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ABSTRAK 

Nama :  Ali Reza Aldini 

NIM :  70200117067 

Judul : Gambaran Perilaku Pemilahan Sampah Pada Siswa Sekolah Dasar  

Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

 

Di era modern ini sampah masih menjadi persoalan masyarakat di seluruh 

dunia. Salah satu faktor pemicu timbulan sampah yang terus meningkat adalah 

faktor perilaku individu. Apabila perilaku pemilahan sampah telah ditanamkan 

sejak dini, maka perilaku tersebut akan menjadi sikap dan pembawaan siswa pada 

jenjang tingkat pendidikan selanjutnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pemilahan sampah 

pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel dalam 

penelitian ini adalah siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6  

di 11 sekolah dasar se-Kelurahan Sudiang Raya yaitu sebanyak 355 sampel dari 

2.064 populasi dengan teknik pengambilan sampel stratified random sampling.  

 Berdasarkan karakteristik responden, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa terdapat 149 responden (44%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 186 

responden (56%) berjenis kelamin perempuan. Terdapat 25 responden (7%) 

berusia 9 tahun, terdapat 116 responden (35%) berusia 10 tahun, terdapat 99 

responden (30%) berusia 11 tahun, terdapat 80 responden (24%) berusia 12 tahun, 

dan terdapat 15 responden (4%) berusia 13 tahun. Terdapat 112 responden 

(33,4%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 112 responden (33,4%) kelas 5 sekolah 

dasar, dan terdapat 111 responden (33,2%) kelas 6 sekolah dasar. Dari hasil 

penelitian diketahui tingkat pengetahuan siswa dalam pemilahan sampah pada 

kategori baik (91,6%), sikap siswa dalam pemilahan sampah pada kategori baik 

(87,5%), tindakan siswa dalam pemilahan sampah pada kategori kurang baik 

(47,5%), dan perilaku siswa dalam pemilahan sampah pada kategori kurang baik 

(47,5%). 

Disarankan bagi pemerintah, instansi terkait, dan guru di sekolah agar 

mengembangkan kegiatan pembelajaran dengan aktivitas atau kegiatan yang 

bertemakan pemilahan sampah, juga meningkatkan sarana dan prasarana seperti 

tempat sampah terpilah yang memadai agar siswa dapat lebih membiasakan 

perilakunya dalam memilah sampah. 

 

 

Kata Kunci : Pemilahan Sampah; Pengetahuan; Sikap; Tindakan; Perilaku 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era modern ini sampah merupakan masalah umum yang sampai saat 

ini masih menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. 

Data dari The World Bank menyatakan bahwa pada tahun 2016 negara-negara di 

dunia memproduksi 2,01 miliar ton sampah dan diperkirakan pada 2050 

kuantitas sampah yang dihasilkan mencapai 3,40 miliar ton. Secara global tiap 

individu menghasilkan 0,74 kg sampah per hari, namun tingkat timbulan sampah 

dapat bervariasi dari 0,11 kg hingga 4,54 kg per kapita per hari (Kaza et al., 

2018) 

Pada tahun 2016, United Nations Environment Programme (UNEP) 

mengindikasikan timbulan sampah per kapita di ASEAN mencapai 1,14 kg per 

hari. Jumlah sampah terbesar adalah Indonesia 64 juta ton, diikuti Thailand 

26,77 juta ton, Vietnam 22 juta ton, Filipina 14,66 juta ton, Malaysia 12,84 juta 

ton, Singapura 7,5 juta ton, dan Myanmar 840.000 ton. ton, Laos memiliki 

timbulan sampah terkecil, yakni 0,07 juta ton. Menurut data Bank Dunia (2016), 

tiap orang menghasilkan rata-rata 0,68 kg sampah setiap harinya di Indonesia 

(Jain, 2017; Kaza et al., 2018).  

Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional KLHK (2021) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2021 timbulan sampah di Indonesia mencapai 

25,6 juta ton, sampah yang terkelola sebesar 17,2 juta ton (67,25%) dan sampah 

yang tidak terkelola mencapai 15 juta ton (32,75%). Jawa Tengah sebagai daerah 

dengan timbulan sampah terbesar yang mencapai 5,3 juta ton dan Kota Adm. 

Jakarta Timur sebagai kota dengan timbulan sampah terbesar yang mencapai 

836,9 ribu ton (KLHK RI, 2021). 
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Pada tahun 2021 Sulawesi Selatan menempati posisi keenam sebagai 

daerah dengan timbulan sampah terbesar di Indonesia yang mencapai 1,19 juta 

ton. Kota Makassar sebagai kota dengan timbulan sampah terbesar di Sulawesi 

Selatan dengan timbulan sampah yang mencapai 279,9 ribu ton (DLHD Kota 

Makassar, 2021; KLHK RI, 2021). 

Kecamatan Biringkanaya ialah salah satu dari kecamatan yang ada di 

Kota Makassar. Kecamatan Biringkanaya berbatasan dengan Kabupaten Maros 

di sebelah utara dan timurnya, berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea di 

sebelah selatan, dan Kecamatan Tallo di sebelah barat. Terdapat 11 kelurahan 

sebagai wilayah administratifnya dengan wilayah seluas 48,22 km² yang 

menobatkannya sebagai kecamatan terluas di Kota Makassar. Berdasarkan data 

dari DLHD Kota Makassar, pada tahun 2019 sampai 2021 Kecamatan 

Biringkanaya menjadi kecamatan dengan timbulan sampah tertinggi di Kota 

Makassar. Pada tahun 2019 timbulan sampah mencapai 29,9 ribu ton, pada tahun 

2020 timbulan sampah mencapai 28,5 ribu ton, dan pada tahun 2021 timbulan 

sampah meningkat hingga 34,4 ribu ton. (BPS Kota Makassar, 2021; DLHD 

Kota Makassar, 2021). 

Salah satu faktor pemicu timbulan sampah yang terus meningkat adalah 

faktor perilaku individu. Perilaku yang benar dan tepat dalam menangani sampah 

sejak dari timbulannya maka akan mempermudah dalam mengelola persampahan 

yang akan memberikan pengaruh positif terhadap pengurangan sampah dan 

kualitas kebersihan lingkungan (Wibowo, 2010).  

Sebuah studi oleh Gusti et al., (2015) menunjukkan bahwa ada hubungan 

penting antara perilaku anak sekolah dasar di kota Padang dengan pengelolaan 

sampah yang berkelanjutan. Ditemukan bahwa perilaku siswa sekolah dasar 

yang mencakup pengetahuan dan sikap terbukti berhubungan dan berkontribusi 
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positif terhadap intensi pengelolaan sampah. 

Pembentukan perilaku mengelola sampah sejak dini dapat dimulai 

dengan membiasakan siswa memilah dan membuang sampah pada tempatnya. 

Apabila perilaku pemilahan sampah telah ditanamkan sejak dini, maka 

diharapkan perilaku tersebut akan menjadi sikap dan pembawaan siswa pada 

jenjang tingkat pendidikan selanjutnya (Amri & Widyantoro, 2017). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, sehingga peneliti tertarik melaksanakan 

penelitian yang berjudul “Gambaran Perilaku Pemilahan Sampah Pada 

Siswa Sekolah Dasar Di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka didapatkan rumusan 

masalah penelitian yaitu bagaimana gambaran perilaku pemilahan sampah pada 

siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan pemilahan sampah pada siswa 

sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui gambaran sikap pemilahan sampah pada siswa sekolah 

dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui gambaran tindakan pemilahan sampah pada siswa sekolah 

dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Akademik 

Meningkatkan sumber kepustakaan dan pengembangan akademik bagi 

para akademisi, khususnya yang berkaitan dengan: gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

2. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai gambaran perilaku 

pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar. 

3. IPTEK 

Hasil penelitian diharapkan bisa memperkaya perbendaharaan ilmu 

pengetahuan dan menjadi dokumen referensi terkait gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini yakni sebagai berikut. 

1. Penelitian ini adalah penelitian mengenai perilaku pemilahan sampah pada 

siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

2. Responden yang diteliti adalah siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar kelas 4, 5, dan 6. 

3. Masalah penelitian hanya melihat pada gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota 

Makassar. 
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F. Definisi Operasional & Kriteria Objektif 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil tahu dari suatu individu terhadap sesuatu, atau 

segala tindakan dari individu agar memahami suatu objek (Surajiyo, 2008 dalam 

Rachmawati, 2019). Kriteria objektif: 

Baik  : Apabila responden mendapatkan skor ≥8 

Kurang  : Apabila responden mendapatkan skor <8 

2. Sikap 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi terhadap rangsangan 

yang bersumber dari lingkungan dengan cara yang dapat memengaruhi atau 

memulai tingkah laku seseorang. (Notoatmodjo, 2012 dalam Rachmawati, 2019). 

Kriteria objektif:  

Baik  : Apabila responden mendapatkan skor ≥25 

Kurang  : Apabila responden mendapatkan skor <25 

3. Tindakan 

Tindakan adalah transformasi pengetahuan dan sikap menjadi suatu 

perbuatan nyata (Irwan, 2017). Kriteria objektif: 

Baik  : Apabila responden mendapatkan skor ≥18 

Kurang  : Apabila responden mendapatkan skor <18 

4. Perilaku 

Perilaku ialah setiap aktivitas atau kegiatan manusia yang bisa atau tidak 

bisa teramati secara langsung oleh manusia luar (Notoatmodjo, 2014a). Kriteria 

objektif: 

Baik  : Apabila responden mendapatkan skor tindakan ≥18 

Kurang  : Apabila responden mendapatkan skor tindakan <18 

.  
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G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Tabel Sintesa 

NO. 
TAHUN/JUDUL/NAMA 

PENELITI 

METODE 

HASIL PENELITIAN 
VARIABEL 

DESAIN 

PENELITIAN 

POPULASI DAN 

SAMPEL 

1.  2022/Pupils’ Awareness, 

Knowledge, Attitude and 

Practice of School-Based 

Solid Waste Management in 

a Public Elementary School 

in the Philippines/Alfredo P. 

Nabor Jr. & Ruth A. Ortega-

Dela Cruz. 

Kesadaran, 

pengetahuan, 

tindakan, dan 

sikap terhadap 

program 

pengelolaan 

sampah berbasis 

sekolah. 

Penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif. 

Sampel terdiri dari 

202 siswa kelas 6 

yang dipilih secara 

acak. Sampel 

mewakili 56% dari 

total populasi siswa 

kelas 6, yaitu 360 

siswa. 

Studi ini memberikan diskusi 

tentang tingkat kesadaran siswa, 

pengetahuan, sikap, dan praktik 

pengelolaan sampah di sekolah. 

Pengetahuan dan sikap siswa 

semua pada tingkat rendah dan 

mereka tidak bisa 

mempraktekkan apa yang mereka 

ketahui karena belum adanya 

program pengelolaan sampah 

sekolah yang terdefinisi dengan 

baik. Meskipun inisiatif terus 

menerus dari sekolah serta dinas 

pendidikan, masih ada sampah di 

sekolah yang belum terkelola 

dengan baik.  Meskipun beberapa 

siswa mengetahui cara 

memisahkan sampah, mereka 

tetap tidak mempraktekkannya. 
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2. 2020/”Knowledge, Attitude 

and Practice towards Waste 

Management among Primary 

School Children”/ 

Sulistyawati Sulistyawati, 

Tri Wahyuni Sukesi, 

Surahma Asti Mulasari, 

Fatwa Tentama, & Sitti Nur 

Djannah. 

Pengetahuan, 

sikap, dan 

praktik 

pengelolaan 

sampah pada 

anak sekolah 

dasar 

Pra-eksperimental 

dengan desain studi 

kasus one-shot. 

Sampel penelitian 

40 anak sekolah 

dasar berusia 11 

dan 12 tahun. 

Sebagian besar responden 

menjawab dengan skor 

memuaskan di semua pertanyaan. 

Namun, pengetahuan responden 

tentang jenis sampah masih 

kurang. Sebagian besar responden 

mengatakan tidak ada fasilitas 

pengolahan sampah di 

sekolahnya. Responden tidak 

menyukai pemberlakuan 

hukuman bagi mereka yang tidak 

meneguhkan semangat 

membuang sampah secara efektif 

dan efisien. 

3. 2020/Knowledge, Attitude 

and Practice on Solid Waste 

Management in Selected 

Areas of Puducherry/Dhivya 

A, Faheema Sulthana P., 

Jayapriya B., Patchaiyamma 

N., Ranjitha B., Sasikala S., 

Sumithra S, Thanuja D., 

Thenkuzhali S., Vajiha 

Sulthana A., & Raji V. 

Sugumar. 

Pengetahuan, 

sikap, dan 

tindakan 

pengelolaan 

sampah. 

Penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan 

deskriptif. 

Sebanyak 100 

sampel rumah 

tangga di area 

Rainbow Nagar, 

Puduchery. 

Hasil yang diperoleh dibahas 

dengan persentase s sebagai 

ukuran pembanding. Sekitar 71-

91% menunjukkan sikap positif 

terhadap pengelolaan sampah 

yang mencerminkan komitmen 

mereka terhadap masyarakat. 

Responnya sangat positif dengan 

96% untuk mematuhi pemerintah 

jika pemilahan sampah menjadi 

wajib. 

4. 2019/Assessing the 

Knowledge, Attitude and 

Practice of the Kermanshahi 

Pengetahuan, 

sikap, dan 

tindakan. 

Studi deskriptif 

cross-sectional. 

Jumlah populasi 

sebanyak 541.917, 

adapun jumlah 

Hasil penelitian menyatakan 

bahwa wanita Kermanshahi 

memiliki pengetahuan dan sikap 
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Women Towards Reducing, 

Recycling and Reusing of 

Municipal Solid Waste/Ali 

Almasi, Mitra Mohammadi, 

Ali Azizi, Zohreh Berizi, 

Khadije Shamsi, Ali 

Shahbazi, & Seyyed Alireza 

Mosavi. 

sampel seb 1.750 

wanita dari Kota 

Kermanshah, Iran. 

dengan tingkat yang memuaskan 

tentang pengelolaan sampah. 

Namun, sebagian besar responden 

menunjukkan tindakan yang 

buruk. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa tingkat 

ketepatan tindakan responden 

lebih rendah dari pengetahuan 

dan sikap dalam kaitannya 

dengan pengurangan sumber, 

pemisahan, dan daur ulang, 

dimana sebagian besar 

masyarakat berkecenderungan 

untuk mendaur ulang di rumah. 

5. 2019/”Perilaku Masyarakat 

dalam Mengelola Sampah 

Rumah Tangga di Desa 

Kemlagi, Kecamatan 

Kemlagi, Kabupaten 

Mojokerto.”/Sri Devi Al 

Rizqi. 

Pengetahuan 

dan tindakan 

Jenis penelitiannya 

adalah penelitian 

kualitatif. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan metode 

observasi, 

wawancara, serta 

dokumentasi. 

Populasinya yaitu 

masyarakat di Desa 

Kemlagi Kec. 

Kemlagi, Kab. 

Mojokerto. 

Penelitian yang dilakukan peneliti 

di bidang ini menemukan bahwa 

warga Desa Kemuragi lebih 

memilih membakar sampah 

rumah tangga mereka saat 

membuangnya. Kedua, dari segi 

pengetahuan masyarakat tentang 

jenis sampah, mereka kurang 

mengetahui bagaimana sampah 

dipilah berdasarkan jenisnya. 

6. 2017/Knowledge, Attitude 

and Practice of Municipal 

Solid Waste Management 

Among Highland Residents 

Pengetahuan, 

sikap, dan 

tindakan 

pengelolaan 

Desain studi cross-

sectional dengan uji 

korelasi Pearson 

untuk 

Sampel acak dari 

451 responden di 

distrik Mae Fah 

Luang, Thailand 

73 persen responden memiliki 

tingkat pengetahuan yang tinggi; 

85 persen responden 

menunjukkan sikap netral; dan 59 
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In Northern Thailand/ 

Pussadee Laor, Yanasinee 

Suma, Vivat Keawdounglek, 

& Anuttara Hongtong. 

sampah. mengidentifikasi 

hubungan antar 

variabel. 

persen responden melakukan 

praktik pengelolaan sampah kota 

secara moderat. Secara statistik 

hasil menunjukkan bahwa usia 

dan tingkat pendidikan secara 

signifikan berhubungan dengan 

tingkat pengetahuan, sikap dan 

tindakan pada pengelolaan 

sampah perkotaan (p 0,05). 

7. 2017/”Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan 

Perilaku Membuang Sampah 

Pada Siswa SMP Sriwedari 

Malang”/Mardiana Poety, 

Joko Wiyono, Ragil Catur Adi 

W. 

Hubungan 

tingkat 

pengetahuan 

dengan perilaku 

membuang 

sampah. 

Desain penelitian 

tersebut adalah 

penelitian korelasi 

dengan rancangan 

cross sectional 

dengan jenis 

sampling yaitu total 

sampling. 

Sampel dalam 

penelitian ini 

berjumlah 62 

responden dari 

seluruh siswa kelas 

7 dan 8 SMP 

Sriwedari Malang. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa hampir separuh responden 

memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang pembuangan 

sampah. Saat ini, lebih dari 

separuh masyarakat yang disurvei 

berperilaku tepat saat menangani 

sampah. Nilai p adalah <0,036 

dengan analisis statistik uji 

Pearson. Nilai α sebesar 0,05 

menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara tingkat 

pengetahuan siswa SMP 

Sriwedari Malang dengan 

perilaku membuang sampah. 

8. 2015/”Hubungan 

Pengetahuan, Sikap Dan 

Intensi Perilaku Pengelolaan 

Sampah Berkelanjutan Pada 

Pengetahuan, 

sikap, dan 

intensi perilaku. 

Penelitian tersebut 

memakai metode 

survei dengan desain 

cross sectional. 

Responden berupa 

400 siswa  yang 

terpilih secara acak. 

Ada korelasi antara pengetahuan 

dan sikap terhadap pengelolaan 

sampah berkelanjutan. Ada 

hubungan antara pengetahuan 
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Siswa Sekolah Dasar Di 

Kota Padang.”/Aria Gusti, B 

Isyandi, Syaiful Bahri, & 

Dedi Afandi.  

 

tentang pengelolaan sampah 

berkelanjutan dan niat untuk 

bertindak menuju pengelolaan 

sampah berkelanjutan. Dan 

terdapat korelasi antara sikap 

siswa sekolah dasar terhadap 

pengelolaan sampah 

berkelanjutan dengan niat 

perilaku siswa terhadap 

pengelolaan sampah 

berkelanjutan. 
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Perbedaan antara apa yang peneliti lakukan dengan apa yang telah 

dilakukan sebelumnya yaitu metode penelitian, variabel penelitian, dan lokasi 

penelitian dilakukan. Penelitian yang dilakukan peneliti memakai metode 

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perilaku 

1. Definisi Perilaku 

Perilaku mengacu pada kegiatan atau kegiatan organisme atau makhluk 

hidup dari perspektif biologis. Karena setiap makhluk hidup memiliki rangkaian 

aktivitas dan aktivitasnya masing-masing, maka setiap makhluk hidup, termasuk 

manusia, binatang, dan tumbuhan mempunyai perilaku. Maka dari itu, berbagai 

tindakan atau aktivitas manusia, seperti berbicara, berjalan, tertawa, menangis, 

menulis, dan membaca, merupakan contoh perilaku manusia yang sederhana. 

Berdasarkan definisi tersebut, perilaku (manusia) dapat didefinisikan sebagai 

setiap dan semua perilaku atau aktivitas manusia, termasuk yang tidak terlihat 

oleh orang luar maupun yang dapat diamati secara langsung. (Notoatmodjo, 

2014a). 

Menurut Skinner dalam Rachmawati (2019), reaksi dan tanggapan 

manusia terhadap rangsangan dan rangsangan dari luar disebut perilaku 

(Rachmawati, 2019). Teori Skinner dikenal sebagai "S-O-R" atau Stimulus 

Organisme Respons. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku terjadi sebagai akibat 

adanya proses stimulus pada organisme, yang kemudian bereaksi atau 

menimbulkan respon. Skinner menerangkan bahwa ada dua macam respon, yakni: 

a. Respondent Response atau Reflexitte 

Yaitu respon atau reaksi yang terjadi akibat suatu stimulus atau 

rangsangan tertentu. Karena memunculkan respons yang relatif tetap, bentuk 

stimulus ini disebut sebagai eliciting stimulation. Reaksi ini misalnya respon mata 

terhadap cahaya yang menyilaukan secara naluriah menutup untuk mengurangi 

cahaya yang masuk, respons otak terhadap makanan yang lezat yang 
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membangkitkan keinginan untuk makan, dan selainnya. Perilaku emosional juga 

termasuk dalam respondent response ini seperti perasaan sedih dan tindakan 

menangis sebagai respons terhadap berita kedukaan atau musibah, rasa 

kegembiraan dan kebahagiaan sebagai respons setelah menyelesaikan ujian 

dengan baik, dan sebagainya. (Notoatmodjo, 2014b) 

b. Operant Response atau Instrumental Response 

Ialah respons yang muncul dan berkembang lalu diikuti oleh suatu 

rangsangan tertentu. Stimulus tersebut juga dikenal dengan reinforcing 

stimulation atau reinforcer karena menguatkan suatu respons. Contohnya seorang 

mahasiswa perguruan tinggi yang mengerjakan PR dengan baik (respon terhadap 

PRnya) lalu ia mendapatkan pujian dari dosen pembimbingnya (stimulus baru) 

yang membuat mahasiswa itu terpacu agar memberikan usaha dan hasil yang lebih 

baik lagi dalam melaksanakan dan mengerjakannya tugas-tugas selanjutnya 

(Notoatmodjo, 2014b). 

Berdasarkan macam respons terhadap stimulus tersebut, perilaku bisa 

dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. 

a. Covert Behavior  

Terjadi ketika respons seseorang terhadap rangsangan terselubung atau 

tidak terbuka. Respons seseorang terhadap suatu stimulus terbatas pada atensi, 

persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang ditunjukkan oleh orang 

yang mengalami stimulus tersebut dan tidak dapat dengan mudah dirasakan oleh 

orang lain. Covert behavior dikenal juga dengan unobservable behavior 

(Notoatmodjo, 2014a). 

Contoh perilaku ini misalnya seorang mahasiswa kesehatan masyarakat 

yang mengetahui kerugian dan dampak negatif dari merokok, seorang ibu hamil 

yang mengetahui pentingnya memeriksakan kehamilan secara rutin, atau seorang 
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siswa sekolah dasar yang mengetahui bahwa jika ia ingin menjadi siswa dengan 

nilai yang paling bagus di kelasnya maka ia harus rajin belajar, dan lainnya dari 

contoh perilaku semisal. Bentuk lain dari perilaku terselubung ini yakni sikap, 

yaitu penilaian terhadap objek. (Notoatmodjo, 2014a). 

b. Overt Behavior 

Merupakan jenis perilaku yang terjadi ketika individu mengambil tindakan 

sebagai respons terhadap stimulus. Respons terhadap stimulus berupa perilaku 

atau tindakan yang dapat diamati dengan mudah oleh orang lain. (Notoatmodjo, 

2014a). 

Misalnya seorang mahasiswa kesehatan masyarakat yang melakoni pola 

hidup sehat dengan tidak mendekati minuman beralkohol, tidak merokok, dan 

menghindari konsumsi junk food, atau seorang ibu yang rutin memeriksakan 

kehamilannya, atau seorang penderita COVID-19 yang patuh menjalankan isolasi 

mandiri di rumahnya, dan sebagainya dari contoh perilaku yang semisal 

(Notoatmodjo, 2014b; Rachmawati, 2019). 

2. Determinan Perilaku 

Walaupun perilaku ialah reaksi atau respon terhadap stimulus atau 

rangsangan eksternal, setiap individu akan memberikan respon yang berbeda 

sesuai dengan keunikan karakteristik masing-masing individunya. HaI ini 

menggambarkan bahwa bahkan jika stimulus yang sama ditunjukkan kepada 

banyak individu, respon yang mereka tunjukkan mungkin berbeda. 

Banyak faktor yang menjelaskan perbedaan respon terhadap suatu 

stimulus yang juga dikenal sebagai determinan perilaku. Ada dua macam 

determinan perilaku, yakni sebagai berikut. 
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a. Determinan atau faktor internal adalah faktor yang bersumber dari pembawaan 

atau karakteristik genetik seseorang, seperti tingkat kecerdasan, keadaan emosi, 

gender, dan sebagainya. 

b. Determinan atau faktor eksternal. Perilaku dipengaruhi oleh determinan atau 

faktor dari luar, yang berasal dari lingkungan fisik, lingkungan sosial, 

kebudayaan setempat, situasi ekonomi dan politik, dan lingkungan individu 

lainnya. Perilaku individu sering dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan ini. 

3. Domain Perilaku 

Berdasarkan pada tujuan pendidikan, Benyamin Bloom (1908) membagi 

perilaku manusia menjadi tiga domain. Bloom menyebutnya sebagai ranah atau 

kawasan, yaitu: a) kognitif (cognitive), b) afektif (affective), c) psikomotorik 

(psychomotor) (Notoatmodjo, 2014a). Beberapa domain perilaku ditambahkan ke 

teori Bloom selama perkembangannya, termasuk yang berikut ini. 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terlahir sesudah suatu individu 

melangsungkan pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan berlangsung 

melalui panca indra manusia. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain 

yang sangat signifikan dalam mewujudkan tindakan seseorang (overt behaviour) 

(Notoatmodjo, 2014a).  

Informasi adalah konsekuensi dari mengetahui dan terjadi setelah singular 

mendeteksi item tertentu. Indra manusia adalah lima indera utama. Ranah 

memberi pengaruh yang signifikan dalam membentuk tindakan (overt behavior) 

seseorang adalah pengetahuan atau ranah kognitif. 

Pengetahuan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan 

jika seorang individu mengenal tentang sesuatu. Sesuatu yang menjadi 

pengetahuannya merupakan sesuatu yang meliputi unsur-unsur yang mengetahui 
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dan yang diketahui serta rasa tentang apa yang ingin diketahuinya. Oleh karena 

itu, pengetahuan selalu membutuhkan subjek yang sadar untuk mengetahui 

sesuatu dan objek sebagai sesuatu yang dihadapi. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

pengetahuan merupakan hasil pemahaman individu terhadap sesuatu, atau segala 

tindakan individu dalam memahami suatu objek (Surajiyo, 2008 dalam 

Rachmawati, 2019). Perilaku yang dibangun di atas pondasi pengetahuan akan 

lebih kekal dibandingkan dengan perilaku yang dibangun di atas pondasi 

pengetahuan (Nursalam, 2012 dalam Rachmawati, 2019).  

Pengetahuan terbagi dalam enam tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (know)  

Mengingat (recall) sesuatu yang diperoleh sebelumnya melalui panca 

indera diartikan sebagai tahu (mengetahui). Ketika seseorang dapat menyebutkan, 

mendeskripsikan, mendefinisikan, menyatakan, dan sebagainya, seseorang dapat 

mengukur dan mengetahui tingkat pengetahuannya. Misalnya seorang mahasiswa 

kesehatan masyarakat mengetahui bahwa rokok dapat menyebabkan kanker paru-

paru, seorang bidan mengetahui tanda-tanda menjelang kelahiran bayi, dan 

semisalnya.  

2) Memahami (comprehension) 

Memahami adalah kapabilitas seorang individu dalam menjelaskan suatu 

objek yang telah diketahuinya secara tepat. Pada tahap ini individu tersebut bisa 

memaparkan, menyimpulkan, memberi contoh, atau memperkiraan terhadap suatu 

objek yang sudah dipelajarinya. 

3) Aplikasi (application) 

Aplikasi mengacu pada kapasitas seseorang dalam mengimplementasikan 

hal yang telah dipelajarinya dalam praktik keadaan kehidupan nyata. Aplikasi 

mencakup suatu bentuk penggunaan atau penerapan bahan, prosedur, konsep, dan 
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sebagainya dalam berbagai konteks atau keadaan. Misalnya seorang ahli gizi 

dapat merencanakan dan menerapkan program peningkatan gizi di masyarakat 

dalam menangani stunting. 

4) Analisis (analysis) 

Analisis merupakan suatu kapabilitas suatu individu dalam menguraikan 

materi atau suatu objek ke dalam unsur-unsur dalam suatu pengetahuan yang 

saling bersangkutan satu sama lain. Kapasitas seseorang untuk menggambarkan, 

mengidentifikasi, membedakan, mengklasifikasikan, dan sebagainya merupakan 

indikator yang dapat dilihat dari kemampuan analisis seseorang. 

5) Sintesis (synthesis) 

Sintesis adalah kecakapan dalam menggabungkan atau mengkoneksikan 

bagian-bagian untuk menghasilkan suatu keseutuhan yang baru. Dengan kata lain, 

sintesis adalah kecakapan untuk menciptakan formulasi baru dari bahan atau 

formulasi yang sebelumnya telah ada. Dapat merancang, memodelkan, mengubah 

terhadap suatu konsep atau teori yang ada, merupakan beberapa contoh indikator 

dalam mengukur kemampuan sintesis seseorang. 

6) Evaluasi (evaluation) 

Evaluasi merujuk pada kecakapan individu dalam melangsungkan 

penilaian kepada suatu objek atau materi. Evaluasi bisa dilakukan menurut standar 

atau patokan yang ditetapkan sendiri atau standar yang sudah ada. 

b. Sikap 

Sikap merupakan kecondongan individu untuk bereaksi terhadap 

rangsangan yang berasal dari lingkungannya dengan cara yang dapat 

memengaruhi atau memulai tingkah lakunya. Sikap didefinisikan sebagai situasi 

jiwa dan situasi berfikir yang ditimbulkan untuk memberikan respon terhadap 

suatu objek yang diorganisasikan melalui pengalaman dan memengaruhi praktik 
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atau tindakan secara langsung maupun tidak langsung (Notoatmodjo, 2012 dalam 

Rachmawati, 2019).  

Sikap didefinisikan sebagai respon yang terjadi hanya ketika seseorang 

menghadapi stimulus. Sikap seseorang terhadap suatu objek dapat berupa 

perasaan mendukung atau bias (favorable) atau perasaan tidak mendukung atau 

tidak memihak (unfavorable) terhadap objek tertentu. Sikap merupakan persiapan 

untuk menunjukkan reaksi pada suatu objek dalam lingkungan tertentu sebagai 

apresiasi dan pengalaman batin terhadap objek tersebut (Notoatmodjo, 2012 

dalam Rachmawati, 2019). 

Menurut Kristina (2007) dalam Rachmawati (2019), terdapat faktor-faktor 

yang memengaruhi pembentukan sikap, di antaranya: 

1) Pengalaman pribadi 

Sikap yang diperoleh melalui pengalaman akan memberikan impak 

langsung terhadap perilaku berikutnya. Impak langsung tersebut dapat berupa 

predisposisi perilaku yang akan terealisasikan hanya jika seseorang dalam suatu 

kondisi atau situasi yang memungkinkan. 

2) Orang lain 

Seorang individu cenderung akan mempunyai sikap yang dicocokkan atau 

sejalan terhadap sikap yang dimiliki oleh seseorang yang dianggap memiliki 

pengaruh seperti orang tua, keluarga, sahabat, atau seseorang yang menjadi 

panutannya. 

3) Kebudayaan 

Kebudayaan tempat di mana seseorang menjalani hidup akan memberikan 

pengaruh pembentukan sikapnya. 

4) Media massa 

Keterbukaan informasi dan akses yang sangat luas dalam melakukan 
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komunikasi dalam berbagai sarana media seperti internet, majalah, radio, televisi, 

dan surat kabar memiliki pengaruh dalam menyampaikan pemikiran atau pesan 

yang bisa mengarah kepada opini yang secara tidak langsung bisa mensugesti 

seseorang sehingga tercipta landasan kognisi yang akhirnya membentuk sikap 

pada individu. 

5) Lembaga pendidikan dan lembaga agama  

Lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan merupakan suatu sistem 

yang mempengaruhi pembentukan sikap, karena keduanya dapat menanamkan 

pemahaman dasar dan konsepsi moral pada individu. Pengetahuan tentang hak 

atau batil, apa yang boleh dan tidak boleh dikerjakan, pengajaran tersebut 

didapatkan dari pusat-pusat pendidikan dan keagamaan serta ajarannya. 

6) Faktor emosional  

Tidak semua sikap ditentukan oleh kondisi lingkungan atau pengalaman 

pribadi. Dalam beberapa kasus, sikap adalah pernyataan berbasis emosi yang 

berfungsi sebagai pelampiasan frustrasi atau gangguan dari mempertahankan diri. 

Sikap ini bisa bersifat sementara dan menghilang begitu rasa frustrasinya hilang, 

tetapi bisa juga keras kepala dan bertahan dalam jangka waktu yang tidak 

sebentar. (Kristina, 2007 dalam Rachmawati, 2019) 

c. Tindakan 

Tindakan merupakan perwujudan dari pengetahuan dan sikap menjadi 

suatu bentuk perbuatan yang nyata. Tindakan adalah transformasi pengetahuan 

dan sikap menjadi tindakan aktual dalam beberapa cara (Irwan, 2017). Sikap tidak 

secara serta merta termanifestasikan dalam suatu tindakan nyata. Menerjemahkan 

sikap ke dalam tindakan membutuhkan determinan atau kondisi pendukung, 

termasuk fasilitas dan dukungan. Ada beberapa tingkatan dari praktik ini, antara 

lain: 
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1) Respon Terpimpin (guide response) 

Yaitu ketika seseorang dapat mengerjakan suatu hal sesuai dengan susunan 

yang benar dan sesuai dengan contoh yang telah diterima. Misalnya seorang 

mahasiswa kesehatan dapat melaksanakan pembuatan kompos secara benar 

berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. 

2) Mekanisme (mechanism) 

Ketika individu telah dapat mengerjakan suatu hal secara konstan dan 

telah menjadi suatu kebiasaan. Misalnya seorang ibu hamil yang secara sadar rutin 

memeriksakan kesehatan kandungannya tanpa perlu menunggu arahan atau 

instruksi dari orang lain, tau seorang ibu yang setiap subuh selalu membangunkan 

anaknya untuk menunaikan salat.  

3) Adopsi (adoption) 

Adopsi adalah praktik atau tindakan yang telah dikembangkan dengan 

baik. Artinya, suatu tindakan tertentu telah dimodifikasikan tanpa mengurangi 

kebenaran pada tindakan tersebut. Misalnya, seorang ahli gizi dapat 

menyampaikan substansi materi tentang pentingnya mengonsumsi gizi yang 

seimbang pada anak-anak dengan metode yang berbeda dengan penyampaian 

kepada orang dewasa tanpa mengurangi substansi dari materi tersebut 

(Notoatmodjo, 2014b). 

B. Tinjauan tentang Sampah 

1. Definisi Sampah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia 

dan/atau sisa proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut World 

Health Organization, sampah berarti segala sesuatu yang dibuang, tidak terpakai, 
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tidak disukai atau merupakan hasil kegiatan manusia dan tidak terjadi secara alami 

(Chandra, 2006 dalam Dobiki, 2018; UU RI No. 18 Tahun 2008). 

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional 

Pengelolaan Sampah Perkotaan, sampah adalah limbah padat yang mencakup 

bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak memiliki nilai guna lagi dan 

wajib dikelola untuk memelihara investasi pembangunan dan agar mengikhtiarkan 

tidak terjadinya kerusakan lingkungan (Badan Standardisasi Nasional, 2002). 

2. Penggolongan Jenis Sampah 

Dalam mempermudah penanganan sampah, beberapa sampah digolongkan 

berdasarkan klasifikasi berikut. 

a. Berdasarkan Karakteristik Sampah 

1) Sampah basah (garbage) adalah sampah padat semi basah yang sebagai 

bahan alam yang sebagian besar berasal dari bidang hortikultura dan 

pangan, misalnya sisa dapur, sisa makanan, sisa sayuran dan potongan 

produk organik. Karena memiliki rantai kimia yang relatif pendek, 

mikroorganisme dapat dengan mudah mengurai limbah tersebut. Sisa 

binatang atau tumbuhan dari pemrosesan, persiapan, pembikinan, dan 

pemasokan makanan termasuk dalam kategori limbah ini. Sebagian besar 

sisa-sisa ini terdiri dari zat-zat yang mudah terurai, lembab, dan 

mengandung sedikit air. 

2) Sampah kering (rubbish) merupakan sampah padat organik yang memiliki 

kadar air sedikit yang susah terurai oleh mikroorganisme sehingga susah 

membusuk. Keadaan ini disebabkan karena struktur kimia yang panjang dan 

kompleks dari jenis limbah ini. Selulosa, kertas, kaca, dan plastik, misalnya. 

terdiri dari sampah non-limbah dari pemukiman, pusat perdagangan, dan 

perkantoran yang dapat dibakar atau sulit dibakar. Kertas, karton, kayu, 
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furnitur, kain, dan bahan lainnya merupakan limbah yang mudah terbakar. 

Sedangkan logam, mineral, kaleng bekas, debu logam, dan debu hasil 

pembakaran merupakan contoh limbah yang sulit untuk dibakar. 

3) Sampah abu (ashes), ini adalah zat yang tersisa dari pembakaran kayu, batu 

bara, arang, kokas, dan bahan mudah terbakar lainnya untuk memasak dan 

memanaskan rumah, institusi, dan industri kecil. Ketika diproduksi dalam 

jumlah besar, seperti di pembangkit listrik dan pabrik, ini diklasifikasikan 

sebagai limbah industri. Abu terdiri dari residu serbuk halus, atau abu yang 

tercampur dengan partikel logam dan kaca. Karena abu dan residu hampir 

seluruhnya anorganik, sehingga zat sisa ini berharga di tempat pembuangan 

sampah. 

4) Sampah bangkai binatang (dead animal), adalah hewan yang mati secara 

alami atau mati secara tidak sengaja yang dapat ditemukan di jalan, maupun 

di sekitar rumah. Adapun pada bangkai hewan maupun sisa bagian hewan 

dari rumah pemotongan hewan tidak termasuk dalam kategori ini karena 

dinilai sebagai limbah industri. Hewan mati dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu kategori besar dan kecil. Di antara hewan besar adalah kuda, sapi, 

kambing, domba, babi, dll, dan di antara yang kecil adalah anjing, kucing, 

kelinci, tikus, dll. Alasan pembedaan ini adalah hewan besar memerlukan 

peralatan khusus untuk mengangkat dan menanganinya. Jika tidak segera 

ditangani, sampah bangkai hewan mati ini dapat menimbulkan ancaman 

bagi kesehatan masyarakat karena menarik lalat dan hama lainnya saat 

membusuk. Kehadiran mereka di tempat umum juga sangat mengganggu 

dari sudut pandang estetika. 

5) Sampah jalanan (street waste), ini mengacu pada sampah yang dikumpulkan 

dari jalan, trotoar, gang, taman dan petak kosong, dan termasuk kertas, 



23 

 

  
 

karton, plastik, kotoran, daun dan sayuran lainnya. Membuang sampah 

sembarangan di tempat umum memang merupakan masalah yang meluas 

dan akut di banyak negara termasuk India, dan sistem pengelolaan limbah 

padat harus mengatasi ancaman ini dengan tepat. 

6) Sampah perkotaan (municipal solid waste). Limbah padat perkotaan sebagai 

limbah yang dikumpulkan oleh pemerintah kota yang meliputi sampah 

rumah tangga, padatan tidak berbahaya dari limbah industri, komersial, 

kelembagaan dan rumah sakit non-patogen. Sampah perkotaan sebagai 

limbah yang dikumpulkan untuk otoritas lokal dari sumber domestik dan 

komersial, juga sebagai sampah yang dihasilkan dari bangunan komersial 

dan rumah tangga. Sampah perkotaan hanya sebagian kecil dari total 

sampah yang timbul yang mencerminkan gaya hidup dan kebiasaan 

masyarakat yang memproduksinya. Sampah perkotaan dapat memberikan 

impak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan apabila 

tidak dilakukan pengelolaan dengan baik (Amasuomo & Baird, 2016). 

7) Sampah industri (industrial waste) yaitu seluruh sampah yang diproduksi 

sebagai sisa dari pengolahan bahan baku yang kemudian menghasilkan 

barang atau komoditas baru. Sampah ini diproduksi di pabrik, kawasan 

pertambangan, atau kawasan industri (Amasuomo & Baird, 2016). 

8) Limbah agrikultur/pertanian (agricultural solid waste) merupakan limbah 

yang dihasilkan dari kegiatan peternakan, kegiatan pertanian, dan dari usaha 

pengolahan dan produksi susu. limbah pertanian ini termasuk kotoran 

hewan, berbagai sisa tanaman dan limbah silase. Limbah pertanian sebagian 

besar dapat digunakan kembali di sektor energi dan industri, namun 

pengelolaan limbah pertanian yang tidak tepat dapat menyebabkan bahaya 
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lingkungan misalnya penggunaan pupuk kandang yang tinggi di lahan dapat 

mencemari air permukaan dan air tanah (Amasuomo & Baird, 2016). 

9) Sampah bangkai kendaraan (abandoned vehicles) yaitu sampah berupa 

kendaraan-kendaraan yang sudah tidak terpakai karena rusak atau sudah 

using. Kategori ini mencakup mobil, truk, dan trailer yang ditinggalkan di 

jalan dan tempat umum lainnya. Namun, kendaraan yang terbengkalai 

memiliki nilai sisa yang signifikan untuk logamnya, dan nilainya bagi 

kolektor sangat bervariasi. 

10) Limbah padat konstruksi dan pembongkaran: (construction and demolition 

wastes), ini adalah limbah yang dihasilkan sebagai hasil konstruksi, 

perbaikan, perbaikan dan pembongkaran rumah, bangunan komersial, dan 

struktur lainnya. Mereka terutama terdiri dari tanah, batu, beton, batu bata, 

kayu, bahan atap dan pipa, sistem pemanas dan kabel listrik dan bagian dari 

aliran limbah umum kota.  

11) Sampah pembuangan air limbah (sewage solid) berupa sampah yang 

terdiri dari benda-benda kasar yang umumnya berupa zat organik hasil 

saringan pada pintu masuk suatu pusat pengelolaan pembuangan air limbah. 

Limbah ini sebagian besar organik dan berasal dari pengolahan lumpur 

organik yang dipisahkan dari limbah mentah dan yang diolah.  

12) Limbah B3 adalah limbah yang berpotensi memberikan dampak negatif 

terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, sehingga limbah B3 ini diatur 

dengan sangat ketat. Limbah B3 dapat diidentifikasi dengan karakteristik 

berikut: mudah terbakar, korosif, reaktif, atau beracun. Produksi dan 

pengelolaan limbah berbahaya dapat mencemari tanah, udara, dan air serta 

berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kondisi lingkungan 

(EPA, 2023). Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang 
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dibuang langsung ke lingkungan dapat membahayakan lingkungan dan 

keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Limbah B3 memiliki 

sifat dan karakteristik yang berbeda dengan limbah pada umumnya, 

terutama karena sifatnya yang tidak stabil. Stabilitas bahan B3 dipengaruhi 

oleh beberapa faktor eksternal seperti suhu, tekanan atau gesekan, 

pencampuran dengan bahan lain. Sehingga dapat mengaktifkan sifat-sifat 

bahan B3 seperti sifat reaktif, mudah meledak, mudah terbakar atau beracun 

(Habibi et al., 2018) 

13) Sampah spesifik adalah limbah hasil proses industri, limbah pengendalian 

polusi, atau limbah beracun, yang dapat mengancam kesehatan manusia 

atau lingkungan, atau limbah yang sulit ditangani di TPA. Sampah spesifik 

ini tidak dapat dikirim ke atau diterima secara langsung di TPA tanpa 

adanya otorisasi limbah khusus, limbah yang menerima otorisasi limbah 

khusus harus dibuang mengikuti persyaratan yang diuraikan dalam otorisasi 

limbah khusus yang disetujui (dapat mencakup pengemasan, pengolahan 

awal, penanganan, dll), serta penerbitan otorisasi limbah khusus tidak 

membebaskan fasilitas atau industri yang menghasilkan sampah spesifik 

dari kepatuhan terhadap peraturan setempat (University of Northern Iowa, 

2016). 

b. Berdasarkan Kemampuan Pembusukan Sampah  

Menurut UNICEF (2006) dalam Ashar (2020), berdasarkan kemampuan 

dekomposisinya, sampah dapat dikategorikan sebagai berikut.  

1) Sampah yang bisa terurai seluruhnya dengan proses alami (biodegradable) 

yang proses penguraian tersebut dengan melibatkan oksigen ataupun tidak. 

Adapun sampah ini antara lain sampah sisa makanan, jasad hewan, batang 

tumbuhan, dedaunan, dll. 
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2) Sampah yang tidak bisa terurai dengan proses alami (non- biodegradable). 

Adapun sampah ini yaitu: 

a) Sampah yang mempunyai nilai ekonomis yaitu sampah yang bisa 

dimanfaatkan kembali sesuai dengan nilai kegunaannya (recyclable), 

contohnya seperti kaleng bekas, plastik, kardus/kertas bekas, kain atau 

pakaian bekas, dll. 

b) Sampah yang sudah tidak bernilai ekonomi (non-recyclable), contohnya 

sampah medis, kertas karbon, termo coal, dan sebagainya.  

c. Berdasarkan Sifat Kimia Pembentuknya 

Ditinjau dari unsur kimia pembentuknya, sampah padat dapat dibedakan 

menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut (Damanhuri & Padmi, 2010). 

1) Sampah anorganik merupakan limbah padat yang bersumber dari 

kegiatan/aktivitas industri yang sukar atau tidak bisa terurai oleh 

mikroorganisme dan memerlukan kurun masa yang sangat lama dalam 

proses penguraiannya. Biasanya limbah padat ini memiliki komposisi dari 

sumber daya alam tak terbarukan seperti logam mineral dan minyak bumi. 

Contoh sampah jenis ini styrofoam, kaleng, plastik kemasan, botol kaca, ban 

bekas, dan lainnya (Ratnaningsih et al., 2021).  

2) Sampah organik merupakan limbah padat yang berasal dari material organik 

yang mudah hancur dan terurai oleh mikroorganisme. Contoh sampah jenis 

ini seperti sisa makanan, jasad tanaman dan binatang, dedaunan, sampah 

bahan makanan yang busuk, dan lainnya (Gunadi et al., 2021). 

3. Pengelolaan Sampah 

Sampah yang setiap harinya semakin bertambah dan terkadang menumpuk 

tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi membahayakan manusia 

dan lingkungan sekitar. Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam 
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telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang 

berbahaya dan pembahayaan yang dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri 

maupun orang lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad 

Daruquthni, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: 

عَنْ أبَيِ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالكِِ بْنِ سِناَنٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنََّ رَسُوْلَ اللهِ 

ارَقطُْنيُِّ «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ »: قاَلَ صلى الله عليه وسلم حَدِيْثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّ

وَاهُ مَالكٌِ فيِ المُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يحَْيىَ عَنْ أبَيِْهِ وَغَيْرُهمَُا مُسْندًَا، وَرَ 

ي بَعْضُهاَ بعَْضًا فأَسَْقطََ صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  أبَاَ سَعِيْدٍ، وَلهَُ طرُُقٌ يقُوَِّ . 

Terjemahannya: 

Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu ‘Anhu, 

bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.” (Hadits hasan riwayat Ibnu 

Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ dari 

Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, tanpa 

menyebutkan Abu Sa’id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling 

menguatkan). 

Kaidah dalam Agama Islam menyebutkan, ketika terdapat hal-hal yang 

berbahaya atau mudharat maka hal tersebut harus dihilangkan. Dan ketika bahaya 

atau mudharat tersebut terjadi maka juga harus dihilangkan dan pelakunya harus 

diberi sanksi jika ia sengaja melakukannya. Termasuk dalam menghilangkan 

mudarat yang dapat diakibatkan oleh sampah maka perlu dilakukan pengelolaan 

agar sampah yang timbul tidak membahayakan manusia dan lingkungannya. 

Pengelolaan sampah dimulai dari timbulan hingga pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah. Tantangan pengelolaan 

sampah mencakup misalnya pengumpulan limbah yang buruk dan pembuangan 

yang tidak tepat seperti di tempat pembuangan sampah yang tidak memiliki 

kontrol yang baik atau di tempat yang tidak semestinya tanpa adanya tindakan 

untuk melindungi tanah atau air tanah (WHO, 2021) 
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Menurut UU RI No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 

terdiri atas dua, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.  

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut diterangkan bahwa kegiatan 

pengurangan sampah mencakup: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran 

ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah. Adapun kegiatan 

penanganan sampah yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a) Pemilahan, yaitu dengan mengelompokan dan memisahkan limbah padat 

berdasarkan dengan kuantitas, jenis, dan/atau sifat sampah; 

b) Pengumpulan, yaitu dengan mengambil dan memindahkan limbah padat 

dari sumber timbulan sampah menuju ke tempat penampungan sementara 

atau tempat pengolahan sampah terpadu; 

c) Pengangkutan, yaitu dengan memindahkan limbah padat dari sumber 

timbulannya dan/atau dari tempat pengumpulan limbah padat sementara 

atau dari tempat pengolahan limbah padat terpadu menuju ke tempat 

pemrosesan akhir. 

d) Pengolahan, yaitu dengan mengubah atau merombak karakteristik, 

komposisi, dan kuantitas limbah padat. 

e) Pemrosesan akhir sampah, yaitu dengan mengembalikan limbah padat 

dan/atau residu sampingan dari pengolahan yang telah dilakukan ke media 

lingkungan dengan aman. 

C. Tinjauan tentang Pemilahan Sampah 

Pemilahan bermakna sebagai upaya dalam membagi kelompok benda yang 

heterogen berdasarkan jenisnya menjadi beberapa kelompok yang bersifat 

homogen atau sejenis. Manajemen pemilahan sampah dapat dipahami sebagai 
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suatu proses yang melibatkan kegiatan pengolahan sampah dari sumbernya 

dengan menggunakan sumber daya secara efisien mulai dari penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sampai penimbunan, melalui suatu 

organisasi pengelolaan yang berwawasan lingkungan, guna mencapai tujuannya 

yaitu menjadikan lingkungan bersih dan sehat tanpa sampah  

Pemilahan sampah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui 

mana sampah yang dapat digunakan dan dimanfaatkan kembali. Pemilahan 

sampah sebaiknya tidak dilakukan di TPA, karena hal ini akan memerlukan sarana 

dan prasarana yang kompleks karena sampah telah tercampur dan menjadi sulit 

dan merepotkan untuk dipisahkan. Maka dari itu, pemilahan sampah harus 

dilakukan sejak dari timbulan sampah bersumber seperti dari rumah, institusi 

pendidikan atau sekolah, kantor, tempat pelayanan kesehatan, pusat perbelanjaan 

atau perdagangan, terminal dan pada tempat dimana manusia melakukan 

aktivitasnya. 

Menempatkan sampah sesuai dengan jenisnya secara terpilah dilakukan 

sebagai suatu ikhtiar dalam meminimalisasi beban sampah dalam konteks 

pengelolaan sampah. Ini dimaksudkan bahwa apabila kita akan mengembangkan 

pengelolaan sampah secara terpadu, maka perlu untuk merancang dan 

merencanakan suatu keterpaduan sistem di mana pengelolaan sampah 

dilaksanakan dari hulu atau dari sumber timbulan sampahnya dengan melakukan 

pemilahan sampai ke hilir yakni di TPA atau tempat pengolahan sampah lainnya. 

Misalnya, di negara maju, sistem pengelolaan sampah juga mengadopsi 

model konversi sampah organik dan anorganik. Setiap rumah tangga mempunyai 

tiga tempat sampah untuk tiga jenis sampah yang berbeda. Satu diisi dengan 

sampah kering (anorganik), satu dikhususkan untuk sampah makanan dan satu 

diisi dengan sampah hijau berupa daun atau rumput. Ketiga macam sampah 
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tersebut akan dimuat oleh tiga truk berbeda dengan jadwal berbeda. Setiap truk 

hanya akan menerima sampah yang ditentukan untuknya. Sehingga 

pengklasifikasian sampah tidak hanya berhenti di tingkat rumah tangga tetapi juga 

berlanjut pada pemrosesan berikutnya hingga ke TPA. Sampah yang telah 

dipisahkan ini kemudian bisa didaur ulang menjadi produk yang berguna. Jika 

setiap rumah tangga bergerak ke arah segregasi, pengumpulan sampah akan 

menjadi lebih terorganisir. Layanan kebersihan hanya perlu memuatnya setiap 

hari serta menyortirnya tidak lagi sulit. Pemerintah menjalin kerja sama dengan 

pihak swasta untuk mengubah sampah menjadi produk yang bermanfaat. Dengan 

begitu, kuantitas limbah padat yang sampai ke TPA bisa diminimalkan. (Budiasih, 

2010) 

D. Tinjauan tentang Siswa Sekolah Dasar 

1. Definisi Siswa Sekolah Dasar 

Siswa sekolah dasar ialah mereka yang berusia 6-12 tahun yang sedang 

menempuh pendidikan formal di tingkat dasar (basic education) dengan 

pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, 

dan sosial budaya. Pada tingkat sekolah dasar inilah anak diarahkan agar menjadi 

insan yang cerdas, bertaqwa, berbudi pekerti dan santun, cinta dan bangga 

terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, serta dididik agar mampu 

menghadapi permasalahan yang ada di lingkungannya (Qisthi et al., 2022). 

2. Perkembangan Siswa Sekolah Dasar 

Perkembangan merupakan proses bertambahnya kematangan dan fungsi 

psikologis pada individu. Dalam perjalanannya, kematangan perkembangan yang 

dialami oleh individu akan meningkatkan kemampuannya pada lingkup 

perkembangan tersebut (Khaironi, 2018). 

Menurut Werner dalam Sofyan (2018), pengertian perkembangan 
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menunjuk pada suatu proses menuju ke arah yang sempurna dan tidak dapat 

diulang kembali, perkembangan menunjuk pada perubahan yang bersifat tetap dan 

tidak dapat diputar kembali. Perkembangan bersifat maju ke depan (progresif), 

sistematis, dan berkesinambungan (Khaironi, 2018). 

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan 

pesan kepada kita semua dalam mendidik perilaku para anak-anak dan 

memuliakan mereka dalam masa perkembangannya dalam sebuah hadis yang 

diriwayatkan Imam Ibnu Majah no. 3.661, yakni: 

ثنَاَ سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ  ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّ مَشْقيُِّ حَدَّ ثنَاَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ حَدَّ

ثُ عَنْ رَ  ِ صَلَّى أخَْبرََنيِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالكٍِ يحَُدِّ سُولِ اللهَّ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أكَْرِمُوا أوَْلَادَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبهَمُْ   اللهَّ

Terjemahannya: 

Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi 

telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami 

Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya 

mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." 

Dalam masa perkembangan siswa sekolah dasar, berbagai aspek akan 

berkembang di antaranya aspek perkembangan agama dan moral, aspek 

perkembangan sosial emosional, aspek perkembangan fisik motorik, aspek 

perkembangan kognitif, dan aspek perkembangan bahasa (Sofyan, 2018; Suryana, 

2018). 

a. Perkembangan Agama dan Moral 

Nilai-nilai agama dan moral pada anak usia sekolah dasar dapat dimaknai 

sebagai perubahan psikologis yang dialami siswa sehubungan dengan 

kemampuannya untuk memahami dan menerapkan perilaku yang sejalan dengan 

ajaran agama yang dianutnya. Akhlak sering dikaitkan dengan perbuatan, 

perkataan, dan pola pikir seseorang, tetapi akhlak agama dikaitkan dengan hal-hal 
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yang dianut dan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Keyakinan moral dan 

agama menjadi contoh awal bagi anak-anak tentang hal-hal baik dan buruk yang 

dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. (Khoiriah et al., 2019). 

Pendidikan moral dan agama harus mencakup seluruh aspek kehidupan 

manusia sehingga tidak terpaku pada aspek kognitif saja. Akan tetapi, pendidikan 

agama dan moral bagi anak sekolah dasar harus disesuaikan dengan 

perkembangan spiritual anak yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. 

(Khoiriah et al., 2019) 

Agama adalah kebutuhan hidup yang membebaskan manusia dari 

kekacauan. Di dunia barat, agama atau yang dikenal dengan religion agama dan 

berarti melakukan sesuatu yang melibatkan pengorbanan besar atau persembahan 

yang total. Dalam Islam sendiri, agama berbentuk wahyu Allah yang diturunkan 

melalui Nabi dan berisi syariat perintah dan larangan. (Yusuf, 2005 dalam 

Khoiriah et al., 2019). Dalam perkembangan kesadaran beragama pada anak, 

terdapat beberapa nilai yang perlu diutamakan yaitu sebagai berikut. 

1) Akidah 

Dalam mendidik dan membimbing aspek keagaaman anak maka yang 

pertama yang harus diajarkan kepada anak yaitu perkara akidah, perkara 

bagaimana anak mengetahui Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta’ala, dengan 

mengajarkan dan memahamkan hal-hal dasar kepada anak bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta’ala, bahwa 

Dialah Allah yang hanya kepada-Nya lah makhluknya beribadah dan bertasbih 

kepada-Nya, bahwa Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu, mengatur 

alam semesta, yang memberikan rezeki, yang dapat mendatangkan manfaat dan 

menolak bahaya, mengenalkan dan memahamkan rukun iman dan selainnya dari 

perkara pokok akidah yang dapat dengan mudah dipahami oleh anak. 
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2) Ibadah dan Akhlak 

Di samping menanamkan akidah yang benar, juga anak perlu untuk 

diajarkan tata cara peribadahan seperti berwudu, salat, membaca Alquran, berdoa, 

dan selainnya dari ibadah-ibadah. Selain itu anak perlu untuk diberikan ketegasan 

terhadap ibadah-ibadah wajib yang harus dilakukan seperti shalat 5 waktu, 

berpuasa pada bulan Ramadan, serta menunaikan zakat. Rasulullah Muhammad 

Shallallahu ‘Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengajarkan dan mendidik 

anak agar shalat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud no. 417, 

yakni: 

ثنَاَ إبِْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ الرَّ  دُ بْنُ عِيسَى يعَْنيِ ابْنَ الطَّبَّاعِ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ بيِعِ بْنِ حَدَّ

لَاةِ إذَِا بلَغََ سَبْرَةَ عَنْ أبَيِهِ  بيَِّ باِلصَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّ هِ قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهَّ  عَنْ جَدِّ

 سَبْعَ سِنيِنَ وَإذَِا بلَغََ عَشْرَ سِنيِنَ فاَضْرِبوُهُ عَليَْهاَ

Terjemahannya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa bin Ali bin Abi 

Thalib-Thabba' telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd dari Abdul 

Malik bin Ar-Rabi' bin Sabrah dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perintahkanlah anak kecil untuk 

melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah 

mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya". 

Selain itu akhlak seorang anak perlu menjadi perhatian. Bagaimana sang 

anak memperlakukan orang di sekitarnya terutama kedua orang tuanya, keluarga, 

kerabat, tetangga dan teman-temannya. Rasulullah Muhammad Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam telah memberikan pesan kepada dalam mendidik perilaku dan 

akhlak anak-anak dan memuliakan mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 

Imam Ibnu Majah no. 3.661, yakni: 

ثنَاَ سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ  ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّ مَشْقيُِّ حَدَّ ثنَاَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ حَدَّ

ثُ عَنْ  ُ أخَْبرََنيِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالكٍِ يحَُدِّ ِ صَلَّى اللهَّ  رَسُولِ اللهَّ

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أكَْرِمُوا أوَْلَادَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبهَمُْ 

Terjemahannya: 
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Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi telah 

menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan kepada kami Sa'id 

bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An Nu'man saya 

mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." 

b. Perkembangan Sosial 

Menurut Witherington (1952) dalam Budiman (2007) anak usia 9-12 tahun 

ditandai dengan perkembangan sikap individualistis, yaitu tahap lanjutan dari usia 

6-9 tahun dengan ciri perkembangan sosial yang pesat. Pada tahap ini, anak atau 

siswa mencoba mengenal dirinya sendiri dengan cara membandingkan dirinya 

dengan teman sebayanya. Jika proses ini tidak dibimbing, anak akan cenderung 

kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, dalam hal ini 

menjadi tanggung jawab sekolah untuk membimbing anak atau siswa tersebut 

(Budiman, 2007). 

Sebagai tempat di mana pertumbuhan dan perkembangan holistik siswa 

dipupuk, sekolah memiliki kewajiban untuk mendukung pertumbuhan siswa. 

Dalam Makmun (1995) dalam Budiman (2007) mengemukakan tugas 

perkembangan sosial siswa sekolah dasar sebagai berikut: a) mengembangkan 

konsep-konsep yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari; b) mengembangkan 

moralitas, skala nilai, dan hati nurani; c) mencapai kebebasan pribadi; dan d) 

mengembangkan sikap terhadap kelompok dan lembaga sosial. Keterampilan akan 

hadir dalam tugas-tugas perkembangan yang diselesaikan antara usia 6 dan 13 

tahun pada akhir masa kanak-kanak. Keterampilan membantu sosial dan 

keterampilan bermain dipelajari. Keterampilan dalam bantuan sosial meliputi 

merapikan meja dan kursi, membersihkan halaman, dan membantu orang lain di 

rumah, di sekolah, dan di taman bermain. Akibatnya, anak akan mengembangkan 

rasa harga diri yang positif dan keinginan untuk berkolaborasi (bersikap 

kooperatif). Bermain dengan keterampilan motorik seperti berlari, melempar, 
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menangkap, dan menyeimbangkan. Anak atau siswa yang terampil lebih mampu 

menyesuaikan diri dengan masyarakat dan sekolah (Budiman, 2007). 

Akhir masa kanak-kanak, yang disebut usia berjalan, adalah periode 

perkembangan sosial yang pesat (Soesilowindardini; Kusmaedi et al., 2004, dalam 

Budiman, 2007). Anak berubah dari kepribadian egois dan egois menjadi anak 

kooperatif yang pandai beradaptasi dengan kelompok. Mereka membentuk 

kelompok dan geng karena dua atau tiga orang temannya tidak cukup. Anak-anak 

ingin bersama kelompok mereka. Karena dengan begitu Anda akan memiliki 

cukup banyak teman untuk memainkan jenis permainan yang Anda sukai dan 

berpartisipasi dalam aktivitas menyenangkan lainnya. Anda bisa membuat mainan 

kayu bersama, menonton film bersama, bermain game bersama, dan menjelajahi 

alam bersama. Titik pertemuan yang ditunjuk biasanya berada di luar jangkauan 

dan pengawasan orang tua. Di akhir masa kanak-kanak, jika terjadi konflik antara 

anak dan orang tua, anak cenderung bertengkar dengan orang tua dan mengikuti 

kelompok orang tua. (Budiman, 2007). 

Anak-anak mengenal, belajar, dan hidup dalam masyarakat melalui 

interaksi mereka dengan kelompok. Anak-anak dan siswa belajar bekerja sama 

dengan teman sebaya, bertanggung jawab, membela teman saat dianiaya, dan 

menerima kekalahan atletik. Namun, tidak semua proses tersebut berjalan mulus, 

dan dalam beberapa kasus anak-anak dapat berkonflik dan dalam beberapa kasus 

mengarah pada perilaku berbahaya seperti perilaku kriminal. Menurut 

Soesilowindradini yang dikemukakan Budiman, (2007), ada beberapa penyebab 

anak melakukan kenakalan 1) Mengabaikan apa yang diharapkan dari mereka. 2) 

Kesalahpahaman terhadap peraturan yang ada. 3) Menguji orang-orang dengan 

kekuatan atau kekuasaan lebih dari mereka (orang tua, guru). 4) Memiliki 

keinginan untuk menampakkan kebebasannya. 5) Ingin dikagumi oleh rekan-
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rekannya. Menurut Soesilowindradini yang dikemukakan Budiman, (2007), 

seiring berjalannya waktu, anak-anak dan pelajar cenderung semakin banyak 

melanggar peraturan. Inilah alasannya a) Kepuasan terhadap sekolah dan gurunya 

rendah. b) Merasa kurang nyaman dalam kelompok sebaya dari yang diharapkan 

(Budiman, 2007). 

c. Perkembangan Fisik Motorik 

 Perkembangan fisik motorik adalah pematangan dan perkembangan 

faktor-faktor yang mengendalikan gerak tubuh. Perkembangan fisik memegang 

peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan seorang anak, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Perkembangan fisik anak secara langsung 

menentukan kemampuan motorik anak. Perkembangan dan pertumbuhan fisik 

secara tidak langsung mempengaruhi bagaimana anak melihat diri mereka sendiri 

dan bagaimana mereka melihat orang lain, perkembangan fisik sangat erat 

kaitannya dengan perkembangan keterampilan motorik. (Suyadi et al., 2018). 

Selama perkembangannya, perkembangan fisik memengaruhi 

keterampilan motorik. Perkembangan fisik biasanya nampak jelas pada perubahan 

tinggi dan berat badan, dan juga bentuk postur badan dan perkembangan otak 

(Suyadi et al., 2018). Perkembangan motorik sangat dipengaruhi oleh kematangan 

otot-otot dan saraf melalui pengalaman anak dalam mempelajari sesuatu dengan 

mengoordinaskan anggota gerak tubuhnya (Fitriani, 2018; Ulfah et al., 2021). 

Pengembangan keterampilan motorik meliputi pengembangan 

keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Keterampilan motorik kasar 

menggunakan anggota gerak tubuh dengan otot besar sedangkan keterampilan 

motorik halus menggunakan anggota gerak tubuh dengan otot kecil. (Fitriani, 

2018). Motorik kasar merupakan aktivitas gerakan tubuh yang memanfaatkan 

otot-otot besar yang meliputi sebagian besar tubuh (Rahmayuni & Hazizah, 2020). 



37 

 

  
 

Perkembangan gerakan motorik kasar pada anak mengarah pada gerak tubuh 

berupa gerakan tubuh yang terkoordinasi pada anak seperti merangkak, berjalan, 

berlari, jinjit, melompat, menggantung, memanjat, melempar, menangkap, dan 

menyeimbangkan tubuh. (Ulfah et al., 2021). 

Motorik halus merupakan gerakan yang melibatkan bagian bagian tubuh 

tertentu saja dan dilakukan oleh sebagian otot-otot kecil tubuh. Gerakan motorik 

halus ini tidak memerlukan banyak tenaga tetapi memerlukan koordinasi antara 

mata dan anggota tubuh. (Hanur, 2019). Kemampuan motorik halus anak sangat 

perlu dikembangkan karena motorik halus merupakan gerakan yang memerlukan 

koordinasi antara otot kecil di jari tangan anak, lengan yang memerlukan 

kecermatan, dan mata yang melihat dan mengamati objek (Fitriani, 2018; Sari et 

al., 2021). 

Dikemukakan oleh Oktafiana (2019) bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan fisik dan kemampuan motorik siswa sekolah dasar. Sifat fisik ini 

meliputi keadaan biologis otot dan tulang serta gerakannya. Di bawah ini adalah 

kemampuan fisik dan motorik siswa sekolah dasar yang berkembang pada setiap 

tingkatannya. 

1) 6-7 Tahun (Kelas 1) 

a) Bagian atas berkembang lebih cepat daripada bagian bawah berkembang. 

Anggota badannya relatif pendek dan kepalanya relatif besar. 

b) Anak perempuan relatif lebih kecil dan ramping dibandingkan anak laki-

laki.  

c) Tulangnya belum terlalu kuat  

d) Cenderung belum bisa menggunakan kelompok otot kecil.  

e) Rentan sakit dan daya tahan tubuh lemah  

f) Menulis dengan hati-hati dan mematuhi batasan penulisan 
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g) Jarak pandang belum jauh  

h) Melakukan aktivitas di meja dengan menyandarkan kepala diatas meja.  

i) Menggunakan pensil dengan menggenggam di ujungnya 

j) Cenderung gugup dan tegang. 

k) Gigi susunya mulai berganti. 

l) Selalu aktif bergerak (tidak mau diam).  

2) 8 Tahun (Kelas 2) 

a) Kekuatan penglihatan jarak jauh dan dekatnya sama-sama kuat. 

b) Cenderung tergesa-gesa dalam menyelesaikan sesuatu agar cepat selesai. 

c) Tubuh dipenuhi dengan tenaga yang perlu disalurkan dengan aktivitas di 

luar ruangan. 

3) 9 Tahun (Kelas 3) 

a) Mata dan tangan dalam koordinasi yang mengalami peningkatan. 

b) Proporsional postur tubuh yang kurang baik dapat terjadi.. 

c) Gigi permanennya sudah dominan. 

d) Peningkatan dalam koordinasi geraknya. 

e) Kekebalan tubuh semakin membaik. 

f) Perbedaan individu antara laki-laki dan perempuan semakin nampak 

terlihat secara kasat mata. 

g) Terkadang mengalami cedera karena aktivitas mereka yang aktif. 

h) Cenderung memaksa kekuatan fisiknya dalam beraktivitas. 

i) Terkadang mengeluh mengenai tubuhnya. 

j) Antara laki-laki dan perempuan cenderung memiliki tinggi yang sama. 

4) 10 Tahun (Kelas 4) 

a) Dibandingkan saat kelas 9, tulisan tangannya terlihat kurang rapi 

b) Massa tubuhnya mengalami peningkatan sekira 3,5 kg. 
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c) Lonjakan pertumbuhan tulang pada anak perempuan yang tidak 

seimbang dengan pertumbuhan otot sehingga gerak mereka kurang 

terkoordinasi.  

5) 11 Tahun (Kelas 5) 

a) Perkembangan yang sigifikan pada Otot lengan dan kaki. 

b) Laki-laki cenderung pada tantangan yang kasar dan keras. 

c) Kekuatan otot mereka kadang tidak selamanya sejalan dengan 

pertumbuhannya. 

d) Dalam hal kerumitan dan kompleksitas gerakan sudah menyamai orang 

dewasa 

e) Koordinasi gerak pada perempuan telah matang, yang menandakan 

dekatnya masa pubertas mereka. 

f) Fisik dan jasmani sudah kuat 

g) Telah sempurnanya perkembangan pada paru-paru 

h) Telah nampak dengan sangat jelas perbedaan fisik pria dan wanita antara 

mereka. 

6) 12 Tahun (Kelas 6) 

a) Pada perempuan terjadi perlambatan pertumbuhan tinggi badan, 

sebaliknya lonjakan pertumbuhan tinggi badan dialami oelh laki-laki. 

b) Baik laki-laki maupun perempuan telah mengalami pubertas (Oktafiana, 

2019). 

d. Perkembangan Kognitif 

Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang sangat luas yang 

berkaitan dengan keterampilan berpikir seperti kemampuan berpikir, menghafal, 

mengingat, memecahkan masalah, menghasilkan ide, dan kreatif. Perkembangan 

kognitif tidak hanya memengaruhi kemampuan bahasa, tetapi juga perkembangan 
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mental dan emosional anak. Perkembangan kognitif dapat dipandang sebagai 

kunci perkembangan non fisik, karena sikap dan perilaku anak juga terkait dengan 

kemampuan berpikirnya. (Bujuri, 2018). 

Menurut Piaget, perkembangan kognitif anak berlangsung secara bertahap, 

dan lingkungan dapat memengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung perkembangan intelegensi anak. Anak-anak tidak dapat memperoleh 

atau menerapkan pengetahuan secara langsung, tetapi mereka memperolehnya 

secara bertahap melalui pembelajaran aktif di lingkungan sekolah. (Arfiani & 

Latipah, 2021). 

1) Belajar menurut Teori Kognitif Jean Piaget  

Jean Piaget berpendapat bahwa proses belajar berlangsung ketika individu 

melakukan interaksi dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Manusia melakukan 

interaksi dengan lingkungan fisiknya sebagai bagian dari kelompok sosial 

daripada sebagai individu yang dibatasi. Sehingga lingkungan sosial yang ada 

antara individu dan lingkungan fisik mereka. Interaksi pribadi dengan orang lain 

memainkan peran penting dalam pengembangan pandangannya tentang alam. 

Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif memainkan peran yang sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Perkembangan kognitif pada dasarnya adalah 

proses mental. Proses mental pada dasarnya adalah pengembangan keterampilan 

berpikir logis (development of ability to respond logically) (Arfiani & Latipah, 

2021). 

2) Tahap-tahap Perkembangan Kognitif Menurut Jean Piaget  

Piaget berpendapat bahwa individu membentuk pengetahuan melalui 

interaksi yang dilakukan secara kontinu dengan lingkungannya. Menurut Piaget, 

perkembangan kognitif memiliki 4 tahap, yakni sebagai berikut. 

a) Tahap sensorimotor (usia 0-2 tahun). 
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Individu memahami sekitarnya dengan mengoordinasikan pengalaman 

indrawi mereka (seperti penglihatan dan pendengaran) dengan perilaku motorik 

fisik mereka. Dengan kata lain, pada usia ini, seseorang mempersepsikan sesuatu 

di luar dirinya melalui gerakan, suara, atau tindakan yang dapat dia amati atau 

rasakan dengan indranya. Selain itu, seseorang secara bertahap mengembangkan 

kemampuan untuk membedakan dirinya dari objek lain. 

b) Tahap pra-operasional (usia 2-7 tahun). 

Individu mulai menggambarkan dunia melalui tindakan dan kata-kata 

mereka. Tetapi ia masih belum mampu melakukan manipulasi, yaitu melakukan 

tindakan mental yang terinternalisasi, atau melakukan tindakan mental selain dari 

apa yang telah dilakukan secara fisik sebelumnya. Pada usia ini, orang mulai 

memiliki kemampuan motorik untuk melakukan sesuatu dengan apa yang mereka 

lihat atau dengar, tetapi secara mental mereka tidak dapat memahami arti atau 

sifat dari apa yang mereka lakukan. 

c) Tahap operasional konkret (usia 7-11 tahun). 

Individu mulai berpikir logis tentang peristiwa konkret. Individu dapat 

membedakan objek yang sama dalam kondisi yang berbeda. 

d) Tahap operasional formal (11 tahun ke atas). 

Salvin berpendapat bahwa operasional formal berlangsung pada usia 11 

tahun hingga usia dewasa awal. Pada titik ini, individu mulai memasuki dunia 

“kemungkinan” yang berbeda dari dunia nyata atau mengalami perkembangan 

pemikiran abstrak. Individu dapat berpikir dengan cara yang lebih abstrak, logis 

dan idealis (Arfiani & Latipah, 2021). 

3) Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Kognitif  

Terdapat sejumlah faktor yang bisa memengaruhi perkembangan kognitif 

peserta didik, adapun faktor tersebut yakni sebagai berikut: 
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a) Kematangan  

Kematangan mencakup perubahan fisiologis dan anatomi pada sistem 

saraf pusat, otak, dan koordinasi motorik yang berdampak besar pada 

perkembangan kognitif anak. 

b) Pengalaman fisik  

Ketika anak-anak melakukan interaksi dengan lingkungannya, mereka 

mendapatkan pengalaman fisik. Pengalaman fisik yang didapatkan menjadikan 

mereka meningkatkan aktivitas dan kemampuan otak. Hal ini dapat diperoleh 

melalui aktivitas seperti menyentuh, memegang, melihat, dan mendengar, dan 

dapat berkembang menjadi aktivitas seperti berbicara, membaca, dan menghitung. 

c) Pengalaman logika matematika  

Dengan kata lain, pengalaman membangun hubungan yang dihasilkan dari 

interaksi dengan objek dari penalaran logika yang didapatkan dari pendidikan baik 

dari pelajaran di sekolah maupun di rumah yang terkait dengan hitung-hitungan 

dapat membentuk pengetahuan dan penalaran logika matematis pada anak. 

d) Pengalaman sosial 

Interaksi sosial dapat berupa bertukar gagasan dan pemikiran dengan 

orang lain, berbicara dengan rekan seusia, menerima arahan dari atasan atau orang 

yang lebih tua, atau beragam aktivitas yang lain yang dengannya seseorang 

mendapatkan pengalaman sosial. 

e) Keseimbangan 

Keseimbangan dicapai melalui tahapan asimilasi dan adaptasi. Asimilasi 

merupakan tahapan yang terkait dengan memperoleh informasi atau berita dari 

lingkungan. Di sisi lain, tahapan akomodasi melibatkan penerimaan suatu 

informasi yang aktual. 

f) Adaptasi  
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Dengan beradaptasi dengan lingkungan, anak menunjukkan pendekatan 

yang lebih rasional terhadap lingkungan. 

Lain daripada penjelasan tersebut, juga ada beberapa determinan lain yang 

memengaruhi perkembangan kognitif pada anak, yakni sebagai berikut.  

a) Faktor keturunan 

Dikembangkan oleh filsuf Schopenhauer, teori genetika, atau nativisme, 

menyatakan bahwa manusia dilahirkan dengan suatu potensi yang tak terpengaruh 

oleh lingkungannya. Juga dikemukakan bahwa tingkat kecerdasan seorang anak 

ditentukan sejak lahir. Psikolog mengklaim bahwa 75-80% kecerdasan diwariskan 

atau didasarkan faktor keturunan. 

b) Faktor lingkungan  

Teori lingkungan atau empirisme dikembangkan oleh John Locke. Ia 

mengemukakan bahwa setiap insan dilahirkan dalam keadaan fitrah, layaknya 

selembar kertas putih bersih tanpa noda sedikit pun di atasnya. Teori ini juga 

disebut sebagai teori tabula rasa. Menurutnya, lingkungan dapat secara signifikan 

menentukan perkembangan seorang individu. Ia berpendapat bahwa tingkat 

kecerdasan ditetapkan terutama dari pengetahuan dan pengalaman yang didapat 

dari lingkungan. 

c) Faktor kematangan 

Semua organ fisik dan psikis dinilai matang bila telah memperoleh 

kemampuan untuk melaksanakan peranannya sebagaimana mestinya, faktor ini 

berkaitan erat dengan usia kronologis. 

d) Faktor pembentukan 

Pembentukan dipahami sebagai situasi apa pun di luar diri individu yang 

memberikan impak terhadap perkembangan inteligemsi. Pembentukan terbagi 

menjadi pembentukan yang direncanakan (pendidikan formal) dan pembentukan 
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yang tidak direncanakan (dipengaruhi lingkungan). Dengan demikian, manusia 

mampu bertindak secara cerdas, baik dalam mempertahankan kehidupan maupun 

dalam bentuk adaptasi. 

e) Faktor minat dan bakat 

Minat memandu kita menuju tujuan kita dan mengilhami kita agar 

bertindak lebih masif dan lebih baik. Bakat didefinisikan sebagai potensi atau 

kemahiran bawaan yang belum berkembang, dan kecerdasan untuk 

mewujudkannya. Bakat seseorang memiliki impak terhadap kecerdasannya. 

Artinya, seseorang yang memiliki suatu bakat tertentu dapat menjadikan dia dapat 

dengan lebih mudah dan cepat dalam menguasai suatu keterampilan. 

f) Faktor kebebasan 

Diartikan sebagai kelapangan atau kebolehan berbuat semau hati manusia 

di dalam menalarkan sesuatu secara berbeda. Maksudnya seorang insan bisa 

memilih cara-cara khusus dalam menyelesaikan suatu persoalan dan bebas 

memilih perkara sesuai dengan keperluannya masing-masing. (Arfiani & Latipah, 

2021). 

4) Usaha Memaksimalkan Perkembangan Kognitif Siswa Sekolah Dasar  

Secara garis besar, anak-anak yang merupakan generasi pelanjut yang 

tidak tumbuh sendirian. Untuk melakukan ini, anak-anak memerlukan lingkungan 

subur yang diciptakan secara sadar dan memungkinkan mereka untuk 

mengembangkan potensinya secara optimal. Maka dari itu, orang tua serta 

pendidik memegang peranan signifikan dalam menciptakan lingkungan tempat 

anak-anak dapat meraih dan mengembangkan potensi penuh mereka dan 

mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. 

a) Memahami anak 

Keberhasilan pendidikan seringkali bergantung pada kemampuan orang 
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tua untuk mengerti dan memahami anak-anaknya sebagai seorang insan yang unik 

dan melihat mereka sebagai seorang insan yang saling melengkapi dan berharga 

dengan potensi yang berbeda. Mungkin mereka bisa diibaratkan tumbuh, dan 

mekar bersama seperti bunga berwarna-warni di taman yang indah. 

b) Bukan orang dewasa kecil 

Seorang anak tetaplah seorang anak, mereka tidak semestinya dipandang 

sebagai orang dewasa dalam versi kecil, dan mereka memiliki keterbatasan 

dibandingkan dengan orang dewasa. Ia juga mempunyai dunianya sendiri, yang 

mesti dilihat dari sudut pandang anak-anak. Untuk itu, menghadapinya 

membutuhkan kesabaran, pengertian dan toleransi yang dalam. Membayangkan 

mereka menjadi orang dewasa seperti kita dan mengharapkan mereka segera 

menemukan sesuatu bukanlah sikap yang bijaksana. 

c) Dunia bermain 

Dunia anak merupakan dunia permainan, dunia olahraga dan kesenangan. 

Anak-anak akan lebih antusias ketika ada suasana yang memuaskan dan 

menyenangkannya. Sebaliknya, jika suasananya tidak baik, anak-anak akan tidak 

menyukainya dan dan bahkan menghindarinya. Anak-anak akan belajar lebih giat 

dan mengerjakan pekerjaan rumahnya di lingkungan belajar yang menyenangkan 

dan seru. 

d) Suasana meniru 

Pada dasarnya anak-anak suka meniru. Peniruan merupakan salah satu 

tahapan yang membentuk perilaku anak. Anak-anak yang senang membaca 

umumnya merupakan mereka yang dikelilingi oleh individu yang senang dengan 

kebiasaan membaca. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik diharapkan mampu 

menampakkan contoh yang baik, seperti perilaku antusias saat mengeksplorasi 

hal-hal baru. 
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e) Kreatif 

Pada dasarnya anak-anak adalah insan yang kreatif. Mereka memiliki 

kepribadian kreatif berikut: rasa ingin tahu, suka bertanya, berpikir tinggi, 

memiliki minat yang luas, tidak takut melakukan kesalahan, tidak takut 

mengambil resiko, berpikir bebas, dan menyambut hal-hal baru. Pada situasi 

tersebut, orang tua dan pendidik mesti mengerti dan memaklumi kreativitas pada 

diri sang anak dengan cara bertanya pada diri sendiri apakah materi pembelajaran 

di sekolah (seperti materi tes dan keterampilan) sudah bagus dan kreatif. Mereka 

harus terus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membebaskan imajinasinya 

dan menerima serta menghargai adanya tanggapan alternatif yang kreatif dalam 

berbagai pembelajaran atau keterampilan yang diajarkan, baik itu diajarkan di 

rumah atau di lembaga pendidikan. (Arfiani & Latipah, 2021). 

e. Perkembangan Bahasa 

Menurut Syams Yusuf (2001) dalam Mardison, (2016), bahasa ialah 

kesanggupan atau kecakapan untuk melakukan komunikasi dengan orang lain. 

Menurut kegunaannya, bahasa ialah alat komunikasi yang digunakan ketika 

berinteraksi dengan orang lain. (Mardison, 2016). 

Perkembangan bahasa memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek 

kognitif, artinya faktor intelegensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan 

berbahasa. Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya anak, kemampuan 

berbahasa mulai berkembang dari tingkatan yang paling sederhana sampai pada 

tingkatan yang pelik. Perkembangan bahasa tidak terlepas dari lingkungan karena 

pada hakikatnya bahasa merupakan buah dari belajar dan observasi dan dari 

lingkungan. Mereka tidak hanya mempelajari bahasa, tetapi juga hal-hal lain 

dengan meniru serta mengulangi kata-kata yang digunakan oleh orang dewasa. 

(Mardison, 2016). 
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Berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang paling nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Anak-anak sejak usia dini memiliki kebutuhan yang sangat 

kuat untuk berbicara karena alasan berikut, yaitu: (1) sebagai sarana sosialisasi; 

jika anak tidak bisa berbicara, mereka tidak dapat dikenali sebagai anggota suatu 

komunitas sosial. (2) mereka belajar berbicara untuk mandiri (Mardison, 2016).  

Di sekolah dasar, perkembangan bahasa dimulai yang sangat penting 

untuk kosakata anak. Pada saat mereka masuk sekolah dasar, sekira usia enam 

sampai tujuh tahun, siswa akan memiliki kurang lebih dua ribu lima ratus kata, 

dan pada akhir sekolah dasar pada rentang usia sebelas sampai dua belas tahun, 

mereka akan memiliki perbendaharaan kosakata sekira lima puluh ribu kata. 

(Makmun, 2005 dalam Desrinelti et al., 2021). 

K. Eileen dan Lynn R. Marotz, (2010) dalam Mardison, (2016) 

memaparkan profil perkembangan dan pola pertumbuhan anak dalam aspek 

perkembangan bahasa dan perkembangan verbal untuk anak usia 6 hingga 12 

tahun, yakni sebagai berikut: 

1) Usia 6 tahun 

a) Anak berbicara tanpa henti; dapat dikatakan selalu mengoceh. 

b) Mereka banyak bertanya dan bercakap-cakap layaknya orang dewasa. 

c) Dapat mengetahui 5-10 kosakata baru tiap harinya. 

d) Memakai bentuk verba, struktur kata dan kalimat yang sudah bagus.  

e) Dalam mengekspresikan ketidaksenangannya sudah tidak lagi 

menggunakan tangisan maupun teriakan tetapi sudah dapat 

mengatakannya dalam pembicaraan. 

2) Usia 7 Tahun  

a) Anak suka dalam bercerita ataupun mendongengkan khayalannya. 

b) Susunan kalimat dan percakapan layaknya orang dewasa; bentuk kalimat 
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mungkin berbeda sesuai dengan kebudayaan dan letak geografis.  

c) Penggunaan bahasa semakin baik, tepat dan lebih luas; mereka sudah 

sering memakai kata sifat deskriptif dan kata keterangan.  

d) Dalam percakapannya mereka sudah menggunakan gerak tubuh. 

e) Terkadang membesar-besarkan kejadian dalam suatu pembicaraan 

namun hal tersebut masih wajar. 

f) Dapat menjelaskan suatu peristiwa sesuai dengan kapasitasnya. 

3) Usia 8 Tahun  

a) Suka membicarakan lelucon dan teka-teki.  

b) Memahami dan melaksanakan instruksi dalam beberapa langkah 

(maksimal 5 langkah); walaupun nanti minta diulangi agar mereka dapat 

memahaminya. 

c) Berkirim surat dan pesan ke teman dengan deskripsi imajinatif dan 

terperinci.  

d) mengkritik atau memuji orang lain secara lisan; Mengulang kata kunci 

dan umpatan.  

e) Memahami dan mengikuti aturan tata bahasa ucapan dan tulisan. 

f) Mampu berbicara dengan lancar dengan orang dewasa dan merenungkan 

serta berbicara tentang masa lalu dan masa depan. 

4) Usia 9-10 Tahun 

a) Sering berbicara terus menerus tanpa sebab. Ini juga dapat digunakan 

sebagai sarana untuk menarik perhatian.  

b) Menyampaikan perasaan dan emosinya dengan efektif dengan kalimat.  

c) Mengetahui dan menggunakan bahasa sebagai sarana interaksi dengan 

sesamanya.  

d) Dalam pembicaraanya memakai ucapan atau ungkapan populer yang 



49 

 

  
 

juga diucapkan temannya seperti “keren” atau “top-abis”. 

e) Mengetahui bahwa terdapat kalimat yang mempunyai arti kiasan seperti, 

“ringan tangan”, “muka tembok”.  

f) Permainan kata adalah hal yang lucu dan seru bagi mereka 

g) Pemahaman terhadap kata yang sudah sangat baik, ketika ada kalimat 

yang janggal mereka akan langsung mengenalinya. 

5) Usia 11-12 Tahun  

a) Perkembangan bahasa sebagian besar telah matang ketika mereka 

mencapai akhir fase ini; dengan tidak banyak penyesuaian yang akan 

membaik seiring waktu. 

b) Suka melakukan pembicaraan dan berargumentasi, sulit berhenti dengan 

lawan bicaranya. 

c) Struktur bahasa yang lebih baik dan kompleks.  

d) Kosakata yang semakin meningkat sekira empat ribu sampai lima ribu 

kata per tahun, menggunakan kosa kata dengan baik dalam menjelaskan 

sesuatu hal atau menggambarkan suatu peristiwa.  

e) Senang mendengarkan orang lain dengan baik dan memikirkannya.  

f) Memahami terdapat ungkapan dengan makna tersirat.  

g) Mengerti dengan ironi dan sarkasme; senang menghibur dengan lelucon 

dan teka-teki 

h) Mampu mengekspresikan beberapa gaya bahasa dan dapat menyesuaikan 

sesuai dengan situasi. Pembawaan bahasa yang formal dan sopan ketika 

berinteraksi bersama pengajar, pembawaan bahasa yang lebih kasual 

ketika berinteraksi orang tua, dan pembawaan bahasa lebih santai dan 

bebas ketika berinteraksi bersama teman (Mardison, 2016). 
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E. Tinjauan tentang Teori Determinan Kesehatan H. L. Bloom 

Teori H. L. Bloom (1974) menyatakan bahwa derajat kesehatan 

dipengaruhi oleh empat determinan, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan 

kesehatan, dan keturunan. Menurut H. L. Bloom, masing-masing determinan ini 

memberikan persentase pengaruh yang berbeda terhadap derajat kesehatan. Faktor 

lingkungan memiliki pengaruh yang paling besar yakni sebesar 40% terhadap 

derajat kesehatan, faktor perilaku atau life style memberikan pengaruh 30% 

terhadap derajat kesehatan, faktor keturunan atau hereditas memberikan pengaruh 

20% terhadap derajat kesehatan, dan faktor pelayanan kesehatan memberikan 

pengaruh 10% terhadap derajat kesehatan (Irwan, 2017). Keempat faktor tersebut 

saling berhubungan dan sangat berpengaruh terhadap kualitas atau derajat 

kesehatan seseorang.  

1. Faktor Lingkungan 

Lingkungan memiliki pengaruh dan keterkaitan yang sangat signifikan 

dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Lingkungan dapat berperan 

sebagai benteng yang dapat menghalau atau mencegah terjadinya masalah pada 

kesehatan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Faktor lingkungan yang dalam menjaga dan memelihara faktor ini 

dapat dilakukan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan dan menjaga 

sanitasi dalam keadaan baik, hal ini penting karena lingkungan menjadi faktor 

penentu paling tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

(Kemenkes, 2019). Faktor lingkungan terdiri dari 3 bagian: 

a) Lingkungan fisik, meliputi keadaan sekitar yang terdiri dari objek tak 

bernyawa yang bisa dilihat secara kasat mata, bisa disentuh, dan bisa dirasakan 

seperti bangunan, kursi, kendaraan, halte, perkakas, dan sebagainya. 
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b) Lingkungan biologis, meliputi lingkungan yang terdapat makhluk hidup. 

Seperti hewan, tumbuhan, serangga, dan sebagainya. 

c) Lingkungan sosial, mencakup keadaan sosial atau aktivitas sosial dan interaksi 

individu terhadap sesamanya. Juga termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi, 

budaya, dan sebagainya. 

2. Faktor Perilaku 

Perilaku mengacu pada kegiatan atau kegiatan organisme atau makhluk 

hidup dari perspektif biologis. Karena setiap makhluk hidup memiliki rangkaian 

aktivitas dan aktivitasnya masing-masing, maka setiap makhluk hidup, termasuk 

manusia, binatang, dan tumbuhan mempunyai perilaku. Maka dari itu, berbagai 

tindakan atau aktivitas manusia, seperti berbicara, berjalan, tertawa, menangis, 

menulis, dan membaca, merupakan contoh perilaku manusia yang sederhana. 

Berdasarkan definisi tersebut, perilaku (manusia) dapat didefinisikan sebagai 

setiap dan semua perilaku atau aktivitas manusia, termasuk yang tidak terlihat 

oleh orang luar tetapi dapat diamati secara langsung. (Notoatmodjo, 2014a). 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terlahir setelah suatu individu 

melangsungkan pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan berlangsung 

melalui panca indra manusia. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain 

yang sangat signifikan dalam mewujudkan tindakan seseorang (overt behaviour) 

(Notoatmodjo, 2014a). Ukuran dasar penilaian pengetahuan berfokus pada konsep 

yang memungkinkan seseorang bisa membedakan antara sesuatu yang benar dan 

keliru, seperti yang dipelajari oleh logika dengan penalaran deduktif dan melalui 

metode ilmiah yaitu dengan merumuskan dan menguji hipotesis (Badran, 1995). 

b) Sikap 

Sikap merupakan kecondongan untuk bereaksi terhadap rangsangan 
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lingkungan dengan cara yang dapat memengaruhi atau memulai tingkah laku 

seseorang (Notoatmodjo, 2012 dalam Rachmawati, 2019). Sikap juga dapat 

mengarah pada kecondongan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu 

keadaan tertentu, melihat dan menginterpretasikan suatu kejadian menurut 

kecenderungan tertentu, atau mengorganisir persepsi atau pikiran ke dalam 

struktur yang bersangkut paut dan saling berhubungan (Badran, 1995). 

c) Tindakan 

Tindakan merupakan perwujudan dari pengetahuan dan sikap menjadi 

suatu bentuk perbuatan yang konkret. Tindakan adalah transformasi pengetahuan 

dan sikap menjadi tindakan aktual dalam beberapa cara (Irwan, 2017). Tindakan 

juga dapat diartikan sebagai penerapan aturan dan pengetahuan yang mengarah 

pada perbuatan nyata (Badran, 1995). 

3. Keturunan/Hereditas 

Faktor hereditas sebagai faktor yang  memengaruhi proses pembentukan 

karakteristik setiap individu. Hereditas sebagai determinan bawaan diturunkan 

dari orang tua ke anak, baik dalam aspek fisik maupun psikologis sejak saat 

pembuahan melalui pewarisan genetik (Nerizka et al., 2021). 

Genetik dapat  memengaruhi kesehatan individu, terdapat penyakit yang 

disebabkan atau diturunkan oleh hereditas. Penyakit herediter (genetik) 

merupakan penyakit atau kelainan genetik yang diwariskan secara genetik dari 

orang tua. Contohnya seperti hemofilia, yaitu kelainan pembekuan darah saat 

terjadi luka atau pendarahan yang menyebabkan darah tidak bisa membeku, serta 

buta warna. Penyakit herediter (turunan) disebabkan oleh faktor genetik (penyakit 

keturunan) yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Manifestasi kelainan 

genetik dapat mulai terdeteksi saat lahir atau terjadi kemudian seiring dengan 

perjalanan dalam kehidupan individu (Harlan, 2018) 
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4. Pelayanan Kesehatan 

a) Promotif  

Merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

meliputi upaya-upaya dalam meningkatkan gizi, upaya pemeliharaan kesehatan 

individu, upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan, melakukan olahraga secara 

rutin dan beristirahat yang cukup dengan melakukan sosialisasi maupun 

penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan dapat 

dicapai secara maksimal 

b) Preventif 

Merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit 

meliputi upaya pemberian imunisasi pada bayi, balita, atau ibu hamil. 

Pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini.  

c) Kuratif  

Merupakan upaya yang bertujuan untuk menyembuhkan dan mengobati 

individu yang sakit dengan pengobatan dan perawatan yang tepat dan efektif yang 

bertujuan agar individu tersebut sembuh dan sehat kembali  

d) Rehabilitatif 

Merupakan upaya yang ditujukan terhadap individu yang baru pulih dari 

penyakit yang dialaminya untuk memulihkan kelemahan dan ketidakberdayaan 

secara fisik maupun mental sebagai akibat dari penyakit telah dialaminya. Upaya 

ini meliputi latihan-latihan terprogram dari seorang fisioterapis atau dapat berupa 

pendampingan dan konsultasi psikologis dari psikolog atau psikiater. 
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Teori Determinan Kesehatan H. L. Bloom (1974) 

Sumber: Buku Etika dan Perilaku Kesehatan (Irwan, 2017) 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengetahuan 

Pemilahan 

Sampah Pada 

Siswa Sekolah 

Dasar 

Sikap 

Tindakan 



 

56 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Pendekatan deskriptif membantu menjawab pertanyaan yang muncul 

dalam situasi saat ini atau menjelaskan situasi secara objektif. (Notoadmodjo, 

2010 dalam Rahmi et al., 2018). Dalam penelitian ini menggambarkan perilaku 

pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan 

Biringkanaya, Kota Makassar pada 1 Februari 2023 – 10 Februari 2023. 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi 

Populasi ialah keseluruhan dari objek penelitian (Notoadmodjo, 2010 

dalam Rahmi et al., 2018). Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2.064 yang 

merupakan jumlah siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 di Kelurahan Sudiang 

Raya tahun 2023 yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI 2023 

yang diakses secara daring dari laman https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/3/196011. 

2. Sampel  

Sampel adalah sebahagian jumlah dan karakteristik populasi yang benar-

benar diteliti dan diambil kesimpulannya. (Masturoh & Anggita, 2018). 

a. Besar sampel 

Besaran sampel penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin. Rumus 

https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/3/196011
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Slovin adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel minimum ketika perilaku 

suatu populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali diperkenalkan 

pada tahun 1960 oleh seorang matematikawan bernama Slovin. Rumus Slovin 

umumnya digunakan dalam studi dengan populasi besar. Secara umum, rumus 

Slovin adalah sistem matematika yang digunakan untuk menghitung ukuran 

populasi suatu objek dengan karakteristik spesifik yang tidak diketahui (Nalendra 

et al., 2021). Adapun besar sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

𝑛  =        𝑁  

1 + 𝑁 (𝑑2)  

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

N = Jumlah populasi yang akan diteliti  

d = Tingkat kepercayaan yang diinginkan  

Maka didapatkan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu: 

n = 
2.064

1+2.064 (0,05)2 

   = 
2.064

6,16
 

      = 335 sampel 

Jumlah sampel di tiap sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya 

ditentukan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Sampel tiap sekolah dasar = 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖  𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑆𝐷 𝐾𝑒𝑙.  𝑆𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑔 𝑅𝑎𝑦𝑎
 x n 

1) Jumlah sampel pada SD Inpres Laikang yaitu: 

n1 =  
329

2.064
 x 335 = 53,3 => 53 sampel 

2) Jumlah sampel pada SD Inpres Mannuruki 1 yaitu: 

n2 = 
178

2.064
 x 335 = 28,8 => 29 sampel 
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3) Jumlah sampel pada SD Inpres Mannuruki 2 yaitu: 

n3 =  
165

2.064
 x 335= 26,7 => 27 sampel 

4) Jumlah sampel pada SD Inpres Pajjaiang 1 yaitu: 

n4 =  
191

2.064
 x 335= 31,0 => 31 sampel 

5) Jumlah sampel pada SD Inpres Pajjaiang 2 yaitu: 

n5 =  
330

2.064
 x 335 = 53,5 => 54 sampel 

6) Jumlah sampel pada SD Inpres Sudiang yaitu: 

n6 =  
172

2.064
 x 335= 27,9 => 28 sampel 

7) Jumlah sampel pada SD Inpres Tangkala 1 yaitu: 

n7 =  
118

2.064
 x 335 = 19,1 => 19 sampel 

8) Jumlah sampel pada SD Inpres Tangkala 2 yaitu: 

n8 =  
267

2.064
 x 335 = 43,3 => 43 sampel 

9) Jumlah sampel pada SD Negeri Pajjaiang yaitu: 

n9 =  
185

2.064
 x 335 = 30,0 => 30 sampel 

10) Jumlah sampel pada SDIT Insan Cendekia yaitu: 

n10 =  
23

2.064
 x 335 = 3,7 => 4 sampel 

11) Jumlah sampel pada SDIT Ibnul Qayyim Makassar yaitu: 

n11 =  
106

2.064
 x 335 = 17,2 => 17 sampel 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Stratified random sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel 

dalam penelitian ini, yang membagi populasi menjadi strata lalu memilih sampel 
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acak sederhana dari setiap strata dan menyatukannya menjadi satu sampel. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang peneliti terima langsung dari responden 

(sumber pertama) melalui wawancara berdasarkan kuesioner observasi penelitian. 

terkait perilaku pemilahan sampah responden siswa sekolah dasar. Metode yang 

digunakan adalah peneliti menyampaikan pernyataan terlebih dahulu mengenai 

maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Jika sudah siap, selanjutnya 

melakukan proses wawancara. Kuesioner penelitian diisi oleh peneliti berdasarkan 

tanggapan responden. 

2. Data sekunder 

Data sekunder ialah data yang didapat yang berasal dari pihak yang 

sebelumnya telah mengumpulkan data. Data sekunder pada penelitian ini 

bersumber dari Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI. Data sekunder yang digunakan 

adalah data jumlah peserta didik jenjang pendidikan sekolah dasar di Kelurahan 

Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kuesioner 

yang berisi serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari 

responden. Kuesioner ini tersusun atas sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk 

mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan pemilahan sampah pada responden. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang telah dimodifikasi oleh peneliti 

berdasarkan sumber kepustakaan yang ada. 

1. Instrumen 1 diisi dengan pertanyaan terkait data demografi responden yang 

terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, kelas, dan asal sekolah. 
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2. Instrumen 2 diisi dengan pertanyaan mengenai pengetahuan pemilahan 

sampah yang terdiri dari 15 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala 

guttman dengan pilihan jawaban terdiri dari pertanyaan positif/favorable: 

Benar = 1, Salah = 0 dan pertanyaan negatif/unfavorable: Benar = 0, Salah 

= 1. Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif dengan menggunakan 

rumus berikut: 

a) Jumlah skor terendah = skoring terendah × jumlah pertanyaan  

= 0 × 15 = 0 (0%) 

b) Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi × jumlah pertanyaan  

= 1 × 15 = 15 (100%) 

c) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K) 

d) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 100% - 0% = 100% 

e) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria 

objektif suatu variabel yaitu baik dan kurang baik. 

f) Interval (I) = 100/2 = 50% 

g) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = 100-50= 50%, sehingga: 

Baik = jika skor ≥50% dan kurang baik = jika skor <50%. 

Dengan demikian, penilaian kriteria baik apabila skor responden 8-15 

(≥50%) dan kriteria kurang baik apabila skor responden 0-7 (<50%). 

3. Instrumen 3 diisi dengan pertanyaan mengenai sikap pemilahan sampah 

yang terdiri dari 10 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala likert 

dengan pilihan jawaban terdiri dari pertanyaan positif/favorable: Sangat 

Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) = 1 serta pertanyaan negatif/unfavorable: Sangat Setuju (SS) = 

1, Setuju (S) = 2, Tidak Setuju (TS) = 3, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 4. 
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Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif dengan menggunakan 

rumus berikut: 

a) Jumlah skor terendah = skoring terendah × jumlah pertanyaan  

= 1 × 10 = 10 (25%) 

b) Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi × jumlah pertanyaan  

= 4 × 10 = 40 (100%) 

c) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K) 

d) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 100% - 25% = 75% 

e) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria 

objektif suatu variabel yaitu Baik dan Kurang Baik. 

f) Interval (I) = 75% / 2 = 37,5% 

g) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = 100% - 37,5% = 62,5%, 

sehingga: Baik = jika skor ≥62,5% dan kurang baik = jika skor <62,5%. 

Dengan demikian, penilaian kriteria baik apabila skor responden 25-40 

(≥62,5%) dan kriteria kurang baik apabila skor responden 1-24 (<62,5%). 

4. Instrumen 4 diisi dengan pertanyaan mengenai tindakan pemilahan sampah 

yang terdiri dari 7 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala likert 

dengan pilihan jawaban terdiri dari pertanyaan positif/favorable: Sangat 

Setuju (SS) = 4, Setuju (S) = 3, Tidak Setuju (TS) = 2, dan Sangat Tidak 

Setuju (STS) = 1 serta pertanyaan negatif/unfavorable: Sangat Setuju (SS) = 

1, Setuju (S) = 2, Tidak Setuju (TS) = 3, dan Sangat Tidak Setuju (STS) = 4. 

Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif dengan menggunakan 

rumus berikut: 

a) Jumlah skor terendah = skoring terendah × jumlah pertanyaan  

= 1 × 7 = 7 (25%) 
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b) Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi × jumlah pertanyaan  

= 4 × 7 = 28 (100%) 

c) Interval (I) = Range (R) / Kategori (K) 

d) Range (R) = skor tertinggi - skor terendah = 100% - 25% = 75% 

e) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria 

objektif suatu variabel yaitu Baik dan Kurang Baik. 

f) Interval (I) = 75% / 2 = 37,5% 

g) Kriteria penilaian = skor tertinggi - interval = 100% - 37,5% = 62,5%, 

sehingga: Baik = jika skor ≥62,5% dan kurang baik = jika skor <62,5%. 

Dengan demikian, penilaian kriteria baik apabila skor responden 18-28 

(≥62,5%) dan kriteria kurang baik apabila skor responden 1-17 (<62,5%). 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Menurut Dewi (2018), validitas merupakan ketelitian atau ketepatan suatu 

alat ukur. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu item, sering digunakan uji 

signifikansi, yaitu valid jika berkorelasi signifikan dengan skor total. Teknik uji 

SPSS yang umum digunakan dalam pengujian validitas menggunakan korelasi 

Bivariate Pearson (Produk Momen Pearson) dan Corrected Item-Total Correlation 

(Dewi, 2018). Ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi dalam uji validitas 

yaitu sebagai berikut. 

a) Item pertanyaan dinyatakan valid apabila r hitung ≥ r tabel 

b) Item pernyataan dinyatakan tidak valid apabila r hitung ≤ r tabel 

Berdasarkan tabel 3.1 di bawah menunjukkan bahwa seluruh item 

pertanyaan terkonfirmasi valid. 
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Tabel 3.1 

Hasil Uji Validitas Item Instrumen Penelitian 

Item r hitung r tabel Keterangan 

Pengetahuan 

1 0.575 

0.279 Valid 

2 0.328 

3 0.461 

4 0.416 

5 0.381 

6 0.375 

7 0.357 

8 0.454 

9 0.430 

10 0.347 

11 0.284 

12 0.693 

13 0.439 

14 0.433 

15 0.422 

Sikap 

1 0.530 

0.279 Valid 

2 0.450 

3 0.471 

4 0.608 

5 0.578 

6 0.358 

7 0.324 

8 0.622 

9 0.646 

10 0.698 

Tindakan 

1 0.839 

0,279 Valid 

2 0.784 

3 0.631 

4 0.816 

5 0.787 

6 0.790 

7 0.798 
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2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 

alat ukur yang digunakan reliabel dan akan terjaga konsistensinya jika pengukuran 

diulang (Dewi, 2018). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Cronbach's Alpha dan diukur dalam skala 0 sampai 1. Instrumen dikatakan 

reliabel jika menunjukkan hasil pengukuran lebih besar dari 0,6. Berikut adalah 

hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan. 

Tabel 3.2 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No Variabel Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Pengetahuan 0.681 

Reliabel 2 Sikap 0.709 

3 Tindakan 0.890 

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa variabel instrumen penelitian 

terkonfirmasi reliabel. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data  

Menurut Notoatmodjo (2014a), terdapat beberapa tahapan dalam 

pengolahan data yakni: 

a. Editing 

Data yang dikumpulkan dalam kuesioner harus disunting untuk memverifikasi 

keakuratan dan kelengkapannya 

b. Coding 

Setelah data melalui penyuntingan, lalu dilakukan coding atau pengodean yaitu 

mengubah data menjadi bentuk angka dari yang sebelumnya berbentuk huruf. 

c. Entry 

Data yang telah melalui pengodean kemudian diinput untuk kemudian 

dianalisis dengan suatu software komputer. 
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d. Cleaning 

Data yang telah diinput kemudian diperiksa selama proses cleaning. Proses ini 

dilakukan untuk melihat kemungkinan kesalahan pengodean dan data yang 

tidak lengkap untuk dikoreksi kembali. 

2. Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah analisis univariat dengan 

menggunakan software SPSS versi 23. Analisis univariat digunakan untuk 

menjelaskan karakteristik distribusi frekuensi dan persentase yang disajikan dalam 

tabel. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kecamatan Biringkanaya adalah salah satu dari 15 Kecamatan yang berada 

di wilayah administratif Kota Makassar. Di bagian utara dan timur Kecamatan 

Biringkanaya berbatasan dengan Kabupaten Maros, di bagian selatan berbatasan 

dengan Kecamatan Tamalanrea, dan di bagian barat berbatasan dengan 

Kecamatan Tallo. Kecamatan Biringkanaya merupakan daerah bukan pantai 

dengan ketinggian kurang dari dari 500 meter dpl. Adapun letak masing-masing 

kelurahan dari ibukota kecamatan berjarak 1 km hingga 5-10 km.  

Kecamatan Biringkanaya memiliki luas wilayah 48,22 km² yang terdiri 

atas 11 kelurahan. Kelurahan Sudiang memiliki wilayah kelurahan paling luas 

yaitu 13,49 km², sedangkan kelurahan dengan wilayah kelurahan paling kecil 

adalah kelurahan Untia dengan luas 2,89 km². 

Kelurahan Sudiang Raya adalah satu dari 11 kelurahan di kecamatan 

Biringkanaya dengan wilayah kelurahan paling luas kedua di Kecamatan 

Biringkanaya yang memiliki luas wilayah 8,78 km². Di bagian utara Kelurahan 

Sudiang Raya berbatasan dengan Kelurahan Pai dan Kelurahan Sudiang, di bagian 

timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, di bagian selatan berbatasan dengan 

Kelurahan Paccerakkang, dan di bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Daya. 

Di wilayah administratif Kelurahan Sudiang Raya tercatat memiliki 11 

UPT sekolah dasar dengan jumlah siswa pada 2023 sebanyak 2.064 siswa. 

Adapun UPT sekolah dasar tersebut yaitu: SD Inpres Laikang, SD Inpres 

Mannuruki 1, SD Inpres Mannuruki 2, SD Inpres Pajjaiang, SD Inpres Pajjaiang 

2, SD Inpres Sudiang, SD Inpres Tangkala 1, SD Inpres Tangkala 2, SD Islam 
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Terpadu Ibnul Qayyim, SD Islam Terpadu Insan Cendekia, dan SD Negeri 

Pajjaiang. 

 

2. Karakteristik Responden 

a. Asal Sekolah 

Distribusi frekuensi berdasarkan asal sekolah responden dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Asal Sekolah Responden di 

Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

Sumber: Data Sekunder 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan sebaran responden di tiap sekolah 

dasar di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya. Terdapat 53 

responden (15,8%) dari SD Inpres Laikang, di SD Inpres Mannuruki 1 terdapat 29 

responden (8,7%), terdapat 27 responden (8.0%) di SD Inpres Mannuruki 2, di SD 

Inpres Pajjaiang terdapat 31 responden (9,2%), terdapat 54 responden (16,1%) di 

SD Inpres Pajjaiang 2, dan di SD Inpres Sudiang terdapat 28 responden (8,4%). 

Selanjutnya di SD Inpres Tangkala 1 terdapat 19 responden (5,7%), terdapat 43 

responden (12,8%) di SD Inpres Tangkala 2, di SD Islam Terpadu Ibnul Qayyim 

Asal Sekolah 
Frekuensi 

N % 

SD Inpres Laikang 53 15.8 

SD Inpres Mannuruki 1 29 8.7 

SD Inpres Mannuruki 2 27 8.0 

SD Inpres Pajjaiang  31 9.2 

SD Inpres Pajjaiang 2 54 16.1 

SD Inpres Sudiang 28 8.4 

SD Inpres Tangkala 1 19 5.7 

SD Inpres Tangkala 2 43 12.8 

SD Islam Terpadu Ibnul Qayyim 17 5.1 

SD Islam Terpadu Insan Cendekia 4 1.2 

SD Negeri Pajjaiang 30 9.0 

Total 335 100.0 
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terdapat 17 responden (5,1%), terdapat 4 responden (1,2%) di SD Islam Terpadu 

Insan Cendekia, dan di SD Negeri Pajjaiang terdapat 30 responden (9,0%). 

b. Jenis Kelamin 

Diagram 4.1 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin Responden 

di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan diagram 4.1 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya. Terdapat 149 responden (44%) berjenis kelamin laki-

laki dan terdapat 186 responden (56%) berjenis kelamin perempuan. 

c. Umur 

Diagram 4.2 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Umur Responden 

di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2023 
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Berdasarkan diagram 4.2 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan umur dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan 

Biringkanaya. Pada karakteristik umur responden terdapat 25 responden (7%) 

berusia 9 tahun, terdapat 116 responden (35%) berusia 10 tahun, terdapat 99 

responden (30%) berusia 11 tahun, terdapat 80 responden (24%) berusia 12 tahun, 

dan terdapat 15 responden (4%) berusia 13 tahun. 

 

d. Jenjang Kelas  

 

Diagram 4.3 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenjang Kelas Responden  

di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan diagram 4.3 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan jenjang kelas dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya.Pada karakteristik jenjang kelas responden terdapat 112 

responden (33,4%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 112 responden (33,4%) kelas 5 

sekolah dasar, dan terdapat 111 responden (33,2%) kelas 6 sekolah dasar. 

 

 

 

112 (33,4%)

112 (33,4%)

111 (33,2%)

Jenjang Kelas

Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6
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3. Variabel Univariat 

a. Pengetahuan 

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengetahuan dalam  

Pemilahan Sampah di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya  

Tahun 2023 

Pengetahuan Pemilahan Sampah Frekuensi Persentase (%) 

Baik 307 91.6 

Kurang baik  28 8.4 

Total 335 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Pada tabel 4.2 menunjukkan tingkat pengetahuan responden. Dari 335 

responden, terdapat 307 responden (91,6%) memiliki pengetahuan yang baik 

dalam pemilahan sampah, dan terdapat 28 responden (8,4%) memiliki 

pengetahuan yang kurang baik dalam pemilahan sampah. 

1) Distribusi frekuensi responden berpengetahuan baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan asal sekolah. 

 

Diagram 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berpengetahuan Baik & Kurang Baik 

dalam Pemilahan Sampah Berdasarkan Asal Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2023 
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Berdasarkan diagram 4.4 menunjukkan data karakteristik responden 

dengan pengetahuan baik dan kurang baik berdasarkan asal sekolah. Dari 53 

responden di SD Inpres Laikang, terdapat 50 responden (94,3%) berpengetahuan 

baik dan terdapat 3 responden (5,7%) berpengetahuan kurang baik. Dari 29 

responden di SD Inpres Mannuruki 1, terdapat 27 responden (93,1%) 

berpengetahuan baik dan terdapat 2 responden (6,9%) berpengetahuan kurang 

baik. Dari 27 responden di SD Inpres Mannuruki 2, terdapat 25 responden 

(92,6%) berpengetahuan baik dan terdapat 2 responden (7,4%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 31 responden di SD Inpres Pajjaiang, terdapat 29 responden 

(93,5%) berpengetahuan baik dan terdapat 2 responden (6,5%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 54 responden di SD Inpres Pajjaiang 2, terdapat 49 responden 

(90,7%) berpengetahuan baik dan terdapat 5 responden (9,3%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 28 responden di SD Inpres Sudiang, terdapat 26 responden 

(92,9%) berpengetahuan baik dan terdapat 2 responden (7,1%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 19 responden di SD Inpres Tangkala 1, terdapat 17 responden 

(89,5%) berpengetahuan baik dan terdapat 2 responden (10,5%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 43 responden di SD Inpres Tangkala 2, terdapat 40 responden 

(93,0%) berpengetahuan baik dan terdapat 3 responden (7,0%) berpengetahuan 

kurang baik. Dari 17 responden di SD Islam Terpadu Ibnul Qayyim, terdapat 16 

responden (94,1%) berpengetahuan baik dan terdapat 1 responden (5,9%) 

berpengetahuan kurang baik. Dari 4 responden di SD Islam Terpadu Insan 

Cendekia, terdapat 4 responden (100%) berpengetahuan baik dan tidak ada 

responden (0%) berpengetahuan kurang baik. Dan dari 30 responden di SD Negeri 

Pajjaiang, terdapat 24 responden (80,0%) berpengetahuan baik dan terdapat 6 

responden (20,0%) berpengetahuan kurang baik. 
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2) Distribusi frekuensi responden berpengetahuan baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kelas. 

 

Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Berpengetahuan Baik & Kurang Baik dalam  

Pemilahan Sampah berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan Kelas 

 di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan data karakteristik responden 

berpengetahuan baik dan kurang baik dalam pemilahan sampah berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan jenjang kelas dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya. Pada kategori berpengetahuan baik terdapat 143 

responden (46,6%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 164 responden (53,4%) 

berjenis kelamin perempuan. Pada kategori berpengetahuan kurang baik terdapat 

6 responden (21,4%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 22 responden 

(78,6%) berjenis kelamin perempuan. 

Pada karakteristik usia responden berpengetahuan baik terdapat 21 

responden (6,8%) berusia 9 tahun, terdapat 108 responden (35,2%) berusia 10 

Karakteristik Responden 
Berpengetahuan Baik 

Berpengetahuan  

Kurang Baik 

N % N % 

Jenis Kelamin     

Laki-Laki 143 46.6 6 21.4 

Perempuan 164 53.4 22 78.6 

Usia     

9 21 6.8 4 14.3 

10 108 35.2 8 28.6 

11 92 30.0 7 25.0 

12 74 24.1 6 21.4 

13 12 3.9 3 10.7 

Kelas     

4 100 32.6 12 42.9 

5 107 34.8 5 17.8 

6 100 32.6 11 39.3 

Total 307 100.0 28 100.0 
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tahun, terdapat 92 responden (30,0%) berusia 11 tahun, terdapat 74 responden 

(24,1%) berusia 12 tahun, dan terdapat 12 responden (3,9%) berusia 13 tahun. 

Pada karakteristik usia responden berpengetahuan kurang baik terdapat 4 

responden (14,3%) berusia 9 tahun, terdapat 8 responden (28,6%) berusia 10 

tahun, terdapat 7 responden (25,0%) berusia 11 tahun, terdapat 6 responden 

(21,4%) berusia 12 tahun, dan terdapat 3 responden (10,7%) berusia 13 tahun. 

Pada karakteristik jenjang kelas responden berpengetahuan baik terdapat 

100 responden (32,6%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 107 responden (34,8%) 

kelas 5 sekolah dasar, dan terdapat 100 responden (32,6%) kelas 6 sekolah dasar. 

Pada karakteristik jenjang kelas responden berpengetahuan kurang baik terdapat 

12 responden (42,9%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 5 responden (17,8%) kelas 5 

sekolah dasar, dan terdapat 11 responden (39,3%) kelas 6 sekolah dasar. 

 

b. Sikap 

Distribusi frekuensi berdasarkan sikap responden disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Sikap dalam Pemilahan 

Sampah di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya  

Tahun 2023 

Sikap Pemilahan Sampah Frekuensi Persentase (%) 

Baik 293 87.5 

Kurang baik  42 12.5 

Total 335 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Pada tabel 4.4 menunjukkan sikap responden dalam pemilahan sampah. 

Dari 335 responden, terdapat 293 responden (87,5%) memiliki sikap yang baik 

dalam pemilahan sampah, dan terdapat 42 responden (12,5%) memiliki sikap 

yang kurang baik dalam pemilahan sampah. 
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1) Distribusi frekuensi responden dengan sikap baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan asal sekolah. 

Diagram 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden dengan Sikap Baik & Kurang Baik  

dalam Pemilahan Sampah Berdasarkan Asal Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan diagram 4.5 menunjukkan data karakteristik responden 

dengan sikap baik dan kurang baik berdasarkan asal sekolah. Dari 53 responden di 

SD Inpres Laikang, terdapat 46 responden (86,8%) dengan sikap baik dan terdapat 

7 responden (13,2%) dengan sikap kurang baik. Dari 29 responden di SD Inpres 

Mannuruki 1, terdapat 25 responden (86,2%) dengan sikap baik dan terdapat 1 

responden (13,8%) dengan sikap kurang baik. Dari 27 responden di SD Inpres 

Mannuruki 2, terdapat 23 responden (85,2%) dengan sikap baik dan terdapat 4 

responden (14,8%) dengan sikap kurang baik. Dari 31 responden di SD Inpres 

Pajjaiang, terdapat 29 responden (87,1%) dengan sikap baik dan terdapat 4 

responden (12,9%) dengan sikap kurang baik. Dari 54 responden di SD Inpres 

Pajjaiang 2, terdapat 47 responden (87,0%) dengan sikap baik dan terdapat 7 

responden (13,0%) dengan sikap kurang baik. Dari 28 responden di SD Inpres 
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Sudiang, terdapat 25 responden (89,3%) dengan sikap baik dan terdapat 3 

responden (10,7%) dengan sikap kurang baik. Dari 19 responden di SD Inpres 

Tangkala 1, terdapat 18 responden (94,7%) dengan sikap baik dan terdapat 1 

responden (5,3%) dengan sikap kurang baik. Dari 43 responden di SD Inpres 

Tangkala 2, terdapat 39 responden (90,7%) dengan sikap baik dan terdapat 4 

responden (9,3%) dengan sikap kurang baik. Dari 17 responden di SD Islam 

Terpadu Ibnul Qayyim, terdapat 13 responden (76,5%) dengan sikap baik dan 

terdapat 4 responden (23,5%) dengan sikap kurang baik. Dari 4 responden di SD 

Islam Terpadu Insan Cendekia, terdapat 4 responden (100%) dengan sikap baik 

dan tidak ada responden (0%) dengan sikap kurang baik. Dan dari 30 responden di 

SD Negeri Pajjaiang, terdapat 26 responden (86,7%) dengan sikap baik dan 

terdapat 4 responden (13,3%) dengan sikap kurang baik. 

2) Distribusi frekuensi responden dengan sikap baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kelas. 
 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Responden dengan Sikap Baik & Kurang Baik  

dalam Pemilahan Sampah berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan  

Kelas di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

Karakteristik Responden 
Sikap Baik Sikap Kurang Baik 

N % N % 

Jenis Kelamin     

Laki-Laki 132 45.1 17 40.5 

Perempuan 161 54.9 25 59.5 

Usia     

9 21 7.2 4 9.5 

10 100 34.1 16 38.1 

11 89 30.4 10 23.8 

12 71 24.2 9 21.4 

13 12 4.1 3 7.2 

Kelas     

4 96 32.8 16 38.0 

5 99 33.8 13 31.0 

6 98 33.4 13 31.0 

Total 293 100.0 42 100.0 

Sumber: Data Primer 2023 
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Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan data karakteristik responden dengan 

sikap baik dan kurang baik dalam pemilahan sampah berdasarkan jenis kelamin, 

usia, dan jenjang kelas dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya. Pada kategori dengan sikap baik terdapat 132 

responden (45,1%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 161 responden (54,9%) 

berjenis kelamin perempuan. Pada kategori dengan sikap kurang baik terdapat 17 

responden (40,5%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 25 responden (59,5%) 

berjenis kelamin perempuan. 

Pada karakteristik usia responden dengan sikap baik terdapat 21 responden 

(7,2%) berusia 9 tahun, terdapat 100 responden (34,1%) berusia 10 tahun, terdapat 

89 responden (30,4%) berusia 11 tahun, terdapat 71 responden (24,2%) berusia 12 

tahun, dan terdapat 12 responden (4,1%) berusia 13 tahun. Pada karakteristik usia 

responden dengan sikap kurang baik terdapat 4 responden (9,5%) berusia 9 tahun, 

terdapat 16 responden (38,1%) berusia 10 tahun, terdapat 10 responden (23,8%) 

berusia 11 tahun, terdapat 9 responden (21,4%) berusia 12 tahun, dan terdapat 3 

responden (7,1%) berusia 13 tahun. 

Pada karakteristik jenjang kelas responden dengan sikap baik terdapat 96 

responden (32,8%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 99 responden (33,8%) kelas 5 

sekolah dasar, dan terdapat 98 responden (33,8%) kelas 6 sekolah dasar. Pada 

karakteristik jenjang kelas responden dengan sikap kurang baik terdapat 16 

responden (38,0%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 13 responden (31,0%) kelas 5 

sekolah dasar, dan terdapat 13 responden (31,0%) kelas 6 sekolah dasar. 
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c. Tindakan 

Distribusi frekuensi berdasarkan tindakan responden disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Tindakan dalam Pemilahan 

Sampah di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya 

Tahun 2023 

Tindakan Pemilahan Sampah Frekuensi Persentase (%) 

Baik 159 47.5 

Kurang baik  176 52.5 

Total 335 100.0 

Sumber: Data Primer 2023 

Pada tabel 4.6 menunjukkan tindakan responden. Dari 335 responden, 

terdapat 159 responden (47,5%) memiliki tindakan yang baik dalam pemilahan 

sampah, dan terdapat 176 responden (52,5%) memiliki tindakan yang kurang baik 

dalam pemilahan sampah. 

3) Distribusi frekuensi responden dengan tindakan baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan asal sekolah. 

Diagram 4.6 

Distribusi Frekuensi Responden dengan Tindakan Baik & Kurang  

Baik dalam Pemilahan Sampah Berdasarkan Asal Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer 2023 
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Berdasarkan diagram 4.6 menunjukkan data karakteristik responden 

dengan tindakan baik dan kurang baik berdasarkan asal sekolah. Dari 53 

responden di SD Inpres Laikang, terdapat 24 responden (45,3%) dengan tindakan 

baik dan terdapat 29 responden (54,7%) dengan tindakan kurang baik. Dari 29 

responden di SD Inpres Mannuruki 1, terdapat 12 responden (41,4%) dengan 

tindakan baik dan terdapat 17 responden (58,6%) dengan tindakan kurang baik. 

Dari 27 responden di SD Inpres Mannuruki 2, terdapat 9 responden (33,3%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 18 responden (66,7%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 31 responden di SD Inpres Pajjaiang, terdapat 16 responden (51,6%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 15 responden (48,4%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 54 responden di SD Inpres Pajjaiang 2, terdapat 24 responden (44,4%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 30 responden (55,6%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 28 responden di SD Inpres Sudiang, terdapat 16 responden (57,1%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 12 responden (42,9%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 19 responden di SD Inpres Tangkala 1, terdapat 10 responden (52,6%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 9 responden (47,4%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 43 responden di SD Inpres Tangkala 2, terdapat 23 responden (53,5%) 

dengan tindakan baik dan terdapat 20 responden (46,5%) dengan tindakan kurang 

baik. Dari 17 responden di SD Islam Terpadu Ibnul Qayyim, terdapat 9 responden 

(52,9%) dengan tindakan baik dan terdapat 8 responden (47,1%) dengan tindakan 

kurang baik. Dari 4 responden di SD Islam Terpadu Insan Cendekia, terdapat 1 

responden (25%) dengan tindakan baik dan terdapat 3 responden (75%) dengan 

tindakan kurang baik. Dan dari 30 responden di SD Negeri Pajjaiang, terdapat 15 

responden (50,0%) dengan tindakan baik dan terdapat 15 responden (50,0%) 

dengan tindakan kurang baik. 
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2) Distribusi frekuensi responden dengan tindakan baik dan kurang baik dalam 

pemilahan sampah berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kelas. 
 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Responden dengan Tindakan Baik & Kurang Baik  

dalam Pemilahan Sampah berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, dan  

Kelas di Sekolah Dasar Se-Kelurahan Sudiang Raya Tahun 2023 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan data karakteristik responden dengan 

tindakan baik dan kurang baik dalam pemilahan sampah berdasarkan jenis 

kelamin, usia, dan jenjang kelas dari 11 sekolah dasar di Kelurahan Sudiang Raya, 

Kecamatan Biringkanaya. Pada kategori dengan tindakan baik terdapat 61 

responden (38,4%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 98 responden (61,6%) 

berjenis kelamin perempuan. Pada kategori dengan tindakan kurang baik terdapat 

88 responden (50,0%) berjenis kelamin laki-laki dan terdapat 88 responden 

(50,0%) berjenis kelamin perempuan. 

Pada karakteristik usia responden dengan tindakan baik terdapat 12 

responden (7,6%) berusia 9 tahun, terdapat 62 responden (39,0%) berusia 10 

tahun, terdapat 38 responden (23,9%) berusia 11 tahun, terdapat 42 responden 

Karakteristik Responden 
Tindakan Baik 

Tindakan Kurang 

Baik 

N % N % 

Jenis Kelamin     

Laki-Laki 61 38.4 88 50.0 

Perempuan 98 61.6 88 50.0 

Usia     

9 12 7.6 13 7.4 

10 62 39.0 54 30.7 

11 38 23.9 61 34.6 

12 42 26.4 38 21.6 

13 5 3.1 10 5.7 

Kelas     

4 61 38.4 51 29.0 

5 47 29.6 65 36.9 

6 51 32.0 60 34.1 

Total 159 100.0 176 100.0 
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(26,4%) berusia 12 tahun, dan terdapat 5 responden (3,1%) berusia 13 tahun. Pada 

karakteristik usia responden dengan tindakan kurang baik terdapat 13 responden 

(7,4%) berusia 9 tahun, terdapat 54 responden (30,7%) berusia 10 tahun, terdapat 

61 responden (34,6%) berusia 11 tahun, terdapat 38 responden (21,6%) berusia 12 

tahun, dan terdapat 10 responden (5,7%) berusia 13 tahun. 

Pada karakteristik jenjang kelas responden dengan tindakan baik terdapat 

61 responden (38,4%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 47 responden (29,6%) kelas 

5 sekolah dasar, dan terdapat 51 responden (32,0%) kelas 6 sekolah dasar. Pada 

karakteristik jenjang kelas responden dengan tindakan kurang baik terdapat 51 

responden (29,0%) kelas 4 sekolah dasar, terdapat 65 responden (36,9%) kelas 5 

sekolah dasar, dan terdapat 60 responden (34,1%) kelas 6 sekolah dasar. 

 

d. Perilaku 

Distribusi frekuensi berdasarkan perilaku responden disajikan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4. 8 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Perilaku dalam  

Pemilahan Sampah di Sekolah Dasar Se-Kelurahan  

Sudiang Raya Tahun 2023 

Perilaku Pemilahan Sampah Frekuensi Persentase (%) 

Baik 159 47.5 

Kurang baik  176 52.5 

Total 335 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Pada tabel 4.8 menunjukkan tindakan responden. Dari 335 responden, 

terdapat 159 responden (47,5%) memiliki perilaku yang baik dalam pemilahan 

sampah, dan terdapat 176 responden (52,5%) yang memiliki perilaku yang kurang 

baik dalam pemilahan sampah. 
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B. Pembahasan 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan terlahir setelah suatu individu 

melangsungkan pengindraan terhadap suatu objek. Pengindraan berlangsung 

melalui panca indra manusia. Pengetahuan atau ranah kognitif merupakan domain 

yang sangat signifikan dalam mewujudkan tindakan seseorang (overt behaviour) 

(Notoatmodjo, 2014a). Pengetahuan merupakan kapasitas seseorang untuk 

memperoleh, menyimpan, dan menggunakan informasi dengan menggunakan 

pemahaman, pengalaman, ketajaman dan keterampilan seseorang tersebut. 

Karakter pengetahuan bersandar pada berbagai cara mendapatkan gagasan: 

persepsi, imajinasi, ingatan, penilaian, abstraksi, dan penalaran. Ukuran dasar 

penilaian pengetahuan berfokus pada konsep yang memungkinkan seseorang bisa 

membedakan antara sesuatu yang benar dan keliru, seperti yang dipelajari oleh 

logika dengan penalaran deduktif dan melalui metode ilmiah yaitu dengan 

merumuskan dan menguji hipotesis (Badran, 1995). 

Pengetahuan merupakan perkara yang penting yang dengannya seseorang 

dapat menjadi mulia, sebaliknya ketika seseorang tanpa pengetahuan atau ilmu 

maka dia dapat menjadi hina karena kejahilannya atas ilmu. Agama Islam adalah 

agama yang memuliakan orang-orang yang menyandang ilmu pengetahuan, 

terlebih lagi mereka yang berilmu dan fakih dalam perkara agama. Mereka yang 

memiliki ilmu akan dimuliakan dengan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu 

wa Ta’ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al Mujadalah ayat 

11: 

ُ بمَِا تعَْمَلوُْنَ خَبيِْ  تٍٍۗ وَاٰللهه مَنوُْا مِنْكُمْْۙ وَالَّذِيْنَ اوُْتوُا الْعِلْمَ دَرَجه ُ الَّذِيْنَ اه رٌ يرَْفعَِ اٰللهه  
 

Terjemahannya: 
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“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha Teliti 

terhadap apa yang kamu kerjakan.” 

Peneliti menukil ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bahwa 

salah satu tafsir ayat tersebut adalah Allah mengangkat derajat seorang mukmin 

yang memiliki ilmu di atas mukmin yang tidak memiliki ilmu. Sedangkan 

diangkatnya derajat tersebut menunjukkan atas keutamaan, karena yang dimaksud 

dengan pengangkatan derajat tersebut adalah pahala yang besar yang dengan hal 

itu diangkatlah derajatnya. Diangkatnya derajat mengandung makna yang abstrak, 

berupa derajat kedudukan yang tinggi dan nama yang mulia dan terhormat di 

dunia. Dan juga termuat makna yang nyata, yakni dalam bentuk kedudukan yang 

tinggi di surga (Fathul Baari, 1: 92 dalam Hakim, 2019). 

Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan keutamaan yang sangat besar 

bagi orang-orang yang berilmu yaitu apabila mereka telah wafat, maka pahala 

ilmunya akan terus mengalir kepadanya walaupun mereka telah beristirahat dalam 

liang lahatnya, selama manusia memperoleh kebaikan dari ilmunya. Maka pahala 

tersebut bagaikan kehidupannya yang baru setelah wafatnya di dunia, ketika 

banyak dari manusia yang lain terputus dari pahala amalan kebaikan mereka 

sesudah mereka wafat. Sehingga orang yang berilmu tersebut seolah-olah 

senantiasa hidup dan tidak akan pernah wafat (Hakim, 2019). Termasuk di 

dalamnya adalah orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang baik dan 

bermanfaat dalam perkara dunia, yang mana mereka ajarkan kepada orang lain 

lalu diamalkannya ilmu pengetahuan tersebut sehingga memberikan manfaat bagi 

dirinya dan orang lain. Hal ini juga terhitung sebagai pahala bagi orang yang telah 

mengajarkannya selama ilmu pengetahuan tersebut diterapkan dan memberikan 

manfaat kepada manusia maupun terhadap aspek kehidupannya. Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: 
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 ينُْتفَعَُ  عِلْمٍ  أوَْ  جَارِيةٍَ  صَدَقةٍَ  مِنْ  إلِاَّ  ثلَاثََةٍ  مِنْ  إلِاَّ  عَمَلهُُ  عَنْهُ  انْقطََعَ  الِإنْسَانُ  مَاتَ  إذَِا

لَهُ  يدَْعُو صَالحٍِ  وَلدٍَ  أوَْ  بهِِ   

Terjemahannya: 

“Jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga 

perkara: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang 

mendoakannya.” (HR. Muslim no. 4310).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 335 siswa sekolah 

dasar se-Kelurahan Sudiang Raya menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 

sebanyak 307 responden (91,6%) memiliki pengetahuan yang baik dalam 

pemilahan sampah, dan hanya 28 responden (8,4%) yang memiliki pengetahuan 

kurang baik dalam pemilahan sampah. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa pengetahuan pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar 

termasuk dalam kategori baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi et al., 

(2021) yang di dalam penelitiannya menemukan bahwa tingkat pengetahuan siswa 

terhadap sampah dan lingkungan tergolong tinggi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfredo P. 

Nabor Jr. & Cruz (2022) yang di dalam penelitiannya menemukan bahwa 

pengetahuan siswa dalam pemilahan sampah tergolong rendah. Secara khusus, 

siswa tidak mengetahui mengenai proses pemilahan sampah dan manajemen 

membuang sampah yang telah terpilah dan terkumpul. Secara umum, hal ini 

mengindikasikan siswa sekolah tersebut belum sepenuhnya menyadari pentingnya 

pemilahan sampah yang baik. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Anbarsari et al., (2022) yang menemukan bahwa tingkat 

pengetahuan siswa dalam pemilahan sampah tergolong rendah. 

Pengetahuan pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar dapat 

dipengaruhi oleh faktor bagaimana seorang individu mendapatkan informasi 

mengenai sampah. Semakin banyak seseorang mendapatkan informasi mengenai 
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pemilahan sampah maka akan semakin baik pula pengetahuan dan wawasan 

individu tersebut dalam hal pemilahan sampah (Saputra & Mulasari, 2017). 

Pemilahan sampah ini tentunya memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam 

menciptakan kebersihan lingkungan. Di dalam syariat Islam banyak terkandung 

makna-makna agar senantiasa memelihara dan menjaga kebersihan baik dalam 

arti lahiriah maupun batiniah. Bebersih atau bersuci merupakan perkara yang 

sangat diperhatikan dalam syariat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: 

صلى الله عليه  –قالَ :قالَ رسولُ الله  –رضي الله عنه  –عَنْ أبي مالكٍِ الأشْعَريِّ 

الإيمانِ ،)). رواه مسلمالطُّهورُ شَطْرُ : ((  –وسلم   

Terjemahannya: 

“Abu Malik Al Asy’ary radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari 

keimanan.” HR. Muslim. 

Ibnu Al Atsir rahimahullah berkata, “Karena keimanan membersihkan 

kotorannya batin dan bersuci dengan air membersihkan kotoran lahir.”  

Dalam menanamkan pengetahuan pemilahan sampah pada siswa maka 

perlu dilakukan pemberian informasi baik dalam bentuk pembelajaran maupun 

dengan suatu intervensi khusus terkait pemilahan sampah. Pengetahuan siswa 

tentang pemilahan sampah berperan sebagai tuntunan bagi siswa dalam bertindak 

yaitu dengan mereka melakukan pemilahan terlebih dahulu antara sampah yang 

dapat terurai dan sampah yang susah terurai lalu membuangnya di tempat sampah 

yang telah dipilah jenisnya (Sariana, 2018). 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, secara umum sekolah telah memiliki 

pembelajaran atau kurikulum terkait lingkungan dan sampah. Secara umum guru 

di sekolah juga telah mengajarkan pemilahan sampah dan mengarahkan siswa 

untuk memilah sampah berdasarkan jenisnya. Hal ini berkontribusi besar bagi 
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peningkatan pengetahuan siswa tentang pemilahan sampah. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Pratiwi et al., (2021) yang menemukan bahwa faktor 

pembelajaran atau kurikulum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

semakin baiknya pengetahuan siswa terkait sampah dan lingkungan. Dalam 

penelitian tersebut ditemukan bahwa sekolah mengintegrasikan pembelajaran 

mengenai sampah dan lingkungan ke dalam mata pelajaran wajib siswa. Selain 

itu, dalam mendukung pembelajaran mengenai lingkungan dan sampah pada 

siswa, sekolah juga menyediakan sarana pembelajaran berupa poster mengenai 

sampah dan lingkungan. 

2. Sikap 

Sikap merupakan kecondongan untuk bereaksi terhadap rangsangan 

lingkungan dengan cara yang dapat memengaruhi atau memulai tingkah laku 

seseorang. Sikap didefinisikan sebagai keadaan jiwa dan keadaan berfikir yang 

ditimbulkan untuk memberikan respon terhadap suatu objek yang diorganisasikan 

melalui pengalaman dan memengaruhi praktik atau tindakan secara langsung 

maupun tidak langsung (Notoatmodjo, 2012 dalam Rachmawati, 2019). Sikap 

juga dapat mengarah pada kecondongan untuk bereaksi dengan cara tertentu 

terhadap suatu keadaan tertentu, melihat dan menginterpretasikan suatu kejadian 

menurut kecenderungan tertentu, atau mengorganisir persepsi atau pikiran ke 

dalam struktur yang bersangkut paut dan saling berhubungan (Badran, 1995). 

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan 

pesan kepada seluruh manusia untuk senantiasa memiliki sikap yang baik dalam 

segala aspek kehidupan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang 

diriwayatkan Imam Abu Dawud no. 2.432. 

اءِ عَنْ أبَيِ قلَِابَةَ عَنْ أبَيِ  ثنَاَ شُعْبةَُ عَنْ خَالدٍِ الْحَذَّ ثنَاَ مُسْلمُِ بْنُ إبِْرَاهِيمَ حَدَّ حَدَّ

ُ عَليَْهِ  ِ صَلَّى اللهَّ ادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ خَصْلتَاَنِ سَمِعْتهُمَُا مِنْ رَسُولِ اللهَّ الْأشَْعَثِ عَنْ شَدَّ
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َ كَ  حْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ فإَذَِا قتَلَْتمُْ فأَحَْسِنوُا قاَلَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَقوُلُ وَسَلَّمَ إنَِّ اللهَّ تبََ الْإِ

بْحَ وَلْيحُِدَّ أحََدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيرُِحْ ذَبيِحَتَهُ   فأَحَْسِنوُا الْقتِْلةََ وَإذَِا ذَبحَْتمُْ فأَحَْسِنوُا الذَّ
 

Terjemahannya: 

Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan 

kepada kami Syu'bah dari Khalid Al Hadzdza` dari Abu Qilabah dari Abu 

Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus, ia berkata; dua sifat yang aku dengar dari 

Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam: "Sesungguhnya Allah telah 

mewajibkan bersikap baik terhadap segala sesuatu, apabila kalian 

membunuh maka bersikaplah yang baik!" selain Muslim mengatakan 

mengatakan: maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kalian menyembelih 

maka sembelihlah dengan baik, dan hendaknya salah seorang dari kalian 

menajamkan pisaunya dan memberikan kenyamanan kepada hewan 

sembelihannya."  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 335 siswa sekolah 

dasar se-Kelurahan Sudiang Raya menunjukkan bahwa mayoritas responden atau 

sebanyak 293 responden (87,5%) memiliki sikap yang baik dalam pemilahan 

sampah, dan terdapat 42 responden (12,5%) yang memiliki sikap kurang baik 

dalam pemilahan sampah. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan 

bahwa sikap pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar termasuk dalam 

kategori baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi et al., 

(2021) yang di dalam penelitiannya menemukan bahwa sikap siswa terhadap 

sampah dan lingkungan tergolong baik. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfredo P. 

Nabor Jr. & Cruz (2022) yang di dalam penelitiannya menemukan bahwa sikap 

siswa dalam pemilahan sampah tergolong rendah. Para siswa tidak setuju dengan 

pernyataan tentang tanggung jawab mereka sebagai murid untuk berlatih 

membuang dan memilah sampah. Ini juga menandakan bahwa sikap mengenai 

pengelolaan sampah yang belum baik. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan Anbarsari et al., (2022) yang menemukan bahwa sikap 

siswa dalam pemilahan sampah tergolong rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengetahuan siswa 

dalam pemilahan sampah tergolong baik, hal ini memberikan pengaruh positif 

terhadap sikap siswa dalam pemilahan sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Sariana (2018) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara pengetahuan dengan sikap siswa dalam pemilahan sampah, hal ini 

memberi makna bahwa semakin meningkat pengetahuan siswa mengenai 

pemilahan sampah maka akan sikap siswa terkait pemilahan sampah akan 

semakin positif. 

3. Tindakan 

Tindakan merupakan perwujudan dari pengetahuan dan sikap menjadi 

suatu bentuk perbuatan yang konkret. Tindakan adalah transformasi pengetahuan 

dan sikap menjadi tindakan aktual dalam beberapa cara (Irwan, 2017). Tindakan 

juga dapat diartikan sebagai penerapan aturan dan pengetahuan yang mengarah 

pada perbuatan nyata (Badran, 1995). 

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan 

pesan kepada seluruh umatnya dalam mendidik perilaku dan perangai tindakan 

anak-anak serta memuliakan mereka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam 

Ibnu Majah no. 3.661. 

مَشْقيُِّ  ثنَاَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَليِدِ الدِّ ثنَاَ سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّ ثنَاَ عَليُِّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّ حَدَّ

 ُ ِ صَلَّى اللهَّ ثُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ أخَْبرََنيِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ سَمِعْتُ أنَسََ بْنَ مَالكٍِ يحَُدِّ

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أكَْرِمُوا أوَْلَادَكُمْ وَأحَْسِنوُا أدََبهَمُْ 

Terjemahannya: 

Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi 

telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan 

kepada kami Sa'id bin 'Umarah telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin 

An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah shallallahu 
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'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan 

perbaikilah tingkah laku mereka." 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 335 siswa sekolah 

dasar se-Kelurahan Sudiang Raya menunjukkan bahwa sebanyak 159 responden 

(47,5%) memiliki tindakan yang baik dalam pemilahan sampah, dan terdapat 176 

responden (52,5%) yang memiliki tindakan kurang baik dalam pemilahan sampah. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa tindakan pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar termasuk kategori kurang baik. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alfredo P. Nabor 

Jr. & Cruz (2022) yang di dalam penelitiannya menemukan bahwa tindakan siswa 

dalam pemilahan sampah tergolong rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan siswa dalam praktik pemilahan sampah di dalam 

lingkungan sekolah dengan membuang sampah berdasarkan jenisnya tergolong 

rendah. 

Berdasarkan hasil observasi peneliti, secara umum sekolah telah 

menyediakan tempat sampah namun ketersediaan tempat sampah yang dipilah 

berdasarkan jenisnya masih kurang memadai. Lokasi tempat sampah yang dipilah 

berdasarkan jenisnya pun hanya terletak di luar kelas sehingga menyulitkan siswa 

untuk membuang sampahnya berdasarkan jenisnya. Adanya sarana berupa tempat 

sampah yang dipisah berdasarkan jenisnya ini berkontribusi terhadap tindakan 

siswa dalam pemilahan sampah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Firmansyah & Murni (2023) yang menemukan bahwa terdapat hubungan antara 

ketersediaan sarana dengan tindakan membuang sampah.  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulidar et al., 

(2023) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara sarana 

tempat sampah dengan praktik membuang sampah pada siswa. Ketersediaan 

sarana prasarana memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tindakan 
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pemilahan sampah. Kegiatan pemilahan sampah tidak akan bisa terealisasi apabila 

tidak tersedia tempat sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya. Dengan adanya 

tempat sampah yang dipilah berdasarkan jenisnya akan menjadikan siswa sekolah 

terbiasa untuk membuang sampah sesuai jenisnya pada wadah yang telah 

disediakan (Cahyani & Rahmi, 2021). 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sheau-Ting et al., 

(2016) menunjukkan bahwa atribut yang paling penting dalam menumbuhkan 

perilaku pemilahan sampah adalah aksesibilitas ke tempat sampah. Di dalam 

penelitian tersebut menemukan bahwa tempat sampah daur ulang yang diletakkan 

jauh (lebih dari 500 meter) kurang disukai dan tidak nyaman bagi masyarakat 

untuk mempraktekkan perilaku pemilahan sampah. Tempat sampah daur ulang 

harus ditempatkan di tempat yang dekat dengan timbulan sampah. Atribut 

terpenting untuk mendorong pemilahan sampah di kampus adalah memastikan 

bahwa masyarakat dapat mengakses tempat sampah daur ulang dalam jarak 100–

500 meter. Akses terbatas ke tempat sampah daur ulang akan membatasi perilaku 

pemilahan sampah. 

Selain ketersediaan sarana, kesadaran dan sikap juga memengaruhi 

tindakan dalam pengelolaan dan pemilahan sampah. Apabila kesadaran dan sikap 

seorang siswa baik dalam pemilahan sampah maka hal tersebut akan berdampak 

positif terhadap praktik atau tindakan siswa dalam memilah sampah baik di 

lingkungan sekolah maupun di rumah. Sebaliknya apabila kesadaran dan sikap 

seorang siswa kurang baik dalam pemilahan sampah maka hal tersebut akan 

berdampak negatif terhadap praktik atau tindakan siswa dalam memilah sampah 

(Alfredo P. Nabor Jr. & Cruz, 2022). 
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4. Perilaku 

Perilaku mengacu pada kegiatan atau kegiatan organisme atau makhluk 

hidup dari perspektif biologis. Karena setiap makhluk hidup memiliki rangkaian 

aktivitas dan aktivitasnya masing-masing, maka setiap makhluk hidup, termasuk 

manusia, binatang, dan tumbuhan mempunyai perilaku. Maka dari itu, berbagai 

tindakan atau aktivitas manusia, seperti berbicara, berjalan, tertawa, menangis, 

menulis, dan membaca, merupakan contoh perilaku manusia yang sederhana. 

Berdasarkan definisi tersebut, perilaku (manusia) dapat didefinisikan sebagai 

setiap dan semua perilaku atau aktivitas manusia, termasuk yang tidak terlihat 

oleh orang luar maupun yang dapat diamati secara langsung. (Notoatmodjo, 

2014a). Perilaku bisa dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. 

a. Covert Behavior  

Terjadi ketika respons seseorang terhadap rangsangan terselubung atau 

tidak terbuka. Respons seseorang terhadap suatu stimulus terbatas pada atensi, 

persepsi, pengetahuan atau kesadaran, dan sikap yang ditunjukkan oleh orang 

yang mengalami stimulus tersebut dan tidak dapat dengan mudah dirasakan oleh 

orang lain. Covert behavior dikenal juga dengan unobservable behavior 

(Notoatmodjo, 2014a). 

Contoh perilaku ini misalnya seorang mahasiswa kesehatan masyarakat 

yang mengetahui kerugian dan dampak negatif dari merokok, seorang ibu hamil 

yang mengetahui pentingnya memeriksakan kehamilan secara rutin, atau seorang 

siswa sekolah dasar yang mengetahui bahwa jika ia ingin menjadi siswa dengan 

nilai yang paling bagus di kelasnya maka ia harus rajin belajar, dan lainnya dari 

contoh perilaku semisal. Bentuk lain dari perilaku terselubung ini yakni sikap, 

yaitu penilaian terhadap objek. (Notoatmodjo, 2014a). 

b. Overt Behavior 
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Merupakan jenis perilaku yang terjadi ketika individu mengambil tindakan 

sebagai respons terhadap stimulus. Respons terhadap stimulus berupa perilaku 

atau tindakan yang dapat diamati dengan mudah oleh orang lain. (Notoatmodjo, 

2014a). 

Misalnya seorang mahasiswa kesehatan masyarakat yang melakoni pola 

hidup sehat dengan tidak mendekati minuman beralkohol, tidak merokok, dan 

menghindari konsumsi junk food, atau seorang ibu yang rutin memeriksakan 

kehamilannya, atau seorang penderita COVID-19 yang patuh menjalankan isolasi 

mandiri di rumahnya, dan sebagainya dari contoh perilaku yang semisal 

(Notoatmodjo, 2014b; Rachmawati, 2019). 

Dalam penelitian yang membahas tentang pengetahuan, sikap, dan 

tindakan, beberapa penelitian menyamakan antara tindakan dan perilaku. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Saputra & Mulasari (2017) yang di 

dalam penelitiannya mereka membahas mengenai pengetahuan, sikap, dan 

perilaku pengelolaan sampah karyawan di kampus, yang mana diketahui bahwa 

pengetahuan dan sikap termasuk ke dalam domain perilaku yang mana termasuk 

ke dalam perilaku tertutup (covert behavior) namun dalam penelitian tersebut 

perilaku menjadi variabel terpisah yang disamakan dengan tindakan. Adapun 

tindakan itu sendiri termasuk dari domain dari perilaku dalam hal ini overt 

behavior. Dalam hal ini referensi penelitian di atas menyandarkan perilaku pada 

tindakan. 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Harun 

(2017) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa perilaku manusia pada 

hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri. 

Hal ini juga sejalan dengan definisi dari tindakan itu sendiri, yakni 

tindakan merupakan perwujudan dari pengetahuan dan sikap menjadi suatu bentuk 
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perbuatan yang konkret. Tindakan juga diartikan sebagai transformasi 

pengetahuan dan sikap menjadi tindakan aktual dalam beberapa cara (Irwan, 

2017). Tindakan juga dapat diartikan sebagai penerapan aturan dan pengetahuan 

yang mengarah pada perbuatan nyata (Badran, 1995). Dalam hal ini tindakan 

merupakan patokan atau tolok ukur dari perilaku itu sendiri, karena tindakan 

sejatinya adalah penerapan dari pengetahuan dan sikap itu sendiri yang pada 

tindakan inilah mencakup seluruh domain dari perilaku. 

Berdasarkan referensi terkait penelitian mengenai pengetahuan, sikap, dan 

tindakan di atas dan definisi dari tindakan, sehingga peneliti menentukan apabila 

penilaian terhadap tindakan pemilahan sampah telah baik maka perilaku 

pemilahan sampah juga telah baik. Sebaliknya apabila penilaian terhadap tindakan 

pemilahan sampah kurang baik maka dipastikan perilaku pemilahan sampah juga 

tergolong kurang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 335 siswa sekolah 

dasar se-Kelurahan Sudiang Raya menunjukkan bahwa sebanyak 159 responden 

(47,5%) memiliki tindakan yang baik dalam pemilahan sampah, dan terdapat 176 

responden (52,5%) yang memiliki tindakan kurang baik dalam pemilahan sampah.  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, sehingga peneliti 

menarik kesimpulan bahwa perilaku pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar 

di 11 sekolah dasar se-Kelurahan Sudiang Raya termasuk dalam kategori kurang 

baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pengetahuan dalam pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar berada pada kategori baik (91,6%). 

2. Sikap dalam pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar berada pada kategori baik (87,5%). 

3. Tindakan dalam pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar berada pada kategori kurang baik (47,5%). 

4. Perilaku pemilahan sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar berada pada kategori kurang baik (47,5%). 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran perilaku pemilahan 

sampah pada siswa sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, 

terdapat beberapa saran sebagai masukan dari peneliti. 

1. Bagi siswa, peneliti menasehatkan agar senantiasa membiasakan diri 

membuang sampah pada tempatnya terkhusus mulai membiasakan diri 

memilah sampah dan membuangnya di tempat sampah yang sesuai dengan 

jenisnya agar perilaku pemilahan sampah dapat tertanam dalam diri siswa. 

2. Bagi guru dan kepala sekolah disarankan agar mengembangkan kegiatan 

pembelajaran dengan aktivitas atau kegiatan yang bertemakan pemilahan 

sampah, juga meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat sampah 
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yang dipilah agar siswa dapat lebih membiasakan perilakunya dalam 

pemilahan sampah. 

3. Bagi pemerintah dan instansi terkait agar meningkatkan pengembangan 

pembelajaran melalui aktivitas dan praktik dalam pemilahan sampah serta 

merencanakan anggaran khusus dalam penyediaan tempat sampah terpilah 

dengan jumlah yang memadai di tiap sekolah. 

Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian yang serupa sebaiknya 

melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat keterkaitan hubungan antar variabel. 

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian terkait apa 

saja faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pemilahan sampah pada siswa 

sekolah dasar. 
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Lampiran 1 

INFORMED CONSENT 

(PERNYATAAN PERSETUJUAN IKUT PENELITIAN) 

 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : 

Usia   : 

Asal Sekolah  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Gambaran Perilaku Pemilahan Sampah Pada Siswa 

Sekolah Dasar Di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Oleh karena itu saya 

bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran 

serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Makassar,    Januari 2023 

 

      Peneliti      Responden 

 

Ali Reza Aldini            (   ) 



 

 

 

Lampiran 2 

 

KUESIONER PENELITIAN 

GAMBARAN PERILAKU PEMILAHAN SAMPAH PADA SISWA SD DI 

KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR 

I. Identitas Responden 

Nama  : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

Kelas  : 

Asal Sekolah : 

 

II. Pengetahuan tentang Pemilahan Sampah 

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan menurut jawaban adik-adik! 

No. Pertanyaan Benar Salah 

1 

Pengertian sampah adalah bahan atau benda padat yang 

sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat 

yang sudah tidak digunakan dalam suatu kegiatan 

manusia dan dibuang. 

  

2 
Sampah haruslah dibuang di tempatnya agar tidak 

mengotori dan mencemari lingkungan. 

  

3 
Berdasarkan tipenya sampah dibedakan menjadi sampah 

organik dan anorganik.  

  

4 Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai   

5 Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai   

6 
Botol plastik, botol kaca, kaleng, dan ban bekas adalah 

sampah yang mudah terurai. 

  

7 
Dedaunan basah atau kering dan sampah sisa makanan 

adalah sampah yang sulit terurai. 

  

8 Tempat sampah organik dan anorganik harus dipisahkan   



 

 

 

agar memudahakan pengumpulan dan pengelolaan 

sampahnya. 

9 
Sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos 

yang bermanfaat bagi tanaman.  

  

10 

Sampah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, 

kaleng, dan ban bekas dapat diolah kembali menjadi 

barang yang bermanfaat. 

  

11 
Pengetahuan untuk memisahkan atau memilah sampah 

berdasarkan jenisnya tidak harus diketahui sejak dini. 

  

12 

Sampah yang tidak dipilah berdasarkan jenisnya akan 

menyulitkan petugas kebersihan dalam mengumpulkan 

dan mengelolanya. 

  

13 
Sampah anorganik haruslah dibuang di tempat sampah 

anorganik. 

  

14 
Sampah organik haruslah dibuang di tempat sampah 

organik. 

  

15 

Seluruh siswa sekolah dasar perlu untuk selalu menjaga 

kebersihan serta memilah dan membuang sampah di 

tempat sampah sesuai jenisnya. 

  

 

III. Sikap tentang Pemilahan Sampah 

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan menurut jawaban adik-adik! 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 
Menurut saya sampah yang dihasilkan harus 

dibuang di tempat sampah 

    

2 
Menurut saya sampah yang dihasilkan harus 

dipilah berdasarkan jenisnya. 

    



 

 

 

3 

Menurut saya sampah yang dipilah berdasarkan 

jenisnya akan memudahkan dalam pengumpulan 

dan pengolahannya. 

    

4 

Menurut saya sampah plastik sisa jajanan yang 

telah saya beli harus dibuang di tempat sampah 

anorganik. 

    

5 
Menurut saya sampah dedaunan di depan kelas 

harus dibuang di tempat sampah organik. 

    

6 
Menurut saya sampah yang tidak dipilah dapat 

menimbulkan sejumlah masalah. 

    

7 

Apabila saya memiliki sampah dan tidak 

menemukan tempat sampah yang sesuai dengan 

jenis sampah yang saya miliki maka saya akan 

berusaha mencari tempat sampah yang sesuai 

dengan sampah yang saya punya. 

    

8 

Apabila saya memiliki sampah dan tidak 

menemukan tempat sampah yang sesuai dengan 

jenis sampah yang saya miliki maka saya akan 

membuangnya di mana saja 

    

9 

Apabila saya melihat teman saya membuang 

sampah di tempat sampah yang tidak sesuai dengan 

jenisnya, maka saya akan menasehati dan 

mengarahkannya agar membuangnya di tempat 

sampah yang sesuai dengan jenisnya. 

    

10 Saya akan berusaha agar selalu memilah sampah 

dan membuangnya di tempat sampah yang sesuai 

    



 

 

 

dengan jenisnya. 

 

IV. Tindakan tentang Pemilahan Sampah  

Berilah tanda (√) pada kolom yang disediakan menurut jawaban adik-adik! 

No. Pernyataan Selalu Sering 
Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Saya membuang sampah di tempat sampah.     

2 
Saya memilah sampah berdasarkan 

jenisnya. 

    

3 

Saya membuang sampah plastik bekas 

jajanan ke dalam tempat sampah anorganik 

yang sulit terurai. 

    

4 

Saya membuang sampah dedaunan ke 

dalam tempat sampah organik yang mudah 

terurai. 

    

5 

Saya memunguti sampah yang saya temui 

kemudian memilahnya lalu 

memasukkannya ke tempat sampah yang 

sesuai dengan jenisnya. 

    

6 

Saya menasehati teman saya yang 

membuang sampah sembarangan agar 

membuang sampahnya di tempat sampah. 

    

7 

Saya menasehati teman saya yang tidak 

memilah sampahnya berdasarkan jenisnya 

agar teman saya memilah sampahnya. 

    

 

 



 

 

 

Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

A. Validitas 

1. Pengetahuan 

No. Pertanyaan <0,05 >0,279 

P1 

Pengertian sampah adalah bahan atau benda padat 

yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda 

padat yang sudah tidak digunakan dalam suatu 

kegiatan manusia dan dibuang. 

0,000 0,558 

P2 
Sampah haruslah dibuang di tempatnya agar tidak 

mengotori dan mencemari lingkungan. 
0,022 0,324 

P3 
Berdasarkan tipenya sampah dibedakan menjadi 

sampah organik dan anorganik.  
0,003 0,410 

P4 Sampah anorganik adalah sampah yang sulit terurai 0,005 0,393 

P5 Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai 0,010 0,361 

P6 
Botol plastik, botol kaca, kaleng, dan ban bekas adalah 

sampah yang mudah terurai. 
0,012 0,353 

P7 
Dedaunan basah atau kering dan sampah sisa makanan 

adalah sampah yang sulit terurai. 
0,006 0,382 

P8 

Tempat sampah organik dan anorganik harus 

dipisahkan agar memudahakan pengumpulan dan 

pengelolaan sampahnya. 

0,002 0,427 

P9 
Sampah organik dapat diubah menjadi pupuk kompos 

yang bermanfaat bagi tanaman.  
0,003 0,410 

P10 

Sampah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, 

kaleng, dan ban bekas dapat diolah kembali menjadi 

barang yang bermanfaat. 

0,008 0,372 

P11 
Pengetahuan untuk memisahkan atau memilah sampah 

berdasarkan jenisnya tidak harus diketahui sejak dini. 
0,028 0,311 



 

 

 

P12 

Sampah yang tidak dipilah berdasarkan jenisnya akan 

menyulitkan petugas kebersihan dalam mengumpulkan 

dan mengelolanya. 

0,000 0,669 

P13 
Sampah anorganik haruslah dibuang di tempat sampah 

anorganik. 
0,000 0,505 

P14 
Sampah organik haruslah dibuang di tempat sampah 

organik. 
0,004 0,403 

P15 

Seluruh siswa sekolah dasar perlu untuk selalu 

menjaga kebersihan serta memilah dan membuang 

sampah di tempat sampah sesuai jenisnya. 

0,004 0,400 

 

2. Sikap 

No. Pernyataan <0,05 >0,279 

S1 
Menurut saya sampah yang dihasilkan harus dibuang 

di tempat sampah 
0,000 0,530 

S2 
Menurut saya sampah yang dihasilkan harus dipilah 

berdasarkan jenisnya. 
0,001 0,450 

S3 

Menurut saya sampah yang dipilah berdasarkan 

jenisnya akan memudahkan dalam pengumpulan dan 

pengolahannya. 

0,001 0,471 

S4 
Menurut saya sampah plastik sisa jajanan yang telah 

saya beli harus dibuang di tempat sampah anorganik. 
0,000 0,608 

S5 
Menurut saya sampah dedaunan di depan kelas harus 

dibuang di tempat sampah organik. 
0,000 0,578 

S6 
Menurut saya sampah yang tidak dipilah dapat 

menimbulkan sejumlah masalah. 
0,011 0,358 



 

 

 

S7 

Apabila saya memiliki sampah dan tidak menemukan 

tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah yang 

saya miliki maka saya akan berusaha mencari tempat 

sampah yang sesuai dengan sampah yang saya punya. 

0,022 0,324 

S8 

Apabila saya memiliki sampah dan tidak menemukan 

tempat sampah yang sesuai dengan jenis sampah yang 

saya miliki maka saya akan membuangnya di mana 

saja 

0,000 0,622 

S9 

Apabila saya melihat teman saya membuang sampah 

di tempat sampah yang tidak sesuai dengan jenisnya, 

maka saya akan menasehati dan mengarahkannya agar 

membuangnya di tempat sampah yang sesuai dengan 

jenisnya. 

0,000 0,646 

S10 

Saya akan berusaha agar selalu memilah sampah dan 

membuangnya di tempat sampah yang sesuai dengan 

jenisnya. 

0,000 0,698 

 

3. Tindakan 

No. Pernyataan <0,05 >0,279 

1 Saya membuang sampah di tempat sampah. 0,000 0,839 

2 Saya memilah sampah berdasarkan jenisnya. 0,000 0,784 

3 
Saya membuang sampah plastik bekas jajanan ke dalam 

tempat sampah anorganik yang sulit terurai. 
0,000 0,631 

4 
Saya membuang sampah dedaunan ke dalam tempat 

sampah organik yang mudah terurai. 
0,000 0,816 



 

 

 

5 

Saya memunguti sampah yang saya temui kemudian 

memilahnya lalu memasukkannya ke tempat sampah 

yang sesuai dengan jenisnya. 

0,000 0,787 

6 

Saya menasehati teman saya yang membuang sampah 

sembarangan agar membuang sampahnya di tempat 

sampah. 

0,000 0,790 

7 

Saya menasehati teman saya yang tidak memilah 

sampahnya berdasarkan jenisnya agar teman saya 

memilah sampahnya. 

0,000 0,798 

 

B. Reliabilitas 

1. Pengetahuan 

Cronbach's Alpha N of Items 

.681 15 

 

2. Sikap 

Cronbach's Alpha N of Items 

.709 10 

 

3. Tindakan 

Cronbach's Alpha N of Items 

.890 7 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 

Master Tabel 

Responden Usia JK Kelas 
Asal 

Sekolah 
Responden Usia JK Kelas 

Asal 

Sekolah 

1 10 P 4 1 36 10 L 4 2 

2 10 L 4 1 37 10 P 4 2 

3 9 P 4 1 38 10 P 4 2 

4 9 L 4 1 39 11 P 5 2 

5 10 P 4 1 40 11 L 5 2 

6 10 L 4 1 41 10 P 5 2 

7 9 L 4 1 42 11 L 5 2 

8 10 P 4 1 43 11 L 5 2 

9 9 P 4 1 44 11 P 5 2 

10 10 L 5 1 45 11 L 5 2 

11 11 L 5 1 46 10 L 5 2 

12 11 L 5 1 47 11 P 5 2 

13 10 L 5 1 48 11 P 6 2 

14 10 P 5 1 49 12 P 6 2 

15 12 L 5 1 50 12 P 6 2 

16 11 L 5 1 51 11 P 6 2 

17 11 L 5 1 52 12 P 6 2 

18 11 P 5 1 53 11 P 6 2 

19 11 P 5 1 54 12 L 6 2 

20 12 L 6 1 55 11 L 6 2 

21 12 L 6 1 56 12 P 6 2 

22 12 P 6 1 57 9 L 4 3 

23 12 L 6 1 58 10 P 4 3 

24 12 P 6 1 59 10 P 5 3 

25 12 P 6 1 60 12 P 6 3 

26 12 P 6 1 61 10 P 4 4 

27 12 L 6 1 62 10 P 4 4 

28 11 L 6 1 63 9 P 4 4 

29 11 L 6 1 64 10 P 4 4 

30 10 L 4 2 65 9 P 4 4 

31 10 P 4 2 66 10 P 5 4 

32 11 P 4 2 67 11 P 5 4 

33 10 L 4 2 68 10 P 5 4 

34 10 L 4 2 69 11 P 5 4 

35 10 P 4 2 70 11 P 5 4 



 

 

 

Responden Usia JK Kelas 
Asal 

Sekolah 
Responden Usia JK Kelas 

Asal 

Sekolah 

71 10 P 5 4 110 11 L 5 5 

72 11 P 6 4 111 11 L 5 5 

73 11 P 6 4 112 11 P 5 5 

74 12 P 6 4 113 11 P 5 5 

75 12 P 6 4 114 11 P 6 5 

76 12 P 6 4 115 12 P 6 5 

77 12 P 6 4 116 12 P 6 5 

78 11 P 4 5 117 13 L 6 5 

79 10 P 4 5 118 11 L 6 5 

80 10 P 4 5 119 12 P 6 5 

81 10 P 4 5 120 11 P 6 5 

82 10 P 4 5 121 12 L 6 5 

83 10 P 4 5 122 12 P 6 5 

84 10 L 4 5 123 11 L 6 5 

85 10 P 4 5 124 11 L 6 5 

86 11 P 4 5 125 11 P 6 5 

87 9 L 4 5 126 12 P 6 5 

88 9 L 4 5 127 13 P 6 5 

89 10 L 4 5 128 13 P 6 5 

90 9 P 4 5 129 11 P 6 5 

91 10 L 4 5 130 12 P 6 5 

92 9 P 4 5 131 10 P 4 6 

93 9 P 4 5 132 10 P 4 6 

94 10 P 4 5 133 10 P 4 6 

95 11 L 4 5 134 9 L 4 6 

96 11 P 5 5 135 10 L 4 6 

97 10 P 5 5 136 9 P 4 6 

98 11 P 5 5 137 10 P 4 6 

99 13 L 5 5 138 10 L 4 6 

100 11 P 5 5 139 10 L 4 6 

101 11 L 5 5 140 11 P 4 6 

102 10 L 5 5 141 12 P 5 6 

103 11 P 5 5 142 13 P 5 6 

104 11 P 5 5 143 11 L 5 6 

105 10 L 5 5 144 11 L 5 6 

106 10 P 5 5 145 11 L 5 6 

107 10 P 5 5 146 12 P 5 6 

108 11 P 5 5 147 11 P 5 6 

109 10 L 5 5 148 11 P 5 6 



 

 

 

 

Responden Usia JK Kelas 
Asal 

Sekolah 
Responden Usia JK Kelas 

Asal 

Sekolah 

149 11 L 5 6 186 11 L 6 7 

150 11 L 5 6 187 12 L 6 7 

151 12 P 6 6 188 12 L 6 7 

152 12 L 6 6 189 10 L 4 8 

153 12 P 6 6 190 10 P 4 8 

154 12 L 6 6 191 10 L 4 8 

155 12 P 6 6 192 10 L 4 8 

156 11 P 6 6 193 10 P 4 8 

157 13 P 6 6 194 10 L 4 8 

158 12 L 6 6 195 10 P 4 8 

159 11 L 6 6 196 10 P 4 8 

160 12 L 6 6 197 10 L 4 8 

161 11 P 4 7 198 10 L 4 8 

162 10 P 4 7 199 9 L 4 8 

163 9 P 4 7 200 11 P 5 8 

164 10 P 4 7 201 10 L 5 8 

165 10 P 4 7 202 10 P 5 8 

166 10 P 4 7 203 11 P 5 8 

167 9 P 4 7 204 10 P 5 8 

168 10 P 4 7 205 11 P 5 8 

169 11 L 4 7 206 11 L 5 8 

170 10 P 4 7 207 11 L 5 8 

171 10 L 5 7 208 11 L 5 8 

172 10 P 5 7 209 11 L 5 8 

173 11 P 5 7 210 12 P 6 8 

174 10 P 5 7 211 12 P 6 8 

175 11 P 5 7 212 12 P 6 8 

176 10 L 5 7 213 11 P 6 8 

177 11 L 5 7 214 12 L 6 8 

178 12 L 5 7 215 12 L 6 8 

179 10 P 5 7 216 12 P 6 8 

180 12 P 6 7 217 12 L 6 8 

181 13 L 6 7 218 12 L 6 8 

182 12 P 6 7 219 12 L 6 8 

183 12 L 6 7 220 9 L 4 9 

184 12 P 6 7 221 10 L 4 9 

185 12 P 6 7 222 10 L 4 9 



 

 

 

Responden Usia JK Kelas 
Asal 

Sekolah 
Responden Usia JK Kelas 

Asal 

Sekolah 

223 9 P 4 9 262 12 P 6 9 

224 10 P 4 9 263 13 P 6 9 

225 9 P 4 9 264 12 P 6 9 

226 10 P 4 9 265 12 P 6 9 

227 10 P 4 9 266 12 P 6 9 

228 10 L 4 9 267 11 P 6 9 

229 10 P 4 9 268 12 L 6 9 

230 10 L 4 9 269 13 L 6 9 

231 9 L 4 9 270 11 P 6 9 

232 11 P 4 9 271 12 P 6 9 

233 9 P 4 9 272 13 P 6 9 

234 10 L 4 9 273 13 P 6 9 

235 10 L 4 9 274 10 L 4 10 

236 10 P 4 9 275 10 L 4 10 

237 10 L 4 9 276 10 P 4 10 

238 11 L 5 9 277 11 L 4 10 

239 11 L 5 9 278 10 P 4 10 

240 12 L 5 9 279 10 P 4 10 

241 10 L 5 9 280 10 P 5 10 

242 12 L 5 9 281 10 L 5 10 

243 12 L 5 9 282 10 L 5 10 

244 11 L 5 9 283 10 L 5 10 

245 11 P 5 9 284 10 L 5 10 

246 11 L 5 9 285 10 L 5 10 

247 11 P 5 9 286 11 P 6 10 

248 10 P 5 9 287 12 L 6 10 

249 12 L 5 9 288 11 L 6 10 

250 11 L 5 9 289 11 L 6 10 

251 11 P 5 9 290 12 L 6 10 

252 11 P 5 9 291 12 L 6 10 

253 11 P 5 9 292 13 P 6 10 

254 11 L 5 9 293 10 L 4 11 

255 11 P 5 9 294 10 L 4 11 

256 12 P 6 9 295 9 L 4 11 

257 12 P 6 9 296 10 L 4 11 

258 12 P 6 9 297 10 L 4 11 

259 13 L 6 9 298 9 L 4 11 

260 12 L 6 9 299 9 L 4 11 

261 12 L 6 9 300 10 P 4 11 



 

 

 

Responden Usia JK Kelas 
Asal 

Sekolah 
Responden Usia JK Kelas 

Asal 

Sekolah 

301 10 P 4 11 319 10 L 5 11 

302 10 P 4 11 320 10 L 5 11 

303 11 L 4 11 321 10 P 5 11 

304 10 L 4 11 322 11 L 6 11 

305 10 P 4 11 323 11 L 6 11 

306 10 P 4 11 324 11 P 6 11 

307 10 P 5 11 325 12 P 6 11 

308 11 P 5 11 326 12 P 6 11 

309 10 P 5 11 327 12 P 6 11 

310 10 P 5 11 328 13 L 6 11 

311 11 P 5 11 329 12 L 6 11 

312 11 P 5 11 330 11 P 6 11 

313 12 L 5 11 331 12 P 6 11 

314 11 L 5 11 332 12 P 6 11 

315 11 L 5 11 333 12 P 6 11 

316 10 L 5 11 334 12 L 6 11 

317 12 L 5 11 335 13 L 6 11 

318 10 L 5 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skor Pengetahuan Skor Sikap Skor Tindakan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 1 1 3 3 3 2 

1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 1 3 3 3 1 3 4 4 1 4 2 1 2 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 3 1 1 3 4 3 4 2 2 2 1 3 2 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 1 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 4 4 4 4 3 4 3 2 1 2 2 3 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 3 3 2 2 3 4 4 1 1 2 1 2 1 4 4 3 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 4 4 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 2 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 1 2 2 3 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 1 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 2 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 2 1 1 3 4 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 4 2 4 3 3 1 2 4 2 3 3 2 1 2 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 3 1 2 4 2 3 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 1 3 3 2 3 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 2 3 2 1 2 



 

 

 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 4 2 2 3 2 2 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 2 3 2 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 3 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 1 3 3 4 1 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 3 3 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 2 4 2 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 1 3 4 2 3 4 4 1 4 3 2 1 1 4 4 2 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 1 1 2 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 1 4 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 1 2 1 4 2 1 

1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2 4 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 1 2 3 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 4 2 3 3 3 2 4 2 4 4 4 4 1 2 4 2 2 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 1 1 

0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3 1 4 2 1 3 2 1 2 4 1 3 2 4 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 2 4 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 3 3 4 3 3 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 4 4 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 1 3 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 1 2 1 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 1 3 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 1 2 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 2 

0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 2 3 1 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 2 1 3 4 3 2 1 1 2 2 2 2 



 

 

 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 3 4 2 1 4 2 2 3 1 1 1 1 2 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 3 2 4 4 4 3 3 2 1 2 2 2 1 

0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 2 2 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 

0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 

0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 2 1 4 3 4 4 3 1 3 2 1 2 3 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 1 3 3 4 3 4 2 1 2 2 1 2 2 

0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 3 4 2 4 1 2 4 2 3 2 1 3 2 1 4 2 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 4 2 1 2 4 2 4 3 4 1 3 2 1 2 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 2 1 3 3 4 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 1 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 3 2 1 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 2 4 2 3 1 1 

1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 1 2 2 1 4 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 4 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 2 2 3 2 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 1 4 4 2 3 1 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 2 1 2 2 3 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 4 3 



 

 

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 2 2 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 3 4 1 4 1 2 2 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 2 1 3 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 3 1 2 3 3 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 1 3 1 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 2 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 1 3 3 2 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 3 4 3 

1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 3 2 1 2 3 3 2 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 3 2 3 4 2 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 3 2 1 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 3 4 1 2 3 4 3 4 1 1 4 1 4 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 2 4 2 1 3 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 1 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 1 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 4 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 4 4 2 1 3 1 2 3 3 2 3 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 3 1 1 3 1 4 4 3 3 1 2 3 3 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 1 2 3 3 2 3 



 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 4 4 3 4 4 2 2 1 2 4 4 

0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 3 4 3 3 2 3 4 4 2 4 1 4 4 2 1 4 1 

0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 2 2 2 1 1 2 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 2 4 3 2 3 3 4 4 4 3 2 2 3 3 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 2 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 1 1 3 1 4 3 

0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 3 1 1 3 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 2 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 4 4 1 2 3 3 4 4 2 3 2 1 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 1 2 1 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 

1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 2 3 2 3 2 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 4 3 3 4 2 2 1 4 3 2 2 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 1 3 3 3 4 3 2 2 1 4 1 4 1 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 1 4 4 4 3 4 2 2 1 4 1 2 1 



 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 2 3 4 4 2 1 1 1 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 3 4 2 1 3 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 1 4 4 1 3 1 

0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 4 3 3 1 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 3 2 3 3 3 2 4 4 4 2 1 2 2 3 2 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 4 4 3 4 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 3 1 2 3 3 2 

0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 3 3 4 1 4 3 3 4 3 2 1 2 4 2 1 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 2 1 4 4 1 4 

1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 1 2 1 2 2 2 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 1 4 4 2 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 4 4 4 4 1 4 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 4 2 3 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 1 2 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 4 2 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 1 3 2 1 4 

0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 

0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 4 4 1 3 4 3 3 3 3 4 4 4 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 2 2 



 

 

 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 2 4 1 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 2 2 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 3 2 4 2 2 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 2 1 3 3 3 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 2 1 

0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 2 2 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 4 3 3 2 1 4 3 3 4 2 3 4 2 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 2 2 2 3 3 

1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 2 2 4 2 

0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 3 3 3 4 4 2 1 2 3 2 4 4 3 4 2 

0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 1 1 4 3 4 2 1 2 3 2 4 3 2 2 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 4 3 1 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 3 3 4 3 1 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 

1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2 4 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 1 2 3 3 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 2 4 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 



 

 

 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 4 3 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 2 1 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 3 3 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 2 2 3 4 4 4 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 2 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 1 2 2 2 4 2 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 2 1 4 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 4 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 2 1 3 2 3 2 

1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 2 2 1 4 3 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 2 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 4 2 4 4 4 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 2 2 2 2 3 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 2 2 2 1 4 1 

0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 2 

0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 2 1 3 3 3 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 2 2 3 2 2 



 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 4 3 3 1 1 2 3 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 2 3 3 1 3 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 1 1 1 1 4 3 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 1 4 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 1 1 2 4 4 2 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 1 1 4 2 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1 4 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 4 1 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 4 3 3 4 4 3 2 4 3 3 4 2 2 2 2 3 1 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 2 4 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 3 2 3 4 

0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 4 1 1 4 4 1 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 2 1 3 4 3 3 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 2 1 2 4 3 2 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1 1 2 2 2 

1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 3 4 2 1 4 2 4 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 4 2 4 3 3 4 4 3 1 2 4 2 3 2 1 2 

0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 3 1 2 4 2 2 4 1 2 2 2 4 3 1 2 1 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 3 2 1 4 2 1 2 

1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 1 2 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 4 2 3 2 1 2 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 2 4 4 



 

 

 

1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 4 2 3 3 4 2 1 2 3 2 4 4 3 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 1 1 3 3 4 4 3 3 1 1 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 1 2 3 1 1 3 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 4 2 4 2 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 3 1 3 4 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 1 3 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 1 2 4 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 1 1 2 4 4 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 3 4 2 4 3 3 2 1 1 2 4 4 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 4 4 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 1 1 2 4 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 4 2 3 2 2 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 4 1 4 1 2 1 2 1 3 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 3 2 4 4 3 2 2 3 3 4 2 1 2 4 4 2 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 3 1 2 4 3 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 1 

1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 3 3 

1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 1 3 3 3 3 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 4 4 2 2 3 3 3 4 3 4 3 1 1 2 4 2 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 4 1 1 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 1 2 4 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 2 1 3 1 4 3 



 

 

 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 4 1 1 3 1 2 2 2 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 2 1 4 4 1 3 1 3 3 2 4 1 

0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 3 2 1 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 

1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 2 2 4 2 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 3 2 3 1 2 1 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 4 4 3 4 4 2 1 1 4 4 3 4 2 2 3 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 2 4 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 1 3 3 3 3 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 2 4 3 2 4 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 2 1 2 1 2 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 3 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 4 4 1 1 1 4 4 4 4 2 2 1 1 2 4 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 2 1 2 2 1 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 



 

 

 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 2 4 2 4 2 

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 1 2 3 1 2 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 2 3 

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 1 2 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 1 2 1 1 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 2 2 3 2 1 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 

0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 2 2 3 2 2 1 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 3 2 1 3 1 2 1 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 3 2 3 2 4 2 1 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 1 2 1 4 4 4 3 3 3 4 1 3 3 3 

0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 3 3 2 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 3 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 3 1 3 2 3 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 2 1 3 1 1 1 2 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 4 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 1 1 4 4 3 



 

 

 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 1 3 3 3 4 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 3 2 4 3 

1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 1 3 2 4 4 3 

1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 1 2 4 4 4 1 4 2 2 2 2 4 2 2 

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 3 3 4 

1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 3 2 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 1 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 1 3 3 4 1 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 2 2 1 3 4 3 

1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2 4 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 3 3 

1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 1 2 3 2 4 1 

1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 4 4 1 4 3 3 4 3 4 3 2 1 4 4 4 2 

1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 1 4 1 4 1 

1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 

1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 3 2 3 3 4 3 4 2 4 3 3 1 3 4 4 2 3 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 2 1 1 3 4 4 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 

1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 4 4 1 1 4 2 4 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 3 2 1 3 2 2 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 1 4 2 2 1 

1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 4 3 3 4 4 3 2 4 1 1 3 4 4 



 

 

 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 2 2 1 3 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 1 1 4 2 1 1 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 1 1 2 2 2 

1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 1 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 

1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 

1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 4 2 1 1 3 1 3 4 3 3 2 1 3 4 4 4 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1 3 3 4 3 3 4 3 2 1 3 2 4 2 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 4 3 3 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 3 1 4 2 

1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 2 4 4 4 3 3 2 2 3 2 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 5 

Output SPSS 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 9 25 7,5 7,5 7,5 

10 116 34,6 34,6 42,1 

11 99 29,6 29,6 71,6 

12 80 23,9 23,9 95,5 

13 15 4,5 4,5 100,0 

Total 335 100,0 100,0  

 

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 149 44,5 44,5 44,5 

P 186 55,5 55,5 100,0 

Total 335 100,0 100,0  

 

 

 

Kelas 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 112 33,4 33,4 33,4 

5 112 33,4 33,4 66,9 

6 111 33,1 33,1 100,0 

Total 335 100,0 100,0  

 

 

 



 

 

 

 

Asal Sekolah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SDI Laikang 53 15,8 15,8 15,8 

SDI Mannuruki 1 29 8,7 8,7 24,5 

SDI Mannuruki 2 27 8,1 8,1 32,5 

SDI Pajjaiang 1 31 9,3 9,3 41,8 

SDI Pajjaiang 2 54 16,1 16,1 57,9 

SDI Sudiang 28 8,4 8,4 66,3 

SDI Tangkala 1 19 5,7 5,7 71,9 

SDI Tangkala 2 43 12,8 12,8 84,8 

SDIT Ibnul Qayyim 17 5,1 5,1 89,9 

SDIT Insan Cendekia 4 1,2 1,2 91,0 

SDN Pajjaiang 30 9,0 9,0 100,0 

Total 335 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 

Surat Permohonan Etik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 7 

Surat Keterangan Layak Etik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 8 

Surat Rekomendasi Izin Penelitian LP2M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 9 

Surat Izin Penelitian PTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 10 

Surat Izin Penelitian Kesbangpol Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 11 

Surat Izin Penelitian Dinas Pendidikan Kota Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 12 

Surat Rekomendasi Penelitian Kec. Biringkanaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 13 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 14 

Dokumentasi Penelitian  
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