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ABSTRAK 

 

Nama : Nurfitraeny Ramadhany AR 

NIM : 70200119025 

Judul : Intervensi Media Video Animasi Perilaku Buang Sampah Pada 

Siswa Sekolah Dasar Di Pulau Lae-Lae 

Perilaku  konsumsi manusia, rendahnya kesadaran, serta lemahnya 

peraturan dan peningkatan jumlah penduduk menjadi faktor penyebab timbulnya 

sampah. Perilaku membuang sampah serta pengolahan yang tidak tepat menjadi 

penyebab timbulnya masalah kesehatan, dengan pemberian tindakan promotif 

berupa intervensi melalui media video animasi diharapkan dapat menambah 

pengetahuan serta meningkatkan kesadaran siswa. Tujuan penelitian ini untuk 

melihat perbedaan perilaku buang sampah sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui media video animasi pada siswa sekolah UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I. 

Penelitian ini menggunakan penelitian Pre Experiment dengan desain 

One Group Pre Test Post Test. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4,5 

dan 6 di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I sebanyak 94 siswa-siswi dengan teknik 

total sampling, dengan analisis uji statistic paired t test, yang dilaksanakan pada 

bulan Mei-Juni 2023. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media video animasi telah dibuat 

dengan melalui metode pengembangan dengan model ADDIE serta uji validasi 

sehingga menghasilkan media video animasi sebagai media intervensi tentang 

perilaku buang sampah. Terdapat hubungan yang signifikan terhadap tingkat  

pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan (p-value = 0,000), 

Terdapat hubungan yang signifikan terhadap sikap sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi dengan (p-value = 0,000) dan Terdapat hubungan yang signifikan 

terhadap tindakan sebelum dan sesudah diberikan intervensi dengan  (p-value = 

0,000). 

Sebaiknya guru memberikan penguatan serta motivasi kepada siswa-

siswi agar dapat menerapkan kebiasan membuang sampah pada tempatnya, serta 

dapat menegakkan peraturan sekolah mengenai larangan membuang sampah 

sembarangan.  

Kata Kunci: Perilaku, Sampah, Siswa, Video Animasi 
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ABSTRAK 

 

Nama : Nurfitraeny Ramadhany AR 

NIM : 70200119025 

Judul : Animated Video Media Intervention on Trash Throwing 

Behavior in Elementary School Students on Lae-Lae Island 

Human consumption behavior, low awareness, weak regulations and 
increasing population are factors that cause waste. The behavior of disposing of 
waste and improper processing is the cause of health problems. By providing 
promotive action in the form of intervention through animated video media, it is 
hoped that it can increase knowledge and increase student awareness. The aim of 
this research was to see differences in waste disposal behavior before and after 
being given intervention through animated video media to UPT SPF SD Inpres 
Lae-Lae I school students. 

This research uses Pre Experiment research with a One Group Pre Test 
Post Test design. The sample in this research was 94 students in grades 4, 5 and 6 
at UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I using a total sampling technique, with paired t 
test statistical analysis, which was carried out in May-June 2023. 

The research results show that animated video media has been created 
using the development method using the ADDIE model and validation tests to 
produce animated video media as an intervention media regarding waste disposal 
behavior. There is a significant relationship to the level of knowledge before and 
after being given the intervention with (p-value = 0.000), There is a significant 
relationship to attitudes before and after being given the intervention with (p-value 
= 0.000) and There is a significant relationship to actions before and after given 
intervention with (p-value = 0.000). 

It is best for teachers to provide reinforcement and motivation to students 
so that they can implement the habit of throwing rubbish in the right place, and 
can enforce school regulations regarding the prohibition of littering. 

Keywords: Behavior, Trash, Students, Animation Videos 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Tiap orang memiliki pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. Ketika 

jumlah individu bertambah, dampak yang mungkin terjadi juga semakin besar. 

Kurangnya kesadaran terhadap lingkungan dan sering diabaikannya pentingnya 

menjaga lingkungan menyebabkan akumulasi sampah semakin meningkat. 

(Marpaung et al., 2022). Peningkatan jumlah sampah dan sifatnya yang sulit untuk 

terurai menjadikan persoalan sampah sebagai isu global yang dihadapi oleh 

banyak negara di seluruh dunia, masalah sampah perlu mendapat perhatian lebih 

seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat (Olalo, 2022).  

Sustainable Development Goals pada Goal 12 Responsible Consumption 

And Production, Pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan 

mengharuskan segera mungkin mengurangi jejak ekologi dengan mengubah cara 

produksi dan konsumsi barang dan sumber daya dengan pengelolaan secara 

efisien, mendaur ulang serta mengurangi pembuangan limbah yang akan 

mendukung negara berkembang beralih ke pola konsumsi yang berkelanjutan 

pada tahun 2030 (World Health Organization, 2023). 

Bank Dunia Indonesia, sebanyak 2,01 miliar ton limbah pada kota setiap 

tahunnya. Secara global, rata-rata produksi sampah per individu per hari adalah 

sekitar 0,74 kilogram, namun angka ini bervariasi antara 0,11 hingga 4,54 

kilogram. Diperkirakan timbulan sampah akan meningkat pada tahun 2025 

menjadi 3,40 miliar ton (International Bank for Reconstruction and Development / 

The World Bank, n.d.).   
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Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, Di Indonesia sebanyak 

17,834,071.68/ton timbulan sampah pada tahun 2022 dan sebanyak  

48,860.47/ton timbulan sampah per hari dari berbagai kabupaten/kota di indonesia 

dan sebanyak 77,44% sampah yang terkelola dan sebanyak 22,56% sampah yang 

tidak terkelola setiap tahunnya. (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022). Sampah yang 

akan dihasilkan dengan jumlah penduduk Indonesia hingga tahun 2022 sebanyak 

278.752.361 jiwa. Dominasi sampah nasional di hasilkan dari aktivitas rumah 

tangga sebanyak 48%, pasar nasional 24%, fasilitas publik 195 dan kawasan 

komersial 9% (Mawarni et al., 2022).  

Menurut data dinas Kesehatan Kota Makassar, sebanyak 3.680 meter 

kubik per hari sampah yang dihasilkan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 

juta manusia (Badu & Nasution, 2017). Berdasarkan informasi yang diberikan 

oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar, Kecamatan Rappocini, 

yang memiliki wilayah terluas dan penduduk terbanyak, menghasilkan volume 

sampah sebanyak 445 meter kubik. Hal ini dapat dibandingkan dengan 

Kecamatan Panakkukang dan Manggala yang masing-masing menghasilkan 

volume sampah sekitar 402 meter kubik dan 224 meter kubik (Fatmawati et al., 

2021). 

Pengelolaan sampah yang kurang efektif dapat menyebabkan 

pencemaran lingkungan dengan dampak yang rumit. Dampak tersebut termasuk 

memperburuk kualitas air bersih, mengancam kehidupan biota perairan, serta 

membahayakan kesehatan manusia (Lestari, 2019). Efek negatif terhadap 

kesehatan dapat mengakibatkan penyakit seperti diare, yang menyebabkan 

kematian sekitar 525.000 anak setiap tahunnya. Terutama, anak-anak di bawah 

usia lima tahun menjadi rentan akibat kontaminasi pada sumber makanan dan air. 
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Di seluruh dunia, sekitar 2,5 miliar individu mengalami kekurangan fasilitas 

sanitasi yang memadai, sementara sekitar 70 juta orang menghadapi tantangan 

dalam memperoleh akses yang memadai terhadap pasokan air minum (World 

Health Organization, e.d.). 

Perilaku konsumsi manusia, kurangnya kesadaran dan pendidikan 

masyarakat, serta kerentanan peraturan dan pertumbuhan populasi yang 

meningkat adalah faktor-faktor pemicu timbulnya masalah sampah. (Mallapiang 

et al., 2020). Perilaku membuang sampah dan limbah yang sembarangan hingga 

pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya masalah 

kesehatan dengan timbulnya berbagai penyakit, serta menyebabkan terjadinya 

pencemaran lingkungan yaitu air, udara dan tanah (Purba et al., 2022).   

The World Bank menyatakan, diperkirakan sekitar 346,5 ton per tahun 

(dengan perkiraan berkisar antara 201,1 hingga 552,3 ton per tahun) sampah 

plastik dilepaskan dari daratan ke laut di Indonesia. Mayoritas dari sampah plastik 

ini berasal dari pulau Jawa dan Sumatra. Sungai berperan dalam membawa dan 

mengalirkan sekitar 83% dari total sampah plastik yang bocor dari darat ke laut 

setiap tahunnya, sementara sisanya sekitar 17% langsung dibuang di wilayah 

pesisir (International Bank for Reconstruction and Development / The World 

Bank, 2021). 

Di wilayah pesisir, bukan hanya limbah yang dibuang oleh manusia, 

tetapi juga limbah yang diangkut oleh arus air. Fenomena ini berkontribusi pada 

permasalahan sampah di pantai-pantai di seluruh dunia, yang pada akhirnya 

mempengaruhi ekosistem perairan. Dampak ini semakin diperparah oleh 

pertumbuhan sektor pariwisata dan kehadiran perusahaan komersial besar. Selain 

itu, masalah ini juga diperburuk oleh kurangnya perencanaan yang memadai dan 

infrastruktur sanitasi (Luanmasar et al., 2022). 
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Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pulau Lae lae memiliki luas 0,22 

km2 dengan jarak 2,00 km  ke ibukota Kecamatan Ujung Pandang, dengan total 

penduduk sebanyak 1.873 jiwa, laki-laki sebanyak 949 jiwa dan perempuan 

sebanyak 924 jiwa, dengan kepadatan penduduk 8.514/km2, dengan Massa total 

sampah yang didapatkan di Pulau Lae-Lae yaitu 65,64 kg/0,003 km2 dan rata-rata 

kepadatan sampah di Pulau Lae-Lae menurut jumlah potongan sebesar 1,82 

item/m2 dan untuk rata-rata kepadatan menurut berat sebesar 21,87 g/m2  

(Ningsih et al., 2020). Pulau Lae-Lae merupakan pulau yang terletak paling dekat 

dengan daratan utama Pulau Sulawesi. Oleh karena itu, kemungkinan besar pulau 

ini telah banyak terpengaruh oleh aktivitas manusia yang menghasilkan limbah 

sampah yang kemudian diangkut oleh aliran air. 

Keberadaan sampah dalam rutinitas harian senantiasa terhubung dengan 

perilaku manusia dalam membuang sampah secara sembarangan. Tindakan ini 

tidak terpengaruh oleh tingkat pendidikan atau status sosial individu. Kurangnya 

perhatian terhadap sampah dalam tindakan manusia berpotensi merusak 

lingkungan. Saat perilaku manusia hanya mementingkan kepentingan pribadi dan 

kurang mempertimbangkan kepentingan bersama, diprediksi bahwa kemampuan 

alam untuk mendukung dirinya akan semakin terdegradasi. Ini menandakan 

bahwa dampak buruk dan kerusakan lingkungan akan menjadi lebih tidak dapat 

dihindari (Marpaung et al., 2022). 

Pendidikan lingkungan hidup (PLH) sejak dini kepada anak-anak 

khususnya tentang pengelolaan sampah yaitu aspek disiplin membuang sampah. 

Aspek disiplin perilaku agar tidak membuang sampah sembarangan, dan sekaligus 

menumbuhkan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Dengan memberikan 

pendidikan sejak dini diharapkan dapat merubah perilaku  karena nyatanya pada 

masa-masa awal ingatan (retensi) pada anak-anak masih stabil. Pendidikan yang 
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diberikan secara baik dan terarah nantinya akan membekas atau menempel dan 

tidak mudah luntur pada ingatannya. Dengan demikian anak-anak akan 

berperilaku sadar lingkungan yang menjadi umpan balik (feedback) terhadap 

warga masyarakat agar sadar terhadap lingkungan dan peduli terhadap sampah 

(Yunus et al., 2023). 

Proses pendidikan yang mengajarkan kepada anak-anak untuk 

mengembangkan rasa cinta terhadap lingkungan sebaiknya dimulai sejak usia dini 

sebagai landasan bagi proses pembelajaran lebih lanjut. Penggunaan media 

audiovisual, khususnya video, memiliki peran yang signifikan dan mempengaruhi 

kemampuan daya ingat dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan perilaku 

yang benar dalam membuang sampah pada tempatnya. Temuan ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Lely Suryani dan Stefaniabaptis (Suryani & 

Seto, 2020). 

Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Herawati dan rekan-

rekan, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta tindakan dalam 

membuang sampah pada tempatnya melalui intervensi promosi kesehatan. 

Intervensi ini melibatkan penggunaan video animasi yang diambil dari platform 

media sosial YouTube dan disampaikan kepada siswa. Hasil penelitian ini 

menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan, 

perubahan sikap, dan perubahan tindakan terkait pengelolaan sampah (Herawati et 

al., 2019). 

Penelitian yang dilaksanakan oleh tim Hasibun, dkk melibatkan 

partisipasi 55 responden dalam Kabupaten Langkat. Temuan dari penelitian ini 

mengindikasikan adanya korelasi antara pengetahuan, sikap, keterlibatan dalam 

sosialisasi, dan akses ke sarana dengan perilaku membuang sampah sembarangan. 

Dalam rangka mencapai hasil yang lebih efektif, diperlukan intervensi perilaku 
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yang lebih intensif di semua aspek tersebut, serta melibatkan responden dalam 

kampanye lingkungan sehat secara besar-besaran (Hasibuan et al., 2022). 

Intervensi yang bertujuan meningkatkan pemahaman disampaikan 

melalui strategi promosi kesehatan yang sesuai dengan fase perkembangan siswa. 

Ini dilakukan sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini, pendekatan melalui 

metode pemutaran video dipilih dengan maksud untuk memperkaya pengetahuan 

dan perilaku siswa. Riset sebelumnya menjadikan peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian intervensi melalui media video animasi tentang perilaku 

buang sampah pada siswa.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana mengembangkan video animasi yang efektif dalam 

memberikan intervensi kesehatan melalui video animasi tentang perilaku buang 

sampah pada siswa sekolah dasar di pulau Lae-Lae? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Melihat perbedaan perilaku buang sampah sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi melalui media video animasi pada siswa sekolah UPT 

SPF SD Inpres Lae-Lae I 

2. Tujuan Khusus 
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a. Pengembangan media video animasi yang efektif dalam 

memberikan intervensi buang sampah pada siswa sekolah dasar 

UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 

b. Melihat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui video animasi pada siswa sekolah dasar UPT 

SPF SD Inpres Lae-Lae I 

c. Melihat perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

melalui video animasi pada siswa sekolah dasar UPT SPF SD 

Inpres Lae-Lae I 

d.  Melihat perbedaan tindakan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui video animasi pada siswa sekolah dasar UPT 

SPF SD Inpres Lae-Lae I 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pegembangan ilmu pengetahuan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

dan dapat menerapkan keilmuannya sebagaimana mestinyaa kepada 

masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Responden 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

perilaku mengenai buang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya 

agar sampah dapat dikelola dengan baik dan tidak dibuang ke Laut 

3. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menyumbangkan informasi baru ke dalam literatur yang berkaitan dengan 
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dampak penggunaan media video animasi pada perubahan perilaku dalam 

hal membuang sampah pada siswa-siswa sekolah dasar. 

4. Manfaat bagi pihak sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

tambahan pengetahuan, sikap serta perilaku siswa-siswi dalam membuang 

sampah pada tempatnya sesuai dengan jenis serta pihak sekolah dapat 

memberikan fasilitas tempat pembuangan sampah. 

E. Hipotesis Penelitian  

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui media video animasi pada siswa sekolah UPT SPF SD 

Inpres Lae-Lae I 

2. Adanya perbedaan sikap sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

melalui media video animasi pada siswa sekolah UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I 

3. Adanya perbedaan tindakan sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

melalui media video animasi pada siswa sekolah UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I 

 

F. Definisi Operasional  

Menurut (Nasir, 2011), mengatakan bahwa definisi operasional adalah 

mendeskripsikan variabel penelitian secara operasional dan nyata dalam lingkup 

objek yang akan diteliti. Berikut tabel definisi operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini :  

Tabel 1.1 Definisi Operasional 
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No Variabel Definisi Cara 

Pengukuran 

Hasil ukur Skala 

1 Pengetahuan  Pemahaman 

responden mengenai 

jenis jenis sampah 

organik, an organik 

dan B3, cara memilah 

sampah sesuai jenis, 

dampak dari buang 

sampah sembarangan 

   

Dengan 

menggunakan  

Kuesioner yang 

telah disediakan 

yang berisikan 

20 pertanyaan  

Setiap jawaban 

yang benar akan 

diberikan skor 

1sementara 

jawaban salah akan 

diberikan skor 0 

Rasio  

2 Sikap  Sikap merujuk pada 

reaksi yang 

ditunjukkan oleh 

responden, baik dalam 

bentuk persetujuan 

maupun 

ketidaksetujuan, 

terhadap isu-isu yang 

terkait dengan perilaku 

membuang dan 

memilah sampah 

sesuai dengan 

jenisnya. 

Dengan 

menggunakan  

Kuesioner yang 

telah disediakan 

yang berisikan 

10 pertanyaan 

Setiap jawaban 

yang setuju akan 

diberikan skor 

1sementara 

jawaban tidak 

setuju akan 

diberikan skor 0 

Rasio  

3 Tindakan   Tindakan responden 

terhadap kebiasaan 

membuang sampah 

pada tempatnya dan 

sesuai jenisnya 

Dengan 

menggunakan  

Kuesioner yang 

telah disediakan 

yang berisikan 

10 pertanyaan 

Setiap jawaban 

yang benar akan 

diberikan skor 

1sementara 

jawaban salah akan 

diberikan skor 0 

Rasio  

4 Media 

promosi 

kesehatan  

Metode yang 

diterapkan untuk 

mengubah perilaku 

individu atau 

kelompok berfokus 

pada pengajaran 

mengenai cara yang 

benar dalam 

membuang sampah, 

pengenalan berbagai 

jenis sampah, serta 

pemahaman mengenai 

dampak yang 

ditimbulkan oleh 

sampah terhadap 

kesehatan. 

Video animasi 

edukasi buang 

sampah pada 

tempatnya    

Siswa-siswi 

berperan aktif 

selama proses 

kegiatan serta dapat 

memahami isi 

video edukasi  
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G. Kajian Pustaka  

Tabel 1.2 Tabel Sintesa Penelitian  

No  Judul Penelitian/Nama 

Peneliti  

Link Akses Metodologi Hasil Penelitian 

Jenis Penelitian Subjek Variabel 

1 Penerapan Media Audio 

VisualVideo Animasi 

untuk Meningkatan 

Perilaku Cinta 

Lingkungan pada Golden 

Age Penulis: Lely 

Suryani, Stefania Baptis 

Seto 

https://scholar.archi

ve.org/work/g5sqm

5esj5ajhi44tipgptff

ky/access/wayback/

https://obsesi.or.id/i

ndex.php/obsesi/arti

cle/download/601/p

df 

Pre experiment  18 siswa/i 

kelas B2 TK 

Kartika 

Kodim Ende 

Pemahaman 

kegiatan 

memilah dan 

menempatkan 

sampah pada 

tempatnya 

melalui video  

Penggunaan media audio visual, 

terutama video, memiliki 

peranan penting dalam 

mempengaruhi kemampuan 

anak-anak untuk mengingat dan 

menerapkan gaya hidup yang 

sehat, khususnya dalam hal 

bagaimana mereka dapat 

menunjukkan kepedulian 

terhadap lingkungan. 

2 Edukasi Peduli Sampah 

Melalui Media Video 

Animasi dan Mentoring 

Pada Anak di Desa 

Mulyasari  

Penulis: Aryo Bima 

Fathoni, Aldi Meinak, 

Aqillah Jahro Dariah , 

Azra Fadjrini Adawiya , 

Meilani Suci Pratiwi  

 

https://proceedings.

uinsgd.ac.id/index.p

hp/proceedings/arti

cle/download/264/2

27 

Pemberdayaan 

Masyarakat atau 

Sisdamas 

13 Anak di 

Desa 

Mulyasari 

dengan 

rentang usia 

8-12 tahun 

Variabel 

dependen: 

pengetahuan 

tentang 

sampah  

Variabel 

Independen: 

video animasi   

Dari hasil penelitian ini terlihat 

bahwa program edukasi dan 

sosialisasi mengenai sampah 

untuk anak-anak di Desa 

Mulyasari, menggunakan 

metode video animasi dan 

pendampingan, efektif dalam 

meningkatkan pengetahuan 

baru tentang berbagai aspek 

sampah. Ini termasuk jenis-jenis 

sampah dan cara mengelolanya. 
3 Video Animasi yang 

Dapat Meningkatkan 

http://jurnal.stitnual

hikmah.ac.id/index.

Research and 

Development 

13 anak usia 

5 – 6 tahun 

Variabel 

Dependen: 

Berdasarkan hasil temuan 

tersebut, dapat diambil 

https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://scholar.archive.org/work/g5sqm5esj5ajhi44tipgptffky/access/wayback/https:/obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/download/601/pdf
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/264/227
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/264/227
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/264/227
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/264/227
https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/download/264/227
http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/1236
http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/1236
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Perilaku Hidup Bersih 

dan Sehat (PHBS) pada 

Masa Pandemi Covid 19 

untuk Anak Usia Dini 

php/seling/article/vi

ew/1236 

 

(R&D) dengan 

model 

pengembanga 

ADDIE 

kelas B3 

dan 5 orang 

guru 

video animasi  

Variabel 

Independen: 

peningkatan 

perilaku hidup 

bersih dan 

sehat (PHBS) 

kesimpulan bahwa media video 

animasi yang mengedukasi 

perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) memiliki validitas yang 

signifikan dan cocok untuk 

diaplikasikan sebagai sarana 

pembelajaran bagi anak-anak 

usia dini. 

4 Upaya Meningkatkan 

Pembiasaan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) Melalui 

Penggunaan  Media 

Video Animasi 

Penulis: Riska Arinda, 

Riska Aprilianti, Ajeng 

Sri Hikmayani 

https://ejournal.uns

ap.ac.id/index.php/j

esa/article/view/128 

Model PTK yang 

digunakan yaitu 

Kemmis & 

McTaggart. 

Model yang 

dikembangkan 

oleh Kemmis & 

McTaggart 

terdiri plan, 

action, 

observing, dan 

reflect. 

14 orang 

anak 

Variabel 

Dependen: 

Media video 

animasi  

Variabel 

Independen: 

aktivitas 

belajar, 

pembiasaan 

PHBS 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang aktivitas belajar anak 

dan pembiasaan PHBS anak 

melalui penggunaan media 

video animasi mengalami 

peningkatan di setiap siklusnya. 

Faktor yang membuat video 

animasi PHBS berhasil 

dikarenakan adanya langkah 

dalam memilih video yang 

mudah dipahami anak, artinya 

video tersebut harus bersifat 

familiar bagi anak, 

pembelajaran harus lebih 

sederhana, dan video yang 

ditayangkan mudah untuk 

dipahami.  

5 Pengaruh Promosi 

Kesehatan Melalui Video 

Edukasi Terhadap 

https://ejournal.polt

ekkes-

denpasar.ac.id/inde

One Group 

Pretest Posttest 

SD Negeri 8 

Sumerta 

Denpasar 

Variabel 

Independen: 

Pengetahuan 

Pemanfaatan media video 

dalam konteks pembelajaran 

dapat meningkatkan semangat 

http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/1236
http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/seling/article/view/1236
https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jesa/article/view/128
https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jesa/article/view/128
https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jesa/article/view/128
https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JSH
https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JSH
https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JSH
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Perubahan Pengetahuan 

dan Sikap Siswa Sekolah 

Dasar tentang 

Pengelolaan Sampah 

Plastik  

Penulis: Ni Kadek 

Setyaningrum, M. 

Choirul Hadi, Anysiah 

Elly Yulianti 

x.php/JSH dan sikap  

Variabel 

dependen: 

Promosi 

kesehatan 

melalui video  

dan prestasi belajar siswa, 

karena mampu menggambarkan 

informasi yang kompleks atau 

sulit melalui rangsangan visual 

dan audio, yang pada akhirnya 

menghasilkan pencapaian yang 

lebih efektif. 

 

Perbedaan utama antara penelitian yang akan dilakukan dengan studi sebelumnya mencakup intervensi yang berbeda dalam bentuk 

media pendidikan, lokasi penelitian yang berbeda, dan sampel yang diambil. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan intervensi melalui 

video animasi sebagai metode utama untuk mengkaji perilaku dalam membuang sampah pada tempatnya serta melakukan pemilahan jenis 

sampah. Variabel yang akan dijelajahi akan difokuskan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan para siswa di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I. 

https://ejournal.poltekkes-denpasar.ac.id/index.php/JSH
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sampah merujuk pada 

materi yang tidak digunakan, tidak diperlukan, tidak disenangi, atau benda-benda 

yang dibuang hasil dari aktivitas manusia. Di sisi lain, menurut Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, sampah didefinisikan sebagai sisa dari 

kegiatan manusia sehari-hari atau proses alami yang berwujud padat. Sesuai 

dengan undang-undang tersebut, pengelolaan sampah melibatkan kategori-

kategori berikut:  

a. Sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam 

rumah tangga, tidak mencakup limbah tinja dan sampah plastik. 

b. Sampah sejenis dengan sampah rumah tangga yang berasal dari zona 

komersial, industri, lokasi khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan lokasi 

lainnya. 

c. Sampah spesifik yang memiliki karakteristik tertentu seperti sifat, konsentrasi, 

atau volume yang memerlukan perlakuan khusus. Termasuk di dalamnya 

adalah: Sampah yang mengandung substansi berbahaya dan beracun, limbah 

yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang terbentuk 

akibat bencana, dan juga sampah yang muncul dari proses penghancuran 

struktur bangunan atau sisa-sisa bangunan. Dalam kategori yang sama 

termasuk juga sampah yang belum bisa diolah secara teknologi atau sampah 

yang timbul secara berkala (Hasibuan & Syafaruddin, 2021). 
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2. Jenis-Jenis Sampah  

Sampah padat berdasarkan asalnya, dikelompokkan yaitu: 

a. Sampah Organik  

Sampah organik merupakan sampah yang diproduksi dari bahan-bahan 

berupa hewan dan tumbuhan dihasilkan dari aktivitas pertanian, perkebunan dan 

perikanan atau yang berasal dari alam. Bersifat biodegradable tanpa adanya proses 

kimiawi. Sampah ini cepat dapat terurai melalui proses alami dan sifatnya dapat 

didegradasi oleh mikroba. Sampah rumah tangga yang dihasilkan sebagian besar 

merupakan bahan organik. Selain  rumah tangga, yang menjadi penyumbang 

terbesar dalam menghasilkan jenis sampah organik ini, yaitu pasar tradisional. 

Termasuk sampah organik contohnya: sampah rumah tangga sisa-sisa makanan, 

sampah dari dapur, tepung, sayuran, buah busuk, kulit buah, kotoran hewan dan 

pembungkus (kecuali karet, dan batang kayu)  

b. Sampah Anorganik 

Sampah non-organik atau anorganik merupakan jenis sampah yang 

dihasilkan dari bahan-bahan yang tidak memiliki sifat hayati. Sampah ini berasal 

dari sumber-sumber alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti mineral, minyak 

bumi, produk sintetis, serta hasil dari proses teknologi tambang dan industri. 

Sampah anorganik mencakup berbagai jenis, seperti sampah yang terbuat dari 

logam, plastik, kaca, dan keramik, serta sampah deterjen. Sebagian besar dari 

sampah anorganik tidak dapat diurai oleh proses alam atau mikroorganisme (non 

biodegradable). Namun, beberapa di antaranya memerlukan waktu yang lama 

untuk terurai, misalnya sampah plastik dan pecahan kaca (Yunus et al., 2023). 

c. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) 

B3 adalah istilah yang merujuk pada segala jenis limbah yang 

mengandung substansi berbahaya dan/atau racun yang karena sifat, konsentrasi, 
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dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi 

merusak dan mencemari lingkungan serta mengancamnya. Dampak dari B3 yang 

dibuang secara langsung ke lingkungan memiliki dimensi yang signifikan dan 

dapat terakumulasi, sehingga dampak tersebut akan berkelanjutan dalam proses 

perpindahan (sirkulasi) bahan dan melalui berbagai tingkatan rantai makanan. 

Contohnya termasuk dalam kategori ini adalah jarum suntik (LImbah Bahan 

Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), 2014).  

 

3. Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Sampah  

a. Dampak Bagi Kesehatan   

Lokasi penyimpanan dan pengolahan limbah yang tidak memenuhi 

standar adalah lingkungan yang memfasilitasi kehadiran berbagai organisme dan 

menarik jenis-jenis hewan seperti lalat, tikus, dan anjing yang bisa berkontribusi 

dalam penyebaran penyakit. Dampak potensial terhadap kesehatan yang timbul 

sebagai hasilnya dapat meliputi: 

1) Kolera, Penyebab tifus adalah virus yang berasal dari sampah yang tidak 

dikelola dengan baik dan tercampur dengan air yang digunakan untuk 

konsumsi. Penyebaran penyakit demam berdarah (haemorhagic fever) juga 

mengalami peningkatan yang signifikan di wilayah dengan pengelolaan 

sampah yang kurang memadai. Sementara itu, penyakit Diare adalah 

kondisi di mana penderita mengalami seringnya buang air besar dengan 

konsistensi tinja yang encer atau cair. Biasanya, diare disebabkan oleh 

konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh virus, bakteri, 

atau parasit. Diare umumnya berlangsung kurang dari 14 hari (diare akut), 

tetapi dalam beberapa kasus, dapat berlangsung lebih dari 14 hari (diare 

kronis). Sebagian besar kasus diare sembuh dengan sendirinya, tetapi 
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kasus yang lebih parah dapat menyebabkan komplikasi yang serius jika 

tidak ditangani dengan benar (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

n.d.). 

2) Penyakit Jamur Kulit, Penularan penyakit bisa terjadi melalui Rantai 

Makanan, seperti halnya akibat cacing pita yang masuk ke saluran 

pencernaan hewan melalui konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi 

oleh larva cacing pita. 

3) Limbah B3 bisa menyebabkan masalah kulit seperti dermatitis, serta 

gangguan pada sistem pencernaan akibat konsentrasi tinggi dari bahan 

berbahaya dan beracun. Hal ini dapat menjadi bahaya terutama jika zat-zat 

tersebut tertelan (Febriyanto & Dewi, 2021).  

b. Dampak Terhadap Lingkungan   

Pencemaran air diakibatkan oleh aliran air limbah, yang sering 

ditemukan di dalam saluran air yang mengarah ke sungai. Efeknya termasuk 

kematian berbagai makhluk hidup seperti ikan, mengakibatkan penurunan jenis 

dan jumlahnya sehingga ekosistem perairan mengalami perubahan. Sampah yang 

mengalami proses peluruhan dan dilepaskan ke dalam air dapat menghasilkan 

senyawa asam organik dan gas organik cair, seperti metana. Jika konsentrasi gas 

ini meningkat, dapat menyebabkan terjadinya reaksi ledakan. Selain itu, gas ini 

juga memiliki aroma yang tidak enak. 

c. Dampak Plastik Bagi Laut 

Peningkatan penggunaan plastik telah menyebabkan beberapa lokasi, 

seperti sungai atau tepian pantai, menjadi tempat pembuangan sampah plastik. 

Sebagian besar dari sampah ini akan terapung di permukaan air laut sebelum 

akhirnya tenggelam ke dasar laut. Kumpulan sampah plastik yang mengapung ini 

lama kelamaan akan mengendap di dasar laut dan menjadi pecahan-pecahan kecil 
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yang menyerupai plankton, yang kemudian dimakan oleh berbagai jenis ikan. 

Hasilnya, sekitar 100 ribu hewan laut diperkirakan mati setiap tahun akibat polusi 

plastik, dan berbagai partikel plastik telah ditemukan dalam perut hewan laut 

seperti tiga spesies penyu leatherback (Adinsyah, 2022). 

d. Dampak Terhadap Status Sosial dan Ekonomi   

1) Metode yang tidak memadai dalam mengelola sampah dapat menciptakan 

persepsi negatif di kalangan penduduk. Hal ini disebabkan oleh bau yang 

tidak sedap dan pemandangan yang kurang menyenangkan karena 

tumpukan sampah yang tersebar di berbagai lokasi.  

2) Dampak negatifnya juga akan terasa oleh industri pariwisata. Ketika 

pengelolaan sampah tidak efektif, tingkat kesehatan masyarakat bisa 

menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi industri pariwisata 

secara negatif. 

3) Pembuangan sampah padat ke sungai bisa menjadi pemicu terjadinya 

banjir, yang berpotensi mengganggu fasilitas publik seperti jalan yang 

tergenang atau jembatan yang terputus.  

4) Fasilitas lain juga dapat terdampak oleh pengelolaan sampah yang tidak 

memadai, seperti pengaturan pasokan air bersih. Jika tidak ada sistem 

pengumpulan sampah yang efisien atau sistem tersebut kurang berfungsi, 

masyarakat mungkin akan cenderung membuang sampah sembarangan di 

jalanan. Akibatnya, jalanan harus sering dibersihkan dan diperbaiki 

(Adinsyah, 2022). 

4. Konsep Pengelolaan Sampah  

Pasal 4 dalam UU No. 18 Tahun 2009 mengindikasikan bahwa 

pengaturan pengelolaan sampah di Indonesia bertujuan utama untuk 

meningkatkan kesehatan masyarakat dan mutu lingkungan, serta mengubah 
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pandangan tentang sampah menjadi sumber daya. Ada tiga poin penting yang 

disoroti dalam tujuan pengelolaan sampah di Indonesia, yaitu (1) pemeliharaan 

kesehatan masyarakat, (2) pemeliharaan kualitas lingkungan, dan (3) pemanfaatan 

sampah sebagai sumber daya. Ketiga tujuan ini membentuk dasar program 

pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat yang ditekankan (Makmun, 2019). 

Tahapan proses pengelolaan sampah yaitu:  

a. Pengurangan Sampah (Reduce) 

Berbagai konsep pengelolaan sampah/limbah yang berkembang saai ini 

dan jelas bahwa lebih banyak yang harus dilakukan mengurangi dampak 

lingkungan dari gaya hidup. Pengurangan penggunaan barang yang yang akan 

menimbulkan timbulan sampah dengan mendorong untuk mengendalikan 

konsumsi mengendalikan konsumsi. Kebijakan pengendalian timbulan sampah 

telah menyebabkan pengurangan bertahap dalam jumlah sampah yang dihasilkan, 

contohnya: menggunakan bahan plastik yang bisa terurai, menggunakan tas yang 

dapat dipergunakan berkali-kali, menggunakan bahan-bahan alami (bukan plastik 

atau styrofoam). 

b. Penggunaan Kembali Sampah (Reuse) 

Akibat pengaruh peningkatan konsumsi dan akibatnya penurunan yang 

tersedia sumber daya alam, maka sangatlah penting menggunakan cara-cara 

alternatif untuk menggunakan kembali beberapa jenis bahan limbah padat rumah 

tangga. Penggunaan kembali sampah memiliki dampak keseluruhan yang paling 

rendah dan sulit dilaksanakan, karena terkendala jaminan kelayakan sampah / 

limbah yang dipergunakan dengan menggunakan kembali dampak lingkungan 

dari pembuangan sampah secara signifikan yang berkisar antara 50% dan 90%. 

Barang yang mudah sekali dipergunakan berkali-kali adalah berbahan kaca atau 

gelas yang pembersihannya cukup dengan air dan sabun.  
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c. Daur Ulang (Recycle) 

Di banyak negara pemilihan dan daur ulang sampah dapat menghemat 

sampah antara 10% hingga 15% yang dilaksanakan oleh sektor informal yang 

aktif mengekstrak kertas, logam dan plastik dari sampah yang terkumpul. Proses 

daur ulang pada negara berkembang masih dalam tahap awal meskipun mereka 

mendapatkan perhatian yang meningkat.  

d. Penimbunan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 

Beberapa bahan limbah memiliki potensi untuk diolah kembali dan 

menjadi sumber daya bagi industri tertentu. Namun, ketika bahan-bahan ini sudah 

berada di dalam lokasi penampungan sampah, mereka sulit untuk diidentifikasi 

dan dipisahkan. Konsep penimbunan dalam pengelolaan sampah merupakan 

tantangan utama dalam proses pembangunan. Tantangan ini juga melibatkan 

sejumlah masalah dalam sistem pengelolaan sampah, yang diantaranya mencakup 

keterbatasan ruang untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) (Prayogo, 2022). 

 

B. Tinjauan Pustaka tentang Anak Usia Sekolah Dasar   

1. Definisi Anak Sekolah Dasar   

Kunia dalam (trianingsih, 2016) menyampaikan Anak-anak pada tingkat 

pendidikan dasar biasanya berusia antara 6 hingga 13 tahun, memiliki ciri khas 

tertentu, dan umumnya terdaftar di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah (Nida 

2020). Intan (2012) mengungkapkan bahwa anak-anak di jenjang sekolah dasar 

memiliki rentang usia 6 hingga 12 tahun. Beberapa ahli percaya bahwa fase ini 

adalah periode yang relatif stabil, dan pola perilaku serta nilai-nilai budaya yang 

ditanamkan pada tahap sebelumnya cenderung berlanjut pada fase berikutnya 

(Andriani 2021). Istilah "anak sekolah" mengacu pada individu yang berusia 6 

hingga 12 tahun, di mana mereka diharapkan mampu bertanggung jawab atas 
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Interaksi mereka dengan orang tua, teman, dan individu lainnya ditandai oleh 

tindakan-tindakan mereka. Masa bersekolah merangkum periode dimana anak-

anak mengembangkan fondasi pengetahuan dan keterampilan mendasar yang 

penting untuk sukses dalam kehidupan dewasa dan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan yang akan mereka hadapi di masa depan. Pada fase ini, anak-anak akan 

diperkenalkan pada banyak pelajaran mengenai perilaku yang positif, karena pada 

tahap ini, mereka memiliki kemampuan untuk dengan cepat memahami dan 

mengaplikasikan apa yang telah diajarkan kepada mereka. 

2. Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar  

Anak-anak pada kisaran usia ini memiliki beragam ciri khas. Pada fase 

ini, mereka menikmati bermain, aktif bergerak, suka berinteraksi dalam 

kelompok, serta merasa antusias untuk mencoba hal-hal baru atau menggali 

pengalaman baru. Perkembangan anak pada tahap ini memiliki dampak yang 

signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka, terutama dalam 

aspek perilaku dan pemikiran. Sementara itu, perkembangan yang terjadi pada 

rentang usia ini meliputi: 

a. Kemajuan Kognitif Anak Usia Sekolah Dasar   

Perkembangan kognitif adalah aspek yang penting dalam pertumbuhan 

peserta didik, yang terkait dengan proses pemahaman dan pemikiran individu 

tentang lingkungan sekitarnya (Desmita, 2012). Ini ditandai oleh kemampuan 

anak-anak pada rentang usia sekolah untuk memahami dan menginterpretasikan 

peristiwa dalam lingkungan sekitar mereka, serta mampu merencanakan sebab-

akibat yang terkait dan mengenali langkah-langkah yang diperlukan untuk 

menghadapi tantangan yang dihadapi. 

Piaget (sebagaimana dikutip dalam Desmita, 2012: 101) mengemukakan 

bahwa usia 7 hingga 11 tahun merupakan periode operasional konkret, di mana 
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pada masa ini, anak-anak mulai mengaplikasikan pemikiran logis terhadap situasi 

dunia nyata dan mengelompokkan gagasan-gagasan ke dalam berbagai kategori 

yang berbeda. Pada tahap perkembangan kognitif saat berada di jenjang sekolah 

dasar, kemampuan berpikir anak-anak sangat bergantung pada pengalaman-

pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan nyata sehingga aktivitas mental 

mereka terfokus pada peristiwa dan pengalaman yang konkret (Nida, 2020). 

Kemudian, tahap operasional formal berkisar antara usia 11 tahun hingga dewasa. 

Fase ini juga dikenal sebagai masa remaja, di mana individu mampu berpikir 

secara lebih abstrak, logis, dan cenderung idealistik dengan mampu 

membayangkan kemungkinan-kemungkinan. Pada tahap ini, anak-anak mulai 

mampu melakukan pemikiran spekulatif mengenai kualitas ideal yang mereka 

harapkan dalam diri sendiri dan orang lain. 

Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 

anak-anak dalam rentang usia SD memerlukan pengalaman nyata dalam proses 

pembelajaran. Maka dari itu, pendidik memiliki kesempatan untuk memanfaatkan 

beragam jenis media dalam proses pembelajaran untuk mendukung anak-anak 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan pemahaman 

konsep, dan mengatasi tantangan yang dihadapi. 

b. Perkembangan Fisik Dan Motorik Rentang Usia Anak Sekolah Dasar  

Dalam dimensi perkembangan fisik dan motorik, istilah ini mengacu 

pada unsur yang tidak dapat dipisahkan dan saling terhubung. Perkembangan fisik 

juga dikenal sebagai perubahan biologis, yang melibatkan transformasi dalam 

tubuh seperti pertumbuhan otak, perkembangan sistem saraf, kenaikan berat dan 

tinggi badan, serta faktor-faktor lainnya (Desmita, 2012).  

Kemajuan dalam kemampuan motorik anak dapat terjadi seiring dengan 

proses pembelajaran. Pendidik, terutama guru, memiliki peran dalam mengajak 
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anak-anak belajar melalui partisipasi dalam Aktivitas fisik seperti bermain, 

berpartisipasi dalam olahraga, menggambar, menulis, serta kegiatan lain yang 

meningkatkan keterampilan motorik mereka (Nida, 2020).  

 

c. Perkembangan Tingkah Laku Anak Usia Sekolah Dasar   

Perilaku proporsional merujuk pada tindakan sosial yang menghasilkan 

dampak positif, baik dalam peningkatan kondisi fisik maupun mental, dan 

dilakukan dengan sukacita tanpa mengharapkan imbalan eksternal (Desmita, 

2012). Dalam perkembangan perilaku anak-anak di jenjang Sekolah Dasar, 

lingkungan sekolah berfungsi sebagai tempat di mana mereka dapat terlibat dalam 

interaksi sosial bersama teman sebaya. Lingkungan sekolah memainkan peran 

yang penting dalam memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial anak. 

Menurut Desmita (2012: 256), terdapat berbagai strategi yang dapat diterapkan 

oleh pendidik, khususnya guru, untuk membantu siswa mencapai perilaku yang 

efektif, antara lain: 

1) Membantu dalam mengembangkan kemampuan sosial serta strategi 

penyelesaian masalah dalam lingkungan sosial.  

2) Mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang melibatkan 

kerjasama dan kolaborasi. 

3) Mendampingi dalam mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan sosial 

yang mereka ambil. 

4) Menerangkan bahwa tindakan kasar yang menghasilkan dampak negatif 

pada aspek fisik dan psikologis orang lain tidak diterima dalam konteks 

sekolah.  
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3. Tahapan Anak Sekolah Dasar  

Fase ini juga sering disebut sebagai waktu di mana anak-anak mulai 

merenung dan mempertimbangkan dinamika relasi keluarga, pertemanan, dan 

keterlibatan dalam aktivitas seperti pendidikan atau pekerjaan (Nastiti, 2017). 

Pada tahap usia sekolah ini, anak-anak umumnya cenderung membandingkan diri 

mereka dengan rekan sebaya, yang dapat membuat mereka lebih rentan terhadap 

perasaan ketakutan serta pengalaman tindakan intimidasi dari teman seumur. 

Apabila anak kurang memiliki keyakinan diri atau rasa was-was, ini bisa 

menyebabkan timbulnya perasaan rendah diri. Namun, jika anak memahami 

bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan sosial mereka dan mengatasi 

hambatan dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, serta mencapai prestasi di 

lingkungan sekolah, ini dapat membentuk perasaan penghargaan diri yang kuat 

(Sarumpet, 2019). 

4. Penanaman Perilaku Buang Sampah pada anak 

Pelaksanaan proses pembelajaran di lembaga pendidikan formal terkait aspek 

kebersihan seringkali tidak berlangsung secara optimal. Mengajarkan konsep 

tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya tidaklah cukup hanya 

dengan kata-kata saja. Anak-anak memerlukan dorongan untuk merenung dan 

mengambil pelajaran dari tindakan membuang sampah sembarangan serta 

menempatkannya pada tempat yang tepat. Selanjutnya, mereka perlu 

mendapatkan bimbingan dalam aktivitas yang membentuk nilai-nilai pribadi 

terkait keteraturan dalam membuang sampah. Melalui pendekatan ini, anak-anak 

akan secara sadar menginternalisasi makna yang signifikan dan 

menerjemahkannya menjadi kebiasaan yang terjaga dalam rutinitas sehari-hari. 

Oleh karena itu, pendidikan anak mengenai pentingnya membuang 

sampah pada tempat yang tepat mengharuskan usaha yang sungguh-sungguh dari 
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pihak guru. Memasukkan nilai-nilai ini dan membentuk kebiasaan pada anak 

memerlukan pendekatan yang berkelanjutan, terstruktur, dan konsisten. Tanpa 

mempertimbangkan elemen-elemen tersebut, sulit untuk mencapai hasil yang 

diinginkan dalam membentuk perilaku patuh dalam membuang sampah pada 

tempatnya. Guru harus menjalankan perannya dengan lebih dari sekadar 

memberikan pengajaran verbal; mereka harus secara terus-menerus mengingatkan 

anak-anak untuk mematuhi norma membuang sampah pada tempat yang telah 

ditentukan. 

Pentingnya konsep membuang sampah pada tempat yang benar, yang 

telah tertanam dalam diri siswa, akan terus ada sepanjang hidup mereka, selama 

terdapat kerja sama antara guru dan lingkungan anak dalam membentuk perilaku 

ini. Saat anak-anak berada di luar lingkungan sekolah, misalnya di rumah, nilai-

nilai ini juga harus ditanamkan oleh keluarga mereka. Jika tidak, pembelajaran 

tentang perilaku membuang sampah pada tempat yang tepat di sekolah bisa 

menurun dan hilang, dengan risiko bahwa pengaruh dari lingkungan keluarga 

akan mengatasi dampak yang sudah diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, unsur-

unsur lingkungan anak, termasuk keluarga, perlu turut serta dalam mendorong 

berbagai perilaku peduli terhadap lingkungan. Program yang melibatkan orang 

tua, murid, dan pihak sekolah perlu dijalankan secara rutin untuk menyamakan 

pemahaman mengenai pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar. 

Partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan pendidikan, seperti orang tua, 

guru, dan pihak lain yang terlibat, akan menguatkan tujuan pembelajaran perilaku 

membuang sampah pada tempat yang benar. Oleh karena itu, program kolaboratif 

ini harus diadakan secara berkala dan dengan semangat kerja sama yang kuat. 

Peran masyarakat memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk 

perilaku warga agar membuang sampah pada tempat yang sesuai. Implementasi 
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dan penegakan peraturan oleh pihak berwenang menjadi faktor kunci dalam 

memastikan kesuksesan perilaku sosial di lingkungan publik. Oleh karena itu, 

pendekatan hukum yang konsisten dan efektif memegang peranan utama dalam 

mendukung adopsi perilaku membuang sampah pada tempat yang benar. Aturan 

yang mendukung perilaku ini termasuk dalam kategori tindakan yang diharamkan 

oleh hukum. Proses sosialisasi peraturan dan upaya penegakan hukum harus 

berlangsung secara berkelanjutan agar anggota masyarakat dapat memahami 

betapa pentingnya tindakan membuang sampah pada tempat yang benar (Sukesti, 

2016). 

 

C. Tinjauan Pustaka tentang Teori Perilaku kesehatan  

1.  Faktor perubahan perilaku menurut teori Lawrence Green 

Analisis mengenai perilaku manusia dalam konteks kesehatan 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor penyebab perilaku (behavior 

causes) dan faktor diluar perilaku (non-behavior causes). Selanjutnya, perilaku 

tersebut juga dipengaruhi oleh tiga faktor lainnya. 

a. Predisposing Factor (Faktor Predisposisi) 

Faktor yang mendorong dan membentuk dasar untuk mengubah perilaku 

atau tindakan pada individu atau masyarakat dikenal sebagai faktor predisposisi 

(Notoatmodjo, 2007). Faktor predisposisi mencakup aspek seperti pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, nilai-nilai, dan persepsi yang berhubungan dengan motivasi 

individu atau masyarakat untuk melakukan tindakan atau perilaku tertentu. 

b. Enabling Factor (Faktor Pemungkin)  

Faktor yang memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya perilaku atau 

tindakan dikenal sebagai faktor pemungkin. Faktor pemungkin mencakup 

kapabilitas dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan perilaku 
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kesehatan. Sumber daya ini melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan, personel 

medis, institusi pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan berbagai sumber daya 

lainnya. Faktor pemungkin juga mencakup aspek aksesibilitas sumber daya, 

seperti biaya, jarak, ketersediaan transportasi, jam operasional pelayanan, dan 

lain-lain. Selain itu, keterampilan tenaga kesehatan juga menjadi bagian dari 

faktor pemungkin.  

c. Reinforcing Factor (Faktor Penguat)  

Faktor penguat adalah elemen yang memiliki potensi untuk 

meningkatkan atau bahkan mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku tertentu 

(mempengaruhi apakah perilaku kesehatan akan didukung). Faktor penguat 

berperan dalam meningkatkan perilaku dengan memberikan penghargaan secara 

konsisten terhadap perilaku tersebut, sehingga mendorong terjadinya ulangan 

perilaku tersebut. Terkadang, walaupun seseorang memiliki pengetahuan, sikap 

yang baik, dan akses terhadap fasilitas, hal itu belum tentu menjamin bahwa 

perilaku akan terjadi (Rachmawati, 2019).  

2. Theory of Reasoned Action (TRA) atau Tindakan Beralasan (Ajzen, 1975)  

Teori Tindakan yang Rasional (TRA), yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Martin Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975, merujuk pada sebuah konsep 

yang berasal dari penelitian sebelumnya yang dikenal sebagai teori sikap. Teori 

ini digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengkaji sikap dan perilaku 

manusia. TRA menghubungkan unsur-unsur seperti keyakinan (belief), sikap 

(attitude), niat (intention), dan perilaku (behavior). Secara esensial, TRA 

mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan suatu tindakan ditentukan 

oleh suatu proses rasional. Dalam proses ini, pertimbangan terhadap pilihan 

tindakan dilakukan, konsekuensi dan hasil yang mungkin terjadi dievaluasi, dan 

akhirnya keputusan diambil mengenai apakah akan melakukan tindakan tertentu 
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atau tidak. Keputusan ini kemudian tercermin dalam tujuan tindakan yang pada 

gilirannya sangat mempengaruhi tindakan yang dilakukan. 

a. Attitude  

Sikap, atau attitude, dapat didefinisikan sebagai hasil dari 

keyakinan mengenai akibat dari perilaku dan penilaian terhadap tindakan 

itu sendiri. Sikap juga mencerminkan perasaan umum yang mencerminkan 

tingkat ketertarikan seseorang terhadap suatu objek dan mempengaruhi 

reaksi mereka terhadap objek tersebut. Peran faktor sikap sangat signifikan 

dalam mendorong perubahan perilaku, yang dapat terlihat dari perubahan 

sikap individu dalam menghadapi situasi atau objek tertentu. 

b. Subjectives Norms   

Subjective Norms, atau norma subyektif, adalah norma yang 

dipercayai atau diadopsi oleh individu atau keluarga. Tekanan dari anggota 

keluarga termasuk teman dekat juga berperan dalam mempengaruhi 

seseorang untuk menerima perilaku tertentu. Ini dapat diikuti dengan 

saran, nasehat, dan motivasi yang diberikan oleh keluarga atau teman 

(Rachmawati, 2019). 

3. Teori Kerucut pengalaman Edgar Dale 

Kegiatan di dalam kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru 

terhadap siswa. Sementara itu, proses belajar melibatkan perubahan perilaku 

melalui pengalaman belajar, baik bagi siswa maupun guru. Penggunaan media 

dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami materi yang 

diajarkan dengan lebih mudah. Prinsip ini sejalan dengan konsep kerucut 

pengalaman yang diajukan oleh Edgar Dale, yang menggambarkan berbagai jenis 

pengalaman belajar dalam bentuk kerucut yang melibatkan berbagai tingkat 

interaktivitas dan pengalaman (cone of experience).  
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Kerucut pengalaman yang dikonsepkan oleh Edgar Dale 

mengilustrasikan bahwa pengalaman belajar dapat dicapai melalui beberapa 

tahap. Ini termasuk proses langsung terlibat dalam tindakan atau praktik yang 

dipelajari, pengalaman melalui pengamatan, penggunaan media tertentu untuk 

mendengar dan melihat informasi, serta menerima informasi melalui pendengaran 

dan bahasa. Semakin konkret cara kita memahami materi pembelajaran, semakin 

kaya pengalaman yang akan kita dapatkan. Bentuk kerucut pengalaman Edgar 

Dale terdiri dari tahap-tahap berikut:  

a. Pengalaman langsung merupakan hasil dari tindakan siswa yang aktif 

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa langsung terlibat dalam 

pengalaman dan merasakan sendiri hal-hal yang terkait dengan tujuan 

tersebut.  

b. Pengalaman tiruan melibatkan penggunaan benda atau kejadian yang 

dimanipulasi agar mirip dengan situasi sebenarnya. Siswa belajar dari 

pengalaman tiruan yang mendekati realitas.  

c. Pelajaran melalui drama melibatkan situasi yang dirancang melalui 

peragaan atau dramatisasi dengan skenario yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran. 

d. Pelajaran melalui demonstrasi melibatkan penyampaian informasi melalui 

peragaan. Siswa mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh individu 

lain. 

e. Pengalaman wisata melibatkan kunjungan siswa ke objek atau tempat 

tertentu yang ingin dipelajari, sehingga siswa memperoleh pengalaman 

langsung dari objek tersebut.   

f. Pelajaran melalui pameran adalah metode untuk memperlihatkan karya-

karya yang dihasilkan. Dalam pameran, siswa memiliki kesempatan untuk 
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mengamati berbagai objek yang ingin dipelajari, seperti karya seni, artefak 

bersejarah, atau teknologi mutakhir, melalui berbagai pendekatan. 

4. Teori Perkembangan Pada Anak 

a. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget 

Merupakan salah satu konsep teoritis yang menguraikan bagaimana 

anak-anak berinteraksi dengan dan mengartikan objek serta peristiwa 

di lingkungan sekitarnya. Konsep tahapan perkembangan kognitif 

Piaget 

1) Fase Sensorimotor, merupakan fase awal dari empat fase. Dalam fase 

ini, Piaget menyatakan bahwa anak-anak mengalami perkembangan 

kemampuan dan pemahaman tentang spatial yang signifikan. Skema 

awal terbentuk melalui refleks bawaan yang berbeda-beda. 

2) Fase Pra Operasional, merupakan fase kedua dalam perkembangan. 

Pada fase ini, anak-anak mulai belajar menggunakan representasi 

gambar dan kata-kata untuk menggambarkan objek. Namun, pemikiran 

mereka masih bersifat egosentris, sulit memahami sudut pandang 

orang lain. Mereka mampu mengklasifikasikan objek berdasarkan satu 

ciri, seperti mengumpulkan benda merah walaupun berbagai 

bentuknya atau mengelompokkan benda bulat meskipun warnanya 

berbeda. 

3) Fase Operasional Konkret, merupakan fase ketiga dengan kemampuan 

berpikir logis, mempertimbangkan lebih dari satu dimensi sekaligus, 

dan menghubungkan dimensi tersebut. Sifat egosentrisnya berkurang. 

Namun, kemampuan untuk berpikir abstrak belum dimiliki. 

4) Fase Operasional Formal, merupakan fase akhir perkembangan 

kognitif menurut teori Piaget. Fase ini muncul pada masa remaja. Di 
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sini, anak-anak mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak, 

menganalisis secara logis, dan mengambil kesimpulan dari informasi 

yang ada.  

b. Teori perkembangan Kepribadian Erik H Erikson  

Teori perkembangan kepribadian yang dirumuskan oleh Erik Erikson 

memiliki dampak yang signifikan dalam bidang psikologi. Ini karena teori ini 

menjelaskan berbagai tahapan perkembangan manusia dari lahir hingga usia 

lanjut. Teori Erikson dianggap sangat khas karena didasarkan pada tiga faktor 

utama. Pertama, teorinya sangat mewakili karena terkait dengan ego, yang 

merupakan salah satu komponen yang mendekati struktur kepribadian manusia. 

Kedua, teori ini menekankan pentingnya perubahan yang terjadi di setiap fase 

perkembangan sepanjang siklus kehidupan. Ketiga, teori ini secara eksplisit 

menggambarkan upaya Erikson dalam menggabungkan pemahaman klinis 

dengan aspek-aspek sosial dan latar belakang, yang berkontribusi pada kemajuan 

dalam perkembangan kepribadian dalam konteks lingkungan.  

Melalui konsepnya, Erikson menghadirkan pandangan baru dalam 

menggali pemahaman tentang perilaku manusia, yang menjadi pandangan yang 

sangat progresif dalam memahami persoalan psikologis yang dihadapi oleh 

manusia pada era kontemporer ini. Karenanya, teori Erikson banyak diterapkan 

untuk menerangkan kasus-kasus atau temuan penelitian yang berkaitan dengan 

tahapan-tahapan perkembangan, baik pada anak-anak, orang dewasa, maupun  

lanjut usia. 

c. Teori Perkembangan Psikoanalisis Sigmund Freud 

Psikoanalisis adalah suatu pandangan baru tentang manusia di mana peran 

ketidaksadaran menjadi sangat penting. Sigmund Freud secara sederhana 

menggambarkan struktur psikis manusia sebagai Gunung Es, di mana bagian yang 
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terlihat di atas permukaan air hanya sebagian kecil yang disebut kesadaran 

(consciousness), sedikit di bawah permukaan ada bagian pra-kesadaran 

(subconsciousness), dan sebagian besar terletak di bawah air yang dalam istilah 

kejiwaan disebut ketidaksadaran. (unconsciousness).  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kehidupan manusia 

dipengaruhi oleh alam ketidaksadaran, dan berbagai jenis kelainan perilaku dapat 

timbul akibat faktor-faktor yang tersembunyi dalam alam ketidaksadaran. Oleh 

karena itu, untuk memahami seseorang, kita perlu menganalisis pikiran dan 

perasaannya hingga kita dapat melihat apa yang ada di dalam alam 

ketidaksadaraan, yang sebelumnya tersembunyi di balik kesadaran. 

1) Struktur Kepribadian  

Menurut teori Freud, kepribadian terdiri dari tiga sistem atau 

komponen yaitu: id (aspek biologis) yang merupakan lapisan psikis paling 

dasar, mengandung naluri bawaan biologis seperti dorongan seksual dan 

agresif, tidak dipengaruhi oleh pertimbangan akal atau etika, dan 

berorientasi pada pencapaian kenikmatan. Selanjutnya, ada ego (aspek 

psikologis) yang merupakan sistem kepribadian yang dominan dalam 

kesadaran, terbentuk melalui interaksi individu dengan lingkungan dan 

berfungsi berdasarkan prinsip kenyataan, mengacu pada realitas yang ada 

di luar dirinya. Ego berkembang sebagai hasil pengalaman individu 

dengan dunia luar. Superego (aspek sosiologis) merupakan komponen 

kepribadian yang memuat nilai-nilai moral yang bersifat penilaian 

terhadap perilaku, mengatur batasan antara yang benar dan salah. Freud 

berpendapat bahwa superego terbentuk ketika individu menginternalisasi 

nilai-nilai sosial dari masyarakat, sehingga komponen ini mencerminkan 

norma moral yang mengatur perbedaan antara tindakan yang baik dan 
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buruk. Dengan kata lain, superego juga dianggap sebagai bagian 

kepribadian yang memiliki dimensi moral. 

2) Dinamika Kepribadian 

Instink dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu: 

a) Instink kehidupan (Life instinct atau eros), yang melibatkan dorongan 

untuk mempertahankan ego, libido narsisistik, dan libido objek. Tujuannya 

adalah untuk menjaga dan memperkuat kesatuan guna mendukung 

kelangsungan hidup. b) Instink kematian (Death instinct atau thanatos), 

yang memiliki tujuan untuk menghancurkan dan memisahkan apa yang 

sebelumnya bersatu, karena pada akhirnya setiap makhluk hidup harus 

menghadapi kematian. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa baik 

instink kehidupan maupun insting kematian memiliki sifat yang 

konservatif, artinya keduanya berusaha mempertahankan keadaan yang 

ada sebelumnya. Insting kehidupan berusaha mempertahankan kehidupan 

yang ada, sedangkan insting kematian berupaya mempertahankan keadaan 

yang tidak hidup. 
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Tabel 2.1 Resume Penerapan Teori Perilaku 

 

No Teori Judul/Penulis Tahun Isi Teori Variabel 

1 The Fun Theory 

Konsep edutainment 

 

Junkbox, a waste 

management 

educational game for 

preschool kids 

Penulis: Veronica 

Gizzi,  Salvatore Di 

Dio and Domenico 

Schillaci 

2019 The Fun Theory" diperkenalkan pada 

tahun 2009 oleh Volkswagen dan 

didasarkan pada konsep sederhana: "jika 

segala sesuatunya menyenangkan, itu 

lebih baik". Dengan menggunakan 

Junkbox diuji dokumen ini dapat 

dinyatakan valid mengikuti pengalaman 

dengan anak-anak yang kami yakin 

bahwa belajar melalui metode didaktik 

berdasarkan dinamika permainan, 

seperti proyek teori Fun, bekerja juga 

dengan anak-anak. Selain itu, sistem 

penghargaan merupakan nilai tambah 

untuk mempelajari konsep yang jika 

tidak akan membosankan dan musykil. 

Proses ini memicu proses mental yang 

sama yang diaktifkan oleh sebuah 

permainan tetapi secara mekanis dan ini 

menunjukkan kepada kita bagaimana 

mungkin menciptakan atau mengubah 

Permainan Junkbox 

Pemahaman anak usia 

dini tentang membuang 

sampah dan daur ulang 

yang benar dengan The 

Fun Theory yang 

ditunjukkan oleh studi 

MIT tentang kebiasaan, 

untuk otak manusia. 

Lingkaran kebiasaan 

dikelola oleh otak dalam 

tiga fase:  

1. Sinyal, atau isyarat, 

yang membuat otak 

mengerti bahwa inilah 

saatnya untuk 

mengaktifkan rutinitas; 2. 

Pelaksanaan mekanis dari 

tindakan, atau  

3. kebiasaan 

pemberian penghargaan 
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kebiasaan melalui penggunaan teknik 

dan dinamika permainan. 

yang membantu otak 

untuk menentukan 

putaran baru saja selesai 

dan pantas untuk 

dikenang di masa depan.  

 

2 Teori Lawrence 

Green 

Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Dengan 

Media Video 

Animasi Islami 

Terhadap Perilaku 

Hidup Bersih dan 

Sehat Anak Usia 

Sekolah Penulis: 

Putri Aulia Ramadini 

 

2022 Menurut Teori Lawrence Green, 

beberapa faktor yang berperan dalam 

mepengaruhi perilaku PHBS meliputi 1) 

Pendidikan, yang mempengaruhi cara 

berpikir seseorang, 2) kemauan dan 

motivasi untuk meningkatkan kegiatan 

mencapai tujuan diperlukan motivasi 

sebagai pendorong untuk melakukan 

sesuatu dalam diri individu, 3) tenaga 

kesehatan, berpengaruh sebagai 

penggerak terbesar sekaligus garda 

terdepan dalam membantu serta 

memberikan pelayanan edukasi tentang 

penerapan pelaksanaan PHBS, 4) tokoh 

masyarakat dapat memotivasi 

pelaksanaan PHBS dalam bentuk 

apresiasi serta dukungan sosial dan 

dapat memberikan fasilitas kepada 

masyarakat.  

Predisposing Factor 

2. pengetahuan 

3. sikap 

4. pendidikan 

5. motivasi dan 

kemauan 

Enabling Factor 

1. Tersedia Fasilitas 

Sekolah 

2. Fasilitas Kesehatan 

Reinforcing Factor 

1. Tokoh Masyarakat 

2. Tenaga Kesehatan 
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3 Teori Edgar dale  Pengaruh Promosi 

Kesehatan Melalui 

Media Video 

Animasi Terhadap 

Pengetahuan Dan 

Sikap Remaja Putri 

Tentang Pernikahan 

Dini Di SMPN 5 

Kota Bengkulu  

Penulis: Deviola 

Fitrah Nurzeta 

2020 Konsep Kerucut Pengalaman oleh Edgar 

Dale dan teori gaya belajar merupakan 

aspek yang akrab bagi para pendidik. 

Terutama dalam konteks pemanfaatan 

media pembelajaran. Menurut Arsyad, 

salah satu gambaran yang sering 

dijadikan dasar untuk mengembangkan 

teori penggunaan media dalam 

pembelajaran adalah Kerucut 

Pengalaman Edgar Dale. Kerucut 

Pengalaman Dale sering dijadikan 

landasan dan panduan dalam merancang 

strategi media dalam proses belajar. 

Pemikiran Edgar Dale dianggap 

memiliki sumbangan yang signifikan 

dalam pemanfaatan media dalam 

pendidikan. Penggunaan animasi video 

sebagai media pembelajaran memiliki 

daya tarik khusus bagi remaja putri dan 

bisa mempermudah pemahaman 

terhadap materi yang disajikan. 

membaca; mendengar; 

melihat; melihat film, 

mendengarkan pelajaran; 

berpartisipasi dalam 

sebuah diskusi, 

memberikan konferensi; 

melakukan eksperimen. 

Setelah dua minggu, kita 

hanya mengingat 10% 

apa yang kita baca, 20% 

apa yang kita dengar, 

30% apa yang kita lihat, 

50% apa yang kita lihat 

dan dengar, 70% apa 

yang kita katakan,90% 

apa yang kita katakan 

dan lakukan. 
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D. Tinjauan Pustaka tentang Media Promosi Kesehatan 

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk sehat harus selalu 

konsisten dilaksanakan. Dalam teori Edgar Dale efektifitas proses belajar itu 

tergantung pada jenis media yang digunakan. Simulasi atau praktik langsung 

merupakan media peraga yang paling baik untuk menstimulasi pemahaman 

kelompok sasaran. Pemahaman kelompok sasaran terhadap suatu informasi 

tergantung pada intensitas penyerapan pesan informasi tergantung pada intensitas 

penyerapan pesan melalui alat indra terutama melibatkan indra pendengar dan 

penglihatan. Oleh karena itu,rancangan media pendidikan kesehatan yang dinilai 

paling baik adalah penggabungan antara media audio maupun visual. Namun kita 

tetap perlu melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis media dan alat bantu yang 

dapat dilakukan dalam memberikan edukasi kesehatan.  

Efektivitas kegiatan penyuluhan bisa didukung oleh penggunaan alat bantu. 

Adapun tujuan penggunaanya adalah untuk memperagakan sesuatu informasi yang 

hendak diberikan kepada khalayak. Alat peraga akan dengan mudah ditangkap oleh 

panca indera kelompok sasaran. Oleh karena itu, alat peraga memiliki fungsi 

diantaranya: menarik minat kelompok sasaran, memperluas jangkauan edukasi, 

mengatasi hambatan/ keterbatasan penyampaian informasi melalui kata-kata, 

mempermudah penyampaian/penyediaan informasi, mendorong rasa keingintahuan 

khalayak terhadap konten yang diberikan serta mempermudah menegakkan 

pengertian/ membangun pemahaman sasaran. 

Media atau alat bantu pendidikan kesehatan sangat beragam secara garis 

besar dikelompokkan menjadi 2 yakni: 

1. Media Elektronik  

Merupakan media informasi yang kompleks dan membutuhkan sumber 

daya manusia (SDM) dan modal yang cukup besar dalam memproduksinya. Pesan 
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yang disampaikan mampu mencapai target audiens yang sangat luas namun sebagian 

besar sifatnya one-way communication seperti radio, televisi, video, internet dll. 

Digital intervention (intervensi berbasis digital) bisa juga dikombinasikan dengan 

penggunaan printed media (media cetak) untuk memperkuat efektivitas hasil. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa edukasi menggunakan video animasi secara efektif 

meningkatkan perubahan aspek kognitif dan afektif peserta (Prasetya, 2021). Berikut 

karakteristik penggunaan media elektronik dalam promosi kesehatan: 

a. Televisi  

1) Modelling perilaku  

2) Memperluas target  

3) Membentuk kesadaran dan emosional masyarakat 

4) Penyediaan informasi yang kompleks 

5) Menjangkau masyarakat menengah ke bawah 

b. Radio  

1) Memperluas papan informasi  

2) Simulasi intelektual 

3) Menggambarkan isu sosial  

4) Backup televisi 

5) Feedback langsung  

6) Medium budget 

7) Menjangkau mereka yang secara fisik dan sosial terisolasi 

c. Video   

1) Topik edukasi penyakit spesifik 

2) Dimanfaatkan/ diputar di ruang tunggu 

1. Internet  
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Penyebaran informasi program keperawatan mandiri (seperti melalui 

tutorial di Youtube, Instagram, Fecabook dan media sosial lainnya). 

2. Media Cetak 

Selain media elektronik media edukasi kesehatan yang tak kalah populer 

adalah media cetak. Biaya produksi media cetak jauh lebih murah dibandingkan 

media elektronik. Media cetak bisa di upgrade dalam waktu yang cepat karena 

tingkat kerumitannya lebih rendah dibandingkan media elektronik. Beberapa contoh 

media cetak yang dapat dimanfaatkan dalam upaya edukasi kesehatan meliputi: 

koran, majalah, brosur, pamflet, fact sheet, booklet, poster, newsletter, stiker, 

souvenir umum dari direct email.  

Untuk mendapatkan hasil penyuluhan yang optimal perlu dilakukan 

pemilihan media/alat bantu edukasi seperti: 

a. Selectability, kemampuan untuk mencapai kelompok target tertentu 

b. Coverage, kemampuan media/untuk melakukan penetrasi ke dalam target 

pasar 

c. Flexibility, kemampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

yang rentang mengalami perubahan  

d. Cost, terukur kebutuhan perdana untuk menyediakan alat peraga 

e. Editorial support, tim editing yang akan melakukan finishing tugas 

f. Permanent, seberapa mampu kegiatan edukasi bisa berlangsung dengan 

kondisi yang ada (Saadah et al., 2022).  

3. Media Video Animasi  

Menurut Agustien et al., 2018 animasi adalah suatu proses menghidupkan 

dan menggerakkan objek yang sebelumnya diam. Dalam animasi, objek yang 

awalnya statis diberikan energi, semangat, dan emosi sehingga terlihat seperti hidup 

dan bergerak, atau setidaknya memberikan kesan bahwa objek tersebut memiliki 
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kehidupan. Animasi melibatkan transformasi dari objek diam menjadi gambar yang 

bergerak sesuai dengan karakter yang telah dibuat melalui rangkaian gambar-gambar 

yang berubah dengan pola tertentu dan bergantian sesuai dengan perencanaan. Hal ini 

menghasilkan video yang lebih beragam dengan gambar-gambar yang menarik dan 

berwarna, yang pada akhirnya mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. 

Video menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung proses belajar. 

Video memiliki kekayaan informasi yang komprehensif karena mampu langsung 

menjangkau siswa. Keunggulan utama video terletak pada kemampuannya 

menyajikan informasi dalam bentuk gambar dan suara yang bergerak, memberikan 

dimensi baru dalam pengajaran. Dalam konteks pengajaran sejarah, video memiliki 

peran penting karena mampu menyuguhkan gambar dan suara bergerak kepada 

siswa. Kelebihan video dalam menampilkan materi juga berdampak positif dalam 

memberikan pendidik alat yang efektif untuk menyampaikan materi secara dinamis.  

a. Tujuan dari Video Animasi Menurut Adinda & Adjie 2011 sebagai berikut :  

1) Hiburan yang Jelas, bagi siswa atau siapa pun yang menyukai kartun, 

konten ini dianggap sebagai bentuk hiburan. Kartun populer seperti Upin 

dan Ipin, Doraemon, Larva, dan Sinchan memberikan hiburan bagi 

berbagai kalangan. Meskipun alur ceritanya sederhana, tetapi tidak 

membosankan.  

2) Pengembangan Daya Tangkap, video animasi atau film kartun yang 

simpel ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam memahami dan 

menangkap alur cerita kartun. Respon tawa saat momen lucu 

menunjukkan perkembangan daya tangkap mereka. Otak akan merespons 

dengan melibatkan pengolahan warna-warna cerah dalam kartun serta 
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efek musik yang merangsang, mengingat dampak musik terhadap 

rangsangan otak. 

3) Penanaman Nilai-Nilai, setiap cerita kartun mengandung nilai-nilai baik 

dan buruk. Namun, peran orang tua tetap diperlukan untuk memberi 

pemahaman mengenai apa yang baik dan buruk selama menonton. Siswa 

tidak merasa diarahkan atau dihukum (walaupun sebenarnya ada pesan 

moral). Sebaliknya, mereka cenderung senang mendengar penjelasan, dan 

banyak nilai yang dapat disampaikan, seperti tentang persahabatan, etika 

sosial dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagainya.  

b. Media Edukasi atau Pendidikan, Metode pendidikan yang melibatkan 

sebanyak mungkin indera akan mempengaruhi kesuksesan pemahaman siswa. 

Video animasi mampu merangsang rasa ingin tahu anak dan ketertarikan 

terhadap materi pembelajaran, baik secara kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Pemanfaatan animasi kartun sebagai alat bantu pendidikan 

menjadi bentuk metode audiovisual yang mampu menghadirkan informasi 

dengan cara yang lebih nyata melalui kombinasi gambar bergerak dan suara. 

Daya tarik animasi kartun lebih tinggi dibandingkan media lain karena 

memiliki simbol-simbol yang mudah diidentifikasi.  

c. Pengaruh Video Animasi Menurut (Adinda & Adjie,2011) adapun pengaruh 

menonton video animasi pada anak antara lain :  

1) Anak dapat meredakan sensasi rasa nyeri dengan mengamati film kartun 

2) Sebagai sarana pendidikan yang lebih efektif untuk anak.  

3) Anak dapat menikmati hiburan yang disajikan.  

4) Mengembangkan sifat kreatif pada anak 
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4. Pengembangan Media Video Animasi 

Pengembangan media video animasi yang digunakan dalam penelitian ini, 

digunakan model ADDIE yang dirumuskan oleh Dick and Carey (1996) untuk 

merancang sistem pendidikan. Model ADDIE digunakan dalam pengembangan video 

animasi mengenai perilaku membuang sampah di UPT SPF UPT SPF SD Inpres Lae-

Lae I. Tahapan yang terdapat dalam model ADDIE sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan video animasi. Diharapkan bahwa pengembangan video animasi ini 

akan dinilai kelayakannya dalam mencapai pemahaman serta meraih tanggapan 

positif dari siswa. Berikut adalah tahapan pengembangan dalam model ADDIE, 

yaitu: 

a. Analysis (Analisis)  

Pada fase ini, tugas yang harus dijalankan adalah melakukan evaluasi 

terhadap kebutuhan untuk mengembangkan media edukasi berupa video animasi, 

serta menilai apakah pengembangannya memenuhi kriteria yang sesuai. Media 

pendidikan berupa video animasi diyakini mampu meningkatkan pemahaman siswa 

sekolah dasar mengenai praktik membuang sampah dengan benar. 

b. Design (Desain)  

Pada langkah ini, aktivitas yang dilakukan adalah merancang media yang 

akan dikembangkan, yaitu video animasi. Proses perancangan ini diupayakan dengan 

sebaik-baiknya agar video animasi memiliki tampilan yang menarik dan informatif, 

serta mudah diakses dan dimengerti oleh siswa. 

c. Development (Pengembangan)  

Langkah berikutnya adalah tahap pengembangan, yang dilakukan setelah 

analisis dan merancang (desain). Pengembangan ini fokus pada implementasi 

rancangan produk setelah tahap desain. Untuk melanjutkan, alat bantu pengembangan 

seperti Visual Studio digunakan untuk menciptakan elemen grafis. Selain itu, 
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kreativitas sangat diperlukan dalam mengembangkan media pendidikan, khususnya 

dalam bentuk video animasi yang menggunakan perangkat seperti After Effects dan 

Filmora Pro, dengan tujuan untuk membahas perilaku pembuangan sampah. 

d. Implementation (implementasi)  

Pada langkah ini, dilakukan implementasi dari perancangan media edukasi 

berupa video animasi yang telah dirancang dengan menggunakan perangkat After 

Effects dan Filmora Pro, dengan fokus pada perilaku pembuangan sampah. Media 

edukasi yang telah dikembangkan akan diuji oleh tim promosi kesehatan, dosen 

dalam bidang promosi kesehatan dan ilmu perilaku, serta siswa untuk menilai 

kecocokan dan kelayakannya. 

e. Evaluation (Evaluasi)  

Pada langkah akhir ini, dilakukan kegiatan evaluasi terhadap media edukasi 

yang telah dikembangkan, yakni video animasi berbasis After Effects dan Filmora 

Pro mengenai perilaku pembuangan sampah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai 

sejauh mana efektivitas media edukasi tersebut. Hasil evaluasi akan digunakan untuk 

memberikan umpan balik kepada pengguna dan sebagai dasar untuk melakukan revisi 

agar produk video edukasi kesehatan dapat dihasilkan dengan lebih baik (Amalia, 

2022). 

 

E. Pandangan Islam Tentang Kebersihan  

Ajaran Islam memiliki pandangan yang sangat jelas mengenai pentingnya 

melestarikan, melindungi, dan menjaga lingkungan. Konsep Islam terkait lingkungan 

ini telah diterima dan diadopsi sebagai prinsip ekologi oleh para ilmuwan lingkungan 

(Sumantri, 2017). Islam sebagai agama menginstruksikan umatnya untuk senantiasa 

menjaga kebersihan, di mana kebersihan merupakan usaha manusia untuk merawat 

diri dan lingkungannya dari segala bentuk kotoran dan hal-hal yang tidak layak, 
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dengan tujuan mewujudkan serta mempertahankan kehidupan yang sehat dan nyaman 

(Marpaung, 2018). 
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Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah 
SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang 
menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha 
Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." 
(HR Tirmidzi). 

Kandungan yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa Allah SWT 

merasa senang dengan tindakan yang mencerminkan kebersihan, estetika, dan 

kesucian. Saat kita melaksanakan tindakan yang disukai oleh Allah SWT, maka kita 

akan diberi penghargaan dalam bentuk pahala di hadapan-Nya. Hadis tersebut 

menggambarkan bahwa menjaga kebersihan merupakan aspek integral dalam iman 

seseorang. Keutuhan iman seseorang dapat terwujud ketika ia mampu menjaga 

tingkat kebersihan. Allah SWT mengingatkan umat manusia untuk selalu memelihara 

kebersihan karena kebersihan memiliki nilai yang sangat penting bagi kesejahteraan 

manusia. Kehidupan yang bersih meliputi segi jasmani dan rohani, kesehatan fisik 

dan mental, iman dan ketakwaan yang kuat, perilaku terpuji, serta menciptakan 

lingkungan yang nyaman dan menggembirakan (Agustina, 2021).  

Isu yang kerap muncul mengenai lingkungan berkaitan dengan fenomena 

pencemaran. Pencemaran memiliki berbagai dimensi, termasuk pencemaran air, 

udara, dan tanah. Oleh karena itu, sangat relevan untuk memandangnya melalui sudut 

pandang tafsir Al-Quran sebagai cara untuk menjelaskan konsepnya ,tafsir Al-

Maraghi karya Ahmad Mustafa Al Maraghi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. 

Dalam Q.S An-Nisa/4:79 
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ۖ  وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِ ئَةٍ فَمِن ن هفْسِكَۚ  وَأرَْسَلْنََٰكَ للِنهاسِ رَس   ۚ  وكََفَىَٰ بٱِللَّهِ مهآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ولًا
 شَهِيدا 

Terjemahnya: “Segala kenikmatan yang kau rasakan berasal dari Allah, 

dan segala bencana yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatanmu 

sendiri. Kami mengutusmu sebagai Rasul kepada seluruh manusia. Dan 

Allah sebagai saksi sudah cukup”. 

Al-Qur'an sendiri mengelompokkan perbuatan yang baik dengan istilah 

seperti "as-salih," "al-birr," "al-ma’ruf," "al-khair," dan "al-hasan," sedangkan 

perbuatan yang buruk dengan istilah seperti "fahisyah," "fasid," "munkar," dan 

"‘asu." Setiap istilah positif dan negatif di atas dalam konteks Al-Qur'an memiliki arti 

yang spesifik, salah satunya adalah "hasanah" yang mengacu pada perbuatan baik, 

dan "sayyi’ah" yang merujuk pada perbuatan buruk. Dalam surah an-Nisa ayat 79, 

"hasanah" (kebaikan) yang diperoleh oleh manusia berasal dari Allah, sedangkan 

"sayyi’ah" (keburukan) merupakan konsekuensi dari tindakan manusia itu sendiri.  

Setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan akibat, 

baik itu berupa dampak positif dari tindakan positif maupun dampak negatif dari 

tindakan negatif. Semua ini akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatan 

masing-masing. Selain itu, pesan lain yang bisa diambil adalah bahwa setiap 

kenikmatan yang diterima oleh manusia, seperti rezeki dan keturunan, datang dari 

Allah. Dia adalah pemberi anugerah atas hal-hal tersebut. Di sisi lain, setiap musibah 

yang mengenai manusia dalam hal rezeki dan keturunan adalah hasil dari perbuatan 

manusia sendiri, yakni akibat dari dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan. 

Sumber kebahagiaan berasal dari Allah, sebagaimana hal ini tercermin dalam Quran. 

sumber kebahagiaan itu datangnya dari Allah sebagaimana dalam firman 

allah Q.S Al-Anfal/8:20-21 
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َ وَرَس وْلهَ يَ ُّهَا الهذِيْنَ اَٰمَن  وْٓا اطَِي ْع وا اللَّ َٰ ( ٢٠)   تَسْمَع وْنَ   وَانَْ ت مْ   عَنْه    تَ وَلهوْا  وَلًَ  ٗ  يَٰٰٓ  

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, patuhilah perintah Allah 
dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, padahal 
kamu telah mendengarkan (perintah-perintah-Nya)” 

عْنَا وَه مْ لًَ يَسْمَع وْنَۚ ) ( ٢١وَلًَ تَك وْن  وْا كَالهذِيْنَ قاَل وْا سََِ  

Terjemahnya: “Janganlah kamu berperilaku seperti orang-orang munafik 
yang mengatakan, "Kami mendengarkan," padahal sebenarnya mereka 
tidak mendengarkan” 

Ayat tersebut mengajarkan bahwa sebagai penganut Islam, kita diwajibkan 

meninggalkan segala larangan yang telah dijelaskan oleh Allah. Jika seseorang tidak 

mampu melaksanakan semua perintah agama dengan sempurna, namun hanya 

mampu melaksanakan sebagian, maka penting bagi mereka untuk melaksanakannya 

sejauh kemampuan terbaik mereka. Allah tidak akan membebani hamba-Nya 

melebihi kapasitasnya; setiap tindakan diterima atau ditentang sesuai dengan 

kemampuan individu. Prioritas harus diberikan pada menolak tindakan buruk 

daripada mencari manfaat, demi memastikan keselamatan di akhirat yang akan 

datang. 

               Walaupun dunia hanya merupakan fase yang sementara, manusia tetap 

diharuskan untuk berupaya dengan tekun untuk mencapainya. Karena tak dapat 

disangkal bahwa pemenuhan kebutuhan dunia dapat memberikan kebahagiaan, 

walaupun tidak selalu. Mengacu pada surah Quraisy, terdapat empat kunci rahasia 

kebahagiaan, yaitu upaya keras, bergantung pada Allah dalam setiap situasi, 

pemenuhan kebutuhan fisik dan kenyamanan emosional. Al-Qur'an menggambarkan 

kebahagiaan dunia melalui berbagai istilah, termasuk hidup yang baik, perasaan lega 

karena cahaya iman-Islam, ketenangan hati melalui berdzikir kepada Allah, dan 

kedamaian batin. 
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Musibah yang menimpah manusia tidak terlepas dari tindakan manusia itu 

sendiri seperti kerusakan alam, beberapa kerusakan atau bencana yang dirasakan 

manusia juga terdapat dalam Q.S. Ar-Rum/30:41 

مْ يَ رْجِع وْنَ ظَهَرَ الْفَسَاد  فِِ الْبَِ  وَالْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ ايَْدِى النهاسِ ليِ ذِيْ قَه مْ بَ عْضَ الهذِيْ عَمِل وْا لَعَلهه    

 
Terjemahnya: “Telah tampak kerusakan di daratan dan laut disebabkan 
oleh tindakan manusia, agar Allah memberi mereka merasakan sebagian 
akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar)”  

 

Menurut Al-Maraghi, interpretasi ayat tersebut menyatakan bahwa individu 

yang menyebabkan kerusakan di laut dan di daratan akan menerima peringatan 

langsung dari Allah. Dunia akan memberikan peringatan ini melalui banjir, 

kekeringan, kelangkaan makanan, dan kebakaran hutan. Tujuannya adalah agar 

mereka kembali kepada jalur yang benar dan bertaubat dari perbuatan mereka. 

Namun, walaupun Allah memberikan peringatan melalui peristiwa-peristiwa tersebut, 

mereka tetap tidak mengambilnya sebagai perhatian. Akibatnya, Allah 

memperingatkan mereka bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi di hari 

pembalasan (Ratnasari and Chodijah 2020).  

Ayat di atas menguraikan tentang bagaimana seorang individu harus 

memiliki iman kepada Allah SWT. Salah satu cara melakukannya adalah dengan 

menjaga lingkungan alam. Allah SWT akan memperlihatkan akibat kerusakan yang 

timbul akibat tindakan manusia, seperti kekeringan dan kelangkaan sumber makanan 

dari laut, sebagai respon langsung terhadap kelalaian dalam menjaga lingkungan. 

Semua ini berfungsi sebagai umpan balik yang dapat dirasakan ketika upaya menjaga 

alam terabaikan. Kerusakan yang terlihat dalam lingkungan hanyalah sebuah 

peringatan, mengingatkan manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. 

Penciptaan alam semesta dan isinya sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi 
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kebutuhan manusia. Namun, manusia harus senantiasa mengendalikan hawa nafsunya 

dalam mengambil manfaat dari sumber daya alam yang telah disediakan. Karena 

terlalu berlebihan dalam penggunaannya tidaklah baik. 

Tindakan merusak yang sering dilakukan oleh manusia, baik di daratan 

maupun di laut, mencakup pencemaran laut dengan dampak penurunan jumlah ikan 

dan kerusakan terumbu karang, serta perilaku penebangan pohon yang sembarangan 

untuk mencapai keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi bagi alam dan 

masa depan generasi mendatang. Salah satu contoh kerusakan lain yang saat ini 

dihadapi adalah pengelolaan sampah yang kurang memadai, menyebabkan 

pencemaran di berbagai lingkungan. Kesadaran dalam hal membuang sampah pada 

tempatnya, praktik daur ulang, dan hal serupa masih minim. Perilaku manusia 

memiliki dampak pada diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitar mereka. Kondisi 

ini memerlukan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengurangi risiko bencana 

seperti banjir yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Dengan demikian, 

langkah-langkah perlu diambil guna meminimalisir potensi bencana dan melindungi 

lingkungan (Majelis Ulama Indonesia, 2021). 
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F. Kerangka Teori  
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Lihat Demonstrasi 

Menyajikan/Presentasi 
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Bermain Peran 
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Mengerjakan Hal yang Nyata 
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(Predisposing factors) 
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Sumber: Modifikaasi Teori Kerucut Edgar Dale dan 

Lawrence Green dalam Buku Promosi Kesehatan (2014) 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 
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G. Kerangka Konsep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini adalah penelitian 

kuantitatif menggunakan metode penelitian pra experimen dengan desain one 

group pre-test post-test  desain untuk melihat ada tidaknya akibat dari intervensi 

yang diberikan kepada subjek (Jayantika, 2018). Dalam desain ini, sebelum 

perlakuan sampel terlebih dahulu diberi pre test (tes awal) kemudian akan 

diberikan intervensi, setelah diberikan intervensi sampel akan diberikan post test 

(tes akhir). Desain ini digunakan dengan tujuan yang hendak dicapai yaitu ingin 

mengetahui adanya pengaruh media edukasi video animasi terhadap perilaku 

buang sampah pada anak sekolah UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I.  

 

 

 

Gambar 3.1 Penelitian 

 

 

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I Pulau Lae-

Lae Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar dengan waktu penelitian yang 

dilaksanakan yaitu bulan Mei 2023. 

Keterangan:  

X0 : Skor Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Sebelum Diberikan  Intervensi  

Y : Intervensi  

X1 : Skor Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Sesudah Diberikan  Intervensi  

 

X0                                 Y                              X1 
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C. Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini siswa-siswi UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 

kelas IV, V dan VI yaitu sebanyak 94 orang  

Tabel 3.1 Jumlah siswa UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 

No  Kelas  Jumlah  

1 4 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 29 

2 5 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 36 

3 6 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 29 

Total 94 

 

2. Sampel  

Sampel merupakan seluruh jumlah populasi yaitu kelas 4, 5 dan 6 UPT 

SPF SD Inpres Lae-Lae I. Sehingga diperoleh jumlah sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 94 sampel dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total 

sampling. Total sampling adalah teknik penentuan semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer  

Dalam rangkaian penelitian ini, data utama dikumpulkan melalui metode 

pendistribusian kuesioner kepada partisipan guna mendapatkan informasi 

mengenai pengetahuan, sikap, dan tindakan mereka yang berdampak pada 

perubahan perilaku terkait pembuangan sampah pada tempatnya. 
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2. Data Sekunder 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari pihak lain 

atau secara tidak langsung untuk membantu penulisan penelitian. Data juga 

diperoleh dari tulisan maupun artikel-artikel dari berbagai sumber resmi dan valid, 

dan data jumlah anak yang didapatkan dari catatan bagian tata usaha di UPT SPF 

UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I.  

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian dapat diartikan sebagai alat pengukur atau panduan 

yang dipergunakan untuk menghimpun informasi dalam penelitian. Berikut ini 

adalah beberapa instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini (Kurniawan, 2021): 

1. Kuesioner  

Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner adalah metode 

pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden, yang harus dijawab oleh mereka. 

kuesioner yang diberikan terdiri dari kuesioner pengetahuan, sikap dan 

tindakan dengan total pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan pengetahuan, yang terdiri 

soal tentang pengertian sampah, jenis-jenis sampah, integrasi keislaman, penyebab 

serta dampak membuang sampah sembarangan. 10 pertanyaan sikap tentang sikap 

terhadap perilaku membuang sampah pada tempatnya dan tidak pada tempatnya, 

bahaya serta dampak membuang sampah sembarangan,  dan 10 pertanyaan tindakan 

tentang tindakan responden terhadap perilaku membuang sampah sesuai dengan 

jenisnya.  

2. Lembar Validasi  

Lembar validasi adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana sebuah tes 
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mengukur hal yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini dibuat lembar validasi untuk 

ahli promosi kesehatan, dosen promosi kesehatan dan ilmu perilaku serta siswa 

yang berisi tentang isi materi dalam video dan tampilan video.  

 

3. Lembar Observasi 

Instrumen ini berfungsi sebagai alat untuk mengakumulasi informasi 

dari pengamatan langsung di lapangan. Lembar observasi ini berisi tentang 

ketersedian sarana dan prasarana kebersihan dan tindakan siswa dan guru tentang 

perilaku buang sampah sembarangan.  

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Proses penelitian terdiri dari tiga tahap, yakni tahap pra-tes, intervensi, 

dan post test. Selama penelitian, peneliti melakukan intervensi sebanyak empat 

kali pada kelompok eksperimen. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 4 pekan 

dengan pemberian pre test dan post test. Minggu pertama pemberian pre test dan 

intervensi kemudian intervensi dilakukan pada pekan kedua, ketiga dan keempat 

kemudian terakhir post test di berikan di pekan keempat. Cara kerja penelitian ini 

sebagai berikut:  Kelompok ekperiment.   

1. Peneliti memeriksa kehadiran semua responden sesuai dengan jadwal dan 

lokasi yang telah disepakati.  

2. Peneliti menyampaikan informasi mengenai tujuan, manfaat dari 

penelitian, prosedur yang akan diikuti, peraturan yang berlaku, serta hak 

dan tanggung jawab yang harus diikuti oleh responden. Hal ini dilakukan 

dengan meminta responden untuk menandatangani pernyataan kesediaan 

mereka menjadi bagian dari penelitian. 
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3. Peneliti memberikan penjelasan kepada responden mengenai cara 

pengisian kuesioner pre test dan memberi kesempatan kepada mereka 

untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner selama periode waktu lima 

menit.  

4. Peneliti melaksanakan pre tes pada tiga kelas eksperimen, yaitu kelas 4, 5 

dan 6, dengan durasi masing-masing selama lima menit di setiap kelas. 

5. Peneliti mengimplementasikan intervensi dengan memutar video animasi 

mengenai perilaku membuang sampah pada tempatnya selama sepuluh 

menit. Proses ini dilakukan selama empat minggu. 

6. Setelah tahap intervensi selesai, peneliti melaksanakan post test pada tiga 

kelas eksperimen, yakni kelas 4, 5 dan 6.   

7. Peneliti melakukan pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan kuesioner 

yang diisi oleh responden. 

G. Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Validasi  

Uji Validitas adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana 

instrumen pengukuran benar-benar mencerminkan apa yang ingin diukur. 

Fokus utamanya adalah mengukur akurasi pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian. Pertanyaan yang kurang valid diperbaiki melalui revisi untuk 

menghilangkan ambiguitas, sehingga menghasilkan kalimat yang ringkas dan 

jelas, sesuai dengan isi atau arti pertanyaan (Notoatmodjo, 2018).  

Sebanyak 30 individu menjadi subjek dalam uji validitas. Terdapat 10 

pertanyaan yang menjalani uji validitas. Nilai kritis (r tabel) pada tingkat 

signifikansi 5% adalah 0,361. Jika nilai korelasi yang dihitung (r hitung) 

melebihi angka 0,361, maka pertanyaan tersebut dianggap memiliki validitas. 

Namun, bila nilai r hitung lebih kecil daripada 0,361, pertanyaan tersebut 
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dianggap tidak memiliki validitas, dan dapat dipertimbangkan untuk dihapus 

atau diganti dengan yang lebih tepat. 

Tabel 3.2 Hasil Uji Validasi Kuesioner Pengetahuan Tentang Perilaku 

Buang Sampah 

Kode 

 Pertanyaan 

 

Nilai r tabel 

 

Nilai r hitung 

 

Keterangan 

A1 0,361 0,589 Valid 

A2 0,361 0,478 Valid 

A3 0,361 0,602 Valid 

A4 0,361 0,584 Valid 

A5 0,361 0,375 Valid 

A6 0,361 0,607 Valid 

A7 0,361 0,440 Valid 

A8 0,361 0,476 Valid 

A9 0,361 0,521 Valid 

A10 0,361 0,384 Valid 

A11 0,361 0,576 Valid 

A12 0,361 0,499 Valid 

A13 0,361 0,669 Valid 

A14 0,361 0,629 Valid 

A15 0,361 0,634 Valid 

A16 0,361 0,552 Valid 

A17 0,361 0,519 Valid 

A18 0,361 0,476 Valid 

A19 0,361 0,634 Valid 

A20 0,361 0,635 Valid 

 

 

 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validasi Kuesioner Sikap Tentang Perilaku Buang 

Sampah 
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Kode 

Pertanyaan 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan 

B1 0,361 0,709 Valid 

B2 0,361 0,791 Valid 

B3 0,361 0,669 Valid 

B4 0,361 0,717 Valid 

B5 0,361 0,791 Valid 

B6 0,361 0,760 Valid 

B7 0,361 0,659 Valid 

B8 0,361 0,703 Valid 

B9 0,361 0,495 Valid 

B10 0,361 0,611 Valid 

 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Validasi Kuesioner Tindakan Tentang Perilaku 

Buang Sampah 

Kode 

pertanyaan 

Nilai r tabel Nilai r hitung Keterangan 

C1 0,361 0,469 Valid 

C2 0,361 0,736 Valid 

C3 0,361 0,467 Valid 

C4 0,361 0,736 Valid 

C5 0,361 0,461 Valid 

C6 0,361 0,544 Valid 

C7 0,361 0,500 Valid 

C8 0,361 0,515 Valid 

C9 0,361 0,675 Valid 

C10 0,361 0,563 Valid 

 

 

2. Uji Reliabilitas  
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Menurut (Notoatmodjo, 2018) Reliabilitas adalah suatu ukuran yang 

mencerminkan seberapa kuat alat pengukur dapat diandalkan atau dipercaya. 

Ini mencerminkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten atau stabil 

ketika pengukuran dilakukan lebih dari sekali pada fenomena yang sama, 

menggunakan instrumen yang sama. 

Penilaian reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak komputer (SPSS 25) menggunakan metode 

Alpha Cronbach. ketepatan instrumen dianggap baik jika nilai Alpha 

Cronbach lebih besar dari 0,361 (Notoatmodjo, 2018). 

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Pengetahuan Tentang Perilaku 

Buang Sampah 

Kode 

 Pertanyaan 

 

Nilai r tabel 

 

Nilai r hitung 

 

Reliabilitas 

A1 0,361 0,589  

 

 

 

 

 

 

 

0,666 

A2 0,361 0,478 

A3 0,361 0,602 

A4 0,361 0,584 

A5 0,361 0,375 

A6 0,361 0,607 

A7 0,361 0,440 

A8 0,361 0,476 

A9 0,361 0,521 

A10 0,361 0,384 

A11 0,361 0,576 

A12 0,361 0,499 

A13 0,361 0,669 

A14 0,361 0,629 

A15 0,361 0,634 

A16 0,361 0,552 
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A17 0,361 0,519 

A18 0,361 0,476 

A19 0,361 0,634 

A20 0,361 0,635 

 

 

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Sikap Tentang Perilaku Buang 

Sampah 

Kode 

Pertanyaan 

Nilai r tabel Nilai r hitung Reliabilitas 

B1 0,361 0,709  

 

 

 

0,738 

B2 0,361 0,791 

B3 0,361 0,669 

B4 0,361 0,717 

B5 0,361 0,791 

B6 0,361 0,760 

B7 0,361 0,659 

B8 0,361 0,703 

B9 0,361 0,495 

B10 0,361 0,611 

 

Tabel 3.7 Hasil Uji Reliabilitas Kuesioner Tindakan Tentang Perilaku 

Buang Sampah 

Kode 

pertanyaan 

Nilai r tabel Nilai r hitung Reliabilitas 

C1 0,361 0,469  

 

 

 

0.732 

C2 0,361 0,736 

C3 0,361 0,467 

C4 0,361 0,736 

C5 0,361 0,461 

C6 0,361 0,544 

C7 0,361 0,500 
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C8 0,361 0,515 

C9 0,361 0,675 

C10 0,361 0,563 

 

H. Pengelolaan dan Analisa Data 

1. Pengelolaan Data  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah melalui tahapan berikut:  

a. Pengeditan (Editing) dilakukan oleh peneliti untuk memeriksa keakuratan dan 

kelengkapan pengisian kuesioner oleh responden. Tahap ini dilakukan saat 

data dikumpulkan sehingga jika terdapat kekurangan, dapat segera diperbaiki  

b. Pengisian Nilai (Scoring) adalah aktivitas memberikan nilai atau skor pada 

kuesioner yang telah diisi oleh responden.  

c. Penyimpanan (Saving) merupakan proses menyimpan data sebelum data 

tersebut diolah atau dianalisis.  

d. Pengentrian (Entering) adalah langkah memasukkan data ke dalam aplikasi 

statistik komputer untuk diolah. 

e. Penyusunan dalam Bentuk Tabel (Tabulating) adalah proses mengatur data 

dalam bentuk tabel, yang nantinya akan diolah menggunakan aplikasi statistik 

pada komputer.  

2. Analisis Data  

Data yang telah terkumpul akan diolah melalui analisis univariat dan 

analisis bivariat. Proses analisis data dalam penelitian ini akan melibatkan 

penggunaan perangkat lunak statistik komputer untuk mengelola data.  

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilaksanakan untuk menggambarkan atau 

memberikan deskripsi terhadap karakteristik tiap variabel penelitian. 
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Biasanya, tahap analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase 

dari masing-masing variabel (Notoatmodjo, 2012).   

Dalam penelitian ini, analisis univariat diterapkan pada variabel 

pengetahuan, sikap, dan perilaku dengan memanfaatkan kuesioner 

pengetahuan, sikap, dan perilaku sebelum dan setelah pemberian intervensi 

melalui video animasi tentang perilaku pembuangan sampah pada tempat yang 

benar.  

b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat adalah analisis data yang dilakukan pada dua 

Variabel yang diduga memiliki hubungan atau korelasi diidentifikasi 

(Notoadmodjo, 2013). Hal ini dilakukan untuk menguji hubungan antara 

variabel bebas dan terikat, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. Sebelumnya, peneliti telah menguji normalitas data 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dianggap memiliki distribusi 

normal jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa 

data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 

0,05, distribusi data dianggap tidak normal. 

Apabila data menunjukkan distribusi yang normal, maka akan 

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan uji t (paired t-test). Teknik ini 

diterapkan untuk menganalisis hasil eksperimen yang melibatkan pretest dan 

posttest pada satu kelompok (Arikunto, 2010). Namun, jika setelah uji 

normalitas ditemukan bahwa distribusi data tidak normal, analisis akan 

menggunakan uji statistik non-parametrik Wilcoxon. 

Untuk menguji apakah Ha (hipotesis alternatif) dapat diterima atau 

ditolak, nilai signifikansi kurang dari 0,05 menandakan bahwa Ho (hipotesis 

nol) harus ditolak dan Ha diterima. Ini menunjukkan bahwa adanya dampak 
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dari penggunaan media edukasi video animasi terhadap perilaku pembuangan 

sampah di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I. Sebaliknya, jika Ho diterima dan 

Ha ditolak, ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari media 

edukasi video animasi terhadap perilaku pembuangan sampah di UPT SPF SD 

Inpres Lae-Lae I. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian selatan 

Pulau Sulawesi, yang sebelumnya dikenal dengan nama Ujung Pandang. Kota ini 

berada pada posisi antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang 

Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Maros di sebelah utara, Kabupaten Maros 

di sebelah timur, Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Selat Makassar di 

sebelah barat. Topografi Kota Makassar mencakup lahan datar dengan kemiringan 

0-2° serta lahan bergelombang dengan kemiringan 3-15°. Wilayah Kota Makassar 

memiliki luas sekitar 175,77 kilometer persegi. Secara klimatologis, Makassar 

mengalami iklim sedang hingga tropis, dengan suhu udara rata-rata berkisar 

antara 26°C hingga 29°C. 

Secara administratif, Kota Makassar terbagi menjadi 15 kecamatan yang 

mencakup 153 kelurahan. Dalam jumlah kecamatan tersebut, terdapat tujuh 

kecamatan yang memiliki batas wilayah dengan pantai, yaitu Kecamatan 

Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, 

Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya. Batas 

administrasi Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan  

Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Maros  

Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar 
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Dari perspektif demografi, populasi penduduk di Kota Makassar, 

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), mencapai 1.469.601 individu. 

Dari jumlah tersebut, terdiri dari 727.314 pria dan 742.287 wanita. Menurut data 

dari tahun 2012 hingga tahun 2016, jumlah penduduk Kota Makassar mengalami 

pertumbuhan, mulai dari 1.369.606 orang pada tahun 2012, dan naik menjadi 

1.469.601 orang pada tahun 2016. Pertumbuhan populasi Kota Makassar selama 

periode tersebut mencapai 1,39%, dengan pertumbuhan populasi pria sekitar 

1,43%, dan perempuan sekitar 1,36%. Rentang usia yang paling banyak diwakili 

di Kota Makassar adalah kelompok usia 20-24 tahun. Pada tahun 2016, kepadatan 

penduduk di Kota Makassar mencapai 8.361 individu per kilometer persegi, 

dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah empat orang. (BPS 

Makassar, 2017). 

Kota Makassar terletak dekat dengan garis pantai yang membentang di 

sepanjang bagian barat dan utara wilayahnya, dan dikenal juga sebagai 

"Waterfront City" karena terdapat beberapa sungai yang mengalir di dalamnya, 

termasuk Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang, semuanya 

berakhir di wilayah kota. Topografi Kota Makassar adalah dataran rendah yang 

berada pada ketinggian berkisar antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. 

Situasi ini berarti Kota Makassar memiliki risiko genangan air saat musim hujan, 

terutama apabila hujan terjadi bersamaan dengan pasang air laut. Beberapa pulau 

juga termasuk dalam wilayah Kota Makassar, seperti Pulau Lae-Lae, Pulau 

Samalona, Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Lompo, dan lainnya. 

a. Pulau Lae-Lae 

Lae-Lae, juga dikenal sebagai Lae Lae, adalah nama sebuah pulau 

kecil yang memiliki pemukiman manusia. Pulau ini terletak di Kepulauan 

Spermonde, di perairan Selat Makassar, dan secara administratif termasuk 
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dalam wilayah Kelurahan Lae-Lae, Kecamatan Ujung Pandang, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Berdasarkan koordinat astronomis, 

pulau ini terletak pada 5°8′12.380″ LS, 119°23′28.510″ BT. Dalam konteks 

sejarah, Pulau Lae-Lae memiliki jejak peninggalan sejarah Jepang. Pulau 

seluas 6,5 hektar ini memiliki pantai berpasir putih dan dihuni oleh sekitar 

2.000 penduduk yang tergabung dalam 400 keluarga. Pulau ini terletak sekitar 

1,5 kilometer dari kota Makassar. Akses menuju pulau ini dapat dicapai 

melalui Dermaga Kayu Bangkoa di Jalan Pasar Ikan No. 28 atau dermaga di 

depan Benteng Rotterdam, menggunakan speed boat atau perahu motor dalam 

waktu kurang dari 15 menit. Pulau Lae-Lae juga memiliki situs sejarah berupa 

peninggalan perang, yakni sebuah terowongan bawah tanah yang dipercayai 

menghubungkan ke Benteng Kota Makassar atau Benteng Rotterdam. 

Sayangnya, akses ke dalam terowongan ini saat ini terhambat oleh tumpukan 

sampah rumah tangga dikarenakan kurangnya perhatian dari otoritas dan 

warga setempat. 

b. UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I 

Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Formal (UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I), sebelumnya dikenal dengan nama UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I, 

terletak di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini berada di 

Kecamatan Ujung Pandang, Kelurahan Lae-Lae, tepatnya di Pulau Lae-Lae. 

Didirikan sejak tahun 1979, luas area ruangan sekolah ini adalah 56 meter 

persegi. Saat ini, kepemimpinan dipegang oleh Bapak Oddang Tadda, S.Pd., 

M.Pd. Sekolah ini memiliki total peserta didik sebanyak 205 siswa, dengan 

perincian 108 siswa laki-laki dan 97 siswa perempuan. Tenaga pengajar yang 

bekerja di sekolah ini berjumlah 10 orang. Fasilitas yang disediakan meliputi 
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ruang guru, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan perpustakaan. Sekolah ini 

menerapkan Kurikulum SD 2013. 

 

2. Hasil Pengembangan Media Video Animasi 

Penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa media edukatif 

dalam bentuk video animasi. Media ini telah dirancang dengan daya tarik 

visual yang menarik bagi peserta didik, sehingga mereka merasa tertarik untuk 

menontonnya. Materi yang disajikan dalam video animasi ini dirancang 

dengan pendekatan yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah dipahami dan 

dapat diterapkan secara praktis oleh anak-anak di sekolah dasar. 

Pengembangan media edukatif berupa animasi ini dilakukan melalui proses 

pengembangan yang mengikuti model ADDIE yang terdiri dari lima tahapan, 

yaitu analisis (analysis), perencanaan (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation), dan evaluasi (evaluation). 

a. Analysis (Analisis)  

Dalam proses pengembangan media edukasi melalui video animasi, 

tahap analisis melibatkan studi literatur Siti Aisah (2022). Dalam analisis ini, 

diambil hasil dari penelitian kualitatif dan kuantitatif yang merangkum temuan 

tentang efektivitas video animasi dalam edukasi kesehatan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. 

Kelebihan video animasi yang  ditampilkan yang menarik, artistik, 

mudah dimengerti serta efektif dan informatif. Adapun kekurangan dalam 

video animasi yang ditampilkan yaitu durasi yang lama sehingga siswa bosan/ 

jenuh dalam memperhatikan video animasi tersebut. Analisis ini dilakukan 

untuk dapat memperbaiki kekurangan yang ada dalam video edukasi yang 
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telah ada serta mempertahankan kelebihan yang telah ada dalam video edukasi 

melalui media video animasi.  

c. Design (Perancangan)  

Langkah kedua adalah tahap perencanaan (design), yang bertujuan 

untuk merancang media edukasi dalam bentuk video animasi menggunakan 

After Effects dan Filmora Pro dengan fokus pada perilaku buang sampah. 

Rancangan ini dirancang secara menarik agar peserta didik lebih tertarik 

dalam memahami pengetahuan, sikap, dan tindakan terkait perilaku buang  

sampah. Desain media ini diperhatikan dengan seksama, dengan pengumpulan 

bahan dari berbagai referensi yang terpercaya. Peneliti juga 

mengkonsultasikan materi dan desain video kepada pihak terkait sebelum 

melanjutkan. Selanjutnya, peneliti menyiapkan elemen-elemen seperti gambar 

animasi dan audio dengan menggunakan suara yang disediakan oleh peneliti, 

serta tambahan elemen seperti integrasi aspek keislaman. Dengan demikian, 

diharapkan media ini mampu menarik minat peserta didik untuk belajar 

melalui media tersebut. 

d.  Development (Pengembangan)  

Tahap pengembangan (development) melibatkan proses penyajian 

kepada dosen pembimbing dan ahli validasi. Media animasi yang sebelumnya 

dirancang dalam tahap perencanaan kemudian diimplementasikan dalam tahap 

ini. Setelah produk selesai dirancang (sebelum diajukan ke tim validator), 

peneliti berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Berdasarkan 

produk yang telah selesai dibuat, peneliti kemudian melakukan konsultasi 

dengan dosen pembimbing. Selanjutnya, dosen pembimbing memberikan 

masukan terhadap produk yang sedang dikembangkan, seperti saran untuk 

mengganti animasi dalam video agar karakternya menggunakan hijab. Hasil 
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revisi yang dilakukan berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dapat 

dilihat dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 
Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Gambar 4.1 Saran Pembimbing untuk Mengubah Animasi Berhijab 

Pada fase pengembangan ini, produk dijalankan melalui proses 

validasi oleh tim validator untuk menilai tingkat kevalidan dan kelayakan dari 

video edukasi tersebut. kesehatan melalui media video animasi tentang perilaku 

buang sampah yang dikembangkan yaitu kepada tim promosi kesehatan, dosen 

promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan siswa. Hasil validasi oleh validator 1 

dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Validator I 

Aspek Validasi Kriteria Penilaian Skor 

Validasi 

Isi Video Kejelasan materi yang disampaikan sesuai 

dengan kajian pustaka pada penelitian    

4 

Materi yang disampaikan mudah dipahami 5 

Kesesuaian ilustrasi yang disajikan dengan 

materi 

5 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

penelitian  

5 

Penjelasan materi pada video di tampilkan 

dengan jelas 

5 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 5 

Tampilan 

Video 

Tampilan video animasi yang menarik 5 

 Memberikan daya tarik bagi siswa untuk 

memperhatikannya  

5 
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 Ketepatan musik pengiring dalam 

penjelasan video animasi 

4 

 Keterbacaan teks pada video animasi 5 

 Kualitas gambar pada video animasi 5 

 Kualitas suara pada video animasi 4 

√ Layak digunakan tanpa revisi 

□ Layak digunakan namun dengan revisi 

□ Tidak layak digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil video animasi tentang perilaku buang 

sampah dengan hasil layak digunakan tanpa revisi  

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Validator II 

Aspek Validasi Kriteria Penilaian Skor 

Validasi 

Isi Video Kejelasan materi yang disampaikan sesuai 

dengan kajian pustaka pada penelitian    

5 

Materi yang disampaikan mudah dipahami 4 

Kesesuaian ilustrasi yang disajikan dengan 

materi 

4 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

penelitian  

5 

Penjelasan materi pada video di tampilkan 

dengan jelas 

4 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 5 

Tampilan 

Video 

Tampilan video animasi yang menarik 4 

 Memberikan daya tarik bagi siswa untuk 

memperhatikannya  

4 

 Ketepatan musik pengiring dalam 

penjelasan video animasi 

4 

 Keterbacaan teks pada video animasi 4 

 Kualitas gambar pada video animasi 4 

 Kualitas suara pada video animasi 5 

□ Layak digunakan tanpa revisi 

√ Layak digunakan namun dengan revisi 

“audionya masih perlu diperbaiki, agar didengar dengan jelas” 

□ Tidak layak digunakan 
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Berdasarkan Tabel 4.2  hasil video animasi tentang perilaku buang 

sampah dengan hasil layak digunakan namun revisi 

Tabel 4.3 Hasil Penilaian Validator III 

Aspek Validasi  Kriteria Penilaian Skor 

Validasi 

Isi Video Kejelasan materi yang disampaikan sesuai 

dengan kajian pustaka pada penelitian    

4 

Materi yang disampaikan mudah dipahami 4 

Kesesuaian ilustrasi yang disajikan dengan 

materi 

4 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

penelitian  

4 

Penjelasan materi pada video di tampilkan 

dengan jelas 

4 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 4 

Tampilan 

Video 

Tampilan video animasi yang menarik 4 

 Memberikan daya tarik bagi siswa untuk 

memperhatikannya  

4 

 Ketepatan musik pengiring dalam 

penjelasan video animasi 

4 

 Keterbacaan teks pada video animasi 4 

 Kualitas gambar pada video animasi 4 

 Kualitas suara pada video animasi 4 

□ Layak digunakan tanpa revisi 

√ Layak digunakan namun dengan revisi 

“Animasinya sudah cukup bagus, mungkin di awal-awal sebaiknya di 

tambahkan kolom text” 

□ Tidak layak digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil video animasi tentang perilaku buang 

sampah dengan hasil layak digunakan namun revisi. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Validator IV 

Aspek Validasi Kriteria Penilaian Skor 

Validasi 

Isi Video Kejelasan materi yang disampaikan sesuai 

dengan kajian pustaka pada penelitian    

3 
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Materi yang disampaikan mudah dipahami 4 

Kesesuaian ilustrasi yang disajikan dengan 

materi 

4 

Kesesuaian isi materi dengan tujuan 

penelitian  

4 

Penjelasan materi pada video di tampilkan 

dengan jelas 

3 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 4 

Tampilan 

Video 

Tampilan video animasi yang menarik 3 

 Memberikan daya tarik bagi siswa untuk 

memperhatikannya  

4 

 Ketepatan musik pengiring dalam 

penjelasan video animasi 

3 

 Keterbacaan teks pada video animasi 4 

 Kualitas gambar pada video animasi 4 

 Kualitas suara pada video animasi 3 

√ Layak digunakan tanpa revisi 

□ Layak digunakan namun dengan revisi 

□ Tidak layak digunakan 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 hasil video animasi tentang perilaku buang 

sampah dengan hasil layak digunakan tanpa revisi. 

Tabel 4.5 Hasil Penilaian Siswa 

Kriteria Penilaian Skor 

Validasi 

Materi yang disampaikan mudah dipahami 5 

Kesesuaian ilustrasi yang disajikan dengan materi 4 

Penjelasan materi pada video di tampilkan dengan jelas 5 

Bahasa yang digunakan mudah dipahami 5 

Tampilan video animasi yang menarik 5 

Adanya ketertarikan pada video animasi yang disampaikan   5 

Ketepatan musik pengiring dalam penjelasan video animasi 5 

Keterbacaan teks pada video animasi 5 

Kualitas gambar pada video animasi 5 

Kualitas suara pada video animasi 5 

□ Layak digunakan 

□ Tidak layak digunakan 
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Berdasarkan Tabel 4.5 hasil video animasi tentang perilaku buang 

sampah dengan hasil layak digunakan. 

Bari beberapa tabel validasi di atas terdapat validator yang 

memberikan revisi pada video animasi yang ditampilkan. maka dari itu 

peneliti melakukan revisi terlebih dahulu sebelum dilakukan penelitian. 

berikut revisi yang telah dilakukan oleh peneliti.  

Sebelum Revisi Sesudah Revisi 

Audio yang di tampilan pada video 

animasi kurang jelas, atau suara pada 

beberapa part kurang jelas terdengar/ 

kecil sehingga membuat efef backsound  

dengan audio penjelasan materi 

tenggelam.  

Efek Backsound pada video diperkecil 

dan audio atau suara penjelasan materi 

di setiap part di perbesar dan diperjelas 
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Gambar 4.2 Hasil Revisi dari Tim Validator 

e. Implementation (Implementasi) 

Tahap implementasi bertujuan untuk menerapkan media animasi 

tentang perilaku buang sampah yang telah dikembangkan kepada anak 

sekolah dasar kelas 4,5 dan 6 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I dengan 

memberikan edukasi di kelas selama 4 (empat) kali intervensi/penayangan 

video animasi menggunakan LCD dan sound system sehingga responden 

dapat melihat dan belajar serta memahami edukasi yang diberikan dengan 

baik. pemutaran video di berikan dengan pengawasan guru/wali kelas dan 

telah mendapatkan izin sebelum melakukan pemutaran video animasi. 
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f. Evaluation (Evaluasi)  

Tahap terakhir dari langkah-langkah pengembaangan model 

ADDIE yaitu tahap evaluasi, pada tahap ini menyempurnakan produk yang 

ingin dikembangkan. Video animasi yang telah dibuat dengan berbagai uji 

serta revisi dari beberapa tim validator sehingga menghasilkan produk video 

animasi yang siap untuk diberikan kepada responden pada penelitian ini 

dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan signifikan pengetahuan, sikap 

dan tindakan sebelum dan sesudah diberikan intervensi tentang perilaku 

buang sampah anak sekolah dasar dengan menggunakan media video 

animasi.  

Pada Video ini, dengan durasi 5 menit 2 detik yang menampilkan 

materi berupa jenis-jenis sampah, dampak membuang sampah sembarangan, 

bahaya sampah bagi lingkungan dan bahaya sampah bagi kesehatan serta 

integrasi keislaman dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan yang 

signifikan dari intervensi pemberian edukasi melalui media video animasi. 

Video animasi ini nantinya juga akan ditayangkan di media sosial youtube 

agar semua orang dapat menonton atau menyaksikan video edukasi tersebut. 

 

3. Karakteristik Responden  

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kelas. 

berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data 

yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:  

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

Tabel 4.6 

Distribusi Karakteristik Responden  

Pada Siswa UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I Tahun 2023 

Karakteristik N % 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 47 50 

Perempuan 47 50 

Total 94 100 

 Umur 

9-11 tahun 44 46,8 

12-14 tahun 50 53,2 

Total 94 100 

Kelas 

Kelas 4 29 30,9 

Kelas 5 36 38.3 

Kelas 6 29 30.9 

Total 94 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.6, dapat diketahui bahwa dari 94 responden, 

terdapat 47 responden (50%) yang berjenis kelamin laki laki dan 47 responden 

(50%) berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan umur terdapat 44 responden 

(46,8%) dengan rentang umur 9-11 tahun dan 50 responden (53,2%) dengan 

rentang umur 12-14 tahun. Dan berdasarkan kelas 36 responden (38,3%) 

duduk di kelas 5 dan 29 responden (30,9%) duduk di kelas 4 dan kelas 6.  

4. Analisis Univariat 

a. Sebelum Intervensi  

Tabel 4.7 

Distribusi Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Responden Sebelum 

Intervensi pada Siswa UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I Tahun 2023 

Variabel  Min Max SD Mean 

Pengetahuan  2 14 2,659 8,52 

Sikap  10 19 2,349 14,66 

Tindakan  10 20 2,736 13,38 

Sumber: Data Primer 2023 

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai minimum 

pengetahuan sebelum intervensi sebesar 2 sedangkan nilai maximum sebelum 
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intervensi sebesar 14, dengan standar deviasi pengetahuan  2,659 dan hasil 

rata-rata pengetahuan responden sebelum diberikan intervensi adalah 8,52. 

Sedangkan nilai minimum sikap sebelum intervensi sebesar 10, nilai 

maximum sebelum intervensi sebesar 19 dengan standar deviasi sikap 2,349 

dengan nilai rata-rata 14,66. Dan nilai minimum tindakan sebelum intervensi 

sebesar 10, nilai maximum sebelum intervensi sebesar 20, dengan standar 

deviasi 2,376 dan nilai rata-rata 13,38.  

b. Setelah Intervensi 

Tabel 4.8 

Distribusi Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Responden Setelah 

Intervensi pada Siswa UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I Tahun 2023 

Variabel  Min Max SD Mean 

Pengetahuan  10 20 2,371 16,67 

Sikap  15 20 1,394 18,16 

Tindakan  15 20 1,589 18,59 

Sumber: Data Primer 2023 

Dari tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai minimum 

pengetahuan setelah intervensi sebesar 10 sedangkan nilai maximum setelah 

intervensi sebesar 20, dengan standar deviasi pengetahuan  2,371 dan hasil 

rata-rata pengetahuan responden setelah diberikan intervensi adalah 16,67. 

Sedangkan nilai minimum sikap setelah intervensi sebesar 15, nilai maximum 

setelah intervensi sebesar 20 dengan standar deviasi sikap 1,394 dengan nilai 

rata-rata 18,16. Dan nilai minimum tindakan setelah intervensi sebesar 15, 

nilai maximum setelah intervensi sebesar 20, dengan standar deviasi 1,589 dan 

nilai rata-rata 18,59. 
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c. Diagram Perbedaan Nilai Mean Sebelum Dan Setelah Intervensi 

 

 
 

Berdasarkan Diagram 4.1 distribusi frekuensi berdasarkan nilai rata-

rata responden sebelum intervensi (pre test) pada pengetahuan 8,52 sedangkan 

setelah intervensi (post test) 16,67. sedangkan sikap sebelum intervensi 14,66 

dan setelah intervensi 18,16. dan tindakan sebelum intervensi 13,38 sedangkan 

setelah intervensi 18,59.  

  

5. Hasil Analisis Bivariat  

a. Pengetahuan Sebelum dan Setelah Pemberian Intervensi Melalui Media Video 

Animasi 

Tabel 4.9 

Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Sebelum dan Setelah 

Intervensi tentang Perilaku Buang Sampah pada Siswa UPT SPF SD 

Inpres  

Lae-Lae I Tahun 2023 

 

Variabel  Mean (Pre Test) Mean (Post Test)  P Value 

Pengetahuan  8,52 16,67 0,000 

Sumber: Data Primer 2023 

8.52

14.66 13.38
16.67 18.16 18.59

0

5

10

15

20

Pengetahuan Sikap Tindakan

Diagram 4.1

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Nilai Mean Sebelum 

(pre test) dan Setelah (post test) Intervensi Pada Siswa 

UPT SPF SD Inpres Lae-Lae 1

Pre Test Post Test
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas nilai mean sebelum intervensi (pre test) 

sebesar 8,52 dan setelah intervensi (post test) sebesar 16,67. Berdasarkan hasil 

analisis uji paired t test diperoleh nilai p value sebesar 0,000 dikarenakan nilai 

p > 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti ada hubungan yang 

signifikan antara tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui video animasi. artinya ada pengaruh media video animasi 

terhadap pengetahuan perilaku buang sampah pada siswa sekolah dasar UPT 

SPF UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I. 

b. Sikap Sebelum dan Setelah Pemberian Intervensi Melalui Media Video 

Animasi 

 

Tabel 4,10 

Distribusi Responden Berdasarkan Sikap Sebelum dan Setelah Intervensi 

tentang Perilaku Buang Sampah pada Siswa UPT SPF SD Inpres  

Lae-Lae I Tahun 2023 

 

Variabel  Mean (Pre Test) Mean (Post Test)  P Value 

Sikap  14,66 18,16 0,000 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas nilai mean sebelum intervensi (pre test) 

sebesar  14,66 dan setelah intervensi (post test) sebesar 18,16. Berdasarkan 

hasil analisis uji paired t test diperoleh nilai p value sebesar 0,000 dikarenakan 

nilai p > 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti ada hubungan 

yang signifikan antara sikap sebelum dan sesudah diberikan intervensi melalui 

video animasi. artinya ada pengaruh media video animasi terhadap sikap 

tentang  perilaku buang sampah pada siswa sekolah dasar UPT SPF UPT SPF 

SD Inpres Lae-Lae I. 

c. Tindakan Sebelum dan Setelah Pemberian Intervensi Melalui Media Video 

Animasi 
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Tabel 4.11 

Distribusi Responden Berdasarkan Tindakan Sebelum dan Setelah 

Intervensi tentang Perilaku Buang Sampah pada Siswa UPT SPF SD 

Inpres Lae-Lae I Tahun 2023 

Variabel  Mean (Pre Test) Mean (Post Test)  P Value 

Tindakan 13,38 18,59 0,000 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas nilai mean sebelum intervensi (pre test) 

sebesar  13,38 dan setelah intervensi (post test) sebesar 18,59. Berdasarkan 

hasil analisis uji paired t test diperoleh nilai p value sebesar 0,000 dikarenakan 

nilai p > 0,05, maka Ha diterima dan H0 ditolak yang berarti ada hubungan 

yang signifikan antara tindakan sebelum dan sesudah diberikan intervensi 

melalui video animasi. artinya ada pengaruh media video animasi terhadap 

tindakan tentang  perilaku buang sampah pada siswa sekolah dasar UPT SPF 

UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I. 

 

B. Pembahasan  

1. Pengembangan Media Edukasi Video Animasi Tentang Sampah 

Schramm (1977) menjelaskan bahwa media pembelajaran adalah 

teknologi yang membawa pesan dan dapat dimanfaatkan dalam proses 

pembelajaran. Brown (1973), di sisi lain, menyatakan bahwa media pembelajaran 

yang digunakan dalam aktivitas belajar dapat mempengaruhi efektivitas 

pembelajaran itu sendiri. Salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan adalah melalui promosi kesehatan dengan menggunakan media video 

animasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang 

kesehatan yang akan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk menjalani 

gaya hidup sehat. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 

(R&D). Model pengembangan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah model 

ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation). 

Dengan menggunakan prosedur ADDIE ini, efisiensi dan kualitas media 

pembelajaran berupa video animasi dapat ditingkatkan. Setiap tahap dari model 

ADDIE dilakukan dengan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan adanya revisi 

yang diperlukan (evaluasi formatif). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menilai validitas suatu media pembelajaran melalui proses validasi oleh validator 

terhadap produk yang telah dikembangkan. Media edukasi ini bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa sekolah dasar terkait 

perilaku dalam membuang sampah (Amalia, 2022) .  

Promosi kesehatan tidak hanya mencakup pemahaman atau peningkatan 

pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, melainkan juga melibatkan usaha-

usaha untuk merubah perilaku. Artinya, promosi kesehatan bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan kesehatan individu maupun komunitas. Pada 

dasarnya, promosi kesehatan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan berbagai 

jenis media untuk menyampaikan informasi kepada target audiens. Jenis-jenis 

media ini termasuk media cetak, media massa, media elektronik, dan lain 

sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, media yang digunakan adalah video 

animasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yakni siswa-siswa kelas 4, 5, 

dan 6 sekolah dasar. Sebelum media ini disampaikan kepada responden, ia 

terlebih dahulu diuji oleh tim validasi yang terdiri dari promotor, dosen, dan siswa 

untuk mengevaluasi kemampuan pesan atau informasi edukatif dalam video 

animasi ini untuk dipahami oleh target audiens penelitian ini. 

Sampah merupakan suatu  materi yang tidak digunakan, tidak terpakai, 

tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia. 
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kehadiran sampah tidak terlepas dari tindakan seseorang yang telah menggunakan 

suatu material dan membuang sampah tersebut ke sembarang tempat. perilaku 

buang sampah merupakan kebiasaan yang terjadi di lingkungan kita. pemberian 

edukasi melalui media video animasi tentang perilaku buang sampah pada siswa 

sekolah dasar memberikan pengaruh yang signifikan. 

Penelitian ini memiliki kesesuaian dengan studi yang dilakukan oleh 

Aprilianti (2022), di mana penggunaan video animasi dianggap mampu 

menghasilkan proses pembelajaran yang menarik bagi siswa. Hal ini juga 

memperkaya tampilan media pembelajaran serta memberi kemudahan bagi anak-

anak untuk lebih fokus dan tertarik pada video animasi yang digunakan dalam 

proses pembelajaran (Aprillianti, 2022). Hal ini didukung oleh (Masykuroh & 

Khairunnisa, 2022) bahwa membangun karakter anak usia dini diperlukan media 

edukasi yang efektif agar anak dapat lebih mudah memahami maksud dan tujuan 

dari edukasi yang akan disampaikan seperti media video animasi dalam 

membangun karakter peduli lingkungan anak usia dini dengan dilakukan uji 

validitas dan penilaian beberapa ahli media, guru serta orang tua. 

Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Gaffar dan Sugandi 

(2019) bahwa sebanyak 69% siswa mendapatkan nilai N-Gain pada kategori 

sedang dan 19% siswa mendapatkan nilai N-Gain rendah, dengan penggunaan 

media pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash yaitu animasi dalam 

peningkatan pemahaman siswa (Gaffar & Sugandi, 2019). Efektifitas media video 

animasi dalam promosi kesehatan memberikan pengaruh terhadap informasi 

kesehatan yang disampaikan seperti dalam penelitian Eka Pratiwi (2020) video 

animasi sebagai media promosi kesehatan memberikan pengaruh yang signifikan 

yaitu hasil pre test (32,2609) dan post test (35,1739) perbedaan peningkatan skor 
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mengenai pesan kesehatan tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak 

(Pratiwi, 2020).  

Promosi kesehatan di sekolah merupakan suatu upaya untuk 

menciptakan sekolah menjadi suatu komunitas yang mampu meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat sekolah melalui tiga kegiatan utama yaitu: 

a. Penciptaan lingkungan sekolah yang sehat 

b. Pemeliharaan dan pelayanan di sekolah 

c. Upaya pendidikan yang berkesinambungan (Kholid, 2018).  

 

2. Perbedaan Pengetahuan Sebelum Dan Sesudah Edukasi Melalui Video 

Animasi 

Pengetahuan atau aspek kognitif memiliki peran yang signifikan dalam 

membentuk perilaku individu (over behavior), sebagaimana didasarkan pada 

pengalaman dan penelitian yang telah dilakukan. Perilaku yang berakar pada 

pengetahuan memiliki kecenderungan yang lebih kuat dibandingkan dengan 

perilaku yang tidak memiliki dasar pengetahuan (Nunuk Setyawati, 2022). 

Pengetahuan menjadi fondasi bagi individu dalam menjalankan tindakan tertentu. 

Peningkatan pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai metode, salah satunya 

adalah pembelajaran dan melalui pengalaman. Agar dapat membangkitkan minat 

terhadap suatu hal, individu memerlukan pemahaman yang mendalam terkait hal 

tersebut, dan karena itu, pengetahuan memiliki kaitan erat dengan perilaku 

seseorang. 
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Dalam konsep Edgar Dale, dia berargumen bahwa penyelenggaraan 

pembelajaran sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan. Dale juga mengidentifikasi bahwa pencapaian tujuan berkaitan 

dengan cara individu memperoleh pengetahuan. Menurut pandangannya, hasil dan 

proses belajar dipengaruhi oleh pendekatan pembelajaran yang diambil. Dale 

menunjukkan bahwa bila seseorang belajar melalui membaca, hanya sekitar 10% 

yang akan diingat. Jika proses pembelajaran melibatkan pendengaran, persentase 

ingatan meningkat menjadi 20%. Jika individu belajar melalui pengamatan visual, 

seperti melihat gambar atau video, kemampuan mengingatnya meningkat menjadi 

30%. Apabila elemen visual tersebut dikombinasikan dengan elemen audio yang 

dapat didengar, persentase ingatan dapat mencapai 50%. Pemanfaatan media 

video animasi yang merangkul indera penglihatan dan pendengaran dapat 

mempermudah individu dalam menangkap dan memahami materi pembelajaran 

atau informasi yang disajikan, sehingga memungkinkan mereka untuk memahami 

secara lebih mendalam. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi 

kelas 4, 5 dan 6 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I tentang sampah, jenis-jenis 

sampah, bahaya serta dampak dari membuang sampah sembarangan sebelum 

dilakukan intervensi atau pre test yaitu dari  94 responden 67,0% dengan 

pengetahuan cukup dan 8,5% dengan pengetahuan baik. Sedangkan pengetahuan 

siswa-siswi setelah diberikan intervensi atau post test yaitu 95,7% memiliki 

pengetahuan baik dan 4,3% yang memiliki pengetahuan cukup. Dari penelitian ini 

didapatkan bahwa responden mengalami peningkatan pengetahuan setelah 
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diberikan intervensi. sebelum pemberian intervensi pengetahuan responden masih 

kurang dikarenakan mereka belum mengetahui mengenai materi tersebut mereka 

hanya mengetahui mengenai sampah basah dan sampah kering dan tidak 

mengetahui lebih jelasnya mengenai materi tersebut sehingga sebelum diberikan 

intervensi rata-rata responden mendapatkan hasil yang cukup. beberapa responden 

juga masih kurang familiar dengan jenis-jenis sampah, sehingga tidak sedikit 

responden yang bertanya kepada peneliti. 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Uji paired t test didapatkan 

bahwa p hitung= 0,000<0,05 maka Ha diterima artinya ada perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudah diberikan intervensi melalui video animasi pada 

anak sekolah dasar UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I hasil penelitian ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryo Bimo Fathoni, dkk (2021) 

Berdasarkan hasil uji Wilcoxon, ditemukan bahwa nilai signifikansi dari skor 

adalah 0,002, mengindikasikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara skor 

tes sebelum dan setelah diberikan materi. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa program edukasi dan sosialisasi mengenai sampah kepada anak-anak di 

Desa Mulyasari, melalui penggunaan metode video animasi dan mentoring, 

mampu memberikan pengetahuan baru mengenai berbagai aspek sampah, 

termasuk jenis-jenisnya dan cara pengelolaannya. Program ini diterapkan pada 13 

anak di Desa Mulyasari, yang memiliki rentang usia 8-12 tahun. Seleksi subjek 

dilakukan menggunakan metode non-probability sampling, tepatnya accidental 

sampling, di mana subjek dipilih berdasarkan ketersediaan akses yang mudah oleh 

peneliti (Fathoni et al., 2021). 
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Meithyra,dkk 2022 

yang dilakukan di SDN pondok Cina 1 kota Depok. Dengan hasil peningkatan 

pengetahuan tentang sampah, pemilahan sampah dan pengolahannya dapat 

dilakukan dengan berbagai metode dan media seperti menggunakan media video 

untuk memudahkan pemahaman siswa-siswi serta memberikan pemahaman 

sosialisasi sejak dini serta penyediaan sarana dan prasarana agar dapat terciptanya 

perilaku hidup bersih dan sehat serta dapat menjaga lingkungan dan kesehatan 

individu (Simatupang et al., 2021). Sama hal nya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Febrialita, dkk 2021 penggunaan berbagai media edukasi 

mengenai perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di Pesantren Bahrul 

Maghfiroh dengan 150 sampel dengan hasil penelitian didapatkan 

asymp.Sig=0,00 maka media yang ditampilkan memiliki efektifitas pada 

peningkatan pengetahuan responden mengenai perilaku hidup bersih dan sehat 

terhadap pencegahan berbagai penyakit (Twiceandaru et al., 2021). 

Pemberian edukasi melalui video tidak hanya dapat diberikan kepada 

anak-anak tetapi juga dapat diberikan kepada masyarakat luas dengan berbagai 

usia seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Sandi Prasetya dan Sherina 

Ayu (2022), bahwa sebanyak 105 responden yang terlibat dalam penelitian ini, 

responden yang terlibat yaitu masyarakat yang tinggal di kota Batam dengan hasil 

penelitian yaitu penggunaan video mampu memberikan penyajian informasi yang 

konkret dan mampu memberikan motivasi kepada masyarakat dalam 

meningkatkan kesadaran dalam pengolahan limbah plastik di lingkungan sekitar 

(Prasetyaningsih & Salsabilla, 2022). 
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Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yura Chaniago dan 

Ade Dita (2022), yang diberikan kepada siswa kelas 4-5 SD Swasta 16 LPM Solo, 

pengetahuan tentang sampah sebelum diberikan intervensi 

garbage  classification  game sebagian besar memiliki pengetahuan kurang 

(66,7%) dan pengetahuan baik sebanyak (33,3%), setelah diberikan intervensi 

pengetahuan baik (80,0%) dan kurang (20,0%) dengan nilai signifikan 0,000 yang 

artinya ada pengaruh yang signifikan antara bermain 

garbage  classification  game terhadap peningkatan pengetahuan (Putri & Puteri, 

2022). Penggunaan media promosi kesehatan bukan hanya mengenakan video 

animasi tetapi juga dapat menggunakan aplikasi dengan rancangan animasi yang 

diberikan kepada anak seperti yang dirancang dalam penelitian Adi Nurseptaji 

Dan Rizki (2021), dalam meningkatkan pengetahuan maka dirancang aplikasi 

animasi interaktif yang mampu meningkatkan pengetahuan, minat tentang edukasi 

pembelajaran limbah sampah berdasarkan jenisnya yang dilengkapi materi dan 

soal latihan, aplikasi tersebut dirancang dapat memperkenalkan media edukasi 

serta pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan 

pengetahuan anak (Nurseptaji et al., 2021). 

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa intervensi melalui media 

video animasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan 

siswa sekolah dasar. Video animasi tersebut berisi materi penjelasan tentang 

berbagai aspek sampah, termasuk jenis-jenis sampah berbahaya dan konsekuensi 

dari pembuangan sampah sembarangan. Seperti yang dijelaskan oleh 

Notoatmodjo (2012), informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk 
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yang memiliki arti bagi penerima informasi, serta memberikan nilai nyata dan 

relevan dalam pengambilan keputusan saat ini atau di masa mendatang. Informasi 

ini diperoleh dari pengirim pesan yang disampaikan kepada penerima pesan 

melalui berbagai saluran, termasuk media cetak, media elektronik, dan lainnya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Sarwono (1997) dalam Nina (2007), sumber 

informasi melalui media memiliki potensi besar untuk mempengaruhi 

pengetahuan seseorang (Siregar & Marpaung, n.d.). 

Dalam Al-Quran, Pengetahuan merupakan anugerah yang mengangkat 

manusia di atas makhluk lainnya, memungkinkannya untuk menjalankan peran 

sebagai khalifah. Hal ini tergambar dalam kisah penciptaan manusia pertama 

sebagaimana dijelaskan. pada Q.S Al-Baqarah, 31-32. 

ثُ ه عَرَضَه مْ عَلَى الْمَلََئِكَةِ فَ قَالَ أنَبِْئ ونِ بِ وَعَلهمَ آدَمَ الَْْسَْاَءَ ك لههَا   

Terjemahnya: “Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-

nama (benda-benda), kemudian Dia menghadirkannya kepada para 

Malaikat, lalu berkata, "Sebutkanlah kepada-Ku nama-nama benda-

benda ini jika kalian adalah orang-orang yang benar!" 

 قاَل وا س بْحَانَكَ لًَ عِلْمَ لنََا إِلًه مَا عَلهمْتَ نَاۖ  إِنهكَ أنَْتَ الْعَلِيم  الَْْكِيم  

Terjemahnya: “Mereka menjawab, "Engkau Maha Suci, kami hanya 

mengetahui apa yang Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" 

Manusia menurut Al-Quran, memiliki potensi untuk mendudukkan ilmu 

dan mengembangkannya dengan seizin Allah. karena itu, pengetahuan sangat 

penting untuk di kembangkan dan dipalajari agar manusia memiliki pemikiran 

yang baik sesuai dengan al-quran dapat membedakan perbuatan yang baik dan 
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perbuatan yang buruk yang dapat diterapkan dalam  kehidupan sehari-hari seperti 

dengan pengetahuan mengenai kesehatan individu maupun masyarakat agar 

manusia dapat hidup sehat secara fisik, mental dan ekonomi.  berkali-kali di 

dalam al quran menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang yang 

berpengetahuan, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Mujadalah/11:58. 

لِسِ فاَفْسَح وْا يَ فْسَحِ اللَّ َٰ  لَك مْۚ وَاِ  يَ ُّهَا الهذِيْنَ اَٰمَن  وْٓا اِذَا قِيْلَ لَك مْ تَ فَسهح وْا فِِ الْمَجَٰ ذَا قِيْلَ انْش ز وْا  يَٰٰٓ
تٍٍۗ وَاللَّ َٰ  بَِِ    ا تَ عْمَل وْنَ خَبِيْر فاَنْش ز وْا يَ رْفَعِ اللَّ َٰ  الهذِيْنَ اَٰمَن  وْا مِنْك مْْۙ وَالهذِيْنَ ا وْت وا الْعِلْمَ دَرَجَٰ

Terjemahnya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah 
akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah 
kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan (QS. al-Mujadalah: 11)” 

Manusia menurut al-quran, memiliki potensi untuk mendudukkan ilmu 

dan megembangkannya dengan seizin Allah. karenaa itu, pengetahuan sangat 

penting untuk di kembangkan dan dipalajari agar manusia memiliki pemikiran 

yang baik sesuai dengan al-quran dapat membedakan perbuatan yang baik dan 

perbuatan yang buruk yang dapat diterapkan dalam  kehidupan sehari-hari seperti 

dengan pengetahuan mengenai kesehatan individu maupun masyarakat agar 

manusia dapat hidup sehat secara fisik, mental dan ekonomi.  

Penggabungan ilmu pengetahuan (sains) dengan agama Islam memang 

memiliki perspektif yang berbeda. Meskipun begitu, penting untuk meningkatkan 

keseimbangan antara keduanya. Keduanya memiliki peran yang signifikan dalam 

kehidupan individu dan kemajuan suatu bangsa. Agama memberikan panduan dan 

aturan melalui ajaran dalam kitab suci, sementara ilmu pengetahuan (sains) 
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berfokus pada interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Kedua aspek ini 

memiliki kaitan yang erat, terutama dalam hal perilaku, moral, etika, dan 

kehidupan sosial (Tursinawati, Israwati, 2020). 

3. Perbedaan sikap sebelum dan sesudah edukasi melalui video animasi 

Sikap pada umumnya dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk 

merespons (baik secara positif maupun negatif) terhadap individu, benda, atau 

situasi tertentu. Dalam esensinya, sikap mencakup kecenderungan dalam 

pemikiran, persepsi, dan tindakan seseorang. Sikap dapat mencakup berbagai 

tindakan (Notoatmodjo, 2010), termasuk: pertama, penerimaan (receiving): ini 

berarti bahwa seseorang (subjek) bersedia dan mampu memperhatikan stimulus 

yang diberikan (objek). Kedua, respon (responding): merespon mengacu pada 

memberikan tanggapan terhadap respons yang diberikan oleh subjek. Ketiga, 

tanggapan/aksi: ini mengindikasikan kemampuan untuk memberikan reaksi atau 

tindakan yang sesuai dengan stimulus yang diberikan (Hutagalung, 2021). 

Teori Tindakan yang Diterima mengaitkan antara keyakinan, sikap, 

kehendak atau niat, dan perilaku. Dalam konsep perilaku, keyakinan dan sikap 

terhadap perilaku memiliki peran penting. Sikap terhadap perilaku merujuk pada 

penilaian seseorang yang bersifat positif atau negatif terhadap pelaksanaan suatu 

perilaku tertentu. Dengan kata lain, semakin positif sikap terhadap perilaku dan 

semakin besar kontrol yang dirasakan terhadap perilaku tersebut, maka semakin 

kuat niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Dalam konteks ini, semakin 

responden mendapatkan edukasi positif yang sesuai dengan kebutuhan mereka, 
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semakin mungkin mereka akan melakukan tindakan yang diajukan dalam edukasi 

tersebut. 

Pada penelitian ini didapatkan bahwa sikap siswa-siswi kelas 4, 5 dan 6 

UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I tentang sikap membuang sampah pada tempatnya 

dan sesuai dengan jenisnya serta bahaya dan dampak membuang sampah 

sembarangan sebelum dilakukan intervensi atau pre test yaitu dari  94 

responden  sebanyak 69,1% dengan sikap kurang  dan 19,1% dengan sikap cukup. 

Sedangkan sikap siswa-siswi setelah diberikan intervensi atau post test yaitu 

59,6% memiliki sikap baik dan 30,9% yang memiliki pengetahuan cukup. Dari 

penelitian ini didapatkan bahwa responden mengalami peningkatan sikap setelah 

diberikan intervensi. sebelum pemberian intervensi sikap responden masih banyak 

yang kurang dikarenakan mereka belum mengetahui dampak dan bahaya dari 

membuang sampah sembarangan.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Erna Sariana (2019), penelitian 

yang dilaksanakan di SDN di kota Serang mengenai pengaruh penggunaan media 

dalam edukasi tentang pemilahan sampah diperoleh kelompok 1 (p=0,0002) dan 

kelompok 2 (p=0,040) ada perbedaan sikap sebelum dan sesudah intervensi 

melalui 2 kelompok dengan intervensi melalui film animasi lebih tinggi 

dibandingkan melalui leaflet yaitu (p=0,015 dan p=0,048) yang diberikan pada 

dua kelompok berbeda tentang pemilahan sampah (Sariana, 2019). Sama hal nya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sylviaa Ardianti, dkk (2022), dengan 

penelitian kualitatif, Dalam video Riko The Series, pendidikan karakter melalui 
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animasi disajikan dengan menonjolkan nilai-nilai positif terutama dalam aspek 

kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu nilai tersebut adalah mengurangi 

penggunaan sampah plastik dan berhemat energi. Dengan cara ini, video tersebut 

berperan penting dalam memperkuat pendidikan karakter pada anak-anak sekolah 

dasar, membantu mereka mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan sejak 

dini (Ardianti et al., 2022). 

Penggunaan media video dalam mengubah sikap anak sekolah 

menghasilkan perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah intervensi, 

sebagaimana yang diamati dalam penelitian oleh Alsa Ramadhan (2020). Melalui 

uji Wilcoxon, ditemukan p-value = 0,00 < 0,05, menandakan dampak signifikan 

dari media video terhadap sikap cuci tangan dengan sabun pada siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 02 di Kota Bengkulu kelas III. Pengenalan intervensi yang 

berbasis partisipasi memberikan dampak yang signifikan pada sikap responden 

antara pre-test dan post-test yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

dan Ilmu Kesehatan di UIN (Firdah et al., 2016). 

Berikut ini merupakan surah tentang sikap sebagai acuan hidup seorang 

makhluk allah dalam Q.S Al-Mudatsir/74:38. 

لُّ ن َ ك فۡسٍۢ  بِاَ كَسَبَتۡ رَهِيۡنُ   

Terjemahnya:  “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah 
diperbuatnya” 

Menurut interpretasi Quraish Shihab, diungkapkan bahwa setiap 

individu akan menerima imbalan dari perbuatan jahat yang mereka lakukan, 
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kecuali orang-orang muslim yang telah membebaskan diri melalui pelaksanaan 

perintah agama. Dari ayat ini diperinci bahwa setiap individu bertanggung jawab 

atas tindakan-tindakan yang mereka lakukan, dan ada kemungkinan bahwa 

perbuatan-perbuatan tersebut bisa merugikan atau melindungi mereka. 

Dalam ajaran agama Islam, kesehatan fisik sangat ditekankan. Agar tetap 

sehat, ada sepuluh aspek yang perlu dijaga, sebagaimana diuraikan oleh beberapa 

ulama. Aspek-aspek tersebut meliputi makanan, minuman, aktivitas fisik, 

istirahat, tidur, menjaga diri saat terjaga, hubungan seksual, mengendalikan hawa 

nafsu, kesehatan mental, dan menjaga kondisi tubuh. Dalam ilmu kesehatan atau 

gizi, makanan dianggap sebagai faktor utama dalam menjaga kesehatan. Para 

pakar kedokteran Islam menyatakan pentingnya mengonsumsi makanan yang 

halal dan. thayyib (baik dan bersih). Al-Quran juga menegaskan pentingnya 

memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, seperti yang dinyatakan dalam 

Q.S Abasa/80:24 

نۡسَانُ اِلٰى طعََامِه  .  فَ لۡيَ نۡظرُِ الِۡۡ

Terjemahnya: “maka hendaklah manusia itu memperhatikan 
makanannya”.(QS. ‘Abasa 80 : 24) 

Al-Quran melarang melakukan tindakan yang dapat merusak tubuh. Para 

ahli dalam bidang medis memberikan contoh yang mencakup merokok. Larangan 

ini disebabkan oleh dampak merugikan seperti merusak diri sendiri, pemborosan, 

serta efek buruknya seperti bau dan gangguan terhadap lingkungan dan orang lain. 

Dalam Islam, tubuh diberikan haknya yang sesuai dengan fungsinya dan 
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kekuatannya. Agama ini menekankan pentingnya menjaga ritme hidup yang 

teratur melalui tidur yang cukup dan istirahat yang memadai, selain melaksanakan 

hak-haknya terhadap Tuhan melalui ibadah. Petunjuk Islam memandu untuk 

mengatur waktu istirahat bagi kesehatan jasmani. Pola tidur dan waktu terjaga 

diatur dengan seimbang, mengakui bahwa setiap bagian tubuh memiliki haknya 

yang perlu dihormati (Brahmanto, 2021).  

 

4. Perbedaan Tindakan sebelum dan sesudah edukasi melalui video animasi 

Notoatmodjo (2012) Menyatakan bahwa perilaku merujuk pada tindakan 

atau aktivitas yang dapat diobservasi dan dipelajari dari suatu organisme. Perilaku 

ini berbeda dari sikap. Sikap adalah kecenderungan untuk melakukan tindakan 

terhadap suatu objek, dengan menunjukkan indikasi untuk menyukai atau tidak 

menyukai objek tersebut. Sikap hanya merupakan sebagian dari perilaku manusia. 

Perilaku manusia bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek yang luas. 

Bloom, seperti yang diutarakan dalam Notoatmodjo (2012), mengelompokkan 

perilaku ke dalam tiga domain, yaitu 1) kognitif, 2) afektif, 3) psikomotor. Agar 

dapat diukur dengan lebih mudah, tiga domain ini dinilai berdasarkan 

pengetahuan, sikap, dan tindakan/praktek. 

pada penelitian ini didapatkan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi  

kelas 4, 5 dan 6 UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I tentang sampah, jenis-jenis 

sampah, bahaya serta dampak dari membuang sampah sembarangan sebelum 

dilakukan intervensi atau pre test yaitu dari  94 responden, sebelum diberikan 

intervensi sebanyak 69,1% responden memiliki tindakan kurang, dan 11,7% 
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responden memiliki tindakan baik. Sedangkan setelah diberikan intervensi 

sebanyak 56,6% responden memiliki tindakan baik dan 

9,6%  responden  memiliki tindakan kurang.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lely Suryani dan Seto 

(2020), yang dilaksanakan di TK Kartika Kodim Ende yang melibatkan 18 

responden, hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat peningkatan tindakan 

sebesar 45% dimana siklus I sebesar 55% meningkat menjadi 100% pada siklus 

ke II  setelah  diberikan intervensi media audio visual dalam meningkatkan 

perilaku cinta lingkungan pada golden age (Suryani & Seto, 2020). penggunaan 

media video animasi dalam meningkatkan perilaku melalui tindakan pada anak 

sekolah juga diterapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuli Dono (2020),  

dengan melibatkan siswa sekolah dasar kelas 1 kota Banyumas terjadi 

peningkatan dari siklus I 60,2 siklus II rata-rata 76,6 dan siklus III nilai rata rata 

86,6 setelah diberikan intervensi melalui video animasi (Setia, 2020). 

Manusia dalam alam semesta ini memiliki sifat yang unik. 

Keistimewaannya menarik perhatian manusia secara luas, dan karena keterbatasan 

pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri, banyak studi yang terus dilakukan 

untuk memahaminya. Studi-studi ini terus berkembang karena manusia memiliki 

keterbatasan dalam memahami dirinya sendiri. Quraish Shihab dalam bukunya 

"Wawasan Al-Qur’an" mengungkapkan bahwa keterbatasan pengetahuan manusia 

tentang dirinya terjadi karena fokus awal manusia pada dunia material dan 

karakteristik akal manusia yang cenderung menghindari pemikiran yang 
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kompleks, atau karena sifat akal manusia yang terbatas untuk memahami hakikat 

hidup 

Membicarakan mengenai manusia merupakan topik yang tak pernah 

berakhir untuk diperbincangkan. Dalam berbagai aliran psikologi, seperti 

psikoanalisis klasik oleh Sigmund Freud, terdapat pandangan bahwa perilaku 

manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, alam bawah sadar, serta 

dorongan-dorongan biologis yang terus mendorong keinginan untuk memenuhi 

kenikmatan secara instan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa 

psikoanalisis memandang hakikat manusia sebagai cenderung buruk, liar, kejam, 

suram, kurang etis, egois, dipenuhi oleh hasrat, dan cenderung mencari 

kenikmatan fisik. Q.S Al-Maidah Ayat 8 

 أَلَّۡ تَ عْدِلُواۚ  اعْدِلُوا يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِيَن لِلَِِّّ شُهَدَاءَ بِِلْقِسْطِۖ  وَلَۡ يََْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلَىى 
ۖ  وَات َّقُوا الِلََّّۚ  إِنَّ الِلََّّ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُونَ هُوَ   قْوَىى أقَْ رَبُ للِت َّ  

 Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 
saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena 
adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-
Maidah: 8)” 

 

  Dalam ayat ini, Allah mengajak umat Islam untuk selalu mempertahankan 

kebenaran di seluruh permukaan bumi dan bersaksi dengan kesaksian yang jujur 

dan benar. Konsep keadilan yang disebutkan juga harus diterapkan secara 

universal kepada semua individu, tanpa memperhatikan latar belakang sosial, 

agama, pendidikan, dan faktor lainnya. Tindakan adil membawa manusia lebih 
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dekat kepada Allah, karena sifat-Nya yang adil. Adil bukan berarti menyamakan 

segala hal, melainkan menempatkan setiap hal sesuai dengan kebutuhannya, 

sehingga tidak menimbulkan perasaan cemburu atau iri. Usaha pemerintah dalam 

meratakan pembangunan, kesetaraan dalam pendidikan, serta memberdayakan 

masyarakat secara komprehensif di Indonesia adalah beberapa contoh penerapan 

prinsip adil tersebut. Q.S Al-Isra Ayat 37 

لُغَ الْْبَِالَ طُولًۡ   وَلَۡ تََْشِ فِ الَْْرْضِ مَرَحًاۖ  إِنَّكَ لَنْ تََْرقَِ الَْْرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan 
sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus 
bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (Q.S. Al-
Isra: 37)” 
 

             Dahulu, Iblis diusir dari surga bukan karena melakukan dosa yang besar, 

tetapi karena ia menolak untuk bersujud kepada Adam. Akibat sikap angkuhnya, 

Allah mengusirnya dari surga. Walaupun perintah untuk bersujud kepada Adam 

bukan bertujuan untuk merendahkan diri, melainkan sebagai bentuk 

penghormatan. Seharusnya manusia tidak memiliki sifat sombong, karena sifat 

kesombongan adalah prerogatif Allah. Tidak ada alasan bagi kita untuk berbangga 

diri. Keindahan wajah akan memudar seiring berlalunya waktu, harta yang 

melimpah tidak akan membawa ke akhirat dan hanya akan tertinggal di dalam 

kuburan, kekuasaan dan jabatan akan berlalu, kecerdasan pun akan memudar 

seiring penuaan, dan seterusnya. Suatu hari manusia akan kembali menjadi tanah, 

seperti keadaannya sebelum diciptakan (Nasihatun, 2019).  

C. Keterbatasan Penelitian 
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Keterbatasan pada penelitian ini yaitu waktu penelitian yang tidak tepat 

sehingga siswa/siswi kelas 6 sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan telah 

melaksanakan ujian nasional, kondisi listrik yang bermasalah selama 1 minggu 

lebih sehingga menyebabkan pemutaran video animasi hanya diberikan melalui 

laptop saja, serta perlunya dampingan guru di setiap pelaksanaan intervensi 

dilakukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang intervensi melalui 

media video animasi tentang perilaku buang sampah pada anak sekolah dasar di 

pulau Lae-lae yang dilakukan pada tanggal 10 mei-8 juni 2023 di UPT SPF SD 

Inpres Lae-Lae I dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media video animasi sebagai media intervensi kesehatan 

telah dikembangkan  melalui berbagai tahap serta dilakukan uji validasi 

oleh tim promosi kesehatan, dosen peminatan promosi kesehatan dan ilmu 

perilaku serta siswa-siswi, sehingga menghasilkan produk pengembangan 

media video animasi yang dapat digunakan sebagai media intervensi 

kesehatan. 

2. Terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi melalui media video animasi di UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I, dengan nilai p-value sebesar 0,000 (<0,05). 

3. Terdapat perbedaan sikap yang signifikan sebelum dan sesudah diberikan 

intervensi melalui media video animasi di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I, 

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

4. Terdapat perbedaan tindakan yang signifikan sebelum dan sesudah 

diberikan intervensi melalui media video animasi di UPT SPF SD Inpres 

Lae-Lae I, dengan nilai p-value sebesar 0,000 (<0,05) 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan dari penelitian di atas, penulis berupaya 

memberikan saran dan rekomendasi sebagai panduan untuk perbaikan di masa 

yang akan datang, yaitu diharapkan kepada guru untuk memberikan penguatan 

serta motivasi kepada siswa agar dapat menerapkan perilaku buang sampah pada 

tempatnya serta kepada pihak sekolah agar menegakkan peraturan sekolah 

larangan membuang sampah sembarangan.  
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