
 
 

 
 

GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN 
SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS GENDER  

DI KOTA MAKASSAR 
 
 
 

 

 

 
 

Skripsi 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana 
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat 

pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 
UIN Alauddin Makassar 

 

 
 

Oleh: 

 
 

ANDI ABIL HASAN RIVAI 
NIM. 70200118097 

 
 
 
 
 

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN 
UIN ALAUDDIN MAKASSAR 

2022 



 
 

ii 
 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama :  Andi Abil Hasan Rivai 

NIM :  70200118097 

Tempat/Tanggal Lahir :  Ara/30 Juni 2000 

Jurusan/Peminatan :  Kesehatan Masyarakat/Kesehatan Lingkungan 

Fakultas :  Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Alamat :  Padi Residence C3/30, Gowa 

Judul Skripsi : Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap    
 Pengelolaan    Sampah Rumah Tangga Berbasis 
 Gender di Kota Makassar 

 Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini 

benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia 

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau 

seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi 

hukum. 

Gowa, 16 Agustus 2022 
Penyusun, 

 

Andi Abil Hasan Rivai 
NIM.70200118097 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

 

 

 

 



 
 

iv 
 

DAFTAR ISI 

JUDUL .................................................................................................................  i 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ............................................................  ii 

PENGESAHAN SKRIPSI ..................................................................................  iii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................  iv 

KATA PENGANTAR .........................................................................................  vi 

DAFTAR TABEL ...............................................................................................  ix 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................................................  xi 

DAFTAR DIAGRAM .........................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................  xiii 

ABSTRAK ...........................................................................................................  xiv 

BAB    I     PENDAHULUAN .............................................................................  1-19 

A. Latar Belakang ............................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ......................................................................  8 

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .................................  8 

D. Tujuan Penelitian ........................................................................  10 

E. Manfaat Penelitian ......................................................................  11 

F. Kajian Pustaka .............................................................................  13 

BAB    II    TINJAUAN TEORITIS ..................................................................  20-45 

A. Tinjauan Umum Tentang TPB (Theory of Planned Behavior) ...  20 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah ..........................  27 

C. Tinjauan Umum Tentang Gender................................................  34 

D. Kerangka Teori............................................................................  44 

E. Kerangka Konsep ........................................................................  45 

BAB    III  METODOLOGI PENELITIAN .....................................................  46-60 

A. Jenis dan pendekatan Penelitian ..................................................  46 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian ......................................................  46 

C. Populasi dan Sampel ...................................................................  46 

D. Teknik Pengambilan Sampel.......................................................  52 

E. Teknik Pengumpulan Data ..........................................................  52 

F. Instrumen Penelitian....................................................................  53 



 
 

v 
 

G. Uji Validitas dan Uji Realibilitas ................................................  55 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ........................................  58 

BAB    IV   HASIL DAN PEMBAHASAN........................................................  61-89 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...........................................  61 

B. Hasil Penelitian ...........................................................................  63 

C. Pembahasan Hasil Penelitian ......................................................  75 

D. Keterbatasan Penelitian ...............................................................  88 

BAB    V     PENUTUP ........................................................................................  90-91 

A. Kesimpulan .................................................................................  90 

B. Saran ............................................................................................  91 

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat 

kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul 

Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Berbasis Gender di Kota Makassar. Sholawat serta salam tidak lupa selalu kita 

haturkan untuk junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Saw yang telah 

menyampaikan petunjuk Allah Swt untuk kita semua, yang merupakan sebuah 

petunjuk yang paling benar yakni syariah agama Islam yang sempurna dan 

merupakan satu-satunya karunia yang paling besar bagi seluruh alam semesta. 

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana 

Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Dalam pelaksanaan penelitian dan 

penyusunan skripsi ini penulis mendarmabaktikan ilmu kesehatan masyarakat 

yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. Penulis tentu tidak akan meraih 

hasil tanpa bantuan dari berbagai pihak, sehingga sangatlah wajar untuk memberi 

penghargaan yang setinggi-tingginya dengan ucapan terima kasih kepada:  

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, Rektor UIN Alauddin Makassar kami 

bangga kuliah di UIN Alauddin Makassar. 

2. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. 

3. Staf bagian Akademik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah 

membantu penulis dalam urusan administrasi selama menyusun skripsi. 



 
 

vii 
 

4. Abd. Majid HR lagu, SKM., M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat 

yang juga merupakan pembimbing skripsi pertama yang telah memberikan 

nasihat, saran dan dukungan dalam menyusun skripsi. 

5. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes, pembimbing skripsi kedua yang telah 

dengan sabar memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasi selama 

menyusun skripsi. 

6. Dian Rezky Wijaya, SKM., M.Kes, penguji kompetensi yang telah 

memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

7. Dr. Syamsidar, M.Ag selaku penguji integrasi keislaman yang telah 

memberikan berbagai masukan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar 

yang telah memberikan ilmu pengetahuan, nasehat, dan senantiasa 

membimbing saat proses perkuliahan. 

9. Syahratul Aeni SKM., M.Kes, dosen pembimbing akademik yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan dan nasehat kepada penulis selama 

menjalani perkuliahan. 

10. Unit Pengelola Seminar Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah membantu 

dan  memfasilitasi penulis selama pelaksanaan ujian. 

11. Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian di wilayah Kota Makassar.  

12. Masyarakat Kota Makassar yang telah membantu dan berkenan untuk menjadi 

responden dalam penelitian skripsi ini. 



 
 

viii 
 

13. Bapak dan Ibu kedua orang tua saya yang senantiasa sabar memberikan doa 

dan dukungannya selama penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan. 

14. Keluarga Mahasiswa Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang 

telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama kuliah. 

15. HMJ Kesehatan Masyarakat yang telah menjadi ruang bagi penulis untuk 

berproses mengenal kehidupan kampus selama kuliah.  

16. Teman-teman Angkatan 2018 yang selalu memberikan dukungan dan bantuan 

selama menjalani kuliah. 

17. Teman-teman Kesmas C yang selalu memberikan bantuan, semangat, 

motivasi dan dukungan kepada penulis.  

18. Teman-teman Peminatan Kesehatan Lingkungan yang selalu memberikan 

semangat dan motivasi kepada penulis. 

19. Hikmi Adlia yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.  

20. Muhammad Zulhan dan Resa Andri Jaya yang saling peduli selama proses 

perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.  

21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan 

doa dan dukungannya sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan. 

Demikian kata pengatar penulis dengan harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat kepada pembaca, khususnya pada civitas yang berkecimpung dalam 

mempelajari ilmu-ilmu kesehatan masyarakat.  

Gowa, 16 Agustus 2022 
Penulis 

 

Andi Abil Hasan Rivai 
NIM.70200118097 



 
 

ix 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1.1  Definisi Opersaional Kriteria Objektif ............................................  8 

Tabel 1.2  Tabel Sintesa Penelitian ...................................................................  13  

Tabel 3.1 Data Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 ....................................  47 

Tabel 3.2 Teknik Penskoran Skala Gutman .....................................................  55 

Tabel 3.3 Teknik Penskoran Skala Likert ........................................................  55 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan .......................................  56 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Variabel Sikap ...................................................  56 

Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Variabel Norma Subjektif .................................  57 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kontrol Perilaku .................................  57 

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku ..............................................  57 

Tabel 3.9 Hasil Uji Realibilitas Variabel  ........................................................  58 

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 ......  64 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia Tahun 2022 .....................  65 

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
 Tahun 2022 ......................................................................................  66 

Tabel 4.4  Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2022 .............  67 

Tabel 4.5  Distribusi Alamat Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Tahun 2022 ......................................................................................  68 

Tabel 4.6 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan Jenis  
 Kelamin Tahun 2022 .......................................................................  69 

Tabel 4.7 Distribusi Sikap Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Tahun 2022 ......................................................................................  70 

Tabel 4.8 Distribusi Norma Subjektif Responden Berdasarkan Jenis  
 Kelamin Tahun 2022 .......................................................................  71 

Tabel 4.9 Distribusi Kontrol Perilaku Responden Berdasarkan Jenis 
 Kelamin Tahun 2022 .......................................................................  73 



 
 

x 
 

Tabel 4.10 Distribusi Perilaku Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Tahun 2022 ......................................................................................  74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xi 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior Azjen, (2005) ..................................  21 

Gambar 2.2 Pengelolaan Sampah ......................................................................  30 

Gambar 2.3 Kerangka Teori Model TPB (Theory of Planned Behavior) oleh 
 Ajzen, (2005) .................................................................................  44 

Gambar 2.4  Kerangka Konsep Penelitian Berdasarkan Pendekatan TPB  
 (Theory of Planned Behavior) Ajzen, (2005) ................................  45 

Gambar 4.1  Peta Administratif Kota Makassar .................................................  61 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xii 
 

DAFTAR DIAGRAM 

Diagram 4.1 Distribusi Pengetahuan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Tahun 2022 ....................................................................................  70 

Diagram 4.2 Distribusi Sikap Responden Bedasarkan Jenis Kelamin 
 Tahun 2022 ....................................................................................  71  

Diagram 4.3 Distribusi Norma Subjektif Responden Berdasarkan Jenis  
 Kelamin Tahun 2022 .....................................................................  72 

Diagram 4.4 Distribusi Kontrol Perilaku Responden Berdasarkan Jenis 
 Kelamin Tahun 2022 .....................................................................  74 

Diagram 4.5 Distribusi Perilaku Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 Tahun 2022 ....................................................................................  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian  

Lampiran 2 Hasil Uji Validitas dan Realibilitas Menggunakan SPSS  

Lampiran 3 Surat Keterangan Layak Etik dari Komite Etik Kesehatan UIN 
Alauddin Makassar  

Lampiran 4 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dekan Fakultas 
 Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal 
dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  

Lampiran 6 Surat Keterangan Izin Penelitian dari Dinas Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kota Makassar  

Lampiran 7 Hasil Uji Similarity 

Lampiran 8  Hasil Analisis Data Menggunakan SPSS  

Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian  

Lampiran 10 Riwayat Hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

ABSTRAK 

Nama :   Andi Abil Hasan Rivai 
NIM :   70200118097 
Judul :   Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah      
     Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar 

 
 WHO mendefinisikan sampah sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak 
dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang di buang yang disebabkan oleh 
aktivitas manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. 
 Data SIPSN menunjukkan bahwa capaian sepanjang tahun 2021 
pengurangan sampah hanya sebesar 3,48 juta ton (7,36%). Sumber timbulan 
sampah terbesar adalah sampah Rumah Tangga (45,9%), Menurut data SIPSN 
2021, Sulawesi Selatan menghasilkan timbulan sampah sebanyak 3,170.30 perhari 
dan 1,15 juta ton pertahun. Data yang dikelola oleh SIPSN tercatat  
Kabupaten/Kota pengahasil sampah terbesar di Sulawesi Selatan adalah Kota 
Makassar yang memiliki volume sampah terbesar yaitu 373,653.93 ton pertahun. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku masyarakat 
terhadap pengelolaan sampah rumah tangga berbasis gender di Kota Makassar. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan observational 
deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar dengan 
jumlah responden 392 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan non 
probability sampling degan pendekatan accidental sampling. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan laki-laki dengan 
kategori baik 100% sedangkan pengetahuan perempuan dengan kategori baik 
sebanyak 98.6%. Sikap laki-laki dengan kategori positif 92.0% sedangkan 
perempuan dengan kategori positif 91.5%. Norma subjektif laki-laki dengan 
kategori baik 98.2% sedangkan perempuan dengan kategori baik 98.6%. Kontrol 
perilaku laki-laki dengan kategori baik 97.1% sedangkan perempuan dengan 
kategori baik 98.6%. Perilaku laki-laki dengan kategori baik 84.0% sedangkan 
perempuan dengan kategori baik 85.8%. 
 
Kata Kunci: Gender, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Perilaku  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 WHO (World Health Organization) mendefinisikan sampah sebagai 

sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang di 

buang yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya. Sampah adalah sisa atau benda yang sudah diambil bagian intinya atau 

bahan sisa yang sudah tidak terpakai. Dari segi sosial ekonomi, sampah yaitu 

barang yang tidak memiliki nilai, dari segi lingkungan sudah tidak diperlukan lagi 

dan dapat menimbulkan masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan 

(Nigiana, dkk. (2016). Pengelolaan sampah merupakan suatu sistem kegiatan yang 

komprehensif dan berkelanjutan yang mencakup pengurangan dan pengelolaan 

sampah. Saat ini hampir semua negara berkembang memiliki permasalahan dalam 

pengelolaan sampah (Nugraha et al., 2018). 

 SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan pembangunan 

berkelanjutan yang isinya untuk kepentingan umum, pembangunan yang 

membahas keberlanjutan hidup berdampingan secara sosial dalam masyarakat, 

pembangunan yang membahas kualitas lingkungan dan keadilan. Tercapainya 

sistem pengelolaan yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup agar terasa 

kepada generasi mendatang. Salah satu tujuan dari SDGs adalah pengelolaan 

sampah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan lebih lanjut. Besar harapan 

bahwa tujuan tersebut  akan mengurangi dampak lingkungan dari keberadaan 

sampah pada tahun 2030 (Saputra et al., 2021). 
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 Data SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasioanal) 

menunjukkan bahwa capaian sepanjang tahun 2021 pengurangan sampah hanya 

sebesar 3,48 juta ton (7,36%). Sumber timbulan sampah terbesar adalah sampah 

Rumah Tangga (45,9%), Perkantoran (6,1%), Pasar Tradisional (22,5%), Pasar 

Perniagaan (8%), Fasilitas Publik (5,9%), Kawasan (8,9%), dan lainnya sebesar 

2,7% (SIPSN, 2021). 

 Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan tentang 

pengelolaan sampah yang dapat di akses oleh seluruh masyarakat. Peraturan ini 

terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah dan juga pada Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Juwono & Diyanah, 2021).  

 Untuk mengatasi masalah sampah, hal ini juga diatur dengan peraturan 

daerah masing-masing Kota/Kabupaten. Pemerintah Kota Makassar sendiri telah 

menerbitkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang tertuang dalam 

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Sampah  Tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan utama pengelolaan sampah adalah 

untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta 

memanfaatkan sampah sebagai sumber daya. Upaya pengelolaan sampah tersebut 

terdiri dari pengurangan sampah dan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah 

dapat meliputi pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan penggunaan kembali 

dan pengelolaan sampah meliputi klasifikasi sampah, meliputi pemilahan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. 
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 Berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan 

sebanyak 9,07 juta jiwa pada tahun 2020 lalu. Selama 2010-2020, rata-rata laju 

pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,18%. Penduduk 

Sulawesi Selatan paling banyak ada di perkotaan khususnya di Kota Makassar, 

yakni 1,42 juta jiwa diantaranya 740.960 ribu jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 

743.952 ribu jiwa berjenis kelamin perempuan. Ditambah dengan meningkatnya 

jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat di Makassar, serta berubahnya pola 

konsumsi masyarakat maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah, jenis dan 

karakteristik sampah rumah tangga yang semakin beragam (BPS-Sulsel, 2020). 

 Menurut data SIPSN 2021, Sulawesi Selatan menghasilkan timbulan 

sampah sebanyak 3,170.30 perhari dan 1,15 juta ton pertahun. Data yang dikelola 

oleh SIPSN tercatat 3 Kabupaten/Kota penghasil sampah terbesar di Sulawesi 

Selatan. Termasuk Kota Makassar yang memiliki volume sampah terbesar yaitu 

373,653.93 ton pertahun, sementara Kabupaten Bone menempati urutan kedua 

147,231.88 ton pertahun, menyusul Kabupaten Pinrang di urutan ketiga pertahun 

64,570.25 ton pertahun (SIPSN, 2021). 

 Upaya pengurangan dan pengelolaan sampah membutuhkan peran 

masyarakat. Sebagai penghasil sampah, keterlibatan masyarakat sangat penting 

karena masyarakat paling mengetahui kondisi pengelolaan sampah setempat. 

Apalagi jika tidak dikelola dengan baik, masyarakat akan merasakan dampak yang 

paling besar. Pengurangan sampah pada sumbernya, khususnya sampah rumah 

tangga, tidak dapat tercapai tanpa keterlibatan keluarga. Kontribusi masyarakat 

seperti lahan, royalti/iuran, komunitas dan dukungan lainnya juga memiliki 
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dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pengelolaan sampah. Pengelolaan 

sampah yang berhasil membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah (Setyoadi, 2018).  

 Saat ini, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia sedang berupaya 

meningkatkan kualitas lingkungan melalui pencanangan berbagai program yang 

relevan (Wildawati & Hasnita, 2019). Pengelolaan sampah yang paling sederhana 

dengan memilah sampah organik dan anorganik melalui sosialisasi pemerintah 

kepada masyarakat belum terwujud (Banowati, 2015). Berbagai strategi telah 

ditempuh oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sampai saat ini. 

Proses sosialisasi kampanye 3R (Reduce, Reuse, Recycle) telah dilakukan di 

berbagai kota/kabupaten selama ini. Berbagai bentuk pengelolaan sampah yang 

ramah lingkungan juga telah dilakukan, seperti pengelolaan sampah mandiri, bank 

sampah, pembuangan sampah sementara, 3R, dan sebagainya. (Setyoadi, 2018) 

 Menurut Wiryono, (2013) akar permasalahan lingkungan dapat 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: (a) Pemahaman seseorang tentang alam 

dipengaruhi oleh pendidikan, budaya dan agama, yang mempengaruhi 

kemampuannya untuk mengenali, berfikir dan memahami lingkungan. (b) 

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan sumber 

daya alam, penyusutan lahan pemukiman dan peningkatan produksi sampah. (c) 

Kemiskinan, orang miskin tidak mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar 

dalam jangka panjang (Wardani et al., 2020). 

 Pengelolaan sampah rumah tangga secara umum meliputi pemilah sampah 

organik dan sampah non organik, pengurangan berbasis individu dan kolektif 
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(bank sampah), penggunaan kembali, penerapan pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, 

Recycle) dan pengangkutan rutin ke tempat pembuangan sementara sebelum tahap 

akhir atau tahap pemusnahan (Hayat and Zayadi, 2018). Pengelolaan sampah 

rumah tangga meliputi sampah organik (sisa makanan dan daun kering) dan 

sampah non organik (sampah kertas, plastik, kaleng, barang rumah tangga  

lainnya) (Nghiem et al., 2020). 

 Menurut Umar, (1999) kesetaraan dan keadilan gender kini harus 

diterapkan dalam konteks sosial dan berbagai aktivitas saat ini. Kesetaraan gender 

dimaksudkan sebagai interpretasi spiritual dan budaya untuk memahami 

perbedaan gender antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun perbedaan 

tersebut bukanlah arti pembedaan, melainkan penyetaraan konflik menurut 

kodratnya. Dengan kata lain, ada konsep pembagian kerja yang dianggap tepat 

untuk laki-laki dan perempuan tergantung pada keadaan dan situasi budaya. 

Padahal kesetaraan dan keadilan gender memiliki hak, kewajiban, peran dan 

kesempatan bagi laki-laki dan perempuan atas dasar saling menghormati, 

menghargai dan mendukung dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam 

keluarga, masyarakat maupun dalam pembangunan bangsa (Ajizah, 2021). 

 Penelitian terdahulu oleh (Sari, 2012) yang berjudul Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Berbasis Gender (Studi Deskriptif di Kelurahan Sukabumi, 

Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo) Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

dan wawancara sebagai alat memperoleh data primer, serta dokumentasi untuk 

memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan di 



6 
 

 
 

dalam bingkai patriarki yang mengkonstruk perempuan di ranah domestik melalui 

pengelolaan sampah dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

yang sama di dalam pembangunan sesuai dengan konsep pengarusutamaan 

gender. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mengambil porsi yang lebih 

banyak di dalam kegiatan pengelolaan sampah. Perempuan mempunyai peranan 

publik dengan menguatkan nilai-nilai domestik, ikut terlibat di dalam proses 

pengambilan keputusan, mengelola sampah dengan nilai-nilai gender yang 

melekat seperti nilai-nilai kasih sayang, kepedulian, koordinatif yang dibutuhkan 

untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis gender 

menunjukkan perubahan cara pandang baru di dalam memperlakukan 

lingkungannya melalui media sampah dengan menggunakan konsep 3R 

(reduce,reuse, dan recycle),  

 Pada penelitian yang dilakukan oleh (Asmara et al., 2020) tentang Gender 

Based Waste Management Model in Sei Sembilang, Banyuasin Regency, South 

Sumatera Province. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap 

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, relatif tinggi, tetapi tidak disertai 

dengan perilakunya. Wanita cenderung memiliki pengetahuan, sikap, dan perilaku 

yang lebih tinggi daripada laki-laki. Model pengelolaan sampah yang dapat 

dikembangkan adalah model pengelolaan sampah terpadu yang dapat 

mengakomodir seluruh lapisan masyarakat tingkat. Model ini membagi peran 

antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Di Dalam model ini, peran 

perempuan lebih signifikan dalam memilah sampah dan mendaur ulang sampah 
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plastik menjadi produk kerajinan. Laki-laki berperan dalam mengangkut dan 

mengolah sampah plastik baku plastik yang bernilai ekonomis.  

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Vineeshiya, dkk (2017) dengan judul 

Gender perspective of community participation in solid waste management; a 

case of balangoda urban council, Sri Lanka. Penelitian ini menggunakan studi 

eksploratif berdasarkan metode observasi, analisis pemangku kepentingan, survei 

kuesioner semi terstruktur (200) dan wawancara mendalam (10) dengan informan 

kunci untuk mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif di dewan kota 

Balangoda, Sri Lanka. Hasil penelitian menunjukkan perempuan cenderung 

mengungkapkan tingkat kepedulian yang lebih tinggi terhadap lingkungan 

daripada laki-laki mengingat lebih peduli terhadap kesehatan dan keselamatan 

keluarga dan masyarakat mereka. Perempuan memainkan peran yang berbeda 

dalam identitas dalam masyarakat tertentu terutama tugas-tugas mereka dalam 

pengaturan domestik. Maskulinitas diharapkan lebih fokus, kompetitif dan 

mandiri sementara feminitas menonjolkan kepekaan dan lebih memperhatikan 

orang lain. Oleh karena itu penyebab paling jauh untuk mengubah perilaku 

lingkungan adalah gender dan identitas gender individu.  

 Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya, oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul "Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar". 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis mendeskripsikan 

permasalahan dalam penelitian ini mengenai Gambaran Perilaku Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota 

Makassar?  

C.  Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

 Definisi operasional harus diberikan untuk menghindari kesalahpahaman 

mengenai variabel yang dijelaskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diberikan 

definisi operasional untuk setiap variabel dan kami menggunakan pendekatan 

skala Gutman dan skala Likert untuk memberikan kriteria objektif untuk setiap 

variabel yang diteliti seperti berikut: 

Tabel. 1.1 
Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

Variabel 
Definisi 

 Operasional Kriteria Objektif Kategori 

Sex 
(Jenis Kelamin) 

Tanda biologis 
yang 
membedakan 
manusia 
berdasarkan 
kelompok. 

- 1. Laki-laki 
2. Perempuan 

Knowledge 
(Pengetahuan) 

Pengetahuan 
masyarakat 
terhadap gender 
dan pengelolaan 
sampah rumah 
tangga. 

a. Baik : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai ≥ 50 % dari 

semua 
pertanyaan.  

b. Kurang: apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 

1. Benar  
2. Salah 
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nilai < 50 % dari 
semua 
pertanyaan. 

Attitude Toward 
Behavior 
(Sikap) 
 

Perasaan 
kecenderungan 
dalam 
berperilaku 
terhadap 
pengelolaan 
sampah rumah 
tangga. 

a. Positif : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai ≥ 60 % dari 

semua 
pertanyaan. 

b. Negatif : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai < 60 % dari 
semua 
pertanyaan.  

1. Sangat Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu-Ragu 
4. Tidak Setuju 
5. Sangat Tidak   

Setuju 
 
 

Subjective Norm  
(Norma 
Subjektif) 

Keyakinan 
seseorang 
mengenai 
harapan orang 
sekitar yang 
dianggap 
memiliki 
pengaruh 
(normative 
belief) dan 
menjadi 
motivasi untuk 
menunjukkan 
perilaku tertentu 
(motivation 
comply). 

a. Baik : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai ≥ 60 % dari 

semua 
pertanyaan.  

b. Kurang : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai < 60 % dari 
semua 
pertanyaan.  

1. Sangat Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu-Ragu 
4. Tidak Setuju 
5. Sangat Tidak   

Setuju 
 

Perceived 
Behavior  
Control 
(Kontrol 
Perilaku)  
 

Persepsi 
seseorang 
mengenai 
kondisi, situasi 
dan keadaan 
yang 
mendukung dan 
menghambat 
perilaku 
masyarakat 
dalam 

a. Baik : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai ≥ 60 % dari 

semua 
pertanyaan.  

b. Kurang : apabila 
nilai persentase 
jawaban 

1. Sangat Setuju 
2. Setuju 
3. Ragu-Ragu 
4. Tidak Setuju 
5. Sangat Tidak   

Setuju 
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melakukan 
pengelolaan 
sampah rumah 
tangga. 

responden 
mendapatkan 
nilai < 60 % dari 
semua 
pertanyaan.  

Behavior 
(Perilaku) 

Kecenderungan 
seseorang untuk 
melakukan 
pengelolaan 
sampah rumah 
tangga 

a. Baik : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai ≥ 60% dari 

semua 
pertanyaan.  

b. Kurang : apabila 
nilai persentase 
jawaban 
responden 
mendapatkan 
nilai < 60% dari 
semua 
pertanyaan.  

1. Sangat Setuju  
2. Setuju 
3. Ragu-Ragu 
4. Tidak Setuju 
5. Sangat Tidak 

Setuju 
 

 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Gambaran 

Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis 

Gender di Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk Melihat Distribusi Frekuensi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Berbasis Gender di Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui Pengetahuan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 
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c. Untuk mengetahui Sikap Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 

d. Untuk mengetahui Norma Subjekif Masyarakat Terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 

e. Untuk mengetahui Kontrol Perlaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 

f. Untuk mengetahui Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 

E.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan pertimbangan bagi 

peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis. 

2. Bagi Peneliti  

a. Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bagi penulis dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi 

penulis khususnya mengenai Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. 

3.  Bagi Masyarakat 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat mengenai 

perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan lebih memahami 

fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian kesehatan 

lingkungan dengan pendekatan gender. 
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F.   Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 
Tabel Sintesa Penelitian  

Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar 
 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1. (Asmara et al., 2020) Gender Based Waste 
Management Model in Sei 
Sembilang, Banyuasin 
Regency, South Sumatera 
Province (Jurnal Sylva 
Lestari Volume 8 Nomor. 3, 
September 2020). 

Pada penelitian ini 
pengumpulan data sosial 
dilakukan dengan metode 
Explanatory Sequential 
Mixed Method. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengetahuan dan sikap masyarakat 
baik laki-laki maupun perempuan, 
relatif tinggi, tetapi tidak disertai 
dengan perilakunya. Wanita 
cenderung memiliki pengetahuan, 
sikap, dan perilaku yang lebih tinggi 
daripada laki-laki. Model 
pengelolaan sampah yang dapat 
dikembangkan adalah model 
pengelolaan sampah terpadu yang 
dapat mengakomodir seluruh lapisan 
masyarakat tingkat. Model ini 
membagi peran antara masyarakat, 
pemerintah, dan sektor swasta. Di 
dalam model ini, peran perempuan 
lebih signifikan dalam memilah 
sampah dan mendaur ulang sampah 
plastik menjadi produk kerajinan. 
Laki-laki berperan dalam mengang-
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kut dan mengolah sampah plastik   
baku plastik yang bernilai ekonomis. 

2. (Vineeshiya et. al. 2017) Gender perspective of 
community participation in 
solid waste management; a 
case of balangoda urban 
council, Sri Lanka. 

Penelitian ini 
menggunakan studi 
eksploratif berdasarkan 
metode observasi, analisis 
pemangku kepentingan, 
survei kuesioner semi 
terstruktur (200) dan 
wawancara mendalam (10) 
dengan informan kunci 
untuk mengumpulkan data 
kualitatif dan kuantitatif di 
dewan kota Balangoda, Sri 
Lanka. 

Hasil penelitian menunjukkan 
perempuan cenderung memiliki 
tingkat kepedulian yang lebih tinggi 
terhadap lingkungan daripada laki-
laki mengingat lebih peduli terhadap 
kesehatan dan keselamatan keluarga 
dan masyarakat mereka. Perempuan 
memainkan peran yang berbeda 
dalam identitas dalam masyarakat 
tertentu terutama tugas-tugas mereka 
dalam pengaturan domestik. 
Maskulinitas diharapkan lebih fokus, 
kompetitif dan mandiri sementara 
feminitas menonjolkan kepekaan 
dan lebih memperhatikan orang lain. 
Oleh karena itu penyebab paling 
jauh untuk mengubah perilaku 
lingkungan adalah gender dan 
identitas gender individu. 

3. (Sari, 2012) Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Berbasis 
Gender (Studi Deskriptif di 
Kelurahan Sukabumi, 
Kecamatan Mayangan, 
Kota Probolinggo), 
(Skripsi, Februari 2012). 

Penelitian ini 
menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. 
Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah 
observasi dan wawancara 
sebagai alat memperoleh 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
perempuan di dalam bingkai 
patriarki yang mengkonstruksi 
perempuan di ranah domestik 
melalui pengelolaan sampah dapat 
memperoleh akses, partisipasi, 
kontrol dan manfaat yang sama di 
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data primer, serta 
dokumentasi untuk 
memperoleh data 
sekunder. 

dalam pembangunan sesuai dengan 
konsep pengarusutamaan gender. 
Hal ini menunjukkan bahwa 
perempuan mengambil porsi yang 
lebih banyak di dalam kegiatan 
pengelolaan sampah. Perempuan 
mempunyai peranan publik dengan 
menguatkan nilai-nilai domestik, 
ikut terlibat di dalam proses 
pengambilan keputusan, mengelola 
sampah dengan nilai-nilai gender 
yang melekat seperti nilai-nilai kasih 
sayang, kepedulian, koordinatif yang 
dibutuhkan untuk mengatasi 
permasalahan lingkungan. 
Pengelolaan sampah berbasis gender 
menunjukkan perubahan cara 
pandang baru di dalam 
memperlakukan lingkungannya 
melalui media sampah dengan 
menggunakan konsep 3R (reduce, 
reuse, dan recycle). 

4. (Wardani et al., 2020) Pengaruh Umur dan Gender 
Terhaap Peduli Lingkungan 
pada Masyarakat di 
Kampung Nelayan Sejahtera 
Kelurahan Sumber Jaya 
Kota Bengkulu (Jurnal 

Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 
metode survei. Teknik 
pengambilan sampel 
dalam penelitian ini 
dengan cara random. 

Hasil penelitian menunjukkan (1) 
Terdapat pengaruh umur terhadap 
sikap peduli lingkungan pada 
masyarakat di Kampung Nelayan 
Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya 
Kota Bengkulu. Temuan ini di 
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Penelitian Pengelolaan 
Sumber daya Alam dan 
Lingkungan, Volume 9 
Nomor 2, Oktober 2020). 

tunjukkan berdasarkan hasil 
perhitungan uji T diperoleh nilai T 
hitung sebesar 2,324 dengan 
signifikansi 0,024 < siginifikansi α : 

0,05. Artinya H0 di tolak dan H1 
diterima. (2) Tidak terdapat 
perbedaan sikap peduli lingkungan 
antara laki-laki dan perempuan pada 
masyarakat di Kampung Nelayan 
Sejahtera Kelurahan Sumber Jaya 
Kota Bengkulu. 

5. (Widiyanto et al., 2017) Model Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga di 
Kabupaten Banyumas. 

Penelitian ini 
menggunakan analisa data 
kualitatif yang bersifat 
terbuka yaitu dengan 
menggunakan proses 
berpikir induktif dengan 
menggunakan model 
analisis interaktif. 

Hasil wawancara terhadap 8 
narasumber menunjukkan di masing-
masing wilayah memiliki 
permasalahan yang berbeda. Di satu 
wilayah ada yang sama sekali belum 
mengolah sampahnya. Di tempat 
lain, terutama di pedesaan masih 
banyak masyarakat yang melakukan 
pembuangan sampah di tempat 
terbuka. Disisi lain masih banyak 
tempat yang belum memiliki sarana 
dan prasarana untuk melakukan 
kegiatan pengumpulan, 
pengangkutan dan pembuangan 
tahap akhir. Permasalahan sampah 
akan terjadi seiring dengan 
bertambahnya jumlah penduduk. 
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Kegiatan pengelolaan sampah 
mengalami kendala dari sisi 
pembuangan yang tidak pada 
tempatnya, serta terkendala terkait 
dengan sarana dan prasarana. 

6. (Rosnawati et al., 2017) Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Masyarakat 
Pemukiman Atas Laut di 
Kecamatan Kota Ternate 
(Jurnal Ilmu Eksakta, 
Volume 06 Nomor 02, 
Oktober 2017). 

Jenis penelitian ini adalah 
penelitian survey yang 
menggunakan variabel 
tunggal yaitu pengelolaan 
sampah rumah tangga 
masyarakat Pemukiman 
Atas Laut yang berjumlah 
42 KK. 

Hasil analisis data menunjukan 
bahwa: Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Masyarakat Pemukiman 
Atas Laut masih belum maksimal 
dengan kata lain masih tergolong 
sangat rendah hal ini dilihat 
berdasarkan responden dengan nilai 
persentase kategori nilai tertinggi 
berada pada responden yang tidak 
memiliki tempat penampungan 
sampah sementara didalam rumah, 
yaitu sebesar 90,47% sedangkan, 
kategori terendah berada pada 
responden yang memiliki dan 
menyediakan tempat penampung 
sampah sementara didalam rumah 
yaitu, dengan persentase 9,53%. 

7. (Hutagaol et al., 2020) Peningkatan Peran Serta 
Masyarakat dalam 
Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga di Kabupaten 
Pakpak Bharat (Jurnal 
Ilmiah Magister 

Penelitian ini 
menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. 
Teknik Pengumpulan Data 
yang digunakan melalui 
wawancara dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
peran serta masyarakat di Kabupaten 
Pakpak Bharat dalam pengelolaan 
sampah masih kurang berperan. 
Masyarakat masih kurang berperan 
dalam mengurangi sumber-sumber 
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Administrasi Publik, 
Volume 2 Nomor 2, 2020). 

Teknik Analisa Data yang 
digunakan penelitian ini 
adalah teknik analisa data 
kualitatif.  

sampah rumah tangga, serta kurang 
berperan dalam penanganan sampah 
yang berada di lingkungan masing-
masing. Faktor kendala dalam 
pengelolaan sampah adalah 
kurangnya kesadaran masyarakat 
untuk mengurangi sumber sampah 
dengan cara menghindari produk 
yang banyak sampahnya untuk 
mengurangi volume sampah, tidak 
berupaya memilih produk yang 
dapat di isi ulang, belum 
menggunakan tempat belanjaan 
sebagai pengganti kemasan dari 
penjual, belum berupaya memilih 
kemasan yang dapat di daur ulang, 
serta kurang aktif melakukan 
pengomposan sampah organik. 

8. (Pambudi & 
Sudaryantiningsih, 2017) 

Analisis Pengaruh 
Pengetahuan dan Sikap 
Tentang Pengelolaan 
Sampah Terhadap Perilaku 
Warga dalam Mengelola 
Sampah Rumah Tangga di 
Kelurahan Sewu, 
Kecamatan Jebres, Kota 
Surakarta (Jurnal Kesehatan 
Kusuma Husada, Juli 

Metode penelitian adalah 
deskriptif kuantitatif. 
Sampel penelitian diambil 
secara random probability 
sampling. 

Hasil  penelitian  menunjukkan  
bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan secara parsial antara 
pengetahuan tentang pengelolaan 
sampah terhadap perilaku warga 
dalam mengelola sampah rumah 
tangga dengan hasil uji t diperoleh 
nilai p < 0,05. Hasil penelitian juga 
menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan secara 
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2017). parsial antara sikap tentang 
pengelolaan sampah terhadap 
perilaku mengelola sampah dengan 
hasil uji t diperoleh nilai  p  <  0,05,  
sedangkan  F  hitung  diperoleh  
129,247  dengan  nilai  p  <  0,05.  
Hal  ini  menunjukkan terdapat 
pengaruh yang signifikan secara 
simultan antara pengetahuan dan 
sikap tentang pengelolaan sampah 
terhadap perilaku warga Kelurahan 
Sewu mengelola sampah rumah 
tangga 

9. (Arniva Wati Hanas, 
2019) 

Perilaku Masyarakat dalam 
Pengelolaan Sampah 
Rumah Tanga di Kelurahan 
Oesapa Kecamatan Kelapa 
Lima (Skripsi, 2019). 

Jenis  penelitian yang 
digunakan adalah  
deskriptif dengan metode 
wawancara  dan  
observasi. 

Hasil   penelitian   ini   menunjukan   
bahwa   pengetahuan   masyarakat   
dalam pengelolaan  sampah  rumah  
tangga  termasuk  dalam  kategori  
baik(45%),  cukup (31%), kurang 
baik (24%). Sikap masyarakat 
kategori baik (56%), cukup (34%), 
kurang  baik  (10%).Tindakan  
masyarakat  kategori  baik  (18%),  
cukup  (18%), kurang baik (64%). 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Tinjauan Umum Tentang TPB (Theory of Planned Behavior) 

 Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

Theory of Reasoned Action. Menurut Ajzen, (2005) Theory of Planned Behavior 

menyatakan bahwa seseorang hanya dapat bertindak berdasarkan niat mereka atau 

jika seseorang memiliki kontrol atas perilaku mereka. Perceived Behavior Control 

ditambahkan oleh Ajzen, (1998) sebagai konstruk yang pada Theory of Reasoned 

Action. Penambahan variabel ini dimaksudkan untuk membantu memahami 

batasan perilaku seseorang. Berpengaruh atau tidaknya seseorang tidak semata-

mata ditentukan oleh sikap dan norma subjektif, tetapi juga pada persepsi 

seseorang tentang kemungkinan kontrol berdasarkan keyakinan dalam kontrol 

tersebut. Namun demikian, Variabel tambahan ini mengubah TRA menjadi TPB 

menurut Ajzen, (1988). Namun demikian, baik TRA maupun TPB 

mempertimbangkan prediktor terbaik dari perilaku seseorang berdasarkan niat. Ini 

ditentukan oleh tiga faktor sebagai berikut:  

1. Behavior Beliefs, yaitu perilaku yang terdiri dari sikap positif dan negatif, 

dan sikap terhadap suatu perilaku yang kemungkinan akan dilakukan 

dalam bentuk suka ataupun tidak suka.  

2. Normative Beliefs, yaitu keyakinan seseorang tentang harapan normative 

orang lain yang dapat mempengaruhi mereka dan memotivasi untuk 

memenuhi harapan mereka.  
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3. Control Beliefs, yaitu keyakinan seseorang yang dapat mendukung atau 

menghambatnya dalam berperilaku. Hambatan dapat muncul tidak hanya 

dari dalam diri individu seperti pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman, tetapi juga dari lingkungan, seperti ketersediaan waktu, dan 

ketersediaan fasilitas. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior Azjen, (2005). 

 Bagan pada gambar diatas menjelaskan bahwa ada empat hal yang 

berkaitan dengan perilaku manusia, yaitu:  

1. Hubungan langsung antara tindakan dan intensi (niat). Artinya, ini adalah 

faktor terdekat dalam memprediksi terjadinya perilaku seseorang.  

2. Intensi (niat) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu attitude toward behavior 

(sikap) seseorang, norma subjektif (subjective norm), dan persepsi 

terhadap kontrol yang dirasakan (perceived behavior control). 
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3. Setiap faktor (sikap, norma subjektif, dan PBC) yang mempengaruhi niat 

hal di atas dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu beliefs. Sikap dipengaruhi 

oleh behavior beliefs, norma subjektif dipengaruhi oleh normative beliefs, 

dan PBC dipengaruhi oleh beliefs tentang kontrol yang disebut control 

beliefs. 

4. PBC adalah ciri khas dari teori ini dana ada cara langsung untuk 

menghubungkan perilaku dengan PBC. Selain itu, ada cara tidak langsung 

untuk menghubungkan perilaku dengan PBC melalui perantara intensi 

(Ajzen, 2005).  

1. Background Faktors (Faktor Pendukung)  

 Teori Ajzen, (2005) mengatakan bahwa ada faktor pendukung selain 

variabel yang dapat mempengaruhi atau berhubungan dengan beliefs, yang juga 

mempengaruhi intensi dan perilaku. Faktor pendukung dikelompokkan menjadi 

tiga bagian, yaitu:  

a. Faktor personal, adalah sikap umum seseorang terhadap terhadap ciri-ciri 

kepribadian (personality traits), nilai-nilai kehidupan (values), emosi, dan 

kecerdasan yang dimilikinya.  

b. Faktor sosial, yakni seperti usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, penghasilan, 

agama, dan sebagainya.  

c. Faktor informasi, yaitu seperti ukuran dan jumlah informasi yang dimiliki 

seseorang, seperti pengalaman, pengetahuan, dan paparan media. Pengetahuan 

merupakan istilah dari tahu dan dihasilkan melalui lima indera manusia yaitu 

penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba.  
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2. Attitude Toward Behavior (Sikap)  

 Menurut (Sarwono & Eko, 2009), sikap adalah proses penilaian yang 

sifatnya internal atau subjektif individu dan tidak dapat diamati secara langsung. 

Sikap dapat diidentifikasi dengan pengetahuan, keyakinan, perasaan dan 

kecenderungan perilaku terhadap objek sikap. Attitude Toward Behavior menurut 

Ajzen, (2005) adalah penilaian positif atau negatif dari objek tertentu, orang, 

institusi, peristiwa, tindakan atau permintaan. Theory of Planned Behavior 

menyatakan bahwa sikap individu terhadap perilaku muncul dari keyakinan 

tentang konsekuensi dari perilaku mereka, yang disebut dengan behavior beliefs 

(keyakinan terhadap perilaku). Behavior beliefs (keyakinan terhadap perilaku) 

adalah biaya atau kerugian yang disebabkan oleh hasil tertentu atau sesuatu yang 

lain, seperti perilaku memiliki konsekuensi positif maka memiliki sikap positif 

dan mereka yang percaya bahwa perilaku memiliki konsekuensi negatif maka 

memiliki sikap yang negatif.  

 Sikap dimaksudkan sebagai reaksi evaluatif. Respon terjadi ketika seorang 

individu dihadapkan dengan stimulus yang menghendaki respon individu. Respon 

evaluatif artinya bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap terjadi berdasarkan 

proses evaluasi dalam diri individu dan menyimpulkan stimulus berupa baik-

buruk, positif-negatif, menyenangkan dan tidak menyenangkan berupa 

peningkatan nilai sebagai respon yang mungkin terhadap objek sikap yang 

terbentuk (Aswar, 2011). Seseorang yang percaya bahwa perilaku yang mengarah 

pada hasil yang positif, akan menjadi positif dan seseorang yang percaya bahwa 
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tindakan yang ditunjukkan akan mengarah pada hasil yang negatif, akan menjadi 

negatif. 

3. Subjective Norm (Norma Subjektif) 

 Subjective norm (norma subjektif) adalah persepsi atau pandangan 

seseorang terhadap keyakinan orang lain yang akan mempengaruhi minatnya 

untuk menerima atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan 

(Jogiyanto, 2007).  

 Subjective norm atau norma subjektif adalah faktor yang berasal dari luar 

individu, seperti orang tua, teman, atasan, rekan kerja, teman dan lainnya. Dalam 

kaitannya dengan persepsi orang lain atau keterkaitan atau kelompok yang 

mempengaruhi individu.  Subjective norm juga didefinisikan sebagai persepsi 

individu terhadap tekanan sosial yang mereka hadapi untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu perilaku. Orang percaya bahwa orang lain atau kelompok 

tertentu akan menerima atau tidak tidak menyukai perilaku mereka. Oleh karena 

itu, jika seseorang percaya apa yang menjadi norma suatu kelompok maka 

individu membentuk perilakunya sesuai dengan kelompoknya (Ajzen, 2005).  

 Ajzen, (2005) juga menyatakan bahwa subjective norm (norma subjektif) 

ditentukan tidak hanya oleh referent, tetapi juga oleh motivation to comply. 

Dengan kata lain, jika banyak perujuk menunjukkan perilaku tertentu dan percaya 

atas ingin termotivasi untuk mengikuti perilaku tertentu, mereka merasakan 

tekanan sosial untuk melakukannya. Demikian pula, jika banyak orang percaya 

bahwa tidak memiliki motivasi untuk mengikuti perilaku tertentu, ini memberi 

tekanan pada orang tersebut untuk menghindari atau tidak melakukannya. 
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4. Perceived Behavior Control (Kontrol Perilaku)  

 Perceived Behavior Control menjelaskan bahwa suatu perilaku tidak 

hanya pada dasarnya dikendalikan, tetapi juga memerlukan suatu kontrol. 

Perceived Behavior Control adalah keyakinan seseorang akan ada atau tidak 

adanya sesuatu yang mendukung atau mengganggu perilaku yang ditunjukkan. 

Misalnya dalam hal sumber daya dan waktu, atau kesempatan untuk melakukan 

perilaku tertentu, maka orang tersebut tidak memiliki intensi (niat) yang kuat 

untuk mewujudkannya. Selain itu, Perceived Behavior Control juga ditentukan 

oleh pengalaman masa lalu seseorang. Hal ini juga dipengaruhi oleh informasi 

dari orang lain, seperti pengalaman orang yang dikenalnya, seperti teman, 

keluarga dan pasangan. (Ajzen, 2005). 

 Di sisi lain, (Francis et al., 2004) juga menjelaskan bahwa komponen dan 

aspek perceive behavioral control adalah sebagai berikut:  

a. Control beliefs, yaitu seberapa banyak individu dapat mengontrol perilaku 

untuk mencegah atau memfasilitasi tampilan perilaku.  

b. Power of control beliefs, yaitu seberapa besar atau kecil pengaruh kontrol 

keyakinan terhadap perilaku seseorang. 

5. Intensi (Niat) 

 Fishbien dan Ajzen (1975) menjelaskan bagaimana niat ada dalam diri 

seseorang dalam bentuk keinginan dan seberapa kuat keyakinan seseorang dalam 

melakukan suatu perilaku. Ajzen (1991) juga menjelaskan niat adalah faktor 

motivasi yang mempengaruhi perilaku dan memungkinkan orang lain untuk 

bertindak atas niat yang tidak berasal dari diri mereka sendiri.  
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(Nursalam, 2016) menjelaskan bahwa niat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu:  

a. Kesesuaian Antara Intensi dan Tingkah Laku 

 Pengukuran intensi perlu disesuaikan dengan perilakunya dalam hal 

konteks dan waktunya.  

b. Stabilitas Intensi  

 Ketidakstabilan intensi seseorang terjadi akibat jangka waktu yang lama 

antara mengukur dan mengamati perilaku. Besar kemungkinan Intensi seseorang 

akan berubah karena adanya hal/kejadian yang dapat mempengaruhi intensi orang 

tersebut dan tingkah laku pertama yang ditampilkannya tidak sesuai dengan 

intensi semula. Semakin lama interval waktu, maka semakin besar kemungkinan 

intensi seseorang akan berubah.  

c. Literal inconsistency 

 Literal inconsistency adalah ketika seseorang tidak secara konsisten 

menerapkan perilakunya. Hal ini sering terjadi karena disebabkan oleh beberapa 

alasan, salah satunya adalah seseorang merasa telah melupakan apa yang pernah 

dikatakan sebelumnya.  

d. Base Rate 

 Base rate adalah tingkat dari kemungkinan seseorang melakukan suatu 

perilaku. Contoh aktivitas dengan tingkat dasar tinggi adalah tidur dan makan. 

Sedangkan aktivitas dengan tingkat dasar rendah adalah membunuh atau mencuri. 

 Pengukuran intensi dapat dikelompokkan menjadi pengukuran beliefs. 

Seperti halnya pengukuran beliefs, mengukur intensi terdiri dari dua hal, yaitu 
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pengukuran isi (content), dan kekuatan (strength). Isi dari intensi diwakili oleh 

jenis perilaku yang akan diukur, sedangkan kekuatan responnya terlihat dari 

penilaian atau nilai jawaban responden yang diberikan dari opsi skala yang 

tersedia. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Sampah 

 Sampah adalah benda berwujud atau padat yang sudah tidak digunakan 

lagi dan dibuang oleh manusia. Dalam UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-

hari manusia dan/atau proses alam yang berupa zat organik atau anorganik yang 

dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan 

dibuang ke lingkungan.  

 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, yang dimaksud 

dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam 

yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan 

khusus (Majelis Ulama Indonesia, 2014). 

 Para ahli kesehatan masyarakat Amerika menetapkan batasan, sampah 

adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu 

yang dibuang begitu saja, berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan 

sendirinya (Notoatmodjo, 2011). 

 Kajian ini menunjukkan bahwa sampah merupakan hasil dari aktivitas 

manusia yang di buang karena sudah tidak berguna lagi. Jadi tidak semua benda 
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padat tidak berguna. Sehingga tidak semua benda padat yang tidak digunakan dan 

dibuang di sebut sampah, termasuk benda-benda alam, letusan gunung merapi, 

banjir, pohon-pohon hutan yang tumbang karena angin kencang. Oleh karena itu, 

sampah mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut: (Notoatmodjo, 2011) 

1. Adanya sesuatu benda atau benda padat 

2. Adanya hubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan manusia. 

3. Benda atau bahan tersebut tidak di pakai lagi 

 Sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak disenangi 

atau dibuang yang pada umumnya timbul dari aktivitas manusia (termasuk 

kegiatan industri), tetapi bukan biologis (karena human waste tidak termasuk di 

dalamnya)  dan umumnya bersifat padat (Azrul Aswar, 1981:53). 

2. Jenis-Jenis Sampah 

 Jenis sampah yang ada sangat beranekaragam, antara lain sampah rumah 

tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, 

sampah perkebunan, sampah peternakan dan sampah institusi/kantor/sekolah. 

Sampah padat dapat dikelompokkan menjadi dua kategori berdasakan sumbernya: 

a. Sampah Organik 

 Sampah organik adalah sampah yang tersusun dari zat yang dapat 

diuraikan oleh mikroorganisme atau bersifat biodegradable. Sampah ini dapat 

dengan mudah terurai oleh proses alami. Sebagian besar sampah rumah tangga 

terdiri dari bahan organik. Ini termasuk sisa makanan, bahan pengemas (tidak 

termasuk kertas, karet dan plastik), tepung, sayuran, kulit buah, daun, ranting dan 

sampah organik lainnya. 
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b. Sampah Anorganik  

 Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan nonhayati, 

baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi yang digunakan untuk 

pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik terbagi menjadi sampah logam 

dan hasil olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik 

serta sampah deterjen. Sebagian besar zat anorganik tidak dapat diuraikan di alam 

atau mikroorganisme (unbiodegradable). Di sisi lain, beberapa yang lain hanya 

dapat diuraikan untuk waktu yang lama. Sampah rumah tangga jenis ini seperti 

botol plastik, botol kaca, kantong plastik dan kaleng, 

c. Sampah B3 

 Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) merupakan jenis sampah 

yang di kategorikan beracun dan berbahaya bagi manusia. Umumnya, sampah 

jenis ini mengandung merkuri seperti kaleng cat semprot minyak wangi. Namun, 

tidak menutup kemungkinan sampah yang mendung jenis racun yang lain.  

3. Pengelolaan Sampah 

 Konsep pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management yang 

berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai target 

tujuan. Menurut pengertian ini (Effendy, 2009) pengelolaan adalah suatu proses 

atau kerangka kerja yang melibatkan kepemimpinan suatu kelompok dan 

mengarahkan pada tujuan. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang disebut 

sebagai managing dan pelaksanaannya disebut sebagai manajer (pengelola). 

Pengelolaan sampah merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatasi 

permasalahan sampah, mulai dari timbul hingga pembuangan akhir (Sejati, 2009). 
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Firman Allah tentang pentingnya kebersihan sebagaimana disebutkan dalam QS. 

Al-Baqarah/2:222. 

رِيْنَ   مُتَطَه ِ
ْ
بُّ ال ا بِيْنَ وَيُحِ بُّ التَّوَّ َ يُحِ  ...اِنَّ اللّٰه

 Terjemahnya: 
 “...Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan 
menyukai orang-orang yang mensucikan diri” 
 
 Dalam tafsir Al-Muyassar, menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya 

Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak beristigfar dan bertaubat dan 

menyukai hamba-hamba yang menyucikan diri dengan menjauhi perbuatan-

perbuatan keji dan kotor (Al-Muyassar, n.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pengelolaan Sampah (Putra & Mandala, 2020) 
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 Proses pengelolaan sampah sangat penting dan terkait dengan rantai dalam 

urutan penyimpanan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, 

pembuangan/pengolahan. 

a. Penampungan Sampah 

 Proses awal dalam penampungan sampah yang berhubungan langsung 

dengan sumber sampah adalah penampungan. Penampungan sampah adalah suatu 

cara penampungan, pemindahan, pengangkutan sebelum dibuang ke tempat 

pembuangan akhir. Tujuannya adalah untuk mencegah sampah tidak berserakan 

sehingga tidak mengganggu lingkungan. Firman Allah yang menegaskan bahwa 

alam ditundukkan untuk kemaslahatan manusia, memerintahkan untuk berbuat 

baik dan melarang berbuat kerusakan di bumi dalam QS. Al-Qasas/28:77. 

ا تَبْغِ ا
َ
يْكَ وَل

َ
ُ اِل حْسَنَ اللّٰه

َ
مَاۤ ا

َ
 حْسِنْ ك

َ
 رْضِ وَا

َ
ا
ْ
ـفَسَا دَ فِى ال

ْ
مُفْسِدِيْنَ     ل

ْ
بُّ ال ا يُحِ

َ
َ ل اِنَّ اللّٰه ... 

 Terjemahnya: 
 “... Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah 

berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” 
 
 Berdasarkan tafsir Kementerian Agama, menerangkan bahwa  setiap orang 

harus berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya, misalnya 

membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahim, dan 

setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada 

sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan (Kemenag, n.d.). 

 Sedangkan bahan wadah yang dipersyaratkan menurut SNI (Standar 

Nasional Indonesia) adalah tidak mudah rusak, ekonomis, mudah didapat dan di 
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produksi oleh masyarakat serta mudah dikosongkan. Syarat material untuk wadah 

adalah tahan lama dan kedap air, mudah diperbaiki, ringan, mudah diangkat, 

ekonomis dan mudah diperoleh atau diproduksi oleh masyarakat. 

1) Pengumpulan Sampah 

 Pengumpulan sampah adalah suatu cara atau proses pengangkutan sampah 

dari tempat penampungan atau wadah sampai ke tempat pembuangan sementara. 

Pola pengumpulan sampah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

pola individu dan pola komunitas sebagai berikut: 

a) Pola Individu 

 Proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah dan diangkut ke 

tempat pembuangan sementara sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. 

b) Pola Komunitas 

 Pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah di tempat 

penampungan sampah kota yang disediakan atau di truk sampah yang menjadi 

tempat pengumpulan kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir tanpa 

proses pemindahan. 

2) Pemindahan Sampah 

 Proses pemindahan sampah terdiri dari pemindahan sampah yang 

terkumpul pada armada pengangkut sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan 

akhir. Tempat yang digunakan untuk pemindahan sampah adalah tempat 

pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut. 
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3) Pengangkutan Sampah 

 Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut sampah yang dikumpulkan di 

tempat penampungan sementara atau dari tempat sumber sampah ke tempat 

pembuangan akhir. Berhasil tidaknya pengelolaan sampah juga tergantung dari 

sistem pengangkutan yang digunakan. Metode pengangkutan sampah yang ideal 

adalah dengan truk kontainer yang dilengkapi dengan mesin pres. 

4) Tempat Pembuangan Akhir 

  Tempat pembuangan akhir adalah sarana fisik untuk mengolah sampah. 

Tempat yang aman untuk membuang sampah di kota. Pembuangan akhir adalah 

tempat dimana dari semua sampah hasil pengangkutan dapat dibuang untuk 

selanjutnya diolah. Prinsip pembuangan akhir adalah memusnahkan sampah 

rumah tangga di tempat pembuangan akhir. Oleh karena itu, tempat pembuangan 

akhir adalah tempat pengolahan sampah. Menurut SNI 19-2454-2002 tentang cara 

pengelolaan sampah perkotaan, teknologi pengolahan sampah secara umum dibagi 

menjadi tiga cara yaitu Open Dumping, Sanitary Landfill, Controlled Landfill. 

a) Open Dumping 

 Metode open dumping ini merupakan sistem pengolahan sampah dengan 

hanya membuang atau menyimpan sampah tanpa ada perlakuan khusus atau 

sistem pengolahan yang baik, sehingga sistem open dumping menimbulkan 

gangguan pencemaran lingkungan. 
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b) Sanitary Landfill 

 Metode pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara 

penumpukan dan pemadatan sampah, kemudian menutupinya dengan tanah 

sebagai lapisan atas.  

c) Controlled Landfill 

 Metode controlled landfill adalah sistem open dumping yang dimodifikasi 

yang merupakan sistem pengalihan open dumping dan sanitary landfill, yaitu 

dengan menutupi sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah tempat 

pembuangan akhir penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu 

(Setiadi, 2019). 

C. Tinjauan Umum Tentang Gender 

1. Pengertian Gender 

 Kata gender berasal dari bahasa Inggris dan berarti jenis kelamin (Echols 

& Shadily, 1983). Demikian pula keterangan yang terdapat dalam Kamus Dewan 

menyatakan bahwa gender berarti jentina, yang digunakan untuk menyebut kata 

jenis kelamin (Lubis, 2016). Arti kata ini menjadi tabu untuk di dengar karena 

disamakan dengan pengertian berdasarkan seks (jenis kelamin). 

 Webster’s New World Dictionary, mendefinisikan gender sebagai 

perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan periaku. 

Dalam hal ini, Women’s Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah 

konsep budaya yang berusaha membedakan (distinction) antara laki-laki dan 

perempuan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan sifat emosional yang 

berkembang dalam masyarakat (Umar, n.d.).  
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 Konsep gender adalah ciri khas laki-laki dan perempuan yang di kontruksi 

secara sosial dan budaya. Misalnya, laki-laki dianggap kuat, rasional, berkuasa 

dan sebagainya. Sedangkan perempuan dianggap makhluk yang lembut, 

penyayang, keibuan dan emosional. Karakteristik ini telah bertahan dan 

membudaya dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, studi gender lebih berfokus 

pada pengembangan aspek maskulin atau feminin yang dibawa oleh seseorang. 

 Konsep gender telah menjadi subjek banyaknya pro dan kontra di berbagai 

kalangan, baik di masyarakat, akademisi, non akademisi dan pemerintah. Dalam 

banyak kasus, kesalahpahaman tentang kajian gender dan istilah gender pada 

akhirnya akan menimbulkan implikasi diskriminatif bagi gender itu sendiri 

(Mardliyah, 2015). 

 Wacana gender mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1980-an, 

namun mulai merambah isu agama pada tahun 1990-an, dan dalam kurang waktu 

10 atau 5 tahun terakhir isu gender berkembang sangat pesat dan jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan isu pluralisme, yang juga tak kalah pentingnya. Sebagai 

aturan umum, perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak 

menimbulkan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan (Muqoyyidin, 2013).  

 Sebagai contoh, sering terjadi pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan, tetapi jika bisa dinikmati secara merata, maka pembagian peran 

tersebut sangat ideal. Tidak masalah, seperti seorang istri yang tinggal di rumah 

dan melakukan pekerjaan rumah tangga sementara suaminya mencari nafkah.  

Namun ketika istri berada di rumah, suami membatasi ruang geraknya untuk 
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menjadi manusia dan khalifah di muka bumi sehingga menimbulkan masalah 

yang disebut ketidakadilan gender (Nurmala, 2008). 

2. Isu-Isu Gender  

 Ketika kita berbicara tentang isu gender biasanya kita langsung beralih ke  

ketimpangan sosial seperti ketidakadilan gender dan kesetaraan gender. Hal ini 

bermula dari anggapan bahwa masyarakat terdiri dari beberapa bagian yang saling 

mempengaruhi. Asumsi ini mencari unsur-unsur mendasar yang mempengaruhi 

masyarakat. Salah satu pendukung asumsi ini R. Dahrendolf, merangkum prinsip 

asumsi ini sebagai berikut: 

1. Masyarakat adalah entitas yang terdiri dari berbagai bagian. 

2. Sistem sosial selalu dipertahankan karena memiliki seperangkat kontrol. 

3. Beberapa bagian yang tidak berfungsi tetapi dapat terpelihara dengan 

sendirinya atau dilembagakan dalam perubahan jangka panjang dilakukan 

secara bertahap. 

4. Integrasi sosial dicapai dengan mayoritas anggota masyarakat menyepakati 

seperangkat nilai. Nilai tersebut merupakan sistem yang sangat stabil 

dalam sistem masyarakat. 

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, muncul isu-isu gender berikut ini: 

a. Kesetaraan Gender 

 Istilah kesetaraan gender merupakan istilah yang selalu diartikan sebagai 

keadaan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh sebab 

itu, istilah tersebut sering dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, 

seperti subordinasi, kekerasan dan penindasan (Rokmansyah, 2016). Tetapi 
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kesetaraan gender itu berarti suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan itu 

sama atau setara, diberi kesempatan, berhak atas hak-haknya sebagai makhluk 

Tuhan yaitu manusia dan mampu berperan dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat. Islam pada dasarnya menjunjung tinggi kesetaraan. Agama Islam 

diyakini sebagai agama yang ideal diturunkan untuk mengangkat derajat dan 

membebaskan perempuan dari tradisi jahiliah yang memarginalisasi 

kedudukannya. Ayat Al-Quran telah mengungkapkan kesetaraan laki-laki dan 

perempuan serta menggariskan persamaan kedudukan diantara keduanya. Adapun 

yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan. Sebagaimana firman Allah dalam 

QS. Al-Hujurat/49:13.  

 لِتَعَا رَفُوْا
َ

قَبَآئِل مْ شُعُوْباً وَّ
ُ
نٰك

ْ
نْثٰى وَجَعَل

ُ
ا رٍ وَّ

َ
نْ ذكَ مْ م ِ

ُ
قْنٰك

َ
 يُّهَا النَّا سُ اِنَّا خَل

َ
ِ     يٰۤا مْ عِنْدَ اللّٰه

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
اِنَّ ا  

 تْقٰ 
َ
مْ ٮا

ُ
َ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ     ك اِنَّ اللّٰه  

 Terjemahnya: 
 "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Maha Teliti" 
 

 Ayat ini menyampaikan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan, 

berada pada posisi setara dalam kapasitasnya sebagai hamba. Keduanya memiliki 

kesempatan, melalui ketakwaan. Menurut Nasaruddin Umar, untuk mencapai 

derajat takwa ini, keragaman etnis, budaya, gender dan jenis kelamin, tak jadi 

persoalan. Mereka yang selalu menaati perintah Allah dapat mencapai derajat 

hamba yang saleh. 
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 Mewujudkan kesetaraan gender bukanlah hal yang mustahil bagi 

kelompok dan negara, meskipun budaya tersebut sudah ada sejak lama. 

Mewujudkan kesetaraan gender membutuhkan waktu lama dan tidak dapat dicapai 

dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini dikarenakan perubahan budaya yang 

dimulai dengan perubahan cara pandang membutuhkan waktu (Susanto, 2015). 

Terwujudnya kesetaraan gender dibuktikan dengan tidak adanya diskriminasi 

antara perempuan dan laki-laki. Baik perempuan dan laki-laki memiliki 

kesempatan mengakses, berpartisipasi dan mengontrol perkembangan dan 

memperoleh manfaat yang sama darinya. 

 Upaya mewujudkan kesetaraan tidak harus ditafsirkan sebagai upaya 

sporadis untuk mencapai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Tawney 

mengakui bahwa  manusia itu beragam baik biologis, aspirasi, kebutuhan, 

kemampuan, ataupun kesukaan dan lainnya. Dia mengatakan konsep mengenali 

faktor-faktor tertentu dari seorang individu yang memberdayakan mereka sesuai 

dengan mereka, disebut person-regarding equality. Konsep ini dikenal sebagai 

kesetaraan kontekstual karena kesetaraan masalah tidak memberikan perlakukan 

yang sama secara individu dan dapat memenuhi kebutuhan tertentu (Megawangi, 

1999). Artinya kesetaraan adalah kesetaraan yang adil dalam konteks setiap 

individu, bukan kesetaraan yang seringkali menuntut kesetaraan matematis. 

b. Ketidakadilan Gender 

 Perbedaan gender tidak menjadi masalah kecuali menyebabkan 

ketidakadilan gender. Namun persoalannya, perbedaan gender menciptakan 

berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan 
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gender ini disebabkan oleh ideologi, sistem  dan struktur  masyarakat tertentu dan 

membutuhkan stereotip gender yang membedakan antara dua ruang dan peran 

dalam perjalanan hidup yang berbeda. Ketidakadilan gender memanifestasikan 

dirinya dalam banyak cara. 

c. Marginalisasi Perempuan 

 Marginalisasi adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tertentu untuk 

membuat salah satu atau satu jenis kelamin tertentu menjadi miskin. Dalam hal 

ini, ketidakadilan yang dirasakan perempuan sebenarnya dapat berasal dari 

kebijakan pemerintah tertentu, keyakinan, interpretasi agama yang kontekstual, 

tradisi dan bahkan asumsi ilmiah. Termarginalisasinya perempuan terjadi tidak 

hanya di sektor ekonomi dan tempat kerja, tetapi juga dalam berbagai aspek 

seperti keluarga, masyarakat, budaya, bahkan negara. Salah satu contoh 

marginalisasi perempuan dalam dunia kerja dan pengetahuan adalah pemberian 

pelatihan pertanian khusus untuk laki-laki. Hal ini karena banyak petani 

perempuan yang keluar dari sawah dan pertanian mereka. Selain pertanian masih 

banyak pekerjaan lain pantas untuk perempuan seperti pembantu rumah tangga. 

Hal ini menunjukkan bahwa anggapan perempuan yang bekerja lebih sedikit 

dibandingkan laki-laki seringkali menimbulkan perbedaan Pandangan 

(Stereotipe). 

 Pandangan (Stereotipe) umumya berlabel negatif dan selalu menghasilkan 

ketidakadilan. Hal ini menimbulkan terjadinya tindak diskriminasi dan berbagai 

tindak ketidakadilan yang merugikan perempuan. Misalnya, pandangan 

masyarakat melihat perempuan yang bekerja di sektor publik tetapi tugas dan 
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fungsinya melakukan pekerjaan domestik atau urusan ruamah tangga, kalaupun 

ada pekerjaan di ranah publik hanyalah sebagai perpanjangan dari peran 

domestiknya. 

d. Kekerasan (Violence) 

 Kekerasan (Violence) adalah suatu bentuk serangan atau gangguan 

terhadap fisik ataupun mental psikologis seseorang. Ada banyak penyebab 

kekerasan di antara orang-orang, tetapi kekerasan yang disebabkan oleh prasangka 

gender dikenal gender related violence. Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender 

adalah kekerasan seksual (pemerkosaan), kekerasan fisik dalam rumah tangga, 

termasuk kekerasan terhadap anak, penyiksaan terkait organ kelamin dan bentuk-

bentuk kekerasan pornografi hingga pelecehan dengan kekerasan. 

e. Beban Ganda 

 Beban ganda biasanya menjadi beban tersendiri bagi perempuan. Terdapat 

berbagai penelitian yang menyatakan bahwa hampir 90% pekerjaan rumah tangga 

dikerjakan oleh perempuan. Oleh karena itu, bagi perempuan yang bekerja di luar 

selain bekerja di tempat kerjanya itu, perempuan tetap harus mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga. Anggapan tentang peran perempuan seperti itu akan 

mendorong rasa bersalah terhadap perempuan jika tidak melakukan pekerjaan 

rumah tangga. Tidak hanya laki-laki sekarang merasa tidak bertanggungjawab 

atas pekerjaan rumahnya, tetapi beberapa tradisi melarang laki-laki mengerjakan 

pekerjaan domestik. 
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f. Subordinasi 

 Subordinasi adalah asumsi atau kepercayaan bahwa salah satu jenis 

kelamin lebih penting atau dominan daripada yang lain. Ini adalah asumsi budaya 

bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Ada banyak contoh 

dalam tradisi tertentu, tafsir agama atau aturan birokrasi yang menempatkan 

perempuan pada posisi subordinat. Subordinasi menganggap perempuan itu 

sangat emosional sehingga dia tidak bisa bertindak sebagai pemimpin. Dalam 

kehidupan masyarakat rumah tangga, bahkan kebijakan pemerintah dikeluarkan 

tanpa mengutamakan perempuan, sehingga selalu di nomorduakan, misalnya dari 

segi pendidikan lebih mengutamakan pendidikan kaum laki-laki  daripada 

perempuan (Fakih, 2013). 

 Adanya diskriminasi gender tersebut, membuat posisi perempuan hampir 

tidak berharga. Isu perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan melewati 

proses yang sangat panjang, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang 

berkembang di masyarakat, seperti tradisi, adat istiadat, corak budaya, ajaran 

agama, bahkan kebijakan dalam negeri. Akibatnya, peran sosial yang berbeda 

dalam masyarakat bisa berbeda, sehingga sulit untuk beralih peran antara laki-laki 

dan perempuan (Lisdamayatun, 2018). 

3. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender   

 Gerakan kesetaraan gender dalam Islam muncul dari pengaruh pemikiran-

pemikiran yang datang dari luar dan memiliki tujuan tertentu. Sebab, jauh dari 

gerakan feminis yang muncul, Islam sudah memiliki aturan hidup, gerakan 

perempuan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis, kehidupan dan 
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interaksi sosial perempuan pada masa itu. Islam menempatkan perempuan pada 

posisi yang terpuji dalam ajarannya  dan memberikan kesetaraan antara laki-laki 

dan perempuan tanpa diskriminasi.  

 Dalam penelitian (Suhra, 2013), Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa 

ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisa 

prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran. Variabel-variabel tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

a. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Hamba 

 Salah satu tujuan penciptaan manusia di muka bumi adalah tidak lain 

hanya untuk beribadah menyembah kepada Allah, sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Az-Zariyat/51:56. 

ا لِيَعْبُدُوْنِ 
َّ
سَ اِل

ْ
اِ ن

ْ
نَّ وَا ل جِ

ْ
قْتُ ال

َ
 وَمَا خَل

 Terjemahnya:  
 "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 
beribadah kepada-Ku" 
 
 Dalam kapasitas seorang hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan 

perempuan siapa yang melakukan banyak ibadah. Jadi ini adalah pahala yang 

besar karena tidak harus melihat dan mempertimbangkan jenis kelamin terlebih 

dahulu. Keduanya memiliki peluang dan potensi yang sama untuk menjadi hamba 

yang ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasanya disebut orang yang bertaqwa 

(muttaqûn), dan untuk mencapai derajat muttaqûn ini tidak dikenal adanya 

perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu. 
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b. Laki-laki dan Perempuan Sebagai Khalifah di Bumi 

 Manusia  diciptakan di muka bumi ini dengan tujuan menjadi hamba yang 

tunduk dan taat serta mengabdi kepada Allah, juga menjadi khalifah di muka 

bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi sebagaimana firman Allah 

ditegaskan di dalam QS. Al-An’am/6:165.  

تٰ 
ٰ
مْ فِيْ مَاۤ ا

ُ
وكَ

ُ
يَبْل ِ

 
مْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ ل

ُ
 رْضِ وَرَفَعَ بَعْضَك

َ
ا
ْ
ئِفَ ال

ٰٓ
مْ خَل

ُ
ـك

َ
ذِيْ جَعَل

َّ
مْ ٮوَهُوَ ال

ُ
اِنَّ     ك

عِقَا بِ رَبَّكَ 
ْ
حِيْمٌ     سَرِيْعُ ال ـغَفُوْرٌ رَّ

َ
وَاِ نَّهٗ ل  

 Terjemahnya: 
 "Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi 
dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu 
atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 
cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang" 
  
 Menurut Quraish Shihab dari Tafsir Al-Misbah, kata khalifah berarti 

pengganti Allah di muka bumi. Manusia ditunjuk oleh Allah untuk 

bertanggungjawab atas kesejahteraan alam semesta. Di sisi lain, menurut Umar, 

khalifah mencakup seluruh jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Keduanya 

setara dalam mengemban tugas menyejahterakan bumi dan seisinya. 
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D. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Teori Model TPB (Theory of Planned Behavior)   
oleh Ajzen, (2005)  . 
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E. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

                      = Variabel Independen 

       = Variabel Dependen                     

 

Gambar 2.4 Kerangka Konsep Penelitian Berdasarkan Pendekatan 
 TPB (Theory of Planned Behavior) Ajzen, (2005). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan observational deskriptif. Penelitian observational 

deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu variabel atau 

keadaan dalam suatu kondisi.   

 Pendekatan observational deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar dengan mendeskripsikan hasil 

dari penyebaran kuesioner yang akan disesuaikan dengan kriteria yang telah 

ditentukan.  

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 4 Juli sampai 4 Agustus 2022. 

Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi Selatan.   

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti 

untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Oleh karena itu, populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Makassar yang terbagi atas 15 

kecamatan. Adapun jumlah populasi yang tersebar dari 15 kecamatan di Kota 

Makassar berdasarkan data Dukcapil Kota Makassar adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 
Data Penduduk Kota Makassar Tahun 2020 

 
No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Penduduk 
1. Biringkanaya 105.929 105.566 211.495 
2. Bontoala 28.751 29.064 57.815 
3. Kep.Sangkarrang 7.272 7.337 14.609 
4. Makassar 42.693 43.499 86.192 
5. Mamajang 29.453 30.490 59.943 
6. Manggala 76.803 76.749 153.552 
7. Mariso 30.087 30.155 60.242 
8. Panakkukang 73.266 73.494 146.760 
9. Rappocini 75.322 77.947 153.269 
10. Tallo 76.873 75.414 152.287 
11. Tamalanrea 52.290 52.151 104.441 
12. Tamalate 94.718 94.117 188.835 
13. Ujung Pandang 12.566 13.300 25.866 
14. Ujung Tanah 19.092 18.915 38.007 
15. Wajo 15.845 15.754 31.599 

Total 740.960 743.952 1.484.912 
 

Sumber: Data Sekunder (Dukcapil Makassar, 2020) 

2. Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin di teliti untuk mewakili 

seluruh populasi. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat 

Kota Makassar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Masyarakat Kota Makassar atau telah berdomisili di Kota Makassar minimal 1 

tahun. 

b. Berusia 18-64 tahun. 

c. Bersedia mengisi kuesioner dan dijadikan subjek penelitian. 

d. Dapat mengakses google form. 

e. Besar jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut: 
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Keterangan: 

N = Besar Populasi 

n  = Besar Sampel 

d  = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan 5% (0,05)  

  
 

         
 

  
         

                   
 

  
         

                    
  

  
         

     
 

      

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka besar sampel minimal dari 

1.484.912 populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 399  

sampel. Oleh sebab itu, untuk memastikan setiap kecamatan diambil sampel 

secara merata (proportionate sampling), maka keterwakilan sampel pada tiap 

kecamatan berjumlah: 

a) Penduduk Kecamatan Mariso 

  
                              

                           
                 

  
      

         
       

   16 
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b) Penduduk Kecamatan Mamajang 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   16 

c) Penduduk Kecamatan Makassar 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   23 

d) Penduduk Kecamatan Ujung Pandang 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   7 

e) Penduduk Kecamatan Wajo 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   8 
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f) Penduduk Kecamatan Bontoala 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   16 

g) Penduduk Kecamatan Tallo 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   41 

h) Penduduk Kecamatan Ujung Tanah 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   10 

i) Penduduk Kecamatan Panakkukang 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   40 
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j) Penduduk Kecamatan Tamalate 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   51 

k) Penduduk Kecamatan Biringkanaya 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   57 

l) Penduduk Kecamatan Manggala 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   41 

m) Penduduk Kecamatan Rappocini 

  
                              

                            
                 

  
        

         
        

   41 
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n) Penduduk Kecamatan Tamalanrea 

  
                              

                            
                 

  
       

         
        

   28 

o) Penduduk Kecamatan Kep. Sangkarrang 

  
                              

                            
                 

  
      

         
        

   4 

D.  Teknik Pengambilan Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

non-probability sampling yakni conveinience sampling atau dikenal dengan 

accidental sampling dimana sampel yang dipilih berada pada situasi, waktu dan 

tempat yang sesuai dengan sumber data.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini alat bantu yang digunakan untuk pengumpulan data 

adalah kuesioner yang diberikan kepada responden di lokasi penelitian. Adapun 

pengumpulan data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data primer diperoleh dari hasil 

pengisian kuesioner online yang di sebar pada link google form melalui 
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pengirimian form kuesioner di berbagai media seperti WhatsApp, Email dan media 

lainnya. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan secara langsung di lapangan. 

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data 

primer pada penelitian sebagai berikut: 

1) Membuat instrumen pengumpulan data. 

2) Memberikan penjelasan mengenai petunjuk pengisian kuesioner. 

3) Masing-masing responden penelitian mengisi kuesioner melalui link 

google form atau dibagikan secara langsung. 

4) Responden mengumpulkan kembali kuesioner yang telah di isi. 

2. Data Sekunder 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber studi literature review terutama dari penelitian-penelitian 

sebelumnya terkait perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga. Selain itu, data ini juga diperoleh dari website resmi SIPSN Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan 

Dukcapil Kota Makassar serta website lainnya yang dapat mendukung penelitian 

ini. 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk 

mengumpulkan data secara lebih sistematis dan membantu penulis dalam 

penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah antara 

lain: 
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1. Kuesioner 

 Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian yang 

dapat di akses secara online. Kuesioner yang digunakan dengan memberikan 

sejumlah pertanyaan tertulis untuk di jawab oleh responden.. Kuesioner ini dibuat 

menggunakan kuesioner yang di modifikasi sendiri oleh penulis berdasarkan 

sumber pustaka yang ada. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner 

yang peruntukannya mendapatkan angka-angka terkait mengenai Gambaran 

Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis 

Gender di Kota Makassar. Penulis melakukan penyusunan kuesioner yang 

ditempuh dalam menyusun kuesioner penelitian adalah sebagai berikut:  

a. Menetapkan Tujuan 

 Tujuan penyusunan kuesioner ini adalah untuk memperoleh data tentang 

Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Berbasis Gender di Kota Makassar. 

b. Menentukan Jenis dan Bentuk Kuesioner 

 Pada penelitian ini, penulis memilih jenis kuesioner tertutup. Tanggapan 

terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dibuat dalam kalimat positif 

dan negatif untuk memudahkan responden memberikan tanggapan di setiap 

pernyataan. 

c. Menyusun Kuesioner 

 Kuesioner disusun atas pernyataan dan pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan definisi operasional setiap variabel penelitian.  

 



55 
 

 
 

d. Menentukan Skor 

 Data yang diperoleh diberi skor kemudian diolah menggunakan teknik 

statistik. Data mengenai Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar disampaikan dengan 

persentase dari hasil yang dihitung. Untuk membantu penulis menilai berdasarkan  

jawaban responden, penulis terlebih dahulu membuat teknik penskoran pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 3.2 
Teknik Penskoran Skala Gutman 

 

Pilihan Jawaban Kode 
Skor 

Positif Negatif 
Benar B 1 0 
Salah S 0 1 

 
Tabel 3.3 

Teknik Penskoran Skala Likert 
 

Pilihan Jawaban Kode 
Skor 

Positif Negatif 
Sangat Setuju SS 5 1 

Setuju S 4 2 
Ragu-Ragu RR 3 3 

Tidak Setuju TS 2 4 
Sangat Tidak Setuju STS 1 5 

 

G. Uji Validitas dan Realibilitas  

1. Uji Validitas 

 Dalam penelitian (HSB, 2019), Menurut Suharsimi Arikunto (2006) 

menyatakan bahwa uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat validitas 

atau kesalahan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid jika dapat 

mengungkapkan data dari variabel-variabel yang diteliti secara tepat.  
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 Uji validitas ini melibatkan sebanyak 30 orang sebagai responden di luar 

sampel dengan tingkat signifikan α=0.05 (5%), maka diperoleh r tabel 0,361 

menggunakan bantuan SPSS. Pengukuran dinyatakan valid bila r hitung yang 

didapatkan dari hasil pengukuran item instrumen lebih besar dari r tabel. Jika hasil 

pengukuran item instrumen tersebut yang didapatkan kurang maka dinyatakan tidak 

valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas instrumen penelitian menggunakan SPSS 

dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan 

 
Item r Tabel r Hitung  Hasil 

1 0.859 0.361 Valid 
2 0.683 0.361 Valid 
3 0.620 0.361 Valid 
4 0.595 0.361 Valid 
5 0.688 0.361 Valid 
6 0.661 0.361 Valid 
7 0.683 0.361 Valid 
8 0.606 0.361 Valid 
9 0.764 0.361 Valid 

10 0.836 0.361 Valid 
 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Sikap 

 
Item r Tabel r Hitung  Hasil 

1 0.638 0.361 Valid 
2 0.664 0.361 Valid 
3 0.634 0.361 Valid 
4 0.648 0.361 Valid 
5 0.638 0.361 Valid 
6 0.664 0.361 Valid 
7 0.634 0.361 Valid 
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Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Norma Subjektif 

 
Item r Tabel r Hitung  Hasil 

1 0.671 0.361 Valid 
2 0.703 0.361 Valid 
3 0.684 0.361 Valid 
4 0.671 0.361 Valid 
5 0.703 0.361 Valid 
6 0.684 0.361 Valid 

 
Tabel 3.7 

Hasil Uji Validitas Variabel Kontrol Perilaku 
 

Item r Tabel r Hitung  Hasil 
1 0.671 0.361 Valid 
2 0.703 0.361 Valid 
3 0.684 0.361 Valid 
4 0.671 0.361 Valid 
5 0.703 0.361 Valid 
6 0.684 0.361 Valid 

 
Tabel 3.8 

Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku 
 

Item r Tabel r Hitung  Hasil 
1 0.498 0.361 Valid 
2 0.730 0.361 Valid 
3 0.377 0.361 Valid 
4 0.506 0.361 Valid 
5 0.634 0.361 Valid 

 

 Berdasarkan Tabel keseluruhan di atas, maka instrumen penelitian setiap 

variabel didapatkan hasil semua item valid dan digunakan untuk mengukur perilaku 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga berbasis gender. 

2. Uji Realibilitas 

 Kuesioner yang telah di uji validitas selanjutnya dilakukan uji realibilitas 

pada saat pra penelitian. Uji realibilitas adalah uji untuk memastikan apakah 

kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel 
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penelitian reliabel jika kuesioner tersebut dilakukan pengukuran ulang, mak akan 

mendapatkan hasil yang sama. 

Tabel 3.9 
Hasil Uji Realibilitas Variabel 

 
Variabel Alpha Cronbach Hasil 

Pengetahuan 0.767 Reliabel 
Sikap 0.751 Reliabel 
Norma Subjektif 0.769 Reliabel 
Kontrol Perilaku 0.672 Reliabel 
Perilaku 0.695 Reliabel 

 
 Berdasarkan Tabel 3.9 di atas dapat di lihat bahwa semua pertanyaan 

ataupun pernyataan dalam variabel tersebut hasil yang didapatkan adalah reliabel.  

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

 Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

cara sistematika yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini menetapkan permasalahan yang akan di teliti, merumuskan 

pertanyaan penelitian, menentukan variabel, melakukan tinjauan pustaka untuk 

mendapatkan gambaran landasan teori yang tepat dan menyediakan instrumen 

atau alat ukur yang digunakan pada penelitian ini serta dilakukan validasi melalui 

dosen pembimbing. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Pada tahap ini sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu  

menyelesaikan proses izin penelitian. Kemudian, melakukan pengumpulan data 

dengan menggunakan instrumen yang telah di buat.  
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3. Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis untuk 

mendapatkan gambaran yang diinginkan. Analisis data pada penelitian ini 

menggunakan aplikasi SPSS dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:  

a. Coding 

 Pada tahap ini coding dilakukan untuk pemberian kode terhadap data 

dalam proses penyusunan agar memudahkan dalam penerapan skala pengukuran 

yang digunakan.  

b. Editing 

 Pada tahap ini editing dilakukan untuk memeriksa ulang data apabila 

terjadi kesalahan atau mengecek jumlah dan mengedit kelengkapan pengisian 

kuesioner. 

c. Entry Data 

 Pada tahap ini data di input ke dalam database komputer untuk di olah 

dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

d. Tabulating 

 Pada tahap ini dilakukan pemindahan data ke dalam tabel. Setelah 

dilakukan pengolahan data, lalu dianalisa dengan menggunakan uji statistik yaitu 

untuk mengetahui proporsi, standar validasi, mean dan median. Kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi penggambaran dari masing-

masing variabel penelitian disertai dengan penjelasan. 
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e. Cleaning Data 

 Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali data yang telah di input 

apakah ditemukan kesalahan atau tidak. Apabila ditemukan kesalahan data atau 

missing maka dilakukan pengimputan ulang. 

4. Tahap Analysis Data 

 Pada tahap ini analysis data dilakukan setelah keseluruhan data dalam 

kuesioner dikumpulkan dan telah melalui beberapa tahap, dimulai dengan editing 

untuk memeriksa kelengkapan data, selanjutnya data yang sesuai diberi coding 

untuk memudahkan peneliti dalam melakukan tabulating dan analysis data. 

Kemudian entry data ke dalam komputer dan dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan komputerisasi. Berikutnya pengolahan data dilakukan secara 

univariat yaitu menampilkan tabel distribusi frekuensi dan persentase. 

5. Tahap Akhir 

 Pada tahap akhir ini setelah memperoleh kesimpulan hasil penelitian 

penulis kemudian menyusun dan menyajikan hasil penelitian yang telah 

didapatkan.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Kota Makassar yang dikenal sebagai Ujung Pandang pada tahun 1971-

1999 adalah salah satu kota terbesar di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar ke empat di 

Indonesia dan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Kota Makassar Sebagai 

pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia, Kota Makassar berperan sebagai 

pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, 

pusat pelayanan jasa angkutan barang dan penumpang melalui darat, laut dan 

udara serta sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan (Pemprov-Sulsel, 

n.d.).  

 

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Makassar 

 Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar 

memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata
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berkisar antara 26,°C sampai dengan 29°C. Batas-batas administrasi Kota 

Makassar adalah: 

a. Batas Utara : Kabupaten Maros 

b. Batas Timur : Kabupaten Maros 

c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

d. Batas Barat : Selat Makassar 

 Berikut ini adalah Pejabat Walikota Kota Makassar dari sejak 

Pemerintahan Belanda sampai sekarang: 

a. Pemerintahan Kolonial Belanda 

1) J.E. Dambrink  (1918-1927) 

2) J.H.De Groot (1927-1931) 

3) G.H.J. Beikenkamp (1931-1932) 

4) Ir. F.C.Van Lier  (1932-1933) 

5) Ch.H.Ter Laag (1933-1934) 

6) J.Leewis  (1934-1936) 

7) H.F.Brune  (1936-1942) 

b. Pemerintahan Jepang 

1) Yamasaki  (1942-1945) 

c. Pemerintahan NICA 

1) H.F. Brune  (1945) 

2) D.M. Van Zwieten  (1945-1946) 

d. Pemerintahan R.I.S 

1) J.M Qaimuddin  (1950-1951) 
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2) J. Mewengkang  (1951) 

e. Pemerintahan Republik Indonesia 

1) Sampara Dg. Lili  (1951-1952) 

2) Achmad Dara Syachruddin  (1952-1957) 

3) M. Junus Dg. Mile  (1957-1959) 

4) Latif Dg. Massikki (1959-1962) 

5) H. Arupala  (1962-1965) 

6) Kol.H.M.Dg. Patompo  (1962-1976) 

7) Kol. Abustam  (1976-1982) 

8) Kol. Jancy Raib  (1982-1988) 

9) Kol. Suwahyo  (1988-1993) 

10) H.A. Malik B. Masry,SE.MS  (1994-1999) 

11) Drs. H.B. Amiruddin Maula, SH.Msi  (1999-2004) 

12) Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM  (2004-2008) 

13) Ir. H. Andi Herry Iskandar, M.Si  (2008-2009) 

14) Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM  (2009-2014) 

15) Ir. H.Moh. Ramdhan Pomanto  (2014 sampai sekarang) 

B. Hasil Penelitian 

1. Hasil Uji Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian yaitu Jenis Kelamin, Pengetahuan, Sikap, Norma 

Subjektif, Kontrol Perilaku dan Perilaku. Hasil analisis univariat tersebut akan 

memberikan gambaran secara umum mengenai karakteristik responden dan 
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memberikan gambaran distribusi setiap variabel penelitian. Deskriptif mengenai 

variabel penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden 

1) Jenis Kelamin 

 Indikator yang digunakan untuk mengetahui jenis kelamin masyarakat 

Kota Makassar dikelompokkan dengan dua kategori. Kategori pertama laki-laki 

dan ketegori kedua perempuan. Distribusi responden dalam menjawab pertanyaan 

jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.1 di bawah ini: 

Tabel 4.1 
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tahun 2022 
 

Jenis Kelamin Responden Frekuensi (f) Persen (%) 
Laki-Laki 175 43.9 
Perempuan 224 56.1 

Total 399 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat di lihat bahwa dari 399 (100%)  total 

responden maka diperoleh responden laki-laki sebanyak 175 (43.9%). Sedangkan 

responden perempuan sebanyak 224 (56.1%). Mayoritas masyarakat Kota 

Makassar yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden berjenis 

kelamin perempuan yakni sebanyak 56.1%. 

2) Usia  

 Indikator yang digunakan untuk mengetahui usia masyarakat Kota 

Makassar dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama dengan usia 

18-40 tahun, kategori kedua dengan usia 41-60 tahun dan kategori ketiga lebih 
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dari 60 tahun. Distribusi responden dalam menjawab pertanyaan usia dapat di 

lihat pada Tabel 4.2 di bawah ini: 

Tabel 4.2 
Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Tahun 2022 
 

Usia Responden Frekuensi (f) Persen (%) 
18-40 Tahun 283 70.9 
41-60 Tahun 110 27.6 
> 61 Tahun 6 1.5 

Total 399 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 

  Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat di lihat bahwa dari 399 (100%) total 

responden yang memiliki usia 18-40  tahun sebanyak 283 (70.9%). Selanjutnya 

responden yang memiliki usia 41-60 tahun sebanyak 110 (27.6%) dan responden 

yang memiliki usia lebih dari 61 Tahun sebanyak 6 (1.5%). Mayoritas usia 

responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah usia 18-40 tahun yakni 

sebanyak 70.9%. 

3) Tingkat Pendidikan 

 Indikator  yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan 

masyarakat Kota Makassar dikelompokkan menjadi enam kategori. Kategori 

pertama SD, kategori kedua SMP/MTS, kategori ketiga SMA/SMK/MAN, 

kategori keempat DIII/DIV, kategori kelima S1/S2/S3 dan terakhir dengan 

kategori Tidak Sekolah. Distribusi responden dalam menjawab pertanyaan tingkat 

pendidikan dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini: 
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Tabel 4.3 
Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tahun 2022 
 

Pendidikan Responden Frekuensi (f) Persen (%) 
SD 31 7.8 

SMP/MTS 34 8.5 
SMA/SMK/MAN 269 67.4 

DIII/DIV 4 1.0 
S1/S2/S3 56 14.0 

Tidak Sekolah 5 1.3 
Total 399 100.0 

Sumber: Data Primer 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat di lihat bahwa dari 399 (100%) total 

responden yang memiliki tingkat pendidikan tertinggi adalah SMA/SMK/MAN 

sebanyak 269 (67.4%), sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan 

terendah adalah DIII/DIV sebanyak 4 (1.0%). Mayoritas tingkat pendidikan 

masyarakat Kota Makassar yang terlibat adalah SMA/SMK/MAN sebanyak 

67.4%. 

4) Alamat 

 Indikator yang digunakan untuk mengetahui alamat masyarakat Kota 

Makassar dikelompokkan berdasarkan kecamatan masing-masing yakni 

Biringkanaya, Bontoala, Kep. Sangkarrang, Makassar, Mamajang, Manggala, 

Mariso, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate, Ujung Pandang, 

Ujung Tanah, Wajo. Distribusi responden dalam menjawab pertanyaan alamat 

dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini: 
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Tabel 4.4 
Distribusi Alamat Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tahun 2022 
 

Alamat Responden 
Frekuensi (f) 

Laki-Laki 
Persen 

% Perempuan 
Persen 

% 
Biringkanaya 26 15.0 31 14.0 

Bontoala 8 4.5 8 3.5 
Kep. Sangkarrang 1 0.5 3 1.3 

Makassar 3 1.8 20 9.0 
Mamajang 8 4.5 8 3.5 
Manggala 19 10.9 22 10.0 

Mariso 8 4.5 8 3.5 
Panakkukang 19 10.9 21 9.3 

Rappocini 16 9.1 25 11.1 
Tallo 20 11.4 21 9.3 

Tamalanrea 12 6.9 16 7.1 
Tamalate 25 14.2 26 11.7 

Ujung Pandang 3 1.8 4 1.8 
Ujung Tanah 3 1.8 7 3.1 

Wajo 4 2.2 4 1.8 
Total 175 100.0 224 100.0 

Sumber: Data Primer 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat di lihat bahwa dari 399 (100%) total 

responden. Hasil analisis menunjukkan responden laki-laki tertinggi berada pada 

Kecamatan Biringkanaya sebanyak 26 (15.0%), sementara Kecamatan Kep. 

Sangkarrang memiliki responden laki-laki terendah sebanyak 1 (0.5%). Kemudian 

responden perempuan terbanyak berada pada Kecamatan Biringkanaya sebanyak 

31 (14.0%), sementara responden perempuan terendah berada pada Kecamatan 

Kep. Sangkarrang sebanyak 3 (1.3%). 

5) Pekerjaan 

 Indikator yang digunakan untuk mengetahui pekerjaan masyarakat Kota 

Makassar dikelompokkan dengan kategori pekerjaan yakni, Belum/Tidak Bekerja,  
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Buruh Harian Lepas, Guru, Karyawan Honorer, Karyawan Swasta, Ketua RT, 

Ketua RW, Mengurus Rumah Tangga, Pelajar/Mahasiswa, Pensiunan, Tenaga 

Kesehatan dan Wiraswasta. Distribusi responden dalam menjawab pertanyaan 

pekerjaan dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini: 

Tabel 4.5 
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan 

Tahun 2022 
 

Pekerjaan Responden Frekuensi (f) Persen (%) 
Belum/Tidak Bekerja 45 11.3 
Buruh Harian Lepas 18 4.5 

Guru 4 1.0 
Karyawan Honorer 6 1.5 
Karyawan Swasta 31 7.8 

Ketua RT 1 0.3 
Ketua RW 1 0.3 

Mengurus Rumah Tangga 75 18.8 
Pelajar/Mahasiswa 149 37.3 

Pensiunan 1 0.3 
Tenaga Kesehatan 2 0.5 

Wiraswasta 66 16.5 
Total 399 100.0 

Sumber: Data Primer 2022 

 Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat di lihat bahwa dari 399 (100%) total 

responden yang terlibat dalam penelitian ini maka hasil data yang telah di analisis 

menunjukkan, pekerjaan yang menempati jumlah terbanyak adalah pekerjaan 

dengan kategori Pelajar/Mahasiswa sebanyak 149 (37.3%) responden. Sedangkan 

kategori pekerjaan yang menempati jumlah terendah adalah kategori Pensiunan 

sebanyak 1 (0.3%) responden. 

b. Deskripsi Variabel Penelitian 

 Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari penelitian 

ini yang terdiri enam variabel yakni Jenis Kelamin, Pengetahuan, Sikap, Norma 
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Subjektif, Kontrol Perilaku dan Perilaku sebagai bentuk perilaku masyarakat Kota 

Makassar. Berikutnya hasil analisis univariat setiap variabel yang diteliti dapat di 

lihat dalam tabel di bawah ini: 

1) Distribusi Frekuensi Pengetahuan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 
Berdasarkan Jenis Kelamin  
 

 Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pengelolaan sampah rumah tangga 

masyarakat berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.6 di bawah ini: 

Tabel 4.6 
Distribusi Pengetahuan Responden Terhadap Sampah Rumah Tangga 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022 

 

Jenis Kelamin 
Pengetahuan Responden (f) 

Baik 
Persen  

(%) Kurang 
Persen 

(%)  
Laki-Laki 175 100 0 0 
Perempuan 221 98.6 3 1.4 

Total 396 100.0 3 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 

 Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, hasil 

analisis menunjukkan responden laki-laki memiliki pengetahuan dengan kategori 

baik sebanyak 175 (100%) dan kategori kurang sebanyak 0 (0%) responden. 

Sedangkan responden perempuan memiliki pengetahuan dengan kategori baik 

sebanyak 221 (98.6%) dan kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) responden. Hasil 

data dengan tingkat pengetahuan perilaku terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga kategori baik menunjukkan responden laki-laki yakni sebanyak 100%. 

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas maka dapat digambarkan histogram seperti berikut: 
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Diagram 4.1 Distribusi Pengetahuan Responden Terhadap Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 

 
2) Distribusi Frekuensi Sikap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.7 di bawah ini: 

Tabel 4.7 
Distribusi Sikap Responden Terhadap Sampah Rumah Tangga 

Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022 

 

Jenis Kelamin 
Sikap Responden (f) 

Positif 
Persen 

(%) Negatif 
Persen 

(%)  
Laki-Laki 161 92.0 14 8.0 

Perempuan 205 91.5 19 8.5 
Total 366 100.0 33 100.0 

          Sumber: Data Primer 2022 

 Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, hasil 

analisis menunjukkan responden laki-laki memiliki sikap dengan kategori positif 

sebanyak 161 (92.0%) dan kategori negatif sebanyak 14 (8.0%) responden. 

Sedangkan responden perempuan memiliki sikap dengan kategori positif 

sebanyak 205 (91.5%) dan kategori negatif sebanyak 19 (8.5%) responden. Hasil 
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data yang mendominasi sikap dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga 

kategori positif menunjukkan responden laki-laki yakni sebanyak 92.0%. 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas maka dapat digambarkan histogram seperti berikut: 

 

Diagram 4.2 Distribusi Sikap Responden Terhadap Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 

 
3) Distribusi Frekuensi Norma Subjektif Terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 Untuk mengetahui norma subjektif masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.8 di 

bawah ini: 

Tabel 4.8 
Distribusi Norma Subjektif Responden Terhadap Pengelolaan  

Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022 

 

Jenis Kelamin 
Responden (f) 

Baik 
Persen 

(%) Kurang 
Persen 

(%) 
Laki-Laki 172 98.2 3 1.8 
Perempuan 221 98.6 3 1.4 

Total 393 100.0 6 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 
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 Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 392 (100%) total responden, hasil 

analisis menunjukkan sebagian besar masyarakat memiliki motivasi yang 

didapatkan dari orang lain di lingkungan sekitarnya (motivation comply) dan 

mempunyai keyakinan terhadap orang lain (normative belief) terhadap perilaku 

pengelolaan sampah rumah tangga.  

 Berdasarkan hasil data yang telah di analisis, responden laki-laki dengan 

norma subektif kategori baik sebanyak 172 (98.2%) dan kategori kurang sebanyak 

3 (1.8%)  responden. Sedangkang responden perempuan dengan norma subjektif 

kategori baik sebanyak 221 (98.6%) dan kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) 

responden. Hasil data yang diperoleh sehingga penulis dapat menyimpulkan 

responden berjenis kelamin perempuan memiliki norma subjektif dengan perilaku 

pengelolaan sampah rumah tangga kategori baik sebanyak 98.2%. Berdasarkan 

Tabel 4.8 di atas maka dapat digambarkan histogram seperti berikut: 

 

Diagram 4.3 Distribusi Norma Subjektif Responden Terhadap Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 
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4) Distribusi Frekuensi Kontrol Perilaku Terhadap Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 Untuk mengetahui kontrol perilaku masyarakat terhadap pengelolaan 

sampah rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.9 di 

bawah ini: 

Tabel 4.9 
Distribusi Kontrol Perilaku Responden Terhadap  

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022 

 

Jenis 
Kelamin 

 Responden (f)  

Baik 
Persen 

(%) Kurang 
Persen  

(%) 
Laki-Laki 170 97.1 5 2.9 
Perempuan 221 98.6 3 1,4 

Total 391 100.0 8 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 

 Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden hasil 

analisis menunjukkan persepsi mengontrol perilaku masyarakat sebagian besar 

berada di kategori baik terhadap pengelolaan sampah rumah tangga. Berdasarkan 

hasil data responden laki-laki memiliki kontrol perilaku dengan kategori baik 

sebanyak 170 (97.1%) dan kategori kurang sebanyak 5 (2.9%) responden. 

Sedangkan responden perempuan memiliki kontrol perilaku dengan kategori baik 

sebanyak 221 (98.6%) dan kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) responden. Hasil 

data yang diperoleh sehingga penulis dapat menyimpulkan responden perempuan 

memiliki kontrol perilaku terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga 

kategori baik sebanyak 98.6%. Berdasarkan Tabel 4.9 di atas maka dapat 

digambarkan histogram seperti berikut: 
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Diagram 4.4 Distribusi Kontrol Perilaku Responden Terhadap Pengelolaan 
 Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 

 
5) Distribusi Frekuensi Perilaku Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

 Untuk mengetahui perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada Tabel 4.10 di bawah 

ini: 

Tabel 4.10 
Distribusi Perilaku Responden Terhadap 

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2022 

 

Jenis Kelamin 
Perilaku Responden (f) 

Baik Persen 
(%) 

Kurang Persen 
(%) 

Laki-Laki 147 84.0 28 16.0 
Perempuan 192 85.8 32 14.2 

Total 339 100.0 60 100.0 
Sumber: Data Primer 2022 

 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, hasil 

analisis menunjukkan responden laki-laki memilki perilaku dengan kategori baik 

sebanyak 147 (84.0%) dan kategori kurang sebanyak 28 (16.0%) responden. 

Sedangkan responden perempuan memiliki perilaku dengan kategori baik 
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sebanyak 192 (85.8%) dan kategori kurang sebanyak 32 (14.2%) responden. Hasil 

data dengan perilaku terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dengan kategori 

baik menunjukkan responden perempuan yakni sebanyak 85.8%.  Berdasarkan 

Tabel 4.10 di atas maka dapat digambarkan histogram seperti berikut: 

 

Diagram 4.5 Distribusi Perilaku Responden Terhadap Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 

 
C. Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan dilakukan analisis 

secara statistik mengenai Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar. Dalam pembahasan 

ini akan di bahas mengenai beberapa variabel yang terdiri dari Jenis Kelamin, 

Pengetahuan, Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku dan Perilaku sebagai 

berikut: 

1. Knowledge (Pengetahuan) 

 Pengetahuan adalah hasil tau dan terjadi setelah manusia mempersepsikan 

suatu objek tertentu. Objek diaraskan melalui panca indra manusia, penglihatan, 

pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia 
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diperoleh melalui mata dan telinga (Naotoatmodjo, 2012). Selain itu, Ajzen, 

(2005) menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh dari semua yang diketahui 

dan diyakini memiliki hasil tertentu dan atribut lainnya seperti biaya atau kerugian 

yang dapat terjadi saat melakukan suatu perilaku. Masyarakat yang memiliki 

pengetahuan baik karena keyakinan mereka dengan dampak dari tidak mengelola 

sampah dengan baik yaitu akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan 

menjadi sumber penyakit sehingga memberikan kerugian baginya   

 Teori Teory of Planned Behavior yang dikemukakan oleh Ajzen, (2005) 

setidaknya terdapat faktor pendukung sebagai variabel lain yang dapat 

mempengaruhi atau berhubungan dengan beliefs yang pada akhirnya 

mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu faktor pendukung yang dimaksud 

adalah faktor informasi. Faktor informasi adalah ukuran atau jumlah kumpulan 

informasi yang dimiliki oleh seseorang seperti, pengalaman, pengetahuan, dan 

kehadiran media. Pengetahuan adalah istilah untuk mempersepsikan dan 

memproses melalui panca indera manusia yaitu penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, 

reponden laki-laki memiliki pengetahuan terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga dengan kategori baik sebanyak 175 (100%) dan kategori kurang sebanyak 

0 (0%) responden. Sedangkan responden perempuan memiliki pengetahuan 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dengan kategori baik sebanyak 221 

(98.6%) dan kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) responden.  



77 
 

 
 

 Pengetahuan yang dimiliki laki-laki dan perempuan meununjukkan adanya 

perbedaan kemampuan yang dimiliki. Beberapa peneliti menganggap bahwa laki 

memiliki keterampilan numerik dan perempuan memiliki keterampilan verbal. 

Berkenaan dengan masalah lingkungan, bukti empiris berdasarkan penelitian 

sebelumnya menunjukka bahwa laki-laki memiliki pengetahuan lingkungan yang 

lebih tinggi daripada perempuan. Arcury, (1990) menyatakan bahwa gender 

seseorang dapat menjadi faktor yang membedakan jumlah pengetahuan 

lingkungan yang dimilikinya. Gendal dan Smith, (1995) membandingkan 

pengetahuan lingkungan dari enam negara. Dari enam negara tersebut, laki-laki 

cenderung memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi daripada perempuan 

(Juliana, 2016). 

 Serupa dengan hasil-hasil penelitin sebelumnya, (Mostafa, 2007) juga 

menemukan perbedaan yang signifikan anatar laki-laki dan perempuan terkait 

dengan pengetahuan lingkungan. Skor rata-rata pengetahuan lingkungan laki-laki 

sebesar 20.428 dan perempuan sebesar 17.080 diuji menggunakan Anova. 

Hasilnya dengan nilai signifikan <0.0001 menyatakan terdapat perbedaan yang 

signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam pengetahuan lingkungan yang 

dipersepsikan. Firman Allah terhadap orang-orang yang beriman dan berilmu 

sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Mujadilah/58:11. 

مْ  
ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ُ ال مَ دَرَجٰتٍ     يَرْفَعِ اللّٰه

ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِينَْ ا

َّ
 ...    وَا ل

 Terjemahnya: 
 “...niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
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 Menurut tafsir Kementerian Agama RI, akhir ayat ini dimaksudkan untuk 

mengangkat derajat orang-orang yang beriman, taat dan patuh kepada-Nya, 

melaksanakan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya dan berusaha mewujudkan 

suasana damai, aman, dan tenteram dalam masyarakat, demikian pula orang-orang 

berilmu yang menggunakan ilmunya untuk menegakkan firman Allah. Dari ayat 

ini jelas bahwa orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah orang 

yang beriman dan berilmu. Ilmunya diamalkan sesuai dengan apa yang 

diperintahkan Allah dan rasul-Nya. Kemudian Allah menegaskan bahwa dia Maha 

Mengetahui dalam segala hal yang dilakukan manusia, tidak ada yang 

tersembunyi bagi-Nya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan 

perbuatan yang telah dilakukannya. Perbuatan baik dibalas dengan surga dan 

kejahatan dan perbuatan terlarang akan dibalas dengan azab neraka (Kemenag-RI, 

n.d.). 

2. Attitude Toward Bahavior (Sikap)  

 Menurut (Sarwono & Eko, 2009), sikap adalah proses penilaian internal 

atau subjektif individu dan tidak dapat diamati secara langsung. Sikap dapat 

diidentifikasi dengan pengetahuan, keyakinan, perasaan dan kecenderungan 

perilaku individu terhadap objek sikap. Berdasarkan Teory of Planned Behavior 

dijelaskan bahwa sikap individu tentang perilaku berasal dari keyakinan tentang 

hasil dari perilaku itu, yang disebut dengan behavior beliefs (keyakinan terhadap 

perilaku). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, 

responden laki-laki memiliki sikap terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 
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dengan kategori positif sebanyak 161 (92.0%) dan kategori negatif sebanyak 14 

(8.0%) responden. Sedangkan responden perempuan memiliki sikap terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga dengan kategori positif sebanyak 205 (91.5%) 

dan kategori negatif sebanyak 19 (8.5%) responden. Penelitian yang telah 

dilakukan mendapatkan bahwa responden yang memiliki sikap positif tertinggi 

terhadap perilaku pengelolaan sampah rumah tangga adalah laki-laki. 

 Berbeda dengan Penelitian (Novita, 2017) menyatakan sikap juga 

dipengaruhi oleh pengetahuan, pengetahuan yang baik tentang pengelolaan 

sampah juga menjadi dasar dalam sikap yang baik dalam pengelolaan sampah, 

yang berarti pengetahuan berpikir memegang peranan penting dalam 

pembentukan sikap. Dalil tentang sikap telah disebutkan dalam Firman Allah 

sebagaimana QS. Ali Imran/3:159. 

وْا مِنْ حَوْلِكَ   فَ  انْفَضُّ
َ
بِ ل

ْ
قَل

ْ
ا غَلِيْظَ ال نْتَ فَظًّ

ُ
وْ ك

َ
هُمْۚ  وَل

َ
ِ لِنْتَ ل نَ اللّٰه اعْفُ عَنْهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ م ِ

مُتَوَ 
ْ
بُّ ال َ يُحِ ِ   اِنَّ اللّٰه ى اللّٰه

َ
 عَل

ْ
ل

َّ
مْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَك

َ
ا
ْ
هُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ال

َ
يْنوَاسْتَغْفِرْ ل ِِ ِ

 
ك  

 Terjemahnya: 
 “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 

lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan 
mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah 
membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertawakal” 

 Ayat di atas dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt 

memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad Saw untuk senantiasa bersikap 

lemah lembut, sebab jika mengeluarkan kata-kata buruk dan berhati kasar kepada 

orang lain, niscaya mereka akan menjauhkan diri dan meninggalkanmu. Dan 
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Allah Swt menjadikanmu lemah lembut dimaksudkan untuk menarik hati mereka. 

Kemudian ajaklah bermusyawarah mengenai suatu persoalan yang sedang terjadi 

untuk menjadikan hati mereka senang dan agar mereka lebih semangat dalam 

berbuat (Al-Sheikh, 2003). 

 Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah Swt. Menganjurkan untuk 

selalu bersikap lemah lembut dan tidak berhati kasar kepada orang lain, sebab hal 

tersebut dapat membuat mereka menjauh. Sehingga, jika seseorang bersikap baik 

dalam melakukan pekerjaan maupun kesesama manusia akan mempengaruhi 

intensi individu untuk berperilaku kedepannya. 

3. Norm Subjectif (Norma Subjektif) 

 Norma subjektif adalah persepsi individu tentang harapan orang yang 

mempengaruhi kehidupan mereka sendiri (referent). Dengan kata lain, referent 

mungkin atau tidak mungkin seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan 

pengelolaan sampah rumah tangga. Norma subjektif ditentukan oleh adanya 

keyakinan (normative beliefs) dan keinginan untuk termotivasi (motivation to 

comply). Ajzen, (2005) menjelaskan bahwa keyakinan yang memenuhi harapan 

dari referent dan individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, dan 

teman tergantung pada perilaku tertentu. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, 

responden laki-laki dengan norma subjektif kategori baik sebanyak 172 (98.2%) 

dan kategori kurang sebanyak 3 (1.8%) responden. Sedangkang responden 

perempuan dengan norma subjektif kategori baik sebanyak 221 (98.6%) dan 

kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) responden. Berdasarkan hasil data yang 
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diperoleh sehingga penulis menyimpulkan perempuan memiliki norma subjektif 

perilaku terhadap pengelolaan sampah rumah tangga kategori baik. 

 Ajzen, (2005) juga menyatakan bahwa banyaknya referent yang 

membantu atau menyetujui seseorang untuk melakukan pengelolaan sampah 

rumah tangga memberikan norma subjektif yang lebih tinggi kepada seseorang. 

Yang berarti bahwa orang lain hampir setiap orang mempercayai orang lain dan 

memotivasi mereka dari linkungan sekitarnya. Firman Allah sebagaimana dalam 

QS. Al-Maidah/5:2. 

 َ َ  اِنَّ اللّٰه عُدْوَانِ   وَاتَّقُوا اللّٰه
ْ
اِثْمِ وَال

ْ
ى ال

َ
ا تَعَاوَنُوْا عَل

َ
بِر ِ وَالتَّقْوٰى  وَل

ْ
ى ال

َ
عِقَابِ وَتَعَاوَنُوْا عَل

ْ
 ... شَدِيْدُ ال

 Terjemahnya: 
 “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” 
 
 Dalam Tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, ayat ini dijelaskan bahwa 

hendaklah orang mukmin saling tolong menolong dalam berbuat baik dan dalam  

melaksanakan semua bentuk ketaatan dan jangan saling menolong dalam berbuat 

kemaksiatan dan melanggar ketentuan Allah Swt. Takutlah hukuman dan siksa 

Allah, karena siksanya amatlah pedih bagi orang-orang yang menentangnya 

(Shihab, 2002). 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia tidaklah secara langsung 

mendapatkan pertolongan Allah, melainkan ada yang melalui manusia, maka dari 

itu timbulah kedekatan, kasih sayang yang akan mempengaruhi bagaimana 

lingkungan terdekat seperti keluarga, orang tua maupun teman dekat berperilaku 
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demikian, dan bertimbal balik bagaimana individu tersebut berniat untuk 

berperilaku kedepannya. 

4. Perceived Behavior Control (Kontrol Perilaku) 

 (PBC) (Perceived Behavior Control) atau konrol perilaku adalah perilaku 

yang tidak hanya dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi juga memerlukan 

kontrol. Menurut Ajzen (2005) dalam Theory of Planned Behavior menyatakan 

bahwa persepsi kontrol perilaku ditentukan oleh keyakinan seseorang tentang 

ketersediaan sumber daya, fasilitas dan infrastruktur, waktu dan peluang untuk 

mendukung atau menghambatnya. Kontrol perilaku ini terutama adalah keyakinan 

bahwa seseorang dapat melakukan suatu perilaku, apakah itu mudah atau sulit 

untuk dilakukan serta adanya faktor-faktor yang dirasakan dapat memfasilitasi 

atau menghambat untuk melakukan suatu perilaku (Sakdiyah et al., 2019). 

 Kontrol perilaku dipengaruhi oleh dua faktor yaitu control beliefs (kontrol 

kepercayaan) dan perceived power (kontrol kekuatan). Menurut (Ajzen, 1991) 

kontrol perilaku adalah sumber daya atau kesempatan yang tersedia bagi 

seseorang untuk memungkinkan mereka berperilaku. Kontrol perilaku adalah  

penilaian pribadi terhadap kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu, ad 

ada atau tidaknya hambatan langsung atau tidak langsung dalam bentuk fisik yang 

dapat memungkinkan menghambat suatu perilaku (Zhang et al., 2016). 

 Hasil penelitian menunjukkann bahwa dari total 399 (100%) responden, 

responden laki-laki memiliki kontrol perilaku terhadap pengeloaan sampah rumah 

tangga dengan kategori baik sebanyak 170 (97.1%) dan kategori kurang sebanyak 

3 (1.8%) responden. Sedangkan responden perempuan memiliki kontrol perilaku 
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terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dengan kategori baik sebanyak 221 

(98.6%) dan kategori kurang sebanyak 3 (1.4%) responden. Sehingga disimpulkan 

yang berarti perempuan memiliki kontrol perilaku terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga kategori baik.  

 Kemudian hasil ini konsisten dengan asumsi teoritis Ajzen, (2011) bahwa 

persepsi kontrol perilaku adalah prediktor kuat yang berhubungan terkait dengan 

seberapa besar kepercayaan dan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

melakukan suatu perilaku dan tingkat kontrol yang dimiliki seseorng terhadap 

perilaku yang ditampilkan. Sebagiamana firman Allah dalam QS. Al-Anfal/8:72. 

وَوْ 
ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ِ وَال نْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
مْوَالِهِمْ وَا

َ
مَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِا

ٰ
ذِينَْ ا

َّ
ٰۤىِٕكَ اِنَّ ال ول

ُ
ا ا نَصَرُوْٓ ا وَّ

مَنُوْا
ٰ
ذِينَْ ا

َّ
وْلِيَاۤءُ بَعْضٍ  وَال

َ
ى يُهَاجِرُوْاۚ وَاِنِ  بَعْضُهُمْ ا نْ شَيْءٍ حَته ايَتِهِمْ م ِ

َ
ل نْ وَّ مْ م ِ

ُ
ك

َ
مْ يُهَاجِرُوْا مَا ل

َ
وَل

ُ بِمَ  يْثَاقٌ  وَاللّٰه مْ وَبَيْنَهُمْ م ِ
ُ
ى قَوْمٍٍۢ بَيْنَك

ٰ
ا عَل

َّ
صْرُ اِل مُ النَّ

ُ
يْك

َ
ينِْ فَعَل مْ فِى الد ِ

ُ
يْرٌ اسْتَنْصَرُوكْ ِِ وْنَ بَ

ُ
ا تَعْمَل  

 
 Terjemahnya: 
 “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan 
harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat 
kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya 
merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi 
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk 
melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka 
meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib 
atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah 
terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang 
kamu kerjakan” 
 
 Dalam Tafsir Al Misbah oleh Quraish Shihab ayat ini dijelaskan terkait 

orang-orang yang percaya pada kebenaran dan tunduk kepada hukum tuhan lalu 

berhijrah. Kata hijrah dalam ayat ini mengandung makna perubahan ke arah yang 

lebih baik (Shihab, 2002) 
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 Ayat diatas mengandung makna bahwa kaum muhajirin dan anshar telah 

memberikan teladan dalam mujahdah an nafs. Secara bahasa mujahadah memiliki 

arti bersunguh-sungguh, sedangkan an-nafs artinya jiwa, nafsu, diri. Sehingga 

dapat disimpulkan mujahadah an-nafs artinya perjuangan sunguhsungguh dalam 

melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh menghindari perbuatan yang 

melanggar hukum Allah Swt Dalam bahasa Indonesia, mujahadah an-nafs 

diartikan sebagai kontrol diri, salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan 

kontrol diri dengan bersabar dan menyisihkan waktu untuk memikirkan dan 

mengambil keputusan terhadap perbuatan yang akan dilakukan (Alamsyah et al., 

2018) 

 Seseorang tidak mungkin melakukan perilaku diluar dari kontrolnya, 

sebaliknya akan cenderung untuk menampilkan suatu perilaku ketika individu 

tersebut percaya bahwa terdapat kemampuan dan sumber daya untuk melakukan 

perilaku tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa persepsi kontrol perilaku dapat 

ditingkatkan melalui pemberian fasilitas sehingga perasaan dapat dan memiliki 

kendali yang meningkat yang selanjutnya mempengaruhi perilaku pemilahan 

sampah. 

5. Behavior (Perilaku)  

 Menurut Natoatmodjo, (2003) perilaku adalah aktivitas manusia atau 

aktivitas yang dapat atau tidak dapat baik dapat diamati secara lansung dari luar. 

Menurut Robert Kwick, (1974) perilaku adalah tindakah laku atau perbuatan 

organisme yang bahkan dapat diamati atau dipelajari. Menurut Ensiklopedia 

Amerika perilaku diartikan sebagai suatu organisme dan responnya terhadap 
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terhadap lingkungannya. Skinner, (1938) seorang ahli psikologi merumuskan 

bahwa perilaku sebagai respon atau tanggapan seseorang terhadap suatu stimulus 

(rangsangan dari luar) (Ajizah, 2021). 

 Telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada tiga kemungkinan dalam diri 

manusia, yaitu kebutuhan fisik, naluri dan akal yang dapat mengarah pada 

kebaikan atau keburukan. Manusia memiliki kebebasan untuk melakukan atau 

kebebasan untuk berhenti, kebebasan untuk berbuat baik atau sebaliknya. Untuk 

pilihan ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan diberi balasan di 

akhirat.  

 Berdasarkan uraian di atas, perilaku dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

perilaku terpuji dan perilaku tercela. Perilaku terpuji terdiri dari serangkaian unsur 

yaitu akal, hati, dan ruh. Sedangkan perilaku tercela adalah hasil dari akal, hati, 

dan hawa nafsu. Dari sini terlihat jelas, bahwa orang yang berperilaku tercela 

adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan mengalahkan fitrahnya yang 

suci dalam jiwanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Asy-Syams:91/7-8. 

مَ  هَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا  وَنَفْسٍ وَّ
ْ
ل
َ
ىهَا  فَا ٨ا سَوه  

 Terjemahnya: 
 “Dan demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya, lalu Dia 
mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaann“ 

 Ketika penciptaan manusia disempurnakan, Allah mengajarkan untuk 

membedakan antara yang benar dan salah, baik dan buruk. Allah mengilhami 

untuk memahami dosa, kefasikan, dan perbuatan buruk serta juga ketakwaan dan 

perbuatan baik di lingkungan tertentu dimana dia tinggal. Manusia harus 

mempelajari bahwa kesuksesan, kesejahteraan, dan keselamatan dan 
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kedudukannya, dimana ia bisa berada pada derajat lebih tinggi daripada malaikat, 

tergantung pada upaya diri sendiri menjaga kesucian jiwanya. Demikian juga, 

kegagalan, kemunduran serta kebinasaannya, sampai ke derajat yang lebih rendah 

ketimbang binatang buas sekalipun, tergantung pada pilihannya dalam mengotori 

jiwanya dengan memilih keburukan (Imani, 2006). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 399 (100%) total responden, 

responden laki-laki memilki perilaku terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

dengan kategori baik sebanyak 147 (84.0%) dan kategori kurang sebanyak 28 

(16.0%) responden. Sedangkan responden perempuan memiliki perilaku terhadap 

pengelolaan sampah rumah tangga dengan kategori baik sebanyak 192 (85.8%) 

dan kategori kurang sebanyak 32 (14.2%) responden. Dengan demikian 

perempuan memiliki perilaku yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan 

sampah rumah tangga. Padahal dalam Islam tidak diatur hal tersebut laki-laki dan 

perempuan memiliki hak-hak kewajiban yang sama. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari, 2012) yang 

menunjukkan bahwa perempuan di dalam bingkai patriarki yang mengkonstruk 

perempuan di ranah domestik melalui pengelolaan sampah dapat memperoleh 

akses dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama di 

dalam pembangunan sesuai dengan konsep pengarusutamaan gender. Hal ini 

menunjukkan bahwa perempuan mengambil porsi yang lebih banyak di dalam 

kegiatan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah berbasis gender menunjukkan 

peubahan cara pandang baru di dalam memperlakukan lingkungannnya melalui 

media 3R (reduse, reuse, recycle). 
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 Dalam kontruk sejarah yang panjang, perempuan selalu diidentikkan 

sebagai rumah tangga. Dalam pandangan (Antrobus, 2004) peran dan kedudukan 

seorang perempuan yang statusnya sebagai ibu rumah tangga terkesan mutlak, 

tentu ia sama mutlaknya dengan laki-laki yang memiliki sperma untuk 

pembuahan. Hal ini kemudian melahirkan persepsi bahwa perempuan adalah  

pembawa misi domestik, sehingga membuat orang percaya sepenuhnya bahwa 

takdir atau kodratik perempuan yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah Swt. 

Persepsi aktualisasi diri ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan akan 

kebebasan perempuan dalam aktualisasi diri di masyarakat. 

 Sehubungan dengan penelitian ini, (Alawiyah, 2002) menyatakan bahwa 

seorang perempuan (istri) saling memainkan peranan dengan suatu suami di 

dalam rumah tangga atau dalam pengertian lain perempuan (istri) tidak wajib 

melakukan pekerjaan rumah tangga secara pribadi. Lebih lanjut ia menjelaskan 

bahwa Islam tidak memiliki dasar yang kuat untuk menyudutkan perempuan 

(istri) ke dalam tugas utama di rumah tangga (domestik).   

 Berkaitan dengan perkembangan wacana Islam dewasa ini, permasalahan 

gender menjadi perhatian besar karena merupakan bagian dari berbagai perubahan 

sosial, budaya dan bahkan politik. Ada perbedaan peran laki-laki dan perempuan 

ada perbedaan, tetapi bagimana mereka saling melengkapi, melindungi dan saling 

membantu, bukan karena perbedaan ini lebih baik dari yang lainnya. Hal ini 

menegaskan bahwa pengembangan potensi diri dalam konteks intelektual, sama-

sama memiliki hak yang sama, baik di rumah maupun di ruang publik. Oleh 
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karena itu, penegasan kodrat secara biologis (nature) merupakan takdir yang tidak 

dapt ditawar-tawar atau dipertentangkan. 

 Dalam hal ini, Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki 

secara skematis. Karena perempuan dan laki-laki diberikan hak dan kesempatan 

yang sama dalam hal amal, pekerjaan, dan hasil merujuk pada QS. An-Nisa124 

لِحٰتِ  هِ  مِنَ ال
ْ

عْمَل مُوْنَ نَقِيْرًا وَمَنْ يَّ
َ
ا يُظْل

َ
ةَ وَل جَنَّ

ْ
وْنَ ال

ُ
كَ يَدْخُل ٰۤىِٕ ول

ُ
نْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَا

ُ
وْ ا

َ
رٍ ا

َ
١٢٤مِنْ ذكَ  

 Terjemahnya: 
 “Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan 
dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun” 

 Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa laki-laki maupun perempuan 

dapat mengambil peran pada pekerjaan domestik atau publik selagi memenuhi 

syarat untuk pekerjaan baik dan halal. Dalam konteks kesetaraan gender, juga 

dapat berarti adanya kondisi dimana posisi laki-laki dan perempuan itu setara di 

diberi kesempatan dan memperoleh hak-haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 

Ia juga berperan di semua aspek kehidupan masyarakat. Islam pada dasarnya 

menjunjung tinggi kesetaraan. Menurut (Shibah, 1992) menyatakan bahwa 

perempuan memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan mereka 

membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut serta 

pekerjaan tersebut dilakukan dengan cara yang terhormat, sopan serta 

menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri mereka sendiri 

dan lingkungannya. 

D. Keterbatasan Penelitian 

 Dalam aspek keterbatasan beberapa hambatan dalam penelitian ini tentu 

tidak dapat diabaikan selama melakukan penelitian. Hal tersebut dikarenakan 
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penelitian yang semula dilakukan secara online namun, seiring berjalannya tidak 

dapat mencapai target sampel yang diinginkan dalam waktu yang sudah cukup 

lama. Sehingga dilakukan cara lain dengan pendekatan langsung secara door to 

door hanya saja seringkali masyarakat menolak untuk dijadikan responden 

penelitian. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan mengenai Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota Makassar, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagai berikut: 

1. Pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

berdasarkan jenis kelamin kategori baik menunjukkan bahwa laki-laki 

memiliki pengetahuan baik 100% di banding perempuan 98.6%. 

2. Sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan 

jenis kelamin kategori positif menunjukkan bahwa laki-laki memiliki sikap 

lebih baik 92.0% di banding perempuan 91.5%. 

3. Norma subjektif masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

berdasarkan jenis kelamin kategori baik menunjukkan bahwa perempuan 

memiliki norma subjektif lebih baik 98.6% di banding laki-laki 98.2%. 

4. Kontrol perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga  

berdasarkan jenis kelamin kategori baik menunjukkan bahwa perempuan 

memiliki kontrol perilaku lebih baik 98.6% di banding laki-laki 97.1%. 

5. Perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

berdasarkan jenis kelamin dengan kategori baik menunjukkan bahwa 

perempuan memiliki perilaku lebih baik 85.8% di banding laki-laki 84.0%. 
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B. Saran 

 Sebagai masukan dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran 

terkait dengan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga 

sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Kota Makassar 

 Pemerintah diharapkan membuat program sosialisasi melalui bidang 

terkait ke masyarakat memberikan edukasi dalam konteks peran gender dalam hal 

pengelolaan sampah rumah tangga. 

2. Bagi Masyarakat  

 Masyarakat diharapkan melakukan pengelolaan sampah rumah tangga 

yang responsif gender. Hal penting yang harus dilakukan masyarakat baik laki-

laki maupun perempuan dimulai dari perubahan pola pikir dan tindakan dalam 

pengelolaan sampah rumah tangga yang dilakukan mulai dari diri sendiri dan 

keluarga. 

3. Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji lagi informasi di masyarakat 

tentang perilaku pengelolaan sampah rumah tangga yang di tinjau dari aspek 

gender. Dan meningkatkan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan 

lain. 
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Lampiran 1 

 
Kuesioner Penelitian: Gambaran Perilaku Masyarakat Terhadap 
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Gender di Kota 
Makassar 
Oleh: Andi Abil Hasan Rivai NIM 70200118097 Mahasiswa Jurusan 
Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar 

 
 

A. Identitas Responden 

Nama  
Tempat, Tanggal Lahir  
Usia        Tahun 
Jenis Kelamin        Laki-laki                   Perempuan 
Pendidikan Terakhir  
Pekerjaan   
Alamat  
No. HP  

 
B. Petunjuk Pengisian 

 Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademik suatu penelitian. 
Baca dan berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan 

sesuai dengan pilihan yang Anda anggap paling sesuai. Dimohon responden 
mengisi keusioner ini dengan sejujurnya. 

 
C. Knowledge (Pengetahuan) 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
2. Keterangan: 

B  : Benar 
S  : Salah 

 

No. Pertanyaan 
Pilihan Jawaban 

B S 

1. Menurut Anda, apakah sampah adalah sisa dari 
aktivitas masyarakat yang sudah tidak terpakai lagi.   

  

2. Menurut Anda, apakah sampah rumah tangga dapat 
dimanfaatkan kembali. 

  

3. 
Menurut Anda, apabila sampah rumah tangga tidak 
dikelola dengan bijak maka akan menimbulkan 
masalah lingkungan dan kesehatan. 

  

4. Menurut Anda, apakah jenis sampah terbagi atas   

No. Resp: 



 
 

 
 

sampah organik, anorganik dan B3. 

5. 
Menurut Anda, apakah pengelolaan sampah yang 
baik dapat dilakukan dengan cara 3R (Reuse, 
Reduce, Recycle). 

  

6. 
Menurut Anda, baik laki-laki maupun perempuan 
mempunyai kontrol yang sama di ranah domestik 
dan publik. 

  

7. 

Menurut Anda, kodrat perempuan hanya 
menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. 
Selebihnya, pekerjaan perempuan bisa berbagi 
dengan laki-laki.  

  

8. 
Menurut Anda, apakah pekerjaan rumah tangga tak 
selalu harus memandang jenis kelamin. 

  

9. 
Menurut Anda, pengelolaan sampah rumah tangga 
lebih banyak dilakukan oleh perempuan 
dibandingkan laki-laki. 

  

10. 

Menurut Anda, apakah dalam menangani sampah 
rumah tangga tidak hanya oleh dan kepada 
perempuan tetapi juga dapat dilakukan oleh laki-
laki. 

  

  
D. Attitude Toward Behavior (Sikap) 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
2. Keterangan:  

 SS : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 RR : Ragu-Ragu 
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 
 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. 
Saya membuang sampah pada tempat 
yang tersedia. 

     

2. 
Saya melakukan proses pemilahan sampah 
terlebih dahulu sebelum dibuang. 

     

3. 
Saya mendaur ulang sampah yang 
bersumber dari sampah rumah tangga 
untuk mengurangi timbulan sampah. 

     

4. 
Saya baru akan membuang sampah jika 
telah membusuk dan berbau. 

     

5. Saya lebih baik membakar sampah 
daripada menimbunnya. 

     



 
 

 
 

6. 
Saya lebih sering menyuruh orang lain 
untuk membuang sampah. 

     

7. 
Saya tidak peduli dengan kebersihan di 
lingkungan sekitar. 

     

 
E. Subjective Norm (Norma Subjektif) 

1. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, berilah tanda centang (√) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. 
2. Keterangan: 

SS : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 RR : Ragu-Ragu 
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju 

 
Kuesinoer Bagian 1 Motivation Comply 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. 
Biasanya, saya akan mengikuti apa yang 
disampaikan oleh pemerintah. 

     

2. 
Biasanya, saya akan melakukan apa yang 
disampaikan oleh keluarga saya. 

     

3. 
Biasanya, saya akan melakukan apa yang 
disarankan oleh petugas kebersihan. 

     

 
Kuesinoer Bagian 2 Normative Belief 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. 
Pemerintah mendukung saya melakukan 
pengelolaan sampah rumah tangga. 

     

2. 
Keluarga saya mendukung saya 
melakukan pengelolaan sampah rumah 
tangga. 

     

3. 
Petugas kebersihan mendukung saya 
menjaga kebersihan sampah rumah 
tangga. 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

F. Perceived Behavior Control (Kontrol Perilaku)  

1. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian, berilah tanda centang (√) pada kolom 

jawaban yang telah disediakan. 
2. Keterangan:  

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
RR : Ragu-Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

 
 Kuesioner Bagian 1 Control Beliefs 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. 

Penerapan prinsip 3R (Reuse, Reduce, 
Recycle) sangat membantu dalam 
menangani persoalan sampah rumah 
tangga. 

     

2. 
Pengangkutan sampah yang tidak 
dilakukan dalam setiap harinya menjadi 
penyebab terjadinya tumpukan sampah. 

     

3. 
Kebiasaan menunda menjadi faktor 
penghambat untuk menngelola sampah 
rumah tangga. 

     

 
Kuesioner Bagian 2 Power of Control Beliefs 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. 

Tersedianya tempat pembuangan 
sementara atau TPS menjadi faktor 
pendorong bagi saya untuk mengelola 
sampah rumah tangga. 

     

2. 
Pengelolaan sampah rumah tangga juga 
dapat memberikan dampak positif bila 
dilakukan secara konsisten. 

     

3. 
Kesibukan dalam pekerjaan/kegiatan 
membuat saya tidak dapat mengelola 
sampah rumah tangga dengan baik. 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

G. Behavior (Perilaku) 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan. 
2. Keterangan:  

SS : Sangat Setuju 
S : Setuju  
RR : Ragu-Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

1. Saya aktif melakukan pengelolaan sampah 
rumah tangga. 

     

2. 
Saya belum menerapkan pemilahan 
sampah sesuai jenisnya. 

     

3. Saya selalu menekankan keluarga untuk 
mengurangi penggunaan kantong plastik. 

     

4. 
Saya selalu mengajak keluarga untuk 
menjaga kebersihan lingkungan rumah.  

     

5. 
Saya sering memisahkan sampah yang 
memiliki nilai ekonomis untuk di daur 
ulang.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2 

HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS  
MENGGUNAKAN SPSS 

A. Variabel Pengetahuan 

 

 
 

B. Variabel Sikap 

 

 



 
 

 
 

C. Variabel Norma Subjektif 

 

 
 

D. Variabel Kontrol Perilaku 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

E. Variabel Perilaku 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lampiran 3 
 

SURAT KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN DARI KOMITE 
ETIK PENELITIAN KESEHATN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
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SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN   

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 5 
 
SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 6 

SURAT IZIN PENELITIAN DARI BADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK KOTA MAKASSAR 

 
 



 
 

 
 

Lampiran 7 

HASIL UJI SIMILARITY 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 8 

HASIL ANALISIS DATA MENGGUNAKAN SPSS 

A. Karakteristik Reponden 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

1. Variabel Pengetahuan 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

2. Variabel Sikap 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3. Variabel Norma Subjektif 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

4. Variabel Kontrol Perilaku 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

5. Variabel Perilaku 
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