laki-Laki 
SMK Negeri SE- 
Bandar Lampung 
(Kryus. A et al., 
2020). 

Aila Karyus, Fifi 
Listiani, Achmad 
Djamil 

 
Diterbitkan 
pada: 2 Maret 
2020 

Variabel Dependen: 
Perilaku merokok 
pada siswa Laki-Laki  
 
Variabel Independen: 
Pengetahuan dan 
motivasi. 

Metode penelitian 
kuantitatif  

Faktor-faktor yang 
berhubungan dengan 
perilaku merokok remaja 
yaitu; persepsi, 
pengetahuan dan 
motivasi. 
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Judul Penelitian Penulis dan Tahun 
terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Faktor Penentu 
Pada Perilaku 
Remaja Sekolah 
Menengah Atas 
(Sma) Di Kota 
Palopo (Jannah, M 
et al., 2021) 

Miftahul Jannah, 
Rismayanti Yamin  
 
Diterbitkan pada : 
Tahun 2021 

Variabel Dependen : 
Perilaku Merokok Pada 
Remaja Sekolah 
Menengah Atas (SMA). 

Variabel Independen : 
Pengetahuan, sikap 
dan kemudahan 
mendapatkan rokok serta 
dukungan keluarga. 

Penelitian 
kuantitatif. 

Dari hasil penelitian 
mendapatkan bahwa 
pengetahuan, sikap dan 
kemudahan mengakses 
rokok berhubungan 
dengan perilaku 
merokok remaja. 
 

Faktor Pemungkin 
dan Penguat 
Perilaku Merokok 
di Desa Rejosari 
Semarang 
(Anggraheny, D.H 
et al., 2019) 

Hema Dewi 
Anggraheny, Aisyah 
Lahdji 
 
Diterbitkan pada : 
Tahun 2019 

Variabel Dependen : 
Faktor Perilaku 
Merokok di Desa 
Rejosari 

 
Variabel Independen : 
ditemukan faktor yang 
paling dominan adalah 
aksesibilitas terhadap 
rokok dan kurang 
berperannya dalam 
penyelesaian perilaku 
merokok di RW XIV 
Rejosari 

Penelitian 
deskriptif dengan 
pendekatan 
kuantitatif 

Survei menunjukkan 
bahwa sebagian besar 
responden (78%) 
memahami risiko 
merokok. Sebagian 
besar responden (59%) 
juga menentang 
perilaku merokok, 
sebagian besar 
responden (78%) 
menyatakan mudah 
mendapatkan rokok dan 
bebas merokok di 
lingkungan sekitar. 
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Judul Penelitian Penulis dan Tahun 
terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Perilaku dan faktor 
yang 
mempengaruhi 
perilaku merokok 
di kalangan 
populasi orang 
dewasa di 
komunitas tertentu 
di pedesaan 
Bangladesh (Islam, 
R.K et al., 2021) 

Kazi R. Islam, M. 
I. R. Rume, Liton 
Roy, Shahnaz 
Rahman, M. S. 
Rahman  
 
Diterbitkan pada : 
Tahun 2021 

Variabel Dependen : 
Perilaku merokok di 
kalangan populasi 
dewasa di komunitas 
pedesaan tertentu 

Variabel Independen : 
Depresi dan kebiasaan 
merokok, serta masalah 
kehidupan pribadi. 

Jenis penelitian ini 
deskriptif cross 
sectional study 

Hasil: Penelitian ini 
mengungkapkan bahwa 
tertinggi 53,3% 
responden merokok 
setiap hari 11-15 
batang/hari. Tertinggi 
45,6% responden 
merokok selama 6-10 
tahun. 

Hubungan Faktor 
Teman Sebaya dan 
Peran Orang Tua 
Terhadap Perilaku 
Merokok Remaja 
(Rudi, O.R et al., 
2023) 

Renna Oktavia 
Rudi, Wayan 
Aryawati, Agung Aji 

  Perdana, Samino 
 

Diterbitkan pada : 
Tahun 2023. 

Variabel Dependen:  
Perilaku Merokok 
Remaja  
 
Variabel Independen: 
Faktor hubungan 
teman sebaya dan 
pengaruh dari orang 
tua.  

Penelitian 
kuantitatif. 

Terdapat hubungan antara   
faktor teman sebaya dan 
pengaruh orang tua 
dengan perilaku merokok 
remaja di SMPN 3 
Menggala Kabupaten 
Tulang Bawang pada tahun 

2023. 



27 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Penelitian Penulis dan 
Tahun terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

              Hasil Penelitian 

Faktor -faktor Yang 
Berhubungan 
Dengan Perilaku 
Merokok pada 
Remaja di Desa 
Krajan Kecamatan 
Parang Kabupaten 
Magetan (Puspa 
winata, H et al., 
2021) 

Helga Puspa winata, 
Aries Prasetyo 

 
Diterbitkan pada : 
Tahun 2021 

Variabel Dependen:  
Perilaku Merokok pada 
Remaja. 

 
Variabel Independen : 
Uang saku, ajakan 
teman sebaya perokok, 
dan keinginan mencoba 
merokok. 

Penelitian ini 
merupakan jenis 
penelitian 
deskriptif. 

Pengetahuan yang 
kurang mengenai 
bahaya merokok, sikap 
remaja, kurang 
konsentrasi dalam 
belajar, ingin terlihat 
keren, ingin mencoba 
merokok, uang saku 
remaja, perilaku 
merokok orang tua 
merokok dan teman 
sebaya yang merokok 
merupakan faktor-
faktor yang 
mempengaruhi perilaku 
merokok remaja. 
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Judul Penelitian Penulis dan Tahun 
terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

         Hasil Penelitian 

Hubungan Faktor 
Predisposisi, 
Pemungkin, dan 
Penguat  Dengan 
Perilaku  Merokok 
Pada Pelajar di 
SMKN 2  Kota 
Probolinggo Tahun 
2017 (Purnomo, I.B 
et al., 2018). 

Bima Indra Gani 
Purnomo, 
Roesdiyanto, Rara 
Warih Gayatri  
 
Diterbitkan pada : 
Tahun 2018 

Variabel Dependen: 
Perilaku Merokok  

   Remaja  
 

Variabel Independen : 
Jenis kelamin, 
pengetahuan dan sikap, 
uang saku, dan status 
merokok anggota 
keluarga. 
 

Penelitian ini 
menggunakan 
desain deskriptif 

Variabel jenis kelamin, 
pengetahuan dan sikap, 
uang saku, serta status 
merokok anggota 
keluarga berhubungan 
signifikan terhadap 
perilaku merokok 
remaja. 
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Judul Penelitian Penulis dan 
Tahun terbit 

Variabel Penelitian Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Faktor-faktor 
Penyebab Perilaku 
Merokok pada 
Remaja di Tegal 
Rejo (Susilaningsi, Is 
et al., 2022). 

Is Susilaningsih, 
Fitriana Timore 
Brata, Siswanto  
 
Diterbitkan Pada 
Tahun: 2022 

Variabel Dependen: 
Perilaku Merokok  
Remaja  
 
Variabel Independen : 
Pengaruh iklan rokok, 
pengawasan orang tua 
yang kurang, kontrol 
diri dan pengaruh dari 
teman sebaya. 

Penelitian ini 
merupakan 
penelitian dengan 
pendekatan cross 
sectional. 

Berdasarkan dari hasil 
penelitian disimpulkan 
bahwa terdapat 
hubungan yang 
signifikan antara 
perilaku merokok 
remaja dengan 
pengaruh iklan rokok, 
kurang pengawasan 
orang tua, pengendalian 
diri, dan pengaruh dari 
teman sebaya yang 
merokok dengan  p 
value< 0,05%. 

Psikoedukasi 
Pencegahan 
Perilaku Merokok 
(Sutatminingsih, R 
et al., 2022) 

Raras 
Sutatminingsih, 
Iskandar 
Zulkarnain  
 
Diterbitkan Pada : 
Tahun 2022 

Variabel Dependen: 
Perilaku Merokok  

 
Variabel Independen: 
Pemberian edukasi 
pencegahan perilaku 
merokok.  

Metode : 
menggunakan 
metode kuantitatif 

Kandungan rokok, 
dampak fisik, dampak 
psikologis, merupakan 
penyebab seseorang 
berperilaku merokok. 
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Gap Analysis 

 
      Beberapa penelitian sebelumnya seperti Rena Oktavia Rudi (2023), 

Islam K.R (2021), dan Miftahul Jannah (2021) sudah melakukan penelitian 

dengan variabel yang beragam: yaitu dalam Kajian Pustaka memaparkan 

variabel pengetahuan, sikap, serta kemudahan mengakses rokok terhadap 

perilaku merokok pada remaja sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan variabel teman sebaya, edukasi tentang bahaya merokok, 

perilaku merokok anggota keluarga, pengaruh perilaku merokok guru di 

lingkungan sekolah, kebijakan/larangan merokok di lingkungan sekolah. 

Maka dari itu, peneliti bermaksud melanjutkan penelitian perilaku merokok 

pada remaja putra dikarenakan masih kurangnya penelitian yang di lokasi 

tersebut dan variabel penelitian yang berbeda berupa faktor penguat 

(reinforcing factor), sehingga penelitian ini masih perlu dilakukan untuk 

mengetahui apa penyebab remaja merokok. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.   Tinjauan Umum Tentang Rokok 

a. Pengertian rokok 

Rokok adalah tembakau yang digulungan dengan kertas, kulit 

jagung, atau dengan daun, yang besarnya seukuran jari kelingking 

dan panjangnya 8—10, dan kemudian dihisap setelah ujungnya 

dibakar (Kemenkes, 2022). Rokok adalah salah satu produk 

tembakau yang dibakar dan dihisap atau dihirup asapnya, yang 

terdiri dari beberapa jenis rokok yaitu rokok kretek, putih, cerutu 

atau tanaman tembakau serta tanaman lainnya yang mengandung 

mengandung nikotin dan tar (Hansen, 2019). 

b. Jenis Rokok 

a. Rokok Kretek adalah gulungan yang digulung dengan kertas 

menggunakan tangan atau mesin dengan bahan tambahan lain. 

b. Rokok cerutu adalah tembakau yang mengandung bahan alami 

yang bentuknya menyerupai rokok. 

c. Rokok Pipa/Cangklong adalah tembakau yang dimasukkan  

                      ke dalam pipa. 

d. Shisha (Rokok Arab) adalah tembakau dengan tambahan rasa 

buah-buahan dan rempah yang dihisap dengan menggunakan 

peralatan khusus (Ratih, D.S.T et al., 2017). 
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      Terdapat dua jenis rokok, salah satunya adalah rokok yang berbahan 

dasar tembakau, yang dikenal dengan istilah rokok model tradisional, 

dan rokok elektrik yang mengandung zat cair tertentu yang kemudian 

diolah menjadi uap (Adrida, 2022).  

      Kemudian terdapat dua jenis produk olahan rokok yang ada di 

Indonesia berdasarkan bahan dan kandungannya, antara lain: 

a) Rokok Kretek adalah rokok dengan kandungan campuran 

cengkeh dan mengeluarkan bunyi kretek bila dihisap, dengan 

bahan tambahan seperti; eugenol, acetyl eugenol, caryophyllene, a 

humulene, caryophyllene epoxide. 

b) Rokok Putih adalah rokok dengan atau tanpa filter yang 

menggunakan tembakau virginia yang dipotong dan kemudian 

digulung dalam kertas tembakau dan tidak boleh menggunakan 

bahan tambahan kecuali disetujui oleh Pemerintah RI. 

c) Cerutu adalah produk yang terbuat dari tembakau yang tertentu 

dengan bentuk yang serupa dengan rokok dan kotak luarnya 

terbuat dari daun tembakau tanpa bahan lain (Tantri, 2021). 
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c. Kandungan Rokok 

Sebanyak 4.000 bahan kimia beracun terkandung dalam satu batang 

rokok yang berbahaya bagi kesehatan, 43 diantaranya bersifat 

karsinogenik, yang bahan utamanya yaitu, antara lain :  

a. Nikotin adalah zat berbahaya dan adiktif yang paling sering 

dilaporkan. Nikotin dapat memberikan efek menenangkan 

dengan perantara sistem saraf otak yang menyebabkan 

berbagai reaksi, nikotin yang dihisap memasuki aliran darah 

dan menstimulasi tubuh untuk memproduksi lebih banyak 

hormon adrenalin yang kemudian dapat meningkatkan tekanan 

darah, detak jantung, dan gangguan pernapasan. 

b. Tar merupakan bahan karsinogenik yang terdapat pada rokok 

yang akan mengendap di paru-paru, meningkatkan risiko 

penyakit pada paru-paru, seperti; kanker paru-paru dan 

emfisema, serta meningkatkan risiko diabetes, penyakit 

jantung dan masalah kesuburan. 

c. Karbon monoksida (kobalt) adalah kandungan rokok yang 

mengandung gas beracun dan jika dihirup secara berlebihan 

maka sel darah merah akan bergabung dengan lebih banyak 

karbon monoksida daripada oksigen sehingga mengakibatkan 

penurunan fungsi otot dan jantung yang kemudian dapat 

menyebabkan kelelahan, rasa lemas, pusing bahkan dapat 

menyebabkan kematian. 
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d. Hidrogen Sianida yang merupakan senyawa beracun dan 

menjadi bahan penyusun rokok. Kandungan dalam rokok yang 

dapat merusak otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru, 

selain itu juga dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, 

mual, bahkan kehilangan kesadaran. 

e. Formaldehida merupakan sisa pembakaran rokok, yang dapat 

menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan 

dalam jangka pendek. Hal ini dapat memicu risiko kanker 

nasofaring dalam jangka panjang.  

f. Arsenik merupakan golongan yang dapat meningkatkan risiko 

kanker kulit, paru-paru, saluran kemih, ginjal, dan hati. Salah 

satu kandungan rokok mengandung pestisida yang digunakan 

dalam pertanian tembakau. 

g. Kadmium yang  terkandung dalam asap rokok diserap dalam 

paru-paru sehingga menyebabkan muntah, diare, penyakit 

ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan terjadinya risiko terkena 

kanker paru-paru. 

h. Amonia merupakan bahan berupa gas beracun yang tidak 

berwarna namun memiliki bau yang menyengat dan dapat 

menyebabkan dampak kecanduan nikotin yang menyebabkan 

sesak nafas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan jika terhirup 

dalam waktu singkat. Kemudian dalam jangka panjang dapat 

menyebabkan radang paru-paru dan kanker tenggorokan 
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(Kemenkes, 2022). 

      Menurut penelitian penelitian sebelumnya, nikotin dan karbon 

monoksida merupakan dua zat yang sangat berperan dalam 

menimbulkan efek toksik pada jantung dan pembuluh darah. Dengan 

mekanisme yang berbeda kedua senyawa ini bersifat berbahaya. 

Nikotin merusak sistem kardiovaskular secara akut berdampak pada 

kardiovaskular dan simpatoadrenal. Selain itu, pemberian nikotin 

berulang dapat meningkatkan kecanduan dan rangsangan saraf 

(Syahraeni, et al., 2022). 
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d. Dampak merokok 

      Dampak buruk bagi perokok, baik itu perokok aktif maupun pasif 

yaitu mengidap penyakit kanker selain itu dampak buruk yang lain tak 

sedikit dari perokok akan terserang penyakit paru- paru kronis, rokok 

yang dapat menyebabkan kerusakan gigi dan bau mulut, serangan 

jantung dan stroke, tulang yang akan mudah patah, gangguan pada 

mata yang biasanya dikenal dengan penyakit katarak, kanker rahim dan 

keguguran pada wanita, dan menyebabkan kerontokan rambut 

(Kemenkes, 2023). Menurut Kementerian Kesehatan RI 2022 adapun 

bahaya merokok yang dapat ditimbulkan bagi remaja, selain 

mengganggu prestasi belajar, gangguan kecerdasan dan kemampuan 

belajar, perkembangan paru-paru, mudah terinfeksi penyakit, s e r t a  

sistem kekebalan tubuh yang akan terus menurun,  dan efek kecanduan 

hingga perilaku negatif, perilaku agresif dan suka menentang (Kemenkes, 

2022). Paparan terhadap tembakau di usia dini tidak hanya menyebabkan 

merokok seumur hidup, tetap dapat berkontribusi pada kejadian stunting 

dan akan menjadi penghambat pertumbuhan anak-anak, sehingga 

menyebabkan penyakit tidak menular (PTM) kronis seperti penyakit 

jantung, penyakit saluran pernapasan kronis, diabetes, dan kanker saat 

mereka beranjak dewasa. Selain itu dapat memengaruhi sistem 

pernapasan mengalami gejala penyakit yang lebih parah dibandingkan 

perokok(WHO, 2020). 
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B.  Tinjauan Umum Perilaku 

1. Definisi perilaku 

Perilaku dapat diartikan sebagai kebebasan berpendapat, 

berfikir, bersikap serta mencerminkan berbagai macam aspek fisik 

dan non fisik. Selain itu perilaku merupakan respon psikologis dalam 

bentuk pasif dan aktif seseorang terhadap lingkungannya (Haryani, S 

et al., 2021). 

2. Teori Perilaku 

Teori Perilaku menurut Lawrence Green pada tahun 1980 

terdapat beberapa faktor dalam menganalisis dan melakukan 

evaluasi perilaku, yaitu: 

a. Predisposing Factors 
 

Faktor pendorong adalah faktor seperti pengetahuan, sikap, 

dan perilaku yang dapat memotivasi seseorang untuk 

melakukan perilaku yang meningkatkan kesehatan. 

b. Enabling Factors 

Faktor Pemungkin adalah faktor yang memungkinkan atau 

mendukung suatu tindakan dan merupakan sarana dan 

prasarana yang digunakan seseorang untuk melakukan suatu 

perilaku. 

       e)  Reinforcing Factors 

Faktor pendorong adalah tindakan petugas kesehatan, tokoh 

masyarakat atau tetangga yang menjadi contoh atau panutan 
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perilaku masyarakat (Asmasari, B et al., 2019). 

Pengukuran hasil, ketiga domain itu diukur dari: 

 
a. Pengetahuan (knowledge)  

 
Pengetahuan adalah merupakan hasil pengindraan terhadap 

suatu objek tertentu yang kemudian seseorang akan menjadi 

tahu. Kemudian faktor dari dalam, faktor dari luar, danfaktor 

cara pendekatan dengan proses belajar yang akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 

b. Sikap (attitude) 
 

Sikap adalah Tindakan seseorang tertutup pada suatu 

kejadian atau objek dalam menyikapi suatu peristiwa. Allport 

(1954) menjelaskan ada 3 elemen sebagai pembentuk utama 

sikap yaitu; keyakinan, evaluasi kehidupan, emosional 

terhadap suatu objek, kecenderungan untuk melakukan 

tindakan (tend to behave). 

c. Praktik atau Tindakan 
 

Agar tercapainya sikap dalam suatu diperlukan adanya faktor 

yang memfasilitasi suatu kondisi yang memungkinkan. 

Pengukuran perilaku dapat dilakukan dengan wawancara 

terhadap kegiatan yang telah dilakukan, dan mengobservasi 

tindakan atau kegiatan responden (Asmasari, B et al., 2019). 
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3. Pengelompokan Perilaku 

Dikutip dari buku Ahmad Kholid 2012 dalam buku “Promosi 

Kesehatan”. Berdasarkan teori SOR (Stimulus Organisme Respons), 

terdapat dua perilaku manusia yaitu;  

1. Perilaku tertutup (Covert Behavior)  

Perilaku sebagai respons terhadap suatu stimulus yang terjadi 

pada saat orang lain dapat mengamatinya dengan jelas. 

2. Perilaku terbuka (Overt behavior)  

Perilaku berupa tindakan, atau praktik ini dapat diamati oleh 

orang lain dari luar atau perilaku yang dapat diamati. Dan dapat 

diartikan sebagai respons organisme atau seseorang terhadap 

rangsangan luar (stimulus) dari benda tersebut (Kholid A, 2012). 

C.   Tinjauan Umum Tentang Remaja 

1. Pengertian Remaja 

      Menurut World Health Organization remaja dapat diartikan 

sebagai seorang yang sedang mengalami masa peralihan dari masa 

kanak-kanak menuju dewasa, mengalami perubahan sosial dan 

perubahan ekonomi dari ketergantungan menjadi seorang yang 

mandiri. Masa remaja adalah periode yang penting dalam 

perkembangan individu (Ardiansyah, 2022). 

      Masa remaja adalah masa anak-anak menuju proses dewasa, 

ditandai dengan banyaknya perubahan fisik maupun psikis. 

Perubahan fisik dapat dilihat adalah perubahan karakteristik seksual 
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pada remaja perempuan seperti payudara dan pinggang yang lebih 

besar, sedangkan pada remaja laki-laki seperti tumbuhnya jenggot, 

kumis serta perubahan suara yang lebih berat (Dianda, 2019). 

2. Tahap-tahap perkembangan remaja 

      Perkembangan remaja ditandai dengan tiga tahapan. Selama tiga 

tahap tersebut banyak proses yang dilalui oleh remaja untuk terus 

berkembang. Pada tahap awal, ketertarikan remaja pada teman 

sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. 

Terdapat tiga tahapan pada remaja : 

a. Remaja Awal 
 

Remaja pada tahap awal berumur 10 sampai 12 tahun, 

dimana tahapan ini remaja masih kagum dan heran akan 

perubahan yang terjadi pada tubuhnya serta dorongan 

disertai dengan perubahan. 

b. Remaja Madya 
 

Pada tahap ini remaja berusia 13-15 tahun, dimana remaja 

cenderung membutuhkan teman, memiliki sifat narsistik atau 

kecintaan pada diri sendiri, dan berkeinginan besar mencoba 

segala hal baru. 
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c. Remaja Akhir 
 

Tahap ini remaja berusia 16-19 tahun dimana fase ini 

merupakan fase pemantapan menuju pertumbuhan yang 

ditandai dengan ego, minat, pembentukan identitas seksual, 

dan ketertarikan mencari peluang dan mendapatkan 

pengalaman lain (Pratama, 2021).  

3. Batasan remaja 

 
Menurut WHO 2020 batasan usia remaja adalah 10-19 tahun, dan 

anak muda dengan rentang usia 15-24 tahun. Remaja merupakan 

kelompok usia 10 tahun sampai sebelum berusia 18 tahun (Kemenkes, 

2023). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masa 

remaja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu; masa remaja awal antara 

usia 12 sampai 16 tahun dan masa remaja akhir dengan rentan usia 17 

sampai 25 tahun. 
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      Kemudian menurut Sebayang dalam bukunya yang berjudul 

“Perilaku Seksual Remaja’’ mengklasifikasikan masa remaja terbagi 

menjadi tiga masa yaitu : 

1. Masa remaja awal ( early adolescent)  

Kelompok umur dengan rentan usia 10  sampai 12 tahun, pada 

masa remaja awal saat tubuh mengalami perubahan yang 

cepat, adanya proses pertumbuhan dan perubahan fisik yang 

berhubungan dengan awal pertumbuhan seks sekunder. Pada 

masa ini remaja mulai timbul rasa ketertarikan kepada 

seseorang pada keadaan sekarang, bukan masa depan, 

kemudian di awal masa remajany, anak-anak mulai 

bereksperimen dengan merokok, minum alkohol, dan obat-

obatan terlarang. 

2. Masa remaja pertengahan ( middle adolescent)  

Dengan rentan usia 13 sampai 16 tahun, pada tahap remaja ini 

ditandai dengan perubahan-perubahan lebih memperhatikan 

penampilan, menjadi lebih sering moody, kurang menghargai 

pendapat orang lain, sangat memperhatikan kelompok secara 

selektif dan kompetitif.  

3. Masa remaja akhir (Late adolescenc) dengan rentan usia 17 

sampai 21 tahun, pada masa ini akan ditandai dengan 

tercapainya maturitas fisik maupun psikososial seperti mampu 
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memikirkan ide, identitas diri yang menjadi lebih kuat, lebih 

konsisten terhadap minat, serta emosi yang lebih stabil, serta 

lebih memperhatikan masa depan (Hapsari, 2019). 

D.  Tinjauan Umum Perilaku Merokok 

1. Definisi Perilaku Merokok Pada Remaja 

      Perilaku merokok mencakup perilaku dalam proses aktivitas 

membakar tembakau dan menghirup asap dari produk tersebut, 

menggunakan rokok maupun pipa (Quartasari, 2020). Orang yang 

selalu mengkonsumsi rokok setiap hari baik satu batang per hari 

ataupun lebih disebut dengan perokok aktif, sementara perokok 

pasif adalah seorang yang terpapar asap rokok dari seseorang 

perokok aktif (Prasadja Y, 2023). Perilaku merokok merupakan 

perilaku yang sangat merugikan dan berbahaya bagi kesehatan, 

namun masih ada beberapa orang yang sudah mengetahui bahaya 

dari bahan rokok tetapi hal ini tidak mengurangi jumlah perokok 

dan saat ini masih banyak dijumpai orang yang merokok (Munir, 

2019). 

2. Tahapan Perilaku Merokok 

      Perilaku merokok di kalangan remaja pada umumnya 

berkembang melalui beberapa tahapan, yang setiap tahapannya  

ditandai dengan jumlah frekuensi dan intensitas merokok yang 

berbeda pada setiap tahapannya. Terdapat 4 tahapan perilaku 

merokok sehingga seseorang benar-benar dikatakan perokok, 
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yaitu : 
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a. Tahapan Preparation 
 

Pada tahap ini, dalam tahapan seseorang mempunyai 

gambaran yang menyenangkan tentang merokok dan 

gambaran tentang fungsi merokok. Mereka akan 

menganggap dirinya bebas, kemudian mendapat 

dukungan dari teman, dan kecemasan bertambah 

memiliki berbagai kerentanan dalam tahap persiapan 

b. Tahap Initiation 
 

Tahap ini merupakan tahapan seseorang mendapatkan 

gambaran yang menyenangkan tentang merokok. Tahap 

ini merupakan tahap yang penting bagi mereka yang 

sedang mendekati tahap menuju tahap menjadi seorang 

perokok, di mana orang tersebut memutuskan apakah 

akan melanjutkan percobaannya atau tidak yang 

kemudian respons fisiologis akan mempengaruhi 

mereka untuk melanjutkan atau berhenti merokok. 

c.      Tahap Becoming a Smoker 

Tahap menjadi perokok berat berbeda-beda setiap orang, 

di mana dibutuhkan waktu lebih dari dua tahun untuk 

menjadi perokok berat setelah pertama kali mencoba 

merokok. 
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d. Tahap Maintenance of smoking 

 
Pada tahap ini, seorang perokok mendapatkan kendali 

diri atas apa yang dirasakan. Merokok membantu 

mencapai efek fisiologis yang menyenangkan (Manafe, 

M.F et al., 2019).  

3. Bahaya perilaku merokok pada remaja 

Menurut Kementerian Kesehatan tahun 2022 bahaya paparan 

rokok pada anak dan remaja pada saat mereka terpapar asap rokok 

dari perokok aktif yang berasal dari lingkungan sekitar mereka. Para 

perokok memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang 

tidak merokok (WHO, 2022). Merokok dapat menyebabkan buruknya 

kesehatan anak dan generasi baru. Oleh karena itu ketidaktahuan dan 

kemiskinan tetap ada dari generasi ke generasi sepanjang sejarah. 

Efek dari paparan asap rokok juga dapat memberikan efek yang buruk 

bagi orang yang ada di sekitar perokok (Suri, M et al., 2023). 

Adapun efek dari paparan rokok pada anak dan remaja yaitu : 

1. Dapat mengakibatkan terjadinya gangguan kulit dan plak 

pada gigi. 

2. Perilaku merokok orang tua akan ditiru oleh anak. 

3. Raut wajah yang akan terlihat lebih tua dari usia yang 

sebenarnya. 

4. Adanya efek ketagihan yang akan mengakibatkan anak 

berperilaku negatif, agresif, dan suka melawan. 
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5. Jika ada luka pada tubuh makan akan menurunkan proses 

penyembuhan luka tersebut.  

6. Bahaya merokok akan menimbulkan penyakit-penyakit 

seperti asma, pneumonia, bronkitis, dan gangguan 

kecerdasan (kognitif) (Kemenkes, 2022). 

4.   Faktor Perilaku Merokok Pada Remaja 

Ada beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa banyak 

remaja yang terlibat dalam perilaku merokok. Berikut ada beberapa 

alasan utama perilaku merokok pada remaja : 

a. Tekanan Sosial 

Adanya tekanan dari teman-teman sebaya remaja untuk mencoba 

merokok yang dapat menunjukkan kemandirian, menyesuaikan 

diri dengan orang di sekitar, dan menganggap bahwa dengan 

merokok maka mereka akan terlihat lebih dewasa dan keren.  

b. Faktor Genetik dan Psikologis 

Faktor genetik yang membuat remaja kecanduan nikotin. Selain 

itu, ada faktor lain seperti rasa ingin tahu, peluang sensorik, stres, 

dan ketidakmampuan menemukan solusi atas masalah yang 

dihadapi. 

c. Iklan dan Media 

Iklan rokok dalam media berupa sesuatu yang menarik, kuat, 

atau berkelas, dapat memengaruhi gambaran remaja terhadap 

merokok akan membuat remaja akan merasa tertarik. 
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d. Aksesibilitas 

Kemudian ketersediaan rokok merupakan faktor penting. Remaja 

lebih cenderung mencoba merokok jika mereka memiliki akses 

mudah mendapatkan rokok, seperti melalui teman, saudara, atau 

toko terdekat.  

e. Kurangnya Kesadaran tentang Risiko Kesehatan 

Beberapa remaja kurang menyadari risiko merokok dan percaya 

bahwa mereka masih terlalu muda dan tidak akan terkena 

dampak rokok dalam jangka pendek. 

f. Pengaruh Keluarga 

Faktor yang paling kuat yang akan ditiru oleh remaja adalah 

keluarga yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mereka mencoba 

merokok. 

g. Kurangnya Pengetahuan 

Remaja yang masih jarang tahu mengenai bahaya merokok dan 

seberapa sulit mereka untuk menghentikan kebiasaan merokok 

jika sudah terlanjur mencoba (Kemenkes, 2022). 
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       Kemudian faktor perilaku merokok remaja seperti pengetahuan, 

sikap, kemudahan akses terhadap rokok, dan dukungan keluarga juga 

menjadi faktor perancu pada perilaku merokok remaja. Kemudian 

kemudahan mendapatkan rokok merupakan faktor yang paling 

berpengaruh terhadap perilaku merokok pada remaja (Jannah, M et 

al., 2021).  

      Perilaku merokok merupakan perilaku yang dapat membahayakan 

kesehatan seseorang, baik bagi perokok maupun orang yang terpapar 

tembakau. Faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku merokok 

pada remaja yaitu remaja pertama kali melihat perilaku merokok dari 

lingkungan sekitar, teman, orang tua, dan perilaku merokok dari 

saudara kandung. Kemudian ada faktor pembentukan image yang 

paling memiliki pengaruh dalam perilaku merokok remaja di mana 

mereka merasa akan merasa terlihat dewasa dan menunjukkan 

kematangan dengan melakukan perilaku merokok (Kemenkes, 2023). 

E) Tinjauan Umum Perilaku Merokok Anggota Keluarga 

1. Definisi Orang Tua 

 Orang tua atau keluarga yang identik dengan orang yang 

membimbing seorang anak yang meliputi; ayah, ibu, serta adik dan 

kakak. Orang tua merupakan komponen keluarga yang merupakan 

hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah dan dapat membentuk 

sebuah keluarga (Ruli, 2020). 
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      Tugas dan kewajiban orang tua sendiri adalah peran pertama dalam 

masyarakat yang di dalamnya terdapat sebagian besar sifatnya 

hubungan langsung, dari orang tua juga akan terbentuknya tahap-tahap 

awal perkembangan dan mulai berinteraksi, memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, minat dan sikap dalam hidup (Ruli, 2020).    

      Adapun pengetahuan orang tua mengenai kemampuan dalam 

mengontrol anak yang yaitu:  

1. Disiplin 

        Konsep ini merupakan konsep pembelajaran dengan penekanan 

positif bagi anak untuk membantu orang tua mengontrol atas 

perilaku impulsif, agresif, dan mengganggu. 

2. Keluarga 

      Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak 

sebelum menuju ke pendidikan formal di luar rumah, sebagai 

pendidikan tentunya orang tua juga harus memberikan contoh yang 

baik kepada anak, selain menjadi tempat pendidikan dan model bagi 

anak orang tua juga menjadi suporter yang sangat dibutuhkan oleh 

anak (Raini, 2018). 

2. Pola Asuh Orang Tua 

      Pola asuh orang tua adalah pola mendidik atau mengasuh anak 

secara langsung seperti pembentukan kepribadian, kecerdasan dan 

keterampilan, serta pola asuh secara tidak secara langsung seperti, 
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tutur kata, pola kehidupan, hubungan orang tua, keluarga, serta 

masyarakat (Kholilullah, 2020). 

Menurut Chabib Thoha ada tiga macam cara mendidik anak, yaitu : 

a. Pola Asuh Demokratis 

      Pola asuh dengan pernyataan orang tua tentang tumbuh kembang 

anak, yang tidak tidak lagi bergantung kepada orang tua mereka. 

Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memutuskan 

apa yang menurutnya terbaik, mendengarkan pendapatnya, dan 

turut berpartisipasi dalam setiap diskusi yang memengaruhi 

kehidupan anak, dan juga anak diberi kesempatan untuk 

mengembangkan diri guna untuk memiliki rasa tanggung jawab 

terhadap sesuatu hal. 

b. Pola Asuh Otoriter 

      Pola Asuh Otoriter adalah cara mendidik anak dengan 

menggunakan pola asuh kepemimpinan, yang ditandai dengan cara 

pengasuhan anak yang ketat, memaksa anak untuk berperilaku 

layaknya orang dewasa, tidak adanya kebebasan yang diberikan 

kepada anak, kurangnya komunikasi, serta bertukar pikiran antara 

anak dan orang tua agar anak dapat bertanggung jawab atas apa 

yang dilakukan (Kholilullah, 2020). Terdapat aspek perilaku orang 

tua dalam praktik pengasuhan terhadap anaknya, antara lain;
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a. Parental Control (kendali orang tua). 
 

Tingkah laku anak yang masih diterima orang tua 

tetapi dinilai tidak sesuai dengan pola tingkah laku 

yang diharapkan orang tua orang tua.  

b. Parental Maturity Demands (tuntutan terhadap tingkah 

laku yang matang). Tingkah laku orang tua dalam 

mendorong kemandirian dan rasa tanggung jawab anak 

terhadap tindakannya. 

c. Parental Nurturance (cara pengasuhan atau 

pemeliharaan orang tua terhadap anak). Merupakan 

komunikasi langsung antara orang tua dan anak yang 

meliputi lingkungan diri dari anak, lingkungan sekolah 

serta lingkungan pertemanannya (Makagingge, M et al., 

2018). 

3. Pengaruh Orang Tua Terhadap Perilaku Merokok Anak 

      Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kebiasaan merokok 

remaja yaitu; pengaruh orang tua yang memiliki perilaku yang sama 

sebagai perokok, pengaruh teman, pengaruh iklan dan rasa ingin tahu. 

Kebiasaan merokok orang tua dirumah yang tanpa memperhatikan 

lingkungan sekitar mereka dan dampak yang akan timbul bagi 

kesehatan anggota keluarga (Syahruni S, 2021). Keluarga terutama 

orang tua memiliki peranan penting bagi perilaku merokok remaja 
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untuk melakukan komunikasi sebelum masyarakat. Teladan orang tua  

kepada anak akan memberikan perilaku yang kemudian dapat ditiru 

termasuk perilaku merokok remaja yang tinggal bersama orang tua 

yang merokok membuat mereka akan meniru perilaku merokok 

tersebut (Utami, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan 

sebelumnya menemukan adanya korelasi negatif antara pola didikan 

orang tua dengan perilaku merokok pada remaja, yang kemudian 

dapat diartikan bahwa semakin rendah keterlibatan orang tua dalam 

mengasuh remaja maka akan semakin tinggi perilaku merokok pada 

remaja, sebaliknya keterlibatan orang tua yang lebih tinggi akan 

menurunkan perilaku merokok pada remaja (Rahmawati, Y et al., 

2020). Kemudian salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku 

merokok pada remaja, dikarenakan perilaku merokok orang tua yang 

cenderung akan membuat remaja memiliki rasa ingin tahu sehingga 

remaja akan mencoba merokok karena melihat orang tuanya merokok 

(Fahmi, A et al., 2021). 
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F.   Tinjauan Umum Edukasi Bahaya Merokok 

       Menurut Notoatmodjo (2014) mengartikan bahwa edukasi yakni 

kegiatan menyampaikan pesan kepada masyarakat, seorang individu 

atau kelompok, dengan tujuan dapat memberikan informasi yang 

lebih baik. Edukasi juga merupakan upaya yang telah disusun untuk 

pengembangan potensi diri seseorang, sehingga mereka bisa memiliki 

sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan (Tri Wahyuni, D et al., 

2019).  

Menurut Notoatmodjo (2010) Edukasi juga sering disebut sebagai 

upaya yang dirancang untuk mempengaruhi orang lain baik individu, 

kelompok, atau masyarakat sehingga mereka bisa melakukan apa 

yang diharapkan. Edukasi (Pendidikan) kesehatan juga merupakan 

suatu proses pembelajaran yang bersifat dinamis, dengan tujuan agar 

terciptanya perubahan perilaku, peningkatan keterampilan, 

pengetahuan, serta perubahan sikap yang berhubungan dengan 

perbaikan pola hidup yang lebih baik (Aisah, S et al., 2021). 

Adapun tujuan umum edukasi kesehatan pada aspek kesehatan:  

Metode edukasi bahaya merokok pada perilaku remaja : 

1. Memberikan perubahan perilaku kepada individu hingga    

masyarakat. 

2. Mengubah pola pikir masyarakat àtau individu untuk 

     mampu secara mandiri membentuk kebiasaan hidup sehat. 

3. Memberikan dukungan sarana dan prasarana 
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pelayanan kesehatan secara cepat (Nurmala, I et al., 2018). 

Metode edukasi bahaya merokok pada perilaku remaja : 

1. Metode edukasi dengan Mind Mapping merupakan metode 

yang dilakukan dengan cara memasukkan informasi dari 

luar ke dalam otak menggunakan berbagai aspek dengan 

cara pencatatan yang efektif. Kelebihan dari media ini yaitu 

dapat mempermudah penerima berbagai informasi, 

mengolah dan kemudian akan diingat kembali (Lestari, S et 

al., 2020).  

2. Metode edukasi dengan whatsapp dan leaflet penggunaan 

media ini dapat memungkinkan siswa menggunakan 

indera mata, dan telinga untuk memperoleh informasi 

tentang rokok sehingga informasi yang diterima akan lebih 

lama dan tersimpan (Irnawati, 2019). 

3. Metode edukasi dengan audio visual, edukasi kesehatan 

melalui media elektronik sebagai media yang mampu 

memberikan informasi dan motivasi melalui media audio, 

media ini juga merupakan salah satu alternatif untuk 

menyampaikan informasi bahaya merokok melalui unsur 

suara dan gambar. 
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G.   Tinjauan Umum Tentang Perilaku Merokok Guru 

Definisi guru adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan 

khusus, adapun tanggung jawab guru meliputi mendidik, mengajar, 

dan melatih peserta didik yang merupakan bentuk tindakan dari 

pengabdian dalam bidang profesi, kemandirian serta dalam bidang 

kemasyarakatan (Sanjani, 2020).  

     Di dalam masyarakat, guru memiliki peranan penting yang 

merupakan sebagai komponen utama untuk calon warga masyarakat. 

Peranan guru tidak terbatas sebagai pengajar (penyampai ilmu), 

melainkan guru juga sebagai pengembang, pembimbing, dan sebagai 

pengelola kegiatan pembelajaran. 

      Maka dengan itu guru sebagai orang yang bertugas untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspek dengan cara 

mengoptimalkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

didik (Sanjani, 2020). 

      Seorang guru yang profesional harus memiliki berbagai berbagai 

kompetensi keguruan yang meliputi kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi antara lain:  

a) Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola 

peserta didik, dimana guru dapat memahami wawasan yang dilandasi 

filsafat pendidikan, bagaimana guru dapat memahami keahlian dan 

keberagaman peserta didik, kemampuan untuk  mengembangkan 



57  

 

kurikulum/silabus, serta mampu dalam menyusun rencana dan strategi 

pembelajaran. 

b) Kompetensi Kepribadian terkait dengan penampilan guru yang 

mencerminkan sosok individu yang disiplin, berpenampilan baik, 

bertanggung jawab, dan memiliki komitmen, mampu mengembangkan 

kepribadian, serta berkomunikasi dengan baik. 

c) Kompetensi Sosial merupakan kemampuan guru untuk memiliki 

interaksi dengan orang lain, memahami dan menghargai perbedaan, 

serta mampu melaksanakan kerja sama dan membangun (teamwork) 

yang kompak dan cerdas.  

d) Kompetensi Pedagogik adalah kompetensi guru dalam mengelola 

peserta didik, memahami wawasan yang dilandasi ilmu pelaksanaan 

pendidikan, memahami kemampuan dan keberagaman peserta didik, 

mampu mengembangkan perangkat pembelajaran, serta mampu 

menyusun perencanaan jangka panjang terhadap pembelajaran. 

e) Kompetensi Kepribadian merupakan bagaimana penampilan guru 

yang mencerminkan sosok yang disiplin, berpenampilan menarik, 

bertanggung jawab, dan memiliki keyakinan dan rasa tanggung jawab 

untuk mampu mengembangkan kepribadian, serta berkomunikasi 

dengan baik. 

      Pendidikan anak di lingkungan sekolah adalah konsep untuk mendidik 

siswa yang diselenggarakan oleh pihak sekolah yang melibatkan seorang 

guru (Syamsudduha S, 2017). Perilaku merokok seorang guru di 

lingkungan sekolah bukanlah perilaku yang tidak pantas untuk 
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ditunjukkan sebagai seorang yang menjadi panutan di sekolah. Di mana 

guru di sekolah diharapkan menjadi panutan sebagai pendidik serta 

cerminan perilaku para peserta didik. Sebanyak 59,2% pernyataan 

responden yang mendapatkan pengaruh guru bagi perilaku merokok 

remaja,. Terciptanya lingkungan sekolah yang bebas asap rokok serta 

lingkungan bersih dan sehat adalah salah satu aspek penting untuk 

mengurangi pengaruh perilaku merokok remaja di sekolah (Destari, Y et 

al., 2019).  

H.   Tinjauan Umum Tentang Larangan Merokok Di sekolah 

Regulasi merupakan sebuah peraturan yang diberikan untuk 

membantu mengontrol suatu kelompok, lembaga/organisasi, serta 

masyarakat agar tercapainya tujuan dalam kehidupan bersama, 

bermasyarakat, dan bersosialisasi, serta mengendalikan manusia atau 

masyarakat dengan batasan-batasan tertentu yang kemudian akan 

diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat umum (Silalahi, 

2020). 

Sekolah telah menerapkan berbagai upayah seperti melakukan 

pencegahan dan penanggulangan untuk mengatasi perilaku merokok 

pada siswa di sekolah. Aturan yang dibuat oleh pihak sekolah seperti di 

sekolah, pembuatan tata tertib sekolah, melakukan razia rutin, dan 

memasang tanda peringatan “Dilarang Merokok” dan “Kawasan Tanpa 

Rokok” di lokasi yang strategis di lingkungan sekolah, serta pembuatan 

perjanjian yang telah disepakati oleh orang tua siswa dengan tujuan 

siswa agar sanggup menaati tata tertib sekolah (Pranoto, B et al., 2020). 
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Kemudian upaya penanggulangan oleh pihak sekolah yang 

dilakukan dengan tujuan mengurangi perilaku merokok pada remaja di 

lingkungan sekolah yaitu akan diberikan poin pelanggaran apabila 

mendapati siswa yang merokok, melakukan penyuluhan dan 

pemantauan terhadap siswa yang merokok, serta membantu sekolah 

mengatasi permasalahan merokok pada siswa. Peran sekolah 

merupakan salah satu peranan yang cukup penting untuk 

menanggulangi perilaku merokok siswa di sekolah karena dengan 

adanya pihak-pihak sekolah yang telah mencapai hasil positif dalam 

mengatasi perilaku merokok dan telah berperan dengan berbagai 

aturan serta pedoman untuk melaksanakannya yang kemudian dapat 

dilihat dari penurunan jumlah pelanggaran selama lima tahun terakhir 

(Pranoto, B et al., 2020).  

I.     Tinjaun Umum Tentang Teman Sebaya 

      Teman sebaya adalah teman yang akrab yang sering juga dikatakan 

teman senasib atau teman sepenanggungan karena kedekatan yang 

membuat mereka bisa saling membantu menuju kebaikan, teman sebaya 

juga dapat dikatakan karena adanya persamaan jenis kelamin, usia yang 

berdekatan, rumah yang bersebelahan serta sekolah yang sama dan lain 

hal sebagainya. Sedangkan menurut Oxford English Dictionary teman 

sebaya dapat dibagi menjadi dua yaitu, orang-orang yang memiliki 

kedudukan atau kedudukan baik orang yang dengan usia yang sama 

maupun dengan usia yang berbeda (Hoezein, 2022). Teman sebaya juga 
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dapat diartikan sebagai remaja dengan tingkatan usia dan kematangan 

yang hampir yang kemudian akan saling berinteraksi dengan teman- 

teman sebaya yang berusia sama dan memiliki peran yang unik dalam 

budaya atau kebiasaan. 

      Sebaya ini juga berperan penting dalam perkembangan anak, seperti 

adanya pemberian informasi serta perbandingan tentang dunia di luar 

keluarga yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan 

mengenai hal-hal yang dianggap lebih baik, sama baik atau lebih buruk 

dibandingkan dengan hal yang dilakukan oleh yang teman yang lain 

(Putri,S et al., 2019).  

Menurut Hurlock menyebutkan bahwa ada bentuk-bentuk kelompok 

teman sebaya, antara lain : 

1. Teman Dekat, yang biasanya terdiri dari dua sampai tiga orang 

dengan umur dan jenis kelamin yang sama yang kemudian dapat 

berpengaruh satu sama lain dalam berbagai kehidupan remaja. 

2. Kelompok Kecil, kelompok yang awalnya terdiri dari orang dan jenis 

kelamin yang sama yang kemudian dengan orang dan jenis kelamin 

yang berbeda, yang biasanya kelompok ini terdiri dari beberapa 

kelompok teman dekat. 

3. Kelompok Besar, kelompok yang awalnya terdiri dari kelompok- 

kelompok kecil dan kemudian berkembang dengan meningkatnya 

minat untuk bersenang-senang dan menjalin hubungan yang lebih 

luas. 
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4. Kelompok yang Terorganisasi, merupakan kelompok binaan yang 

dibentuk oleh orang dewasa seperti sekolah atau organisasi dalam 

masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial remaja 

yang tidak mempunyai kelompok besar.  

5. Kelompok Geng, merupakan sebuah kelompok yang terbentuk karena 

remaja tidak tergolong kedalam kelompok besar dan merasa kurang 

puas dengan kelompok yang terorganisasi yang menyebabkan mereka 

ikut dalam kelompok geng tersebut (Putri,S et al., 2019). 

            Kemudian fungsi dari teman sebaya ialah sebagai suatu tempat 

sumber informasi yang memiliki perbandingan tentang gambaran dunia 

di luar keluarga, yang kemudian juga bisa memberikan ketenangan 

ketika seseorang mengalami kekhawatiran seorang anak  yang tadinya 

penakut menjadi pemberani karena pengaruh dari teman (Mirnawati, et 

al., 2019).  

J.   Tinjauan Umum Mengenai Rokok Dalam Pandangan Islam 

Menurut pandangan hukum Islam terdapat lima tingkatan yang 

dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman yang 

berkaitan dengan agama antara lain: haram, makruh, mubah, sunnah, 

dan halal. Kemudian juga terdapat 3 bentuk hukum yang berlaku secara 

umum yang terkait dengan permasalahan bagaimana hukum merokok, 

yang didasarkan pada dampak merokok, apakah membawa manfaat 

atau mudarat, dalam arti mubah, makruh, dan haram (Chamdi N.M, 

2018). 
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Kemudian pendapat mengenai hukum merokok dikatakan bahwa  

rokok bukanlah benda yang dapat memabukkan (mubah atau boleh) 

karena merokok dianggap tidak membawa mudharat. Pendapat hukum 

merokok dikatakan membawa mudarat relatif kecil (makruh) karena 

tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram yang secara 

mutlak dipandang membawa banyak mudarat. dalil maupun hadis yang 

menyebutkan tentang hukum rokok. Dampak atau pengaruh rokok 

dinyatakan sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh, dapat 

merusak jantung, batuk kronis, mempersempit aliran darah yang 

menyebabkan tersumbatnya aliran darah dan kemudian dapat 

menyebabkan kematian, hal ini yang memberikan pandangan para 

ulama untuk mengharamkan merokok (Adiba, T.N et al., 2023). 

Sanggahan pada pendapat makruh dan boleh sebagian ulama berdalil 

bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, 

sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Al-baqarah/2: 29. 

مَاۤءِِ  ى اِلَى السَّ ٰٓ عًا ثُمَِّ اسْتَو  ٌْ ا فىِ الْْرَْضِِ جَمِ هُوَِ الَّذِيِْ خَلَقَِ لَكُمِْ مَّ
مِ  ٌْ ءِ  عَلِ ًْ ِۗ  وَهُوَِ بِكُلِ  شَ تِ   و  ىهُنَِّ سَبْعَِ سَم   فَسَوّ 

 ࣖ
 

Terjemahnya: “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang 
ada di bumi untuk kalian kemudian Dia menuju ke 
langit, lalu  Dia menyempurnakannya menjadi tujuh 
langit. Dan Dia Maha  Mengetahui segala sesuatu”. 

 
Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah 

swt  hukumnya halal ketika tidak mengandung hal-hal yang dapat 

merusak kesehatan tubuh manusia. Tetapi tembakau yang mengandung 
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nikotin yang kemudian secara ilmiah telah terbukti dapat memberikan 

gangguan pada kesehatan serta membunuh penggunanya secara 

perlahan.



64  

 

 

Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah 

terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara 

perlahan, sebagaimana Allah swt berfirman dalam: QS An-Nisa / 4:29. 

 

 ٌََ ْٕ ٌَْ تكَُ ُْٛكَُىَْ باِنْباَطِمَِ الَِّاَ اَ انكَُىَْ بَ َٕ ا ايَْ ْٕا ا لََّ تأَكُْهُ ْٕ ٍََ اٰيَُُ ْٚ ااَُّٚٓاَ انذَِ ٰٚ
ٌََ بكُِىَْ  ََ كَا ٌََ اّللٰ ۗ َ اِ َْفسَُكُىَْ  ا اَ ْٕا ُ لََّ تقَْتهُ َٔ  َ ۗ ُْكُىَْ  ٍَْ تزََاضَ  يِّ تجَِارَة َ عَ
ا  ً ْٛ  رَحِ
 

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 

batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, 

Allah Maha Penyayang kepadamu’’.  

 

      Majelis Ulama Indonesia mengadakan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se- 

Indonesia III pada tahun 2009 di Padang Panjang mengenai fatwa rokok 

yang mengeluarkan tiga poin ketentuan hukum mengenai rokok, yaitu 

kesepakatan tentang adanya perbedaan mengenai hukum merokok 

antara makruh dan haram. Kedua, menetapkan fatwa kemakruhan atau 

keharaman rokok. Ketiga, bahwa hukum merokok haram di tempat 

umum seperti sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat anak 

bermain, tempat ibadah, dan tempat kerja, kemudian bagi anak-anak 

dibawah usia 18 tahun, bagi wanita yang hamil, dan pengurus (MUI) 

(Firmansyah, 2019). 
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Sumber :Modifikasi Teori Lawrence (Putri, 2021) 

K. Kerangka Teori 

Faktor Pendorong 

( reinforcing factor) Tokoh 

Masyarakat Orang Tua 

Pemerintahan 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Perilaku Merokok Remaja 

  Faktor Pendukung/Pemungkin       

(enabling factors) 

Fasilitas Kesehatan Sumber 

Daya Tenaga Kesehatan 

Faktor Predisposisi 

( predisposising factors) 

Tingkat Pendidikan 

Lingkungan Kerja 

Lingkungan Sosial 
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L. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

                       : Variabel Independen   

                 : Variabel Dependen 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep
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BAB III 

                                  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Desain 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 untuk 

mengetahui faktor pemungkin yang berhubungan dengan perilaku 

merokok pada remaja putra di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten 

Gowa. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di seluruh SMP Negeri dan 

Swasta yang ada di Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Januari 2024 sampai dengan 

bulan 18 Februari 2024. 
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  C.    Populasi dan Sampel 

 
1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek/subjek penelitian (Amin, 

F.N et al., 2023). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

laki-laki di SMP Negeri atau Swasta yang ada di Kecamatan 

Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan total jumlah siswa laki-laki 

yaitu 475 orang. 

2. Sampel 

a. Besaran Sampel 

 
Menurut Nur Fadilah Amin (2023), sampel sebagian atau 

wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. 

Besar sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Slovin, yaitu : 

  
 

     
 

Keterangan : 
 

n = Jumlah sampel yang dicari N 

N = Jumlah populasi 

e = Batas toleransi kesalahan 5% (0,05) 
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Berdasarkan rumus diatas, perhitungan jumlah sampel 

minimal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

  
   

            
 

 

 

475 
� = 

1 + 475 (0,0025) 

475 
� = 

1 + 1, 1875 

� = 
475 

1875 

� = 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 memakai jenis 

teknik multistage dengan jenis penarikan sampel yakni 

proporsional random sampling. Teknik proporsional random 

sampling merupakan metode pengambilan sampel secara acak,  

semua anggota proporsinya  
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Teknik proporsional random sampling ini dilakukan secara 

acak melalui undian dalam tiap sekolah. 

Beberapa langkah dalam mengundi sampel penelitian 

yaitu :  

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 stoples 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 

(Kamaruddin I et al., 2022). 
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 x Total Sampel 

 

              Tabel 1.3 Distribusi Total Sampel Penelitian Dihitung 
Untuk Setiap SMP 

 

 

     No 

 

SMP/MTS 

    Jumlah 

Siswa Laki-

laki 

 

Perhitungan 

 

      Sampel 

1 SMPN 1 Tombolo Pao 104 
  

   

   
       

48 

2 SMPN 2 Tombolo Pao 46 
  

  

   
      

21 

3 SMPN 3 Tombolo Pao 24 
  

  

   
      

11 

4 SMPN 4 Tombolo Pao 40 
  

  

   
      

18 

5 SMPN 5 Tombolo Pao 24 
  

  

   
      

11 

6 SMPN 6 Tombolo Pao 35 
  

  

   
      

16 

7 SMPN 7 Tombolo Pao 26 
  

  

   
      

12 

8 SMPN 8 Tombolo Pao 26 
  

  

   
      

12 

9 MTS Darul Istiqomah 23 
  

  

   
      

11 

10       MTS Ukhuwah Islamiyah 

Pattallassang Pao 

29 
  

  

   
      

13 

11 MTS Datarang 

Muhammadiyah 

98 
  

  

   
      

45 

 Jumlah 475  218 
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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.  

D.  Instrumen Penelitian 

 

      Instrumen penelitian merupakan suatu lembar angket atau 

kuesioner dari beberapa pertanyaan untuk mengukur pengaruh teman 

sebaya, edukasi tentang  bahaya   merokok,   pengaruh   perilaku   

merokok   guru, kebijakan/larangan merokok dilingkungan sekolah. 

Kemudian dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen, untuk 

mengetahui valid atau tidaknya setiap pertanyaan. Instrumen penelitian pada 

penelitian ini adalah kuesioner dan lembar pernyataan kesediaan menjadi 

responden.  

      Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner 

yang telah tervalidasi sebelumnya. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari 

6  bagian, yaitu : 

1. Kuesioner bagian A, kuisioner berisi data demografi responden yang 

terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, dan tingkatan kelas, asal 

sekolah 

2. Kuesioner bagian B, berisi 4 pertanyaan mengenai perilaku merokok 

remaja. Kuesioner diadopsi dari penelitian Sondang Simarmata 
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(2012), kuesioner dari penelitian tersebut telah melewati uji 

validitas dan reliabilitas. Kuesioner perilaku merokok diperoleh 

bahwa dari semua variabel perilaku yang diukur dengan 4 

pertanyaan mempunyai nilai r pada kolom corrected item-total 

correlation > 0,514 (r tabel) pada α =0.996, df = 13 dan pengujian 

uji reliabilitas dengan hasil 0,942, maka dapat disimpulkan seluruh 

pertanyaan variabel perilaku merokok valid dan reliabel.  

3. Kuesioner bagian C, berisi 2 pertanyaan mengenai paparan iklan 

terhadap perilaku merokok. Kuesioner diadopsi dari penelitian 

Sondang Simartama (2012), kuesioner dari penelitian tersebut 

telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner paparan 

iklan terhadap perilaku merokok diperoleh bahwa dari semua 

variabel perilaku yang diukur dengan 2 pertanyaan mempunyai 

nilai r pada kolom corrected item-total correlation > 0,514 (r tabel) 

pada α =0.996, df = 13 dan pengujian uji reliabilitas dengan hasil 0,872, 

maka dapat disimpulkan seluruh pertanyaan variabel perilaku 

merokok  valid dan reliabel. 
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4. Kuesioner bagian D, berisi 2 pertanyaan mengenai pengaruh teman 

sebaya terhadap perilaku merokok remaja. Kuesioner diadopsi dari 

penelitian Sondang Simartama (2012), kuesioner dari penelitian 

tersebut telah melewati uji validitas dan reliabilitas. Kuesioner 

pengaruh teman sebaya terhadap perilaku merokok remaja 

diperoleh bahwa dari semua variabel perilaku yang diukur dengan 

2 pertanyaan mempunyai nilai r pada kolom corrected item-total 

correlation > 0,514 (r tabel) pada α =0.996, df = 13 dan pengujian 

uji reliabilitas dengan hasil 0,897, maka dapat disimpulkan seluruh 

pertanyaan variabel perilaku merokok valid dan reliabel.  

5. Kuesioner bagian E, berisi 2 pertanyaan mengenai pengaruh 

merokok anggota keluarga terhadap perilaku merokok remaja. 

Kuesioner diadopsi dari penelitian Sondang Simartama (2012), 

kuesioner dari penelitian tersebut telah melewati uji validitas dan 

reliabilitas. Kuesioner pengaruh merokok anggota keluarga 

terhadap perilaku merokok remaja diperoleh bahwa dari semua 

variabel perilaku yang diukur dengan 2 pertanyaan mempunyai 

nilai r pada kolom corrected item-total correlation > 0,514 (r 

tabel) pada α =0.996, df = 13 dan pengujian uji reliabilitas dengan 

hasil 0,973, maka dapat disimpulkan seluruh pertanyaan variabel 

perilaku merokok valid dan reliabel. 

6. Kuesioner bagianF, berisi 2 pertanyaan mengenai aturan/larangan 

merokok di sekolah terhadap perilaku merokok. Kuesioner 
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diadopsi dari penelitian Sondang Simartama (2012), kuesioner dari 

penelitian tersebut telah melewati uji validitas dan reliabilitas. 

Kuesioner aturan/larangan merokok terhadap perilaku merokok 

diperoleh bahwa dari semua variabel perilaku yang diukur dengan 

2 pertanyaan mempunyai nilai r pada kolom corrected item-total 

correlation > 0,514 (r tabel) pada α =0.996, df = 13 dan pengujian 

uji reliabilitas dengan hasil 0,942, maka dapat disimpulkan seluruh 

pertanyaan variabel perilaku merokok valid dan reliabel.  

               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 

wawancara, melakukan observasi, dan menyebarkan kuesioner. 

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. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan tidak langsung dalam mengumpulkan data sekunder 

dengan pengambilan data awal dan pencarian informasi seperti 

Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Kesehatan, Dinas 
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Kesehatan, Kementerian Pendidikan, World Health Organization 

(WHO), Tobacco Atlas, dan UNICEF. 

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 

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. 
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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)  

 
Dalam tahapan ini, peneliti melakukan penyajian dan 

memproses temuan penelitian untuk membantu pembaca 

dalam memahami data yang ditemukan. 
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        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. 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. 

Adapun syarat uji Chi Square dimana frekuensi responden atau 

sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat Chi 

Square dapat digunakan yaitu : 

- Tidak ada cell dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut 

juga Actual Count (Fo) sebesar 0 (nol). 

- Apabila bentuk tabel kontingensi 2 x 2, maka tidak boleh ada 

1 cell saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga 

expected count (“Fh”) kurang dari 5. 
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- Apabila bentuk tabel lebih dari 2 x 2, misal 2 x 3, maka jumlah 

cell dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh 

lebih dari 20%. 

Apabila uji chi-square tidak terpenuhi, maka dilakukan alternatif  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
A.    Gambaran Umum Lokasi Peneliti 

1. Keadaan Geografis  

Kecamatan Tombolo Pao  merupakan kecamatan yang berada 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 rentang 18°C - 

24°C pada dataran tinggi dengan curah hujan per bulan 237,55 mm. 

Kecamatan Tombolo Pao memiliki 9 desa yakni Kanreapia, 

Balassuka, Tabinjai, Mamampang, Tonasa, Kelurahan  Tamaona, Pao, 

Erelembang, dan 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” – 506”1”            : Lintang Selatan (South Latitude) 

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

Longitude) 

2). Batas-Batas Wilayah (Administrive 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 

Kabupaten Gowa 

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% 

Tabinjai 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 

Tabinjai 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 Kesehatan Tombolo Pao. 

     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 

Pao 24,62 Km2 9,78% 

Erelembang 51,09 Km2 20,29% 

Bolaromang 21 Km2 8,34% 

Kecamatan Tombolo Pao 251,82 Km
2 

100% 
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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 15.67 jiwa, 

sedangkan penduduk perempuan 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. Terdapat lembaga pendidikan 

Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 7 buah, Pendidikan Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidayah (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 9 MTS. 

Lembaga pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 

memiliki 1 SMA yang terletak di Kelurahan Tamaona, dan Madrasah 

Aliyah (MA) yang terletak di Kelurahan Balassuka. 

      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/siswi setiap tingkat pendidikan yang ada di Kecamatan Tombolo 

Pao.    
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5. Kesehatan                 

       Kecamatan Tombolo Pao hanya memiliki 1 unit Puskesmas yang 

terletak di Kelurahan Tamaona. Selain itu, terdapat 5 Puskesmas 

Pembantu (Pustu) serta 9 Posyandu. Tidak ada praktik dokter di 

Kecamatan Tombolo Pao, hanya terdapat 1 apotek. Tenaga medis di 

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, dengan mayoritas penduduk sudah memiliki jamban 

sendiri. Meskipun demikian, tidak adanya pengangkut sampah di 

beberapa desa, sehingga menyebabkan sampah-sampah dari rumah 

tangga hanya dibakar dan menjadi sarana pemusnah sampah. 

7. Agama 

       Kecamatan Tombolo Pao memiliki fasilitas tempat ibadah, yakni 

memiliki masjid sebanyak 88 buah, musholla 21 buah , dan 2 buah  

gereja protestan yang terletak di Desa Tonasa, yang digunakan untuk 

kegiatan-kegiatan keagamaan. 
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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) 

Presentase (%) 

1. Usia 

12 

13 

14 

15 

16 

 

28 

86 

87 

30 

4 

 

11,9 

36,6 

37,0 

12,8 

1,7 

2. Kelas 

Kelas VII 

Kelas VIII 

Kelas IX 

 

81 

71 

83 

 

34,5 

30,2 

35,3 

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 

Muhammadiyyah 

MTS Ukhuwah Islamiyah 

Pattallassang 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 

 

         Sumber : Data Primer, 2024. 

      Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa dari 235 responden, 

yang paling banyak  berusia 14 tahun sebanyak 87 orang (37,0%).    

Kemudian responden dalam penelitian ini dengan kategori tingkatan 
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kelas teratas yakni kelas XI, yaitu terdapat 83 orang (35,3%), 

kemudian di dominasi oleh siswa laki-laki yang berasal dari SMPN 1 

Tombolo Pao berjumlah 49 siswa (20,9%). 

b. Perilaku Merokok 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Merokok 
Siswa  Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 

 Sumber : Data Primer, 2024 

      Berdasarkan tabel 4.4, maka diketahui bahwa dari 235 orang 

responden, sebanyak 135 orang (57,4%) yang di antaranya adalah 

kategori perokok dan sebanyak 100 orang (100%) tidak termasuk 

dalam kategori perokok. Kemudian sebanyak 136 orang (57,9%) 

No. Karakteristik Jumlah (N) Persentase (%) 
1. Merokok (n=235) 

Ya 

Tidak  

 

135 

100 

 

57,4 

42,6 

2. Pernah mencoba merokok 

(n=235) 

Pernah 

Tidak Pernah 

 

 

136 

99 

 

 

57,9 

42,1 

3. Jumlah rokok yang dihisap dalam 

sehari (n= 135) 

1-5 batang 

6-10 batang 

11-15 batang 

 

 

143 

8 

9 

 

 

60,9 

3,4 

3,8 

4. Alasan pertama kali merokok 

(n=136) 

Iseng/Coba-coba 

Di ajak teman 

Agar terlihat dewasa 

Mencontoh tokoh idola 

Tertarik karena iklan 

 

 

103 

75 

1 

1 

2 

 

 

43,8 

31,9 

4,0 

4,0 

9,0 

5. Seberapa sering merokok (n=135) 

Setiap hari 

Kadang-kadang 

 

31 

136 

 

13,2 

57,9 
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yang menyatakan pernah mencoba merokok dengan banyak batang 

rokok yang dihisap  1-5 batang sebanyak 143 orang (60,9%) dan 

remaja dengan alasan pertama kali merokok adalah iseng-iseng/ 

coba-coba sebanyak 103 orang (43,8%) dengan aktivitas merokok 

yang dilakukan kadang-kadang sebanyak 136 orang (57,9%). 

c. Teman Sebaya  

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengaruh Teman 
Sebaya Yang Merokok Terhadap  Siswa Menengah Pertama di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
No Karakteristik Jumlah  

(N=235) 
Persentase  

( %) 
1. Merokok karena 

terpengaruh teman 

Ya 

Tidak 

 

 

123 

122 

 

 

52,3 

47,7 

2. Merokok untuk bergabung 

dalam pergaulan teman 

 

Ya 

Tidak 

 

 

 

75 

160 

 

 

 

31,9 

68,1 

       Sumber Data Primer, 2024 

      Berdasarkan tabel 4.5, diketahui bahwa dari 235 orang 

responden sebanyak 123 orang (52,3%) menyatakan mendapat 

pengaruh dari teman sebaya, dan sebanyak 75 orang (31,9%) 

yang menyatakan merokok untuk bergabung dalam pergaulan 

teman. 
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d. Edukasi Tentang Bahaya Merokok 

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Edukasi Tentang 
Bahaya Merokok Siswa Menengah Pertama di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
No. Karakteristik Jumlah  

(N= 235) 
Persentase  

(%) 
1. Edukasi bahaya 

merokok di sekolah 

Pernah 

Tidak Pernah 

 

 

194 

41 

 

 

82,6 

17,4 

2. Pernah mendapatkan 

informasi mengenai  

bahaya merokok di 

TV atau sosial media 

Ya 

Tidak 

 

 

 

 

194 

41 

 

 

 

 

82,1 

17,4 

          Sumber : Data Primer, 2024 

      Berdasarkan tabel 4.6, sebagian besar responden pernah 

mendapat edukasi mengenai bahaya merokok di sekolah, yaitu 194 

orang (82,1%) dan pernah mendapat informasi mengenai bahaya 

merokok dari TV atau sosial media. 

f.  Perilaku Merokok Anggota Keluarga 

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Merokok 
Anggota Keluarga Siswa Menengah Pertama di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa 
No. Karakteristik Jumlah 

(N=235) 
Persentase 

(%) 
1. Memiliki ayah 

seorang perokok 

Ya 

Tidak 

 

 

175 

60 

 

 

74,5 

25,5 

2. Memiliki anggota 

keluarga lain yang 

merokok? 

Ya 

 

 

 

173 

 

 

 

73,6 
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Tidak 62 26,4 

Sumber : Data Primer, 2024 

      Berdasarkan tabel 4.7, sebagian besar responden 

menyatakan memiliki ayah perokok yaitu  175 (74,5%) 

responden menyatakan ada anggota keluarga yang merokok 

yaitu 173 (73,6%). 

g.   Pengaruh Perilaku Merokok Guru di Lingkungan Sekolah 

Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengaruh Perilaku 
Merokok Guru di Lingkungan Sekolah di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 
No. Karakteristik Jumlah 

(N=235) 
Persentase (%) 

1. Pernah melihat guru 

merokok di 

lingkungan sekolah  

Ya 

Tidak 

 

 

 

77 

158 

 

 

 

32,8 

67,2 

2. Terpengaruh untuk 

merokok, karena 

sering melihat guru 

yang merokok di 

lingkungan sekolah  

Ya 

Tidak 

 

 

 

 

 

23 

212 

 

 

 

 

 

9,8 

90,2 

                       Sumber : Data Primer 2024. 

      Berdasarkan tabel 4.8 menyatakan bahwa, dari 235 

responden sebanyak sebanyak 77 siswa (32,8%) menyatakan 

bahwa pernah melihat guru merokok di lingkungan sekolah, 

kemudian sebanyak  212 siswa (90,2%) menyatakan bahwa 

mereka tidak terpengaruh merokok, karena sering melihat 

guru yang merokok di lingkungan sekolah. 
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h. Kebijakan Larangan Merokok di Lingkungan Sekolah 

Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kebijakan Larangan 
Merokok di Lingkungan Sekolah di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 
No. Karakteristik Jumlah 

(N=235) 
Persentase 

(%) 
1. Peraturan sekolah 

mengenai larangan 

merokok 

Ya 

Tidak 

 

 

 

223 

12 

 

 

 

94,9 

5,1 

2. Ada sanksi bagi 

murid yang 

kedapatan 

merokok di 

sekolah 

Ya 

Tidak 

 

 

 

 

 

188 

47 

 

 

 

 

 

80,0 

20,0 

               Sumber : Data Primer, 2024. 

      Berdasarkan tabel 4.9 menyatakan bahwa, dari 235 

responden sebanyak 233 (94,9%) menyatakan bahwa ada 

peraturan mengenai larangan merokok di sekolah, dan sebanyak 

188 siswa (80,0%) menyatakan bahwa terdapat sanksi bagi 

murid yang kedapatan merokok di sekolah.  
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2. Hasil Analisis Bivariat  

 a.  Hubungan perilaku merokok dengan perilaku teman sebaya  

Tabel 4.10 Hubungan Perilaku Merokok dengan Perilaku 
Merokok Teman Sebaya Remaja di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 
Perilaku 

Merokok 

Teman 

Sebaya   

Perilaku Merokok 

Responden  

Total P-Value 

Merokok Tidak 

Merokok 

n % n % N %  

0,001 
 

 

Ada 77 68,8 35 31,2 112 100 

Tidak Ada 58 47,2 65 58,2 123 100 

Sumber : Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diperoleh informasi bahwa 

dari 235 responden, terdapat 77 orang (68,8%%) yang merokok 

karena mendapat pengaruh dari teman sebaya, dan terdapat 65 

orang (58,2%) yang tidak merokok dan tidak mendapat pengaruh 

dari teman sebaya. 

 Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p= 0,001 (<0,005). Hal ini berarti bahwa H0 ditolak 

dan H1 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku merokok 

teman sebaya memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

perilaku merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa. 
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b. Hubungan perilaku merokok dengan pemberian edukasi bahaya 

merokok di sekolah.  

Tabel 4.11 Hubungan Perilaku Merokok dengan Pemberian 
Edukasi Bahaya Merokok di Sekolah di Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa 
Pemberian 

Edukasi di 

Sekolah  

Perilaku Merokok 

Responden  

Total P-Value 

Merokok Tidak 

Merokok 

n % n % N %  

0,003 Tidak Ada  16 37,2 27 62,8 43 100 

Ada  119 62,0 73 38,0 192 100 

                Sumber : Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa dari 235 

responden sebanyak 73 orang (38,0%) mendapatkan edukasi 

tentang bahaya merokok dan tidak merokok, dan siswa yang tidak 

mendapat edukasi tentang bahaya merokok di sekolah sebanyak 

27 orang (62,8%), kemudian sebanyak 119 orang (62,0%) yang 

tetap merokok tetapi mendapatkan edukasi tentang bahaya 

merokok di sekolah. 

 Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square  

diperoleh nilai p= 0,003 (<0,005). Hal ini berarti bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa 

pemberian edukasi tentang bahaya merokok di sekolah memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok pada 

remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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c. Hubungan perilaku merokok dengan perilaku merokok anggota     

keluarga  

Tabel 4.12 Hubungan Perilaku Merokok dengan Perilaku 
Merokok Anggota Keluarga di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 
Perilaku 

Merokok 

Anggota 

Keluarga  

Perilaku Merokok 

Responden  

Total P-Value 

Merokok Tidak 

Merokok 

n % n % N %  

0,365 Ada  94 55,6 75 44,4 169 100 

Tidak Ada 41 62,1 25 37,9 66 100 

Sumber : Data Primer 2024 

 Berdasarkan tabel 4.12, menunjukkan bahwa sebanyak 94 

(55,6%)  responden yang merokok karena memiliki anggota 

keluarga merokok dan, sebaliknya sebanyak 41 orang (62,1%) 

yang merokok tetapi tidak memiliki anggota keluarga yang 

merokok.  

 Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square  

memperoleh nilai p= 0,365 (>0,005). Hal ini berarti bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merokok anggota keluarga tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa. 
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d. Hubungan perilaku merokok dengan larangan merokok di sekolah  

Tabel 4.13 Hubungan Perilaku Merokok dengan Larangan 
Merokok di Sekolah di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa 
Larangan 

Merokok 

Di 

Sekolah 

Perilaku Merokok 

Responden  

Total P-Value 

Merokok Tidak 

Merokok 

n % n % N %  

0,340 Tidak Ada 10 47,6 11 52,4 21 100 

Ada 125 58,4 89 41,6 214 100 

Sumber : Data Primer 2024 

      Berdasarkan tabel 4.13 di atas, didapatkan hasil sebanyak 

125 orang (58,4%) responden yang merokok dan mendapatkan 

larangan merokok di sekolah, kemudian sebanyak 89 (41,6%) 

orang yang tidak merokok, kemudian sebanyak 11 (52,4%) 

orang yang tidak mendapatkan larangan merokok di sekolah. 

      Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square  

memperoleh nilai p= 0,340 (>0,005). Hal ini berarti bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa larangan 

merokok di sekolah tidak memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap perilaku merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa. 
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 e. Hubungan perilaku merokok dengan perilaku merokok guru di sekolah  

    Tabel 4.14 Hubungan Perilaku Merokok dengan Perilaku 
Merokok Guru di Sekolah di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa 
Perilaku 

Merokok 

Guru Di 

Sekolah  

Perilaku Merokok 

Responden 

Total P-Value 

Merokok Tidak 

Merokok 

n % n % N %  

0,134 Ada 46 64,8 25 35,2 71 100 

Tidak Ada 89 54,3 75 45,7 164 100 

Sumber : Data Primer 2024 

  Berdasarkan tabel 4.14 di atas, mendapatkan hasil bahwa dari 

235 responden sebanyak 89 orang (54,3% yang merokok tetapi 

tidak mendapat pengaruh dari perilaku merokok guru di sekolah, 

sebaliknya sebanyak 46 orang (64,8%) yang merokok dan 

mendapat pengaruh, kemudian sebanyak 25 orang (35,2%) yang 

tidak merokok dan tidak mendapat pengaruh. 

 Hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square  

memperoleh nilai p= 0,134 (>0,005). Hal ini berarti bahwa H0 

diterima dan H1 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merokok guru di sekolah tidak memiliki hubungan yang signifikan 

terhadap perilaku merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo 

Pao Kabupaten Gowa.  
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C.  Pembahasan 

     1. Perilaku Merokok Remaja  

      Perilaku merupakan tindakan berupa kegiatan dari manusia 

seperti aktivitas lain seperti; berbicara, menangis, berjalan, tertawa, 

bekerja, kuliah, menulis, dan membaca. Perilaku sebagai pernyataan 

dari respons atau tanggapan seseorang terhadap rangsangan untuk 

menjadi lingkungan sosial tertentu. Pengertian perilaku adalah 

keadaan jiwa untuk berpendapat, berfikir, dan bersikap tetapi 

bentuk dari perilaku itu sendiri dapat diamati melalui sikap dan 

tindakan, perilaku tidak hanya dapat dilihat dari sikap dan 

tindakannya tetapi juga dapat bersifat potensial berupa kemampuan 

atau pengetahuan seseorang, memiliki motivasi serta pandangan 

terhadap suatu objek  (Koyimah H, 2018). 

      Perilaku kesehatan merupakan semua kegiatan seorang individu 

yang bersangkutan mengenai bagaimana upaya peningkatan 

kesehatan yang diamati oleh orang maupun tidak dapat diamati 

langsung oleh orang lain. Kemudian terdapat dua kelompok perilaku 

kesehatan yaitu; perilaku sehat (Health Behavior) yang merupakan 

peningkatan seseorang dan perilaku pencarian kesehatan (Health 

Seeking Behavior) yang merupakan perilaku orang yang sakit atau 

orang yang memiliki masalah terhadap kesehatannya agar dapat 

memperoleh penanganan berupa penyembuhan untuk memecahkan 

masalah pada kesehatannya  (Darmawan, 2016). 
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      Kesehatan dalam islam adalah perkara yang penting, dia 

merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. 

Terkait pentingnya kesehatan Rasulullah saw bersabda 

حَتَُ انصِّ َٔ َانُاَسِ:َانْفزََاغَُ ٍَ ْٛزٌَيِ اَكَثِ ًَ ِٓ َفِْٛ ٌٌ ْٕ َيَؽْبُ ٌِ تاَ ًَ  َِعْ

Artinya:  
“Ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya; 
waktu luang dan kesehatan.” (HR Bukhari)’’. 

       
      Dalam islam kesehatan merupakan aspek yang penting, yang 

merupakan nikmat besar yang harus disyukuri oleh setiap hamba. 

Penjelasan Ibnu Bathal mengenai makna hadis ini adalah seseorang 

yang memiliki badan yang sehat sehingga dapat dikatakan tidak 

memiliki waktu luang. Dan orang-orang dengan badan yang sehat 

waktu luang hendaklah mereka bersemangat agar mereka tidak 

tertipu dengan lalai dalam mensyukuri segala nikmat yang  Allah swt 

anugerahkan kepada kita. Dalam penjelasan hadis Nabi Muhammad 

saw menjelaskan bagaimana pentingnya nikmat sehat dan harus terus 

disyukuri dengan cara menjaga nikmat Kesehatan itu  (Zulfikar A, 2023). 

      Berdasarkan tabel 4.4 dari 235 orang responden, sebanyak 135 

orang (57,4%) merokok dan sebanyak 100 orang (42,6%) 

responden tidak merokok. Terlihat bahwa sebagian besar 

responden adalah perokok. 

      Merokok adalah perilaku terbuka (overt behavior) yang 

merupakan suatu kebiasaan yang merugikan bagi kesehatan, yang 

ditandai dengan aktivitas perokok yang menghisap tembakau yang 
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digulung lalu dibungkus dengan kertas. Merokok yang mengandung 

bahan- bahan berbahaya yang menjadi faktor risiko utama dari 

beberapa penyakit kronis yang dapat mengakibatkan kematian 

selain itu juga menjadi masalah besar bagi kesehatan masyarakat 

(Meriyadi N, 2022).  

      Sekitar 250 juta anak-anak di dunia meninggal setelah 

mengkonsumsi tembakau dalam jangka waktu panjang atau 

mereka yang tidak mau berhenti merokok. Kebiasaan merokok bagi 

para remaja bermula karena kurangnya informasi yang didapatkan 

remaja serta adanya kesalahpahaman informasi yang didapatkan, 

iklan rokok yang membuat mereka tertarik serta ajakan teman 

sebaya. Menurut Teori Lawrence Green (1991) menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku merokok yaitu, faktor predisposisi, faktor pendukung, dan 

faktor pendorong, dimana perilaku merokok bukan hanya dapat 

merugikan dirinya sendiri tetapi juga akan merugikan orang-orang 

disekitar perokok  (Meriyadi N, 2022). 

      Dalam pandangan Islam sudah ditegaskan bahwa merokok itu 

haram dengan pandangan bahwa merokok adalah kategori perilaku 

buruk yang dapat menyebabkan timbulnya dampak negatif atau 

mudarat,  
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sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS Al-A’raf /7:157. 

َفَِٗ ُْذَْىُْ َعِ ب ا ْٕ َيَكْتُ ّٗ ََ ْٔ َٚجَِذُ ْ٘ َانذَِ َٙ َالّْيُِّ َٙ َانُبَِ لَ ْٕ َانزَسُ ٌَ ْٕ َٚتَبَعُِ ٍَ ْٚ انَذَِ

َ َْجِْٛمِ الِّْ َٔ َ رٰىتِ ْٕ َنَٓىَُُانتَ ٚحُِمُّ َٔ َ ُْكَزِ ًُ َانْ ٍِ َعَ ىٓىُْ ٰٓ َُْٚ َٔ ؾَِ ْٔ عْزُ ًَ َباِنْ ٚأَيُْزُْىُْ

َ ْٙ َانتَِ الّْؼَْهٰمَ َٔ َ َاصِْزَْىُْ ُْٓىُْ َعَ ٚضََعُ َٔ َ ى ِثَ
َانْخَبٰٰۤ ِٓىُ ْٛ َعَهَ وُ ٚحَُزِّ َٔ َ انطَِّٛبٰتِ

ََٔ َ ُِ ْٔ َصََزُ َٔ َ ُِ ْٔ عَزَرُ َٔ َ ّٖ َبِ ا ْٕ َاٰيَُُ ٍَ ْٚ َفاَنذَِ ىْ  ِٓ َعَهَْٛ َكَاَتَْ ْ٘ا َانذَِ رَ ْٕ َانُُّ اتبَعَُٕا

ٌََ ْٕ فْهحُِ ًُ ى ِكََْىَُُانْ
ٰۤ
اَاُۙٔنٰ ّٗ َْزِلََيَعَ ࣖ  اُ

Terjemahnya;  
“(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul 
(Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca 
tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di 
dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia 
menyuruh mereka pada yang ma’ruf, mencegah dari 
yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi 
mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi 
mereka, dan membebaskan beban-beban serta 
belenggu-belenggu yang ada pada mereka.288) 
Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, 
memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya 
terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur’an), 
mereka itulah orang-orang beruntung”. 
 

      Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku merokok itu haram karena banyak mengandung mudharat, 

terutama dari sisi kesehatan. Menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi 

mudarat adalah suatu hal yang dilarang, dan juga mengemukakan 

bahwa dapat membahayakan, haram untuk dikonsumsi dan 

kemudian dijelaskan bahwa dalam islam terdapat beberapa aturan 

umum yang menetapkan bahwa seorang muslim tidak halal 

mengkonsumsi makanan atau minuman yang mematikan dalam hal  

ini yang dimaksud adalah rokok sehingga rokok itu haram 

(Shofuranisa N, 2021). 

      Berdasarkan penelitian Oktania, P.N, dkk, hasil analisis 
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memperoleh nilai p< 0,05 yang artinya ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan dan sikap remaja, dukungan dan peran keluarga 

serta aturan, regulasi dan kebijakan sekolah dengan perilaku 

merokok remaja (Oktania P.N W. B., 2023). 

      Penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniawan B, dkk, 

berdasarkan hasil uji chi-square mendapatkan nilai p-value = 0,027 

(p≤ 0,05), dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara 

tingkat dengan perilaku merokok remaja di SMK Harapan Bangsa 

Tanjung Morawa  (Kurniawan B, 2023).  

2. Hubungan teman sebaya dengan  perilaku merokok remaja 

      Perilaku merokok pada pelajar sangat identik dengan perilaku 

lingkungan pertemanan sekitarnya. Para pelajar melakukan interaksi 

yang akan membentuk lingkungan pertemanan tersebut. Remaja 

yang memiliki perilaku merokok kemudian memiliki lingkungan 

pertemanan yang sama, ketika mereka berkumpul maka akan 

merokok di tempat perkumpulannya tersebut  (Syahry A, 2020). 

      Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa responden yang 

memiliki teman sebaya yang merokok sebanyak 77 orang (68,8%) 

dan hanya 35 orang (31,2%) responden yang tidak memiliki perilaku 

merokok .  Hasil uji statistik menunjukkan nilai p=0,001 (<0,005) 

berarti terdapat hubungan antara perilaku merokok pada responden 

dengan perilaku merokok teman sebaya. Hasil chi-square 

memperoleh nilai p=0,001 (<0,005), yang kemudian hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perilaku merokok teman sebaya memiliki 
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hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok remaja di 

Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa.  

Perilaku merokok remaja sangat identik dengan lingkungan 

pertemanan sekitarnya, remaja yang memiliki perilaku merokok 

memiliki lingkungan pertemanan yang mempunyai kesamaan 

perilaku yaitu merokok. Kemudian kemudahan mendapatkan rokok 

dengan harga yang relatif murah dan ketersediaan rokok di warung 

yang membuat remaja semakin gencar untuk merokok, yang ketika 

di sekolah tidak ada yang menjual maka remaja akan keluar dari 

lingkungan sekolah untuk membeli rokok. Kemudian remaja yang 

tidak memiliki uang saku untuk membeli rokok akan mencari cara 

salah satunya meminta atau diberi oleh teman. 

      Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Baharuddin dkk, diketahui bahwa perilaku merokok siswa 

yang mempunyai teman perokok dan siswa yang tidak mempunyai 

teman perokok. Terdapat 29 siswa (36,25%) yang memiliki teman 

perokok dan 3 orang siswa (3,75%) yang tidak memiliki teman 

perokok, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa perilaku 

merokok remaja dipengaruhi oleh teman yang juga memiliki 

perilaku merokok  (Baharuddin, 2017).  

     Kemudian hasil penelitian dilakukan oleh Goa Y .M dkk, 

mendapatkan nilai p-value = 0,009 (0,009< 0,05), yang kemudian 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara peran teman sebaya dengan perilaku merokok remaja pada 
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siswa di SMA Katolik Sint Carolus Kota Kupang (Goa Y.M, 2020). 

      Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rozi dkk, mendapatkan 

hasil bahwa semakin tinggi pengaruh dari teman sebaya maka akan 

semakin tinggi juga perilaku merokok remaja dan kemudian 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat positif yang 

signifikan antara pengaruh teman sebaya dengan perilaku merokok 

pada remaja (Rozi F.A.N, 2022).  

      Kemudian  penelitian yang dilakukan Solihin, dkk, memperoleh p-

value (<0,005), dan disimpulkan bahwa perilaku merokok teman 

sebaya remaja signifikan dengan perilaku merokok remaja di sekolah. 

Dikarenakan pada kehidupan sehari-hari remaja lebih dekat dengan 

teman sebaya dibandingkan orang tua mereka karena teman sebaya 

mampu memberikan remaja menginginkan teman yang mempunyai 

minat dan sikap yang sama (Solihin, 2023). 

      Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk, dari hasil uji 

yang telah dilakukan mendapatkan p-value=(<0,005), dan dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh teman sebaya yang merokok 

merupakan variabel yang sangat dominan berhubungan dengan 

perilaku merokok siswa Sekolah Menengah Atas di Kota Padang  (Sari 

A, 2019). 

      Ada beberapa alasan yang remaja salah satunya adalah efek sugesti 

yang akan menyebabkan remaja berpikir bahwa mereka akan terlihat 

lebih keren dibanding teman mereka yang tidak merokok selain itu 

faktor lain seperti, ingin terlihat keren dan gaul, dan kemudian mereka 
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merasa dengan merokok mereka mampu memikat lawan jenis dan 

mampu meningkatkan rasa percaya dirinya (Rozi F.A.N, 2022). 

Padahal alasan tersebut adalah alasan yang tidak bermanfaat. Islam 

melarang umatnya untuk melakukan perbuatan yang tidak 

bermanfaat. 

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS.Al-Mu’minun/3: 23. 

                                                         ٌََ ْٕ َِٕيُعْزِضُ َانهؽَْ ٍِ َْىَُْعَ ٍَ ْٚ انذَِ َٔ  

Terjemahnya:  
“Dan orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 
perkataan) yang tidak berguna”. 
 

      (Shihab 2002) menyatakan dalam tafsir Al-Misbah, ayat di atas 

menyatakan; Yang mana hal itu mencakup juga kemusyrikan, 

sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian mereka serta berbagai 

ucapan dan perbuatan yang tidak membawa faedah dan manfaat, 

kebahagiaan adalah mereka yakni hal-hal yang tidak bermanfaat 

adalah orang-orang yang tidak acuh, yakni tidak memberi perhatian 

atau menjauhkan diri secara lahir dan batin dari hal-hal tersebut 

(Shihab Q. M, 2023). 

      Selain ayat Al-Quran di atas, Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 

dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,  

زْءَِتزَْكَُُّ                                                        ًَ َإسِْلاوََِانْ ٍِ َحُسْ ٍْ ََِّيِ يَاَلََّٚعَُِْٛ  

Artinya;  

“Diantara kebaikan Islam seseorang yaitu meninggalkan 
sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya” (HR.Tirmidzi no. 
2317, Ibnu Majah no. 3976).  
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      Seorang muslim yang meninggalkan hal-hal yang tidak 

bermanfaat baik berupa perkataan maupun perbuatan, menjaga 

lisan dan mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk 

dunia dan akhirat merupakan tanda baiknya seorang muslim, 

kemudian tanda orang yang tidak baik islamnya adalah orang-

orang yang sebaliknya. 

  3. Hubungan edukasi bahaya merokok di sekolah dengan 

perilaku merokok remaja 

               Berdasarkan tabel 4.6 terlihat bahwa responden yang mendapat 

edukasi di sekolah sebanyak 119 orang (62,0%) memiliki perilaku 

merokok dan 73 (38,0%) tidak memiliki perilaku merokok. Dengan 

hasil analisis statistik dengan menggunakan uji chi-square 

memperoleh nilai p= 0,003 (<0,005), dan dapat disimpulkan bahwa 

pemberian edukasi tentang bahaya merokok di sekolah memiliki 

hubungan yang signifikan terhadap perilaku merokok pada remaja 

di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Tetapi hasil yang 

didapatkan berhubungan negatif, dikarenakan edukasi yang 

diberikan di sekolah tidak berlangsung lama atau hanya dilakukan 

satu kali dalam jangka waktu yang lama, kemudian faktor teman 

sebaya yang lebih dominan memengaruhi remaja untuk 

berperilaku merokok. 

              Hasil penelitian yang lain dilakukan oleh Arwani dkk, 

dinyatakan bahwa dari hasil uji diperoleh nilai p=0,00 (<0,05), dan 

disimpulkan nilai tersebut menerima Ha atau terdapat pengaruh 
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edukasi pendidikan kesehatan mengenai bahaya merokok untuk 

mengurangi konsumsi rokok pada remaja  di  Dukuh  Kluwengi  

Pemalang.  Dimana  peningkatan pengetahuan serta pemahaman 

mengenai bahaya merokok yang diperoleh responden didapatkan 

pada saat pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan mengenai 

bahaya merokok   (Arwani, 2013).  

               Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herawati A, dkk, 

berdasarkan hasil uji Wilcoxon mendapatkan (p<0,05) yang 

kemudian disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengetahuan 

sebelum dan sesudah diberikan edukasi atau pendidikan kesehatan  

tentang bahaya merokok yang dapat mengganggu kesehatan, di 

mana hasil tersebut menunjukkan hasil yang signifikan antara 

tingkat pengetahuan siswa akan bahaya merokok setelah 

dilakukannya edukasi (Herawati A, 2019). 

               Kemudian pendapat dari penelitian sebelumnya bahwa hasil uji 

yang didapatkan dari responden sebelum dan sesudah diberikan 

edukasi, yang memperoleh nilai (p value ≤ 0,05) dari hasil uji 

statistik Wilcoxon yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengetahuan responden sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan. Siswa yang telah diberikan edukasi melalui 

pendidikan kesehatan dengan media leaflet, clip chat, power point 

serta video tentang bahaya merokok bagi kesehatan yang kemudian 

akan mempengaruhi perilaku siswa tersebut untuk tidak lagi 

merokok (Hidayat R.I, 2019). 
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      Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Azizah T.P, dari hasil 

hasil analisis didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara pengaruh edukasi terhadap pengetahuan mengenai bahaya 

merokok yang akan berpengaruh pada perilaku merokok remaja 

dengan p-value 0,000 (Azizah P.T, 2022). 

      Penelitian yang dilakukan oleh Julaecha, dengan hasil 

pendekatan melalui edukasi berupa pendidikan kesehatan 

mengenai bahaya merokok dan didapatkan hasil bahwa terdapat 

peningkatan sebelum dan setelah dilakukannya edukasi terhadap 

perilaku merokok siswa (Julaecha, 2022).  

      Kemudian penelitian terdahulu mengemukakan bahwa 

pendekatan yang paling efektif dalam mengurangi perilaku 

merokok yaitu dengan pendekatan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan pengetahuan-pengetahuan keagamaan tentang 

pentingnya menjaga kesehatan dan memberikan pemahaman 

mengenai bahaya atau kandungan dalam rokok.  

Sebagaimana  Allah swt berfirman Q.S Al-Maidah/ 67;5. 

لَُ ْٕ َانزَسُ ااَُّٚٓاَ اَبهَؽَْتََٰٚ ًَ َتفَْعَمَْفَ َنىَْ ٌْ اِ َٔ َرَبِّكََ  ٍْ ْٛكََيِ َْزِلََانَِ َاُ بهَِّػَْيَاا

ٍََ ْٚ وََانْكٰفزِِ ْٕ ْٓذَِٖانقَْ ََلَََّٚ
َاّللٰ ٌَ َاِ َانُاَسِ  ٍَ كََيِ ًُ َُٚعَْصِ اّللٰ َٔ  َ ّٗ  رِسٰهتََ

 
Terjemahnya : 

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan 
tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan 
(apa yang diperintahkan itu) berarti engkau tidak 
menyampaikan amanat-Nya. Dan Allah memelihara 
engkau dari (gangguan) manusia. Sungguh, Allah 
tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir”. 

 
       Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt 
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memerintahkan Nabi Muhammad saw agar tidak menunda untuk 

menyampaikan pesan yang sudah diberikan kepadanya walau 

hanya sebentar. Artinya, seseorang yang telah mendapatkan ilmu 

berupa kemampuan, sebaiknya menyebarkan dan mengajarkan 

ilmu tersebut kepada orang lain yang membutuhkan (Amiruddin, 

2024).  

        Kemudian kurangnya kesadaran remaja mengenai bahaya 

perilaku merokok merupakan faktor lain yang dapat mendukung 

perilaku merokok remaja. Di mana pihak sekolah secara rutin  

memberikan edukasi mengenai bahaya merokok di sekolah yang 

bekerja sama dengan puskesmas setempat, kemudian responden 

juga mengakui bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang wajar 

untuk dilakukan. Namun, karena sudah terbentuknya perilaku 

merokok pada remaja sehingga menyebabkan efek ketergantungan, 

serta pandangan bahwa merokok bukan suatu hal yang tidak boleh 

dilakukan.  

       Sebagian besar remaja juga mengaku sering mendapatkan 

informasi mengenai bahaya merokok di tv atau di sosial media, 

tetapi perilaku merokok remaja masih sangat tinggi. Kemungkinan 

hal ini dapat disebabkan karena remaja beranggapan bahwa 

informasi mengenai bahaya merokok yang mereka dapatkan di tv 

atau sosial media hanya untuk menakut-nakuti mereka, kemudian 

mereka juga beranggapan bahwa informasi tersebut hanyalah 

kebohongan dan tidak sesuai dengan kenyataan, karena faktanya 
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pengakuan remaja bahwa orang-orang yang merokok masih tetap 

sehat dan tidak mengalami kejadian apapun. 

 

 

4. Hubungan perilaku merokok anggota keluarga dengan 

perilaku merokok remaja 

           Orang tua memiliki pengaruh terhadap perilaku merokok pada 

remaja, hal ini disebabkan karena orang tua dijadikan model 

peran bagi anak mereka, misalnya orang tua dengan kebiasaan 

merokok dapat ditiru oleh anak-anaknya yang kemudian 

menyebabkan mereka juga meniru apa yang dilakukan orang tua 

mereka dan sebaliknya bila orang tua memberikan dampak positif 

pada anak-anaknya maka mereka akan meniru hal yang baik 

dalam kehidupan pribadi mereka  (Elpasa G, 2021). 

       Orang tua juga dapat membawa pengaruh yang besar agar 

terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yaitu 

keluarga yang diinginkan oleh setiap orang muslim. Kemudian 

salah satu unsur terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, 

warahmah, adalah mendidik anak untuk selalu tunduk dan patuh 

terhadap peraturan yang telah diberikan oleh orang tua dan 

keluarganya dari api neraka.  

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S At-Tahrim/6; 

ا َٔ َانُاَسَُ دُْاَ ٕۡ قُ َٔ َ ا ََاَر  كُىۡ ۡٛ هِ ْۡ اَ َٔ َ فسَُكُىۡ َۡ َاَ ا ٰٕۤۡ َقُ ا ٕۡ َاٰيَُُ ٍَ ۡٚ َانذَِ اَُّٚٓاَ
نۡحِجَارَةَُٰٰٚۤ

َيَاَ ٌَ ٕۡ ٚفَۡعَهُ َٔ َ َايََزَْىُۡ
َيَاٰۤ َ

َاّللٰ ٌَ ٕۡ َٚعَۡصُ َلَّ َشِذَادٌ َؼِلَاظٌ ى ِكَتٌ
ا
َيَهٰ ٓاَ ۡٛ عَهَ
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ٌََ ۡٔ ٦ََٚؤُۡيَزُ  
 

Terjemahnya:  
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka yang bahan 
bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya 
malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 
mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan”.  
 

      Shihab (2002) menyatakan dalam tafsir Al-Misbah bahwa ayat 

di atas memberi tuntunan kepada kaum yang beriman, “Hai 

orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu antara lain 

dengan meneladani Nabi saw dan pelihara juga keluarga kamu 

yakni istri, anak-anak dan seluruh orang yang berada di bawah 

tanggung jawab kamu dengan membimbing dan mendidik mereka 

agar kamu semua terhindar dari api neraka (Syofrianisda, 2019). 

            Keluarga juga mempunyai peran yang penting dalam 

membentuk sikap anak-anak mereka, di mana keluarga 

merupakan unit sosial yang terdiri dari orang tua dan anaknya. 

Proses imitasi dalam keluarga juga sering terjadi salah satunya 

keluarga yang memiliki perilaku merokok. Di mana anak mengaku 

bahwa faktor keluarga tidak mempengaruhi terbentuknya 

perilaku merokok tetapi juga tidak bisa menghilangkan faktor 

keluarga sebagai awal dari mengetahui perilaku merokok itu 

sendiri (Syahry A, 2020). 

           Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa, uji analisis statistik dengan menggunakan uji 
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Chi-square memperoleh nilai p= 0,365 (>0,005). Yang kemudian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara perilaku merokok orang tua dengan  perilaku 

merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

 

  

            Penelitian ini sejalan dengan penelitian Uliana R, dkk, yang 

mendapatkan hasil analisis dengan nilai p=1, maka dapat 

disimpulkan tidak ada pengaruh perilaku merokok di lingkungan 

keluarga dengan perilaku merokok pada remaja  (Uliana R, 2008). 

            Kemudian penelitian yang dilakukan Sari A, dkk, dari hasil uji 

analisis antara perilaku merokok orang tua dengan perilaku 

merokok remaja didapatkan nilai p-value=(>0,005), maka dapat 

disimpulkan bahwa perilaku merokok orang tua tidak memiliki 

hubungan yang signifikan dengan perilaku merokok remaja (Sari 

A, 2019). 

           Orang tua juga berpengaruh terhadap perkembangan moral 

pada anak terutama remaja baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Mendidik dengan memberikan rasa tanggung jawab, 

mendisiplinkan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan pada 

anak adalah perkembangan moral secara langsung, sedangkan 

secara tidak langsung yaitu bagaimana sikap orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari yang dapat ditiru oleh anak melalui proses 
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belajar, namun dalam penelitian ini dapat terlihat bahwa remaja 

tidak terpengaruh oleh perilaku orang tuanya yang merokok, 

kemudian walaupun perilaku merokok tidak diperbolehkan dalam 

keluarga, masih ada sebagian anggota keluarga yang merokok. 

Kemungkinan yang diasumsikan adalah timbulnya sikap tidak 

percaya remaja terhadap orang tuanya yang diakibatkan oleh 

perilaku orang tuanya yang tidak sesuai dengan nilai dalam 

keluarga tersebut. 

            Berbeda pada penelitian yang dilakukan Jamal, H, dkk, 

menyatakan bahwa dari hasil uji chi-square dengan nilai p=0,000 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara status merokok orang tua dengan perilaku 

merokok remaja. Remaja yang memiliki orang tua perokok akan 

mudah terpengaruh untuk merokok, sehingga mempunyai 

dampak psikologis yang kuat yang kemudian dapat memberikan 

keyakinan serta pandangan bahwa ketika mereka merokok adalah 

perilaku yang wajar dan bisa oleh norma masyarakat (Jamal H, 

2020). 

           Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Elpasa G, dkk, dari hasil uji didapatkan nilai p 0,008 (<0,005), dan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh orang tua dengan 

perilaku merokok pada remaja, yang kemudian dinyatakan bahwa 

remaja dengan perilaku orang tua yang merokok akan 

berpengaruh hampir 5 kali kepada anak mereka yang akan 
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mengikuti jejak orang tua yang merokok berbeda dengan anak 

yang tidak memiliki orang tua yang merokok  (Elpasa G, 2021). 

           Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Oktania P.N, dkk, 

mendapatkan hasil dari variabel dukungan dan perilaku merokok 

orang tua terhadap perilaku merokok remaja diperoleh nilai p 

value = (<0,005), sehingga dapat disimpulkan bahwa dukungan 

keluarga berhubungan secara signifikan dengan perilaku merokok 

remaja  (Oktania P.N W. B., 2023).  

           Hasil penelitian yang dilakukan oleh Solihin, dkk, diperoleh 

nilai p-value=(<0,005), sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan, antara pola asuh orang tua 

dalam memberikan contoh bagi anak-anak mereka dengan 

perilaku merokok remaja. Salah satu faktor pendorong remaja 

merokok adalah cara pengasuhan serta kontrol orang tua kepada 

anak yang kurang baik, yaitu orang tua yang merokok di rumah 

yang kemudian akan ditiru oleh anak mereka yang melihatnya  

(Solihin, 2023). 

5. Hubungan Perilaku Merokok Guru Di Sekolah dengan   
Perilaku Merokok    Remaja  

 
            Guru merupakan sosok yang dapat ditiru dan dijadikan 

sebagai panutan segala tingkah laku baik berupa perkataan dan 

perbuatan yang kemudian akan dicontoh oleh siswa. 

Profesionalisme guru dalam mendidik, tidak hanya mampu 

mengajar dengan baik tetapi juga guru yang memiliki kemampuan 
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untuk mendidik dan menjadi teladan bagi siswa, selain sebagai 

sumber informasi bagi para siswa seorang guru juga sebagai 

fasilitator, motivator, inspirator, dinamisator, evaluator, bagi 

masyarakat  (Uliana R, 2008). 

       Dalam Islam, guru merupakan sosok panutan dan pendidik 

yang berilmu, yang mengajarkan siswa dalam melakukan 

kebaikan serta mencegah keburukan dan kemudian dapat 

digolongkan sebagai orang-orang beruntung di dunia dan di 

akhirat . Sebagaimana Allah swt berfirman Q.S Al-Imran/104;3 

 َ ٍِ َعَ ٌَ ٕۡ َٓ ُۡ َٚ َٔ ؾَِ ۡٔ عۡزُ ًَ َباِنۡ ٌَ ۡٔ ٚاَۡيُزُ َٔ َ زِ ۡٛ َانََِٗانۡخَ ٌَ ٕۡ كُىَۡايَُتٌَٚذَۡعُ ُۡ َيِّ ٍۡ نۡتكَُ َٔ

كَزَِ ُۡ ًُ ٌَََانۡ ٕۡ فۡهحُِ ًُ ى ِكََْىَُُانۡ
ا
أُنٰ ََٔٔٓ١  

  
 Terjemahnya :  

    “Dan hendaklah diantara kamu ada segolongan 
orang yang menyeru kepada Kebajikan, menyeru 
(berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang  
mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung”. 

 
 

           Perilaku guru sangat penting bagi siswa, termasuk dalam hal 

berperilaku merokok dimana dalam lingkungan sekolah siswa 

tidak hanya bergaul dengan para guru, tetapi mereka juga banyak 

menghabiskan waktu dengan teman di sekolah yang apabila 

dihitung dari segi waktu dalam satu hari siswa lebih banyak 

berinteraksi dengan menghabiskan waktu di sekolah. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan kehidupan siswa banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan pergaulannya dengan teman-teman di sekolah (Uliana 
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R, 2008). Perilaku guru merokok dalam lingkungan sekolah 

merupakan suatu bentuk ketidakadilan, karena adanya kebiasaan 

guru yang meminta siswa untuk membeli rokok akan 

memperparah mereka untuk meniru perilaku guru mereka 

dengan merokok. Perilaku ini merupakan perilaku yang 

sepatutnya tidak dilakukan oleh guru, karena seharusnya mereka 

dapat memberikan arahan serta menanamkan nilai-nilai positif, 

bukan sebaliknya (Manik E, 2022).  

 

            Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dari hasil 

uji chi square memperoleh nilai p= 0,134 (>0,005), di mana 

sebanyak 89 orang (54,3%) yang merokok tetapi tidak mendapat 

pengaruh dari perilaku merokok guru di sekolah, dari hasil 

tersebut didapatkan kesimpulan perilaku merokok guru di 

sekolah tidak berhubungan dengan perilaku merokok pada 

remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten gowa. 

            Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Uliana R, dkk, di 

mana dari hasil uji didapatkan nilai p=0,107, dan disimpulkan 

bahwa tidak ada pengaruh perilaku merokok guru di lingkungan 

sekolah dengan perilaku merokok pada remaja  (Uliana R, 2008). 

      Kemudian terdapat perbedaan  penelitian yang dilakukan oleh 

Jamal H, dkk, dari hasil uji statistik memperoleh nilai p=0,000, 

yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara status 

merokok guru dengan perilaku merokok remaja. Perilaku 
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merokok guru akan diamati oleh para siswa, yang di mana guru 

merupakan panutan bagi siswa sehingga dapat meningkatkan 

risiko mencoba merokok. Kemudian hal tersebut terjadi di 

wilayah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar seperti 

sekolah yang mempunyai kebijakan mengenai Kawasan Dilarang 

Merokok, namun peraturan ini tidak ditegakkan dengan baik yang 

dapat dilihat lebih dari separuh guru di Indonesia masih 

menyaksikan siswanya merokok baik di dalam maupun di luar 

ruangan di lingkungan sekolah  (Jamal H, 2020).  

            Sejalan dengan penelitian Muharry A, dkk, di mana dari hasil 

uji chi square menunjukkan bahwa nilai p=0,014, yang kemudian 

hal tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel 

keberadaan perokok di lingkungan sekolah seperti teman, guru, 

petugas keamanan dan orang lain yang berada di sekolah 

tersebut. Di mana lingkungan sekolah merupakan tempat dimana 

seorang remaja berinteraksi sosial antara teman, guru, dan orang-

orang yang ada di lingkungan sekolah  (Muharry A, 2021). 

Seorang guru merupakan sosok panutan siswa mereka di sekolah, 

yang di mana mereka dianggap memiliki kemampuan baik berupa 

pengetahuan dan keterampilan, kemampuan dalam berinteraksi 

dan bekerja sama, dan pengetahuan mengenai masalah kesehatan 

terutama mengenai bahaya merokok di lingkungan sekolah . 

            Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Solihin, dkk, hasil uji 

statistik memperoleh p-value (<0,005), di mana hal ini 
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menunjukkan bahwa peran dan perilaku merokok guru di sekolah 

signifikan dengan perilaku merokok siswa di lingkungan sekolah  

(Solihin, 2023). 

6.  Hubungan Larangan Merokok Di Sekolah dengan Perilaku  

Merokok   Remaja  

                 Pengetahuan adalah poin penting berupa tindakan seseorang. 

Persepsi adalah di mana seorang individu menerima yang 

stimulus, dan kemudian dapat dikaitkan dengan pengalaman yang 

pernah dilakukan, sehingga dapat menghasilkan suatu 

pemahaman. Larangan merokok dapat mengurangi atau 

melindungi seseorang dari bahaya agar mereka tidak menjadi 

perokok pasif dan dapat mengurangi perokok pemula terutama 

dikalangan remaja (Istyarini I, 2019). Program larangan merokok 

yang telah dilaksanakan di lingkungan sekolah dianggap berat 

bagi peserta didik yang merupakan sebagai warga sekolah. Hal ini 

terlihat bahwa meskipun telah tertera di tata tertib yang didukung 

dengan pemasangan banner dan poster mengenai bahaya 

merokok yang terpasang di lingkungan sekolah, tetapi hal 

tersebut tidak menjadi contoh bagi para siswa agar tidak merokok 

di lingkungan sekolah. 

                 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan 

Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah Pada Pasal 1 menyebutkan 

bahwa “Lingkungan sekolah merupakan tempat berlangsungnya 
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kegiatan belajar mengajar yang bersifat kurikuler maupun  

ekstrakurikuler”. Kemudian menyebutkan juga bahwa kawasan 

tanpa rokok adalah suatu ruangan atau area di mana merokok, 

mempromosikan rokok, dan penjualan rokok dilarang  

(Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2023).  

                Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

mendapatkan hasil dari uji analisis statistik dengan menggunakan 

uji chi square memperoleh nilai p= 0,340 (>0,005). Yang 

kemudian dapat disimpulkan bahwa adanya peraturan tentang 

larangan merokok di sekolah tidak berhubungan dengan perilaku 

merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten 

Gowa. 

                 Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanti dkk, 

diperoleh nilai P-nya 0,069, sehingga disimpulkan bahwa tidak 

ada hubungan antara Peraturan/Pelaksanaan KTR dengan 

perilaku merokok responden. Nilai OR yang di peroleh adalah 

1,139; artinya responden yang tidak memiliki 

Peraturan/Pelaksanaan KTR di lingkungan sekolah mempunyai 

kemungkinan lebih besar untuk merokok dibandingkan 

responden yang memiliki Peraturan/Pelaksanaan KTR. Menurut 

penelitian tidak terdapat hubungan antara pelaksanaan KTR 

dengan perilaku merokok, meskipun kedua variabel tersebut 

tidak signifikan. Hal ini dikarenakan belum kuatnya peraturan ini 

diterapkan di sekolah, baik dalam berupa hukuman yang ringan 
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menyebabkan remaja tidak jera dan akan mereka akan kembali 

mengulangi hal tersebut, selain itu aturan sepihak yang artinya 

kebijakan tersebut tidak diberlakukan oleh semua warna sekolah, 

tetapi diterapkan hanya kepada murid yang merokok di 

lingkungan sekolah  (Yanti M.T, 2021).  

                 Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Oktania dkk, 

mendapatkan hasil p-value untuk aturan sekolah 0,003, regulasi 

sekolah 0,004 dan kebijakan sekolah yaitu 0,022. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kebijakan tentang perilaku merokok 

berhubungan signifikan dengan perilaku merokok remaja 

(Oktania P.N, 2023). 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait faktor 

penguat (reinforcing factor) yang berhubungan dengan perilaku 

merokok pada siswa sekolah menengah pertama di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa dapat diambil kesimpulan sesuai dengan 

tujuan penelitian yakni sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara pengaruh teman sebaya 

dengan perilaku merokok remaja di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa, dengan (p-value 0,001). 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian edukasi 

dengan perilaku merokok di sekolah di Kecamatan Tombolo Pao 
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Kabupaten Gowa, dengan (p-value 0,003). 

3. Perilaku merokok pada remaja di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan 

perilaku merokok anggota keluarga dengan (p-value 0,365). 

4. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara larangan merokok di 

sekolah dengan perilaku merokok remaja di Kecamatan Tombolo Pao 

Kabupaten Gowa, (p-value=0,340). 

5. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku merokok 

guru di sekolah dengan perilaku merokok remaja di Kecamatan 

Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan (p-value = 0,134). 

 

B.   Implikasi Penelitian 

1. Bagi Institusi Pendidikan Bekerja Sama dengan Puskesmas 

      Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan 

tambahan pengetahuan mengenai bahaya merokok dan 

mengevaluasi pelaksanaan larangan merokok serta menjadi 

masukan untuk mengaji lebih banyak informasi mengenai bahaya 

merokok bagi remaja khususnya di setiap sekolah..  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Diharapkan kepada peneliti agar bisa meneliti mengenai 

faktor- faktor yang memiliki pengaruh terhadap perilaku 

merokok remaja dengan memperbanyak cakupan variabel 

dependen dan independen, yang kemudian digunakan agar dapat 

melihat faktor yang paling mempengaruhi perilaku merokok pada 
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remaja khususnya di sekolah. 

3. Bagi Puskesmas 

      Diharapkan pada puskesmas setempat agar dapat memberikan 

edukasi mengenai bahaya merokok tidak hanya sekali tetapi 

secara rutin, mengingat bahwa perilaku manusia tidak gampang 

untuk di ubah. 
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Lampiran 1 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

 

Kepada Yth, 

Calon Responden 

Di,- 

 

       Tempat   

 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Saya Andi Nurazizah Asmi, NIM 70200120103 mahasiswa 

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN 

Alauddin Makassar, bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 

“Faktor Penguat (Reinforcing Factors) yang Berhubungan dengan 

Perilaku Merokok pada Siswa Sekolah Menengah Pertama 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 sukarela dan tanpa paksaan 

menyatakan bersedia ikut serta dalam penelitian tersebut. 

Makassar, Januari 2024 

Peneliti                                                     Responden 

 

 
        (                                                        )                               (                                              ) 
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Lampiran 2 

 

Lampiran Kuesioner Penelitian Perilaku Merokok 

 

 A. Identitas Responden  

 Nama    : 

 Umur   : 

 Jenis Kelamin   : 

 Tingkatan Kelas : 

 Asal Sekolah  : 

 B. Perilaku Merokok Responden 

1. Apakah anda pernah mencoba merokok walau hanya untuk satu kali 

hisap saja? 

a) Pernah 

b) Tidak Pernah 

2. Apakah kamu punya kebiasaan merokok? 

a) Tidak, saya tidak merokok 

b) Ya 

3. Apa alasan anda pertama kali merokok? 

a) Iseng/coba-coba 

b) Diajak teman 

c) Agar terlihat dewasa 

d) Mencontoh tokoh idola 

e) Tertarik karena iklan 

4. Seberapa sering anda merokok? 

a) Setiap hari 

b) Kadang-kadang 

5. Saya merokok karena terpengaruh oleh teman 

a) Ya 

b) Tidak 

6. Saya merokok untuk bergabung dalam pergaulan teman saya 

a) Ya 

b) Tidak 

7. Iklan rokok menarik perhatian saya 

a) Ya 

b) Tidak 

8. Iklan rokok membuat saya ingin mencoba merokok 

a) Ya  

b) Tidak 

9. Apakah pernah mendapat edukasi tentang bahaya merokok di sekolah ? 

a) Ya 
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b) Tidak 

10. Apakah pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya merokok di 

TV atau sosial media? 

a) Ya 

b) Tidak 

11. Apakah ayahmu seorang perokok? 

a) Ya 

b) Tidak 

12. Apakah ada anggota keluarga lain yang merokok dalam keluarga anda? 

a) Ya, siapakah mereka? 

b) Tidak ada 

13. Apakah ada peraturan sekolah yang melarang anda untuk merokok? 

a) Ya 

b) Tidak 

14. Jika ada, apakah ada sanksi bagi murid yang kedapatan merokok di 

sekolah? 

a) Ya , dalam bentuk apa? 

b) Tidak ada 

15. Apakah anda pernah melihat guru yang merokok dilingkungan sekolah? 

a) Ya 

b) Tidak 

16. Saya terpengaruh untuk merokok, karena sering melihat guru yang 

merokok di lingkungan sekolah 

a) Ya 

b) Tidak 

 

 Sumber : Modifikasi kuesioner penelitian Sondang Simarmata (2012), Lisa 

Setyowati (2021). 
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Lampiran 3  
 

Keterangan Layak Etik Penelitian 
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Lampiran 4 
 

Surat Izin Meneliti LP2M 
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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 
 

Dokumentasi Penelitian (Penyebaran Kuesioner) Di Setiap Sekolah 
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MASTER TABEL KUESIONER PENELITIAN 
 

R U K B1 B2 B3 B4 BK C1 C2 CK D1 D2 DK E1 E2 EK F1 F2 FK G1 G2 GK 

R1 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R2 14 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R3 13 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R4 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R5 12 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R6 13 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R7 14 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R8 12 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R9 14 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R10 14 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

R11 15 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

R12 12 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R13 15 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R14 14 3 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

R15 14 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R16 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R17 12 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R18 13 2 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

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

R20 16 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 

R21 14 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

R22 14 3 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R23 15 3 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R24 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

R25 16 3 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R26 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

R27 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R28 14 3 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R29 14 3 0 1 2 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

R30 13 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R31 14 2 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R32 15 3 0 1 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R33 14 2 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R34 15 3 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R35 14 2 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R36 14 2 0 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R37 15 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

R38 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R39 15 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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R40 14 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R41 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R42 13 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R43 15 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
 

0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

R44 12 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R45 14 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R46 15 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R47 13 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

R48 16 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

R49 15 2 0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R50 15 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R51 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R52 14 3 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

R53 13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

R54 13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R55 13 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

R56 14 3 1 1 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

R57 14 2 1 1 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

R58 12 1 1 3 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

R59 14 3 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

R60 13 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R61 14 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R62 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R63 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R64 14 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

R65 15 3 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R66 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

R67 13 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

R68 13 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R69 15 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

R70 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

R71 14 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R72 13 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R73 13 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

R74 13 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R75 13 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

R76 13 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R77 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

R78 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R79 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

R80 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
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R81 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

R82 15 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

R83 14 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

R84 15 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

R85 13 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R86 12 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R87 13 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R88 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

R89 14 3 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R90 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R91 14 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R92 14 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R93 15 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

R94 14 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R95 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 

R96 12 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

R97 13 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

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

R99 14 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R100 13 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R101 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

R102 14 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R103 13 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R104 13 2 1 1 5 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R105 13 2 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R106 13 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R107 13 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

R108 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R109 14 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R110 14 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R111 14 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R112 14 3 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R113 12 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R114 13 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

R115 14 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

R116 12 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R117 13 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

R118 13 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R119 13 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R120 14 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R121 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 
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R122 13 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R123 13 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

R124 14 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

R125 12 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 

R126 14 2 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

R127 13 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R128 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R129 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

R130 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

R131 14 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R132 13 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R133 14 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

R134 12 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

R135 13 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

R136 13 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

R137 14 2 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R138 14 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R139 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 

R140 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R141 13 2 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R142 14 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R143 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

R144 14 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R145 15 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R146 15 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R147 15 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R148 15 3 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

R149 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R150 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R151 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

R152 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R153 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R154 14 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R155 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R156 14 2 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

R157 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

R158 14 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R159 14 2 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R160 14 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R161 12 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R162 14 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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R163 13 1 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R164 13 1 0 1 2 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 

R165 15 3 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R166 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

R167 15 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

R168 15 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R169 14 2 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R170 14 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R171 13 1 0 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

R172 12 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R173 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

R174 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R175 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R176 13 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R177 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R178 13 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

R179 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 

R180 13 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R181 13 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R182 13 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R183 14 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R184 14 3 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R185 16 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R186 14 3 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R187 12 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R188 12 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R189 14 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R190 13 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R191 15 3 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R192 14 3 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

R193 14 3 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R194 13 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

R195 15 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R196 14 3 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

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

R198 15 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R199 14 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R200 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R201 15 3 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R202 14 2 0 3 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R203 13 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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R204 13 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

R205 13 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R206 12 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R207 13 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R208 13 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R209 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R210 14 3 1 0 5 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R211 13 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R212 14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R213 13 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R214 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R215 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R216 12 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R217 14 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R218 15 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R219 13 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R220 13 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R221 15 3 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

R222 13 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R223 14 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R224 14 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R225 13 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

R226 13 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

R227 13 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R228 13 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

R229 13 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

R230 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R231 13 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R232 14 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R233 14 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R234 14 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

R235 14 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
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Hasil Analisis Data Univariat 
 

Umur Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 12 28 11.9 11.9 11.9 

13 86 36.6 36.6 48.5 

14 87 37.0 37.0 85.5 

15 30 12.8 12.8 98.3 

16 4 1.7 1.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Tingkatan Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid VII 81 34.5 34.5 34.5 

VIII 71 30.2 30.2 64.7 

IX 83 35.3 35.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Asal Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid MTS DARUL ISTIQAMAH 12 5.1 5.1 5.1 

MTS MUHAMMADIYAH 

DATARANG 

44 18.7 18.7 23.8 

MTS Ukhuwah Islamiyah 

Pattalassang Pao 

11 4.7 4.7 28.5 

SMPN 1 TOMBOLO PAO 49 20.9 20.9 49.4 

SMPN 2 TOMBOLO PAO 25 10.6 10.6 60.0 

SMPN 3 SATAP TOMBOLO 

PAO 

11 4.7 4.7 64.7 

SMPN 4 TOMBOLO PAO 18 7.7 7.7 72.3 

SMPN 5 TOMBOLO PAO 13 5.5 5.5 77.9 

SMPN 6 TOMBOLO PAO 28 11.9 11.9 89.8 

SMPN 7 TOMBOLO PAO 11 4.7 4.7 94.5 
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SMPN 8 TOMBOLO PAO 13 5.5 5.5 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apakah anda pernah mencoba merokok walau hanya untuk satu 

kali hisap saja? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pernah 136 57.9 57.9 57.9 

Tidak Pernah 99 42.1 42.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Berapa batang rokok yang biasanya kamu habiskan dalam satu 

hari? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Merokok 75 31.9 31.9 31.9 

1-6 batang 143 60.9 60.9 92.8 

6-10 batang 8 3.4 3.4 96.2 

11-15 batang 9 3.8 3.8 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apa alasan anda pertama kali merokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Merokok 52 22.1 22.3 22.3 

Iseng / coba-coba 102 43.4 43.8 66.1 

Di ajak teman 75 31.9 32.2 98.3 

Agar terlihat dewasa 1 .4 .4 98.7 

Mencontoh tokoh idola 1 .4 .4 99.1 

Tertarik karena iklan 2 .9 .9 100.0 

Total 233 99.1 100.0  

Missing System 2 .9   

Total 235 100.0   
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Seberapa sering anda merokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tidak Merokok 68 28.9 28.9 28.9 

Setiap hari 31 13.2 13.2 42.1 

kadang-kadang 136 57.9 57.9 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Kategori Merokok Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Merokok 133 56.6 56.6 56.6 

Tidak Merokok 99 42.1 42.1 98.7 

2 3 1.3 1.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Saya merokok karena terpengaruh oleh teman 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 123 52.3 52.3 52.3 

Tidak 112 47.7 47.7 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Saya merokok untuk bergabung dalam pergaulan teman saya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 75 31.9 31.9 31.9 

Tidak 160 68.1 68.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  
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Kategori Pengaruh Merokok Teman Sebaya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada 112 47.7 47.7 47.7 

Tidak Ada 123 52.3 52.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apakah pernah mendapat edukasi tentang bahaya merokok 

di sekolah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 194 82.6 82.6 82.6 

Tidak 41 17.4 17.4 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apakah pernah mendapatkan informasi mengenai bahaya 

merokok di TV atau sosial media? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 193 82.1 82.5 82.5 

Tidak 41 17.4 17.5 100.0 

Total 234 99.6 100.0  

Missing System 1 .4   

Total 235 100.0   

 
 

Kategori Pengaruh Pemberian Edukasi di Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Pernah 192 81.7 81.7 81.7 

Tidak Pernah 43 18.3 18.3 100.0 

Total 235 100.0 100.0  
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Apakah anda pernah melihat guru yang merokok di 

lingkungan sekolah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 77 32.8 32.8 32.8 

Tidak 158 67.2 67.2 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

 

 

 

Saya terpengaruh untuk merokok, karena sering melihat guru 

yang merokok di lingkungan sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 23 9.8 9.8 9.8 

Tidak 212 90.2 90.2 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

 

Kategori Perilaku Merokok Guru di Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada 71 30.2 30.2 30.2 

Tidak Ada 164 69.8 69.8 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apakah ayahmu seorang perokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 175 74.5 74.5 74.5 

Tidak 60 25.5 25.5 100.0 

Total 235 100.0 100.0  
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Apakah ada anggota keluarga lain yang merokok dalam 

keluarga anda? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 173 73.6 73.6 73.6 

Tidak 62 26.4 26.4 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Kategori Perilaku Merokok Anggota Keluarga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ada 169 71.9 71.9 71.9 

Tidak Ada 66 28.1 28.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Apakah ada peraturan sekolah yang melarang anda untuk 

merokok? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 223 94.9 94.9 94.9 

Tidak 12 5.1 5.1 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Jika ada, apakah ada sanksi bagi murid yang kedapatan 

merokok di sekolah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ya 188 80.0 80.0 80.0 

Tidak 47 20.0 20.0 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 
 

Jika ada, apakah ada sanksi bagi murid yang kedapatan 

merokok di sekolah? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Ya 188 80.0 80.0 80.0 

Tidak 47 20.0 20.0 100.0 

Total 235 100.0 100.0  

 

Hasil Analisis Data Bivariat  
 

Kategori Pengaruh Merokok Teman Sebaya * Kategori Merokok Responden Crosstabulation 

 

Kategori Merokok Responden 

Total Merokok Tidak Merokok 

Kategori Pengaruh Merokok 

Teman Sebaya 

Ada Count 77a 35b 112 

Expected Count 64.3 47.7 112.0 

% within Kategori Pengaruh 

Merokok Teman Sebaya 

68.8% 31.3% 100.0% 

% of Total 32.8% 14.9% 47.7% 

Tidak Ada Count 58a 65b 123 

Expected Count 70.7 52.3 123.0 

% within Kategori Pengaruh 

Merokok Teman Sebaya 

47.2% 52.8% 100.0% 

% of Total 24.7% 27.7% 52.3% 

Total Count 135 100 235 

Expected Count 135.0 100.0 235.0 

% within Kategori Pengaruh 

Merokok Teman Sebaya 

57.4% 42.6% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of Kategori Merokok Responden categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.184
a
 1 .001   

Continuity Correction
b
 10.318 1 .001   

Likelihood Ratio 11.308 1 .001   

Fisher's Exact Test    .001 .001 

Linear-by-Linear Association 11.136 1 .001   

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 47,66. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Kategori Pengaruh Pemberian Edukasi di Sekolah * Kategori Merokok Responden Crosstabulation 

 

Kategori Merokok Responden 

Total Merokok Tidak Merokok 

Kategori Pengaruh 

Pemberian Edukasi di 

Sekolah 

Pernah Count 119a 73b 192 

Expected Count 110.3 81.7 192.0 

% within Kategori Pengaruh 

Pemberian Edukasi di 

Sekolah 

62.0% 38.0% 100.0% 

% of Total 50.6% 31.1% 81.7% 

Tidak Pernah Count 16a 27b 43 

Expected Count 24.7 18.3 43.0 

% within Kategori Pengaruh 

Pemberian Edukasi di 

Sekolah 

37.2% 62.8% 100.0% 

% of Total 6.8% 11.5% 18.3% 

Total Count 135 100 235 

Expected Count 135.0 100.0 235.0 

% within Kategori Pengaruh 

Pemberian Edukasi di 

Sekolah 

57.4% 42.6% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of Kategori Merokok Responden categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 8.818
a
 1 .003   

Continuity Correction
b
 7.833 1 .005   

Likelihood Ratio 8.742 1 .003   

Fisher's Exact Test    .004 .003 

Linear-by-Linear Association 8.780 1 .003   

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18,30. 
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b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Kategori Perilaku Merokok Anggota Keluarga * Kategori Merokok Responden Crosstabulation 

 

Kategori Merokok Responden 

Total Merokok Tidak Merokok 

Kategori Perilaku Merokok 

Anggota Keluarga 

Ada Count 94a 75a 169 

Expected Count 97.1 71.9 169.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Anggota Keluarga 

55.6% 44.4% 100.0% 

% of Total 40.0% 31.9% 71.9% 

Tidak Ada Count 41a 25a 66 

Expected Count 37.9 28.1 66.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Anggota Keluarga 

62.1% 37.9% 100.0% 

% of Total 17.4% 10.6% 28.1% 

Total Count 135 100 235 

Expected Count 135.0 100.0 235.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Anggota Keluarga 

57.4% 42.6% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of Kategori Merokok Responden categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .820
a
 1 .365   

Continuity Correction
b
 .576 1 .448   

Likelihood Ratio .826 1 .363   

Fisher's Exact Test    .382 .224 

Linear-by-Linear Association .817 1 .366   

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28,09. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Kategori Perilaku Merokok dengan Larangan Merokok di Sekolah * Kategori Merokok 

Responden Crosstabulation 

 

Kategori Merokok Responden 

Total Merokok Tidak Merokok 

Kategori Perilaku Merokok 

dengan Larangan Merokok di 

Sekolah 

Ada Count 125a 89a 214 

Expected Count 122.9 91.1 214.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok dengan Larangan 

Merokok di Sekolah 

58.4% 41.6% 100.0% 

% of Total 53.2% 37.9% 91.1% 

Tidak ada Count 10a 11a 21 

Expected Count 12.1 8.9 21.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok dengan Larangan 

Merokok di Sekolah 

47.6% 52.4% 100.0% 

% of Total 4.3% 4.7% 8.9% 

Total Count 135 100 235 

Expected Count 135.0 100.0 235.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok dengan Larangan 

Merokok di Sekolah 

57.4% 42.6% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of Kategori Merokok Responden categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 
 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .911
a
 1 .340   

Continuity Correction
b
 .523 1 .470   

Likelihood Ratio .900 1 .343   

Fisher's Exact Test    .363 .234 

Linear-by-Linear Association .907 1 .341   

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,94. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Kategori Perilaku Merokok Guru di Sekolah * Kategori Merokok Responden Crosstabulation 

 

Kategori Merokok Responden 

Total Merokok Tidak Merokok 

Kategori Perilaku Merokok 

Guru di Sekolah 

Ada Count 46a 25a 71 

Expected Count 40.8 30.2 71.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Guru di Sekolah 

64.8% 35.2% 100.0% 

% of Total 19.6% 10.6% 30.2% 

Tidak Ada Count 89a 75a 164 

Expected Count 94.2 69.8 164.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Guru di Sekolah 

54.3% 45.7% 100.0% 

% of Total 37.9% 31.9% 69.8% 

Total Count 135 100 235 

Expected Count 135.0 100.0 235.0 

% within Kategori Perilaku 

Merokok Guru di Sekolah 

57.4% 42.6% 100.0% 

% of Total 57.4% 42.6% 100.0% 

Each subscript letter denotes a subset of Kategori Merokok Responden categories whose column proportions do not differ 

significantly from each other at the ,05 level. 

 
 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.243
a
 1 .134   

Continuity Correction
b
 1.834 1 .176   

Likelihood Ratio 2.270 1 .132   

Fisher's Exact Test    .152 .087 

Linear-by-Linear Association 2.234 1 .135   

N of Valid Cases 235     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,21. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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