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ABSTRAK 

Nama  :  Andi Elma Adhelia Suhanrika 

NIM :  70200117065 

Judul : Pemanfaatan Board Game sebagai Media Edukasi Pengelolaan 

Sampah pada Siswa Sekolah Dasar Di Sulawesi Selatan 

Sampah merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia 

tetapi juga dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Oleh karena itu 

kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan perlu ditanamkan sejak dini pada 

anak-anak sebagai generasi penerus yang akan berperan sebagai agen perubahan 

yang aktif. Salah satu caranya menggunakan media edukasi yang menarik dan dapat 

meningkatkan perilaku pengelolaan sampah yaitu “Ecofunopoly”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan board game 

“Ecofunopoly” dalam meningkatkan pengelolaan sampah siswa sekolah dasar di 

Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain 

penelitian quasy experiment. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

8 Watampone dan siswa kelas VA SDN Samata sebanyak 47 sampel dengan teknik 

pengambilan sampel yaitu purposive sampling. 

Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa board game 

“Ecofunopoly” efektif sebagai media edukasi pengelolaan sampah yang ditinjau 

dari aspek operasional, komunikasi visual, pembelajaran, ketertarikan dan motivasi. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengetahuan siswa SDN 8 

Watampone setelah pemanfaatan board game “Ecofunopoly” meningkat sebesar 

33,3%, sikap meningkat sebesar 9,5% dan tindakan meningkat sebesar 28,6% serta 

perilaku meningkat sebesar 33,3%. Sedangkan pada SDN Samata, tingkat 

pengetahuan setelah pemanfaatan board game meningkat sebesar 34,6%, sikap 

meningkat sebesar 7,7% dan tindakan meningkat sebesar 23,1% serta perilaku 

meningkat sebesar 23,1%. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa board 

game “Ecofunopoly” efektif dalam meningkatkan perilaku pengelolaan sampah 

siswa SDN 8 Watampone dengan nilai sig. <0,001. 

Diharapkan bagi pemerintah, instansi terkait, dan guru disekolah agar 

dapat melakukan promosi terkait lingkungan dengan cara yang menarik khususnya 

terhadap anak-anak. 

 

Kata kunci: Board Game; Perilaku Pengelolaan Sampah; Pengetahuan; Sikap; 

Tindakan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia 

tetapi di sisi lain juga dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini 

dikarenakan meningkatnya keragaman karakteristik limbah dan kurangnya 

implementasi efektif kebijakan limbah yang konsisten disertai dengan perubahan 

gaya hidup, peningkatan proses produksi dan urbanisasi yang cepat. Tidak hanya 

itu, pertumbuhan konsumsi dan pembangunan ekonomi memiliki konsekuensi 

utama terhadap peningkatan produksi limbah (Gizzi et al., 2019). Tinjauan saat ini 

menemukan bahwa letak geografis dan status ekonomi suatu negara penting dalam 

menentukan karakteristik sampah (Das et al., 2019). 

Jumlah timbulan sampah global pada tahun 2016 mencapai 2,01 miliar ton 

dan tidak dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Sampah global yang 

dihasilkan per orang berkisar 0,11 hingga 4,54 kilogram per harinya. Beberapa 

negara yang berpenghasilan tinggi di dunia berkontribusi sebanyak 34% atau 

sekitar 683 juta ton sampah global. Sampah global diperkirakan akan meningkat 

menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Secara umum, terdapat korelasi positif 

antara timbulan sampah dan tingkat pendapatan. Timbulan sampah per kapita harian 

di negara-negara berpenghasilan tinggi diproyeksikan meningkat sebesar 19% pada 

tahun 2050, dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan rendah- menengah 

yang diperkirakan akan meningkat sekitar 40% atau lebih. Jumlah total sampah 
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yang dihasilkan negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan akan meningkat 

lebih dari tiga kali lipat pada tahun 2050 (Kaza et al., 2018). 

Komposisi limbah padat bervariasi berdasarkan pendapatan, populasi 

dengan penghasilan rendah hingga menengah menghasilkan sebagian besar sampah 

organik, sedangkan populasi berpenghasilan tinggi menghasilkan lebih banyak 

limbah kertas, logam, dan gelas (Nanda & Berruti, 2020). Pada tahun 2016, 

Amerika Serikat menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar dari negara 

manapun di dunia. Sampah plastik yang dihasilkan di Amerika Serikat masuk ke 

lingkungan pesisir pada tahun 2016 diperkirakan mencapai lima kali lebih besar 

dari perkiraan tahun 2010 (Law et al., 2020). Peningkatan produksi sampah plastik 

menjadi perhatian global, hal ini dikarenakan plastik dapat bertahan dalam waktu 

yang lama dikarenakan sulit untuk terurai dan dapat tertelan oleh organisme yang 

dapat menimbulkan dampak kesehatan melalui rantai makanan, termasuk manusia 

(Wagner & Lambert, 2017).  

Kawasan Asia Timur dan Pasifik menghasilkan sampah paling banyak 

secara global yaitu 468 juta ton pada tahun 2016, dengan rata-rata 0,56 kilogram 

per kapita per hari. Sekitar 53% sampah di Asia Timur dan Pasifik terdiri atas 

sampah organik. Sebagian besar negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik 

menggunakan metode open dumping dalam mengelola sampah (Kaza et al., 2018). 

Indonesia yang merupakan salah satu negara di kawasan Asia Timur menghasilkan 

sekitar 68,5 juta ton sampah pada tahun 2021 dan sekitar 11,6 juta ton sampah 

disumbang oleh jenis sampah plastik. Diperkirakan jumlah timbulan sampah yang 

dihasilkan setiap tahun akan terus bertambah (Kementerian Lingkungan Hidup dan 
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Kehutanan dalam CNN Indonesia, 2021).  

Pada tahun 2025 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 

284.829.000 jiwa atau meningkat sebesar 23.713.544 orang dari tahun 2016. 

Proyeksi penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dan akan 

mempengaruhi jumlah timbulan sampah. Selain penambahan penduduk, perubahan 

pola konsumsi juga dapat meningkatkan produksi sampah. Perubahan pola 

konsumsi terlihat dari kehidupan sehari-hari penduduk perkotaan yang 

menginginkan segala hal dengan praktis sehingga mendorong banyaknya 

penggunaan kemasan plastik. Semakin mengarah ke daerah perkotaan maka 

semakin nyata pula peningkatan jumlah timbulan sampah yang diakibatkan oleh 

perubahan pola konsumsi. Hal ini berkaitan dengan pendapatan dari suatu daerah 

(GDP). Semakin tinggi penghasilan seseorang maka semakin meningkat pula 

jumlah timbulan sampah yang diproduksi setiap orang per harinya (Badan Pusat 

Statistik, 2018). 

Pengelolaan sampah masih menjadi permasalahan yang aktual di 

Indonesia.  Dasar hukum yang kurang tegas, tempat pembuangan sampah yang 

kurang memadai, kurangnya usaha untuk melakukan pengomposan, dan kurang 

tepatnya sistem pengelolaan sampah di TPA merupakan beberapa masalah yang 

dihadapi Indonesia dalam pengelolaan sampah (Chaerul et al., 2007). Penelitian 

lain mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator permasalahan dalam 

pengelolaan sampah yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu jumlah sampah yang 

diproduksi terus mengalami peningkatan, pelayanan pengelolaan sampah yang 

masih rendah, terbatasnya jumlah tempat pembuangan sampah akhir (TPA), 



4 
 

 
 

masalah biaya dan institusi pengelola sampah (Kardono, 2007). Adapun faktor lain 

yang membuat permasalahan sampah di Indonesia semakin kompleks adalah taraf 

hidup masyarakat yang semakin meningkat, namun tidak disertai dengan 

pengetahuan mengenai sampah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam 

menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya (Sahil et al., 2016). 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi yang terletak di 

semenanjung selatan Sulawesi dengan luas 46.717,48 km². Berdasarkan hasil 

sensus penduduk, jumlah penduduk di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023 

mencapai 9.312.019 jiwa (BPS Sulsel, 2023). Jumlah tersebut termasuk cukup 

besar dan berpotensi terhadap pencemaran. Data yang terdapat pada Sistem 

Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), menunjukkan bahwa provinsi 

Sulawesi Selatan masuk dalam daftar 10 provinsi yang menghasilkan sampah 

terbanyak di    Indonesia. Pada tahun 2022, Sulawesi Selatan menghasilkan sampah 

lebih dari 908 ribu ton (SIPSN, 2022).  

Pengelolaan sampah adalah penanganan sampah yang dilakukan secara 

menyeluruh agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, lingkungan dan 

estetika. Penanganan tersebut meliputi cara memindahkan sampah dari sumbernya, 

mengolah, dan mendaur-ulang sampah (Damanhuri & Padmi, 2016). Masyarakat 

masih menggunakan pendekatan akhir (end-of-pipe) dalam mengelola sampah, 

dimana sampah yang telah dikumpulkan, kemudian diangkut lalu dibuang ke 

tempat pembuangan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar 

berpotensi untuk melepas gas metan (CH4), dimana hal tersebut dapat 

meningkatkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi terhadap pemanasan global. 
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Timbunan sampah yang terurai melalui proses alam, memerlukan penanganan 

dalam waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Permasalahan terkait sampah 

harus ditangani dengan serius, hal ini dikarenakan sampah yang tidak tertangani 

dengan baik berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan dan perubahan 

keseimbangan lingkungan (Salim, 2010). Tidak hanya itu, sampah juga dapat 

menghasilkan bau yang menyengat, meningkatkan penyebaran penyakit dan lain-

lain sehingga mengganggu kesehatan dan juga kenyamanan (Hakim et al., 2006). 

Sebagai generasi penerus yang akan berperan sebagai agent of change yang aktif, 

sikap peduli lingkungan perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak sekolah dasar 

(Rahmawati & Suwanda dalam Narut & Nardi, 2019). 

Perilaku membuang sampah merupakan kegiatan fisik seseorang yang 

dihasilkan dari pembiasaan yang dibentuk oleh lingkungan. Perilaku individu yang 

peduli terhadap lingkungan sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Peduli 

lingkungan merupakan suatu sikap dan kegiatan yang berupaya untuk mencegah 

kerusakan lingkungan alam dan melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang telah terjadi. (Asmani, 2013). Kebiasaan yang baik ini, dapat 

dicapai melalui pendidikan berwawasan lingkungan. Penanaman kesadaran untuk 

menjaga lingkungan dapat diawali dengan tidak membuang sampah sembarangan. 

Untuk mengelola sampah dengan efektif salah satu caranya yaitu memilah sampah 

dari sumbernya (Andina, 2019).  

Salah satu upaya menggugah kesadaran masyarakat terutama pada anak-

anak akan pentingnya pengelolaan sampah adalah melalui edukasi (Hakim, 2019). 

Penyampaian atau penerapan promosi kesehatan dapat menggunakan media 
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permainan, hal ini dikarenakan media permainan dapat menjadikan siswa lebih 

mudah memahami dan tidak merasa bosan dalam penyampaian materi (Rahmawati 

& Fitriyah, 2020). Terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa saat ini media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah sistem 

konvensional, seperti menyimak dan mencatat. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

peserta didik merasa jenuh sehingga sebagian besar siswa hanya bermain sendiri 

dan tidak fokus terhadap pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya ketika 

pelajaran berlangsung (Wibisono & Yulianto, 2010). Oleh karena itu pendidikan 

tentang pengelolaan sampah harus menarik untuk anak.  

Board Game ialah jenis permainan yang dimainkan di atas papan. 

Permainan ini dapat dimainkan dalam satu tempat dan papan yang sama oleh dua 

orang atau lebih (Limantara et al., 2015). Oleh karena itu salah satu keunggulan 

dari board game yaitu antara satu pemain dan pemain lainnya dapat berinteraksi 

secara langsung (Azizah & Sutejo, 2015). Daya terima media board game yaitu 

kemampuan pemain dalam menerima lima aspek yang terdapat dalam media yaitu 

isi materi, ukuran tulisan, gambar, warna dan cara bermain media (Aldera et al., 

2021). Board game merupakan salah satu media yang interaktif, menarik dan 

menyenangkan untuk mengenalkan dan menumbuhkan minat, sehingga informasi 

bisa tersampaikan dengan efektif (Ismail, 2012).  

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ratih & Susanna (2018) bahwa pesan 

yang hanya memuat tulisan dianggap kurang efektif jika dibandingkan dengan 

pesan bergambar.  Penelitian lain dari Bartolucci et al., (2019) menyatakan bahwa 

media board game dapat menjadi stimulus penting untuk fungsi kognitif, bahkan 
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dalam belajar. Noda et al., (2019) menyatakan bahwa penelitian mereka 

menunjukkan hasil yang positif pada berbagai hasil, termasuk pengetahuan 

pendidikan, fungsi kognitif, gejala ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder), alzheimer, dan aktivitas fisik. Selain itu dalam penelitian tersebut board 

game terbukti berkontribusi dalam meningkatkan interaksi interpersonal, motivasi 

dan mempromosikan pembelajaran, serta akan menjadi terapi komplementer yang 

akan berkontribusi untuk perbaikan banyak gejala klinis.  

Tidak hanya sebagai media hiburan, board game juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana belajar yang efektif dan menjadi salah satu permainan edukatif yang 

mendidik, menyenangkan dan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan 

berpikir dan berbahasa, serta anak dapat berbaur dengan lingkungan (Ismail, 2012). 

Klöckner & Fjællingsdal (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa board 

game dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam beberapa aspek komunikasi 

lingkungan. Terdapat board game yang bertemakan pengelolaan sampah yaitu 

“Ecofunopoly” (waste series).  

Board Game Eco Funopoly (waste series) merupakan permainan edukasi 

interaktif tentang sampah. Permainan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran lingkungan dan mengubah perilaku pemainnya. Wahid (2023) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan board game 

edukatif Ecofunopoly (waste series) terhadap pengetahuan dan sikap siswa dalam 

penerapan PHBS membuang sampah pada tempatnya.  

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pemanfaatan board game sebagai media edukasi pengelolaan 
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sampah pada siswa sekolah dasar di Sulawesi Selatan. Permainan ini bertujuan 

untuk mengedukasi sekaligus menjadi sarana hiburan bagi anak-anak usia sekolah 

dengan harapan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi 

kebiasaan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah pemanfaatan board game “Eco Funopoly” efektif 

dalam meningkatkan perilaku pengelolaan sampah siswa sekolah dasar di Sulawesi 

Selatan?”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan board 

game “Ecofunopoly” sebagai media edukasi pengelolaan sampah siswa sekolah 

dasar di Sulawesi Selatan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui efektivitas board game “Ecofunopoly” sebagai media 

edukasi pengelolaan sampah. 

b. Untuk mengetahui perbedaan pengetahuan, sikap dan tindakan siswa terkait 

pengelolaan sampah sebelum dan sesudah pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly”.  

c. Untuk mengetahui efektivitas board game “Ecofunopoly” terhadap perilaku 

siswa terkait pengelolaan sampah. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan pengetahuan peneliti dan diharapkan dapat 

memberikan bekal pengalaman berkaitan dengan pemanfaatan board game sebagai 

media edukasi pengelolaan sampah. 

2. Bagi Siswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan media edukasi board game “Eco 

Funopoly” dapat menambah pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah yang 

baik dan bagaimana cara mengimplementasikannya. 

3. Bagi Sekolah dan Guru 

Dapat memberikan informasi bagi pihak terkait tentang media edukasi 

“Eco Funopoly” untuk diaplikasikan bagi para peserta didik. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam mengkaji topik yang 

relevan dengan penelitian ini. 

E. Definisi Operasional 

1. Media Edukasi (Board Game) 

Definisi operasional: Media yang akan digunakan untuk mengedukasi 

siswa sekolah dasar terkait pengelolaan sampah dalam penelitian ini yaitu board 

game “Eco Funopoly (waste series)”. Board game “Ecofunopoly” merupakan 

permainan interaktif tentang sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran 

lingkungan dan mengubah perilaku pemainnya. Board game “Ecofunopoly” perlu 

dilakukan uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui efektif atau tidaknya sebuah 
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media sebelum digunakan sebagai alat intervensi. Adapun kriteria efektivitas media 

menurut (Arikunto dalam Ernawati & Sukardiyono, 2017) sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Kriteria Efektivitas Media 

No. Skor (%) Kategori Efektivitas 

1. <21 % Sangat Tidak Efektif 

2. 21% - 40% Tidak Efektif 

3. 41% - 60% Cukup Efektif 

4. 61% - 80% Efektif 

5. 81% - 100% Sangat Efektif 

 

2. Perilaku Pengelolaan Sampah 

Perilaku pengelolaan sampah berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 

merupakan segala aktivitas dan usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan 

memberikan perlakuan dan mengatasi sampah dari timbul hingga di pembuangan 

akhir (Kementrian Lingkungan Hidup, 2008). Pengelolaan sampah yang dimaksud 

dalam penelitian ini meliputi tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku siswa dalam 

mengelola sampah.  

a. Tingkat Pengetahuan Responden terkait Pengelolaan Sampah 

Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala 

tindakan manusia agar memahami suatu objek (Surajiyo, 2008 dalam Rachmawati, 

2019). Pengetahuan yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kemampuan 

pemahaman responden terkait sampah. Untuk mengetahui gambaran dari tingkat 

pengetahuan maka digunakan kuesioner dengan soal pilihan ganda. Kriteria 

objektif: 
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1) Dikategorikan baik, bila responden memperoleh skor ≥ 6 

2) Dikategorikan buruk, bila responden memperoleh skor < 6 

b. Tingkat Sikap Responden terkait Pengelolaan Sampah 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi terhadap rangsangan yang 

bersumber dari lingkungan dengan cara yang dapat memengaruhi atau memulai 

tingkah laku seseorang (Notoatmodjo, 2012a). Sikap yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu reaksi atau tanggapan balik responden, baik itu positif maupun 

negatif terhadap pengelolaan sampah. Untuk mengetahui gambaran dari tingkat 

sikap siswa terkait pengelolaan sampah, maka digunakan kuesioner dengan skala 

gutman dimana nilai benar 1 dan nilai salah 0. Tingkat sikap siswa terkait 

pengelolaan sampah dikategorikan sebagai berikut: 

1) Dikategorikan positif, bila responden memperoleh skor ≥ 5 

2) Dikategorikan negatif, bila responden memperoleh skor < 5 

c. Tingkat Tindakan Responden terkait Pengelolaan Sampah. 

Tindakan merupakan realisasi dari pengetahuan dan sikap menjadi suatu 

perbuatan nyata. Tindakan juga merupakan respon seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk nyata atau terbuka (Notoatmodjo, 2003). Untuk mengetahui 

gambaran dari tingkat tindakan siswa terkait pengelolaan sampah, maka digunakan 

kuesioner dengan skala gutman dimana nilai benar 1 dan nilai salah 0. Tingkat 

tindakan anak usia sekolah dasar terkait pengelolaan sampah dikategorikan sebagai 

berikut: 

1) Dikategorikan baik, bila responden memperoleh skor ≥ 5 

2) Dikategorikan buruk, bila responden memperoleh skor < 5 
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d. Tingkat Perilaku Responden terkait Pengelolaan Sampah 

Perilaku merupakan segala aktivitas atau kegiatan manusia yang  dapat secara 

langsung ataupun tidak untuk diamati oleh orang lain (Notoatmodjo, 2012b). 

Adapun kriteria objektif: 

1) Dikategorikan positif, bila responden memperoleh skor ≥ 50% 

2) Dikategorikan negatif, bila responden memperoleh skor < 50% 

F. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan pernyataan suatu kaidah atau dalil, tetapi 

kebenarannya belum teruji (Saryono, 2011). Berdasarkan pernyataan tersebut, 

penelitian ini memiliki hipotesis yaitu media edukasi board game “Eco Funopoly” 

efektif dalam meningkatkan perilaku pengelolaan sampah siswa sekolah dasar di 

Sulawesi Selatan, dimana terjadi peningkatan perilaku pengelolaan sampah siswa 

sebelum dan sesudah pemanfaatan board game “Ecofunopoly”.  



13 
 

 
 

G. Kajian Pustaka 

Tabel 1.2 Tabel Sintesa 

 

No. 

 

Judul Penelitian 

 

Peneliti/Tahun 

 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil 

1.  Developing Board 

Game as Learning 

Media about Waste 

Sorting for Fourth 

Grade Students of 

Elementary School 

Imanuel Vicky 

Christian, Arie 

Setiawan 

Prasida/2018 

Deskriptif Board game dikategorikan baik sebagai 

alternatif media edukasi. Board game 

“Pilah Sampah” berhasil menyampaikan 

materi tentang pemilahan sampah 

organik dan non-organik. Board game 

“Pilah Sampah” dinilai baik untuk 

menarik minat belajar siswa. Dalam 

perkembangannya, board game sangat 

fleksibel dan berpotensi untuk 

berkembang sebagai media edukasi pada 

mata pelajaran yang berbeda. Semakin 

inovatif media edukasi yang digunakan 

oleh pendidik, maka siswa akan semakin 

tertarik untuk belajar.  

2. Designing Playful 

Learning by Using 

Educational Board 

Game for Children 

In The Age Range 

of 7-12: (A Case 

Study: Recycling 

and Waste 

Sara Mostowfi, 

Nasser Koleini 

Mamaghani, 

and Mehdi 

Khorramar 

/2016 

 

Research and 

Development 

(RnD) 

Edukasi melalui board game 

meningkatkan pengetahuan dan efikasi 

diri tanpa guru atau orang lain yang hadir 

untuk mengelola aktivitas permainan. 

Kesenangan tidak memiliki hubungan 

dengan permainan yang berkaitan 

dengan hasil pengetahuan atau mengenai 

hasil efikasi diri. Namun, aspek 

kesenangan yang dirasakan dari sebuah 
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Separation 

Education 

 Board Game) 

permainan mungkin mempengaruhi 

pelajar untuk memulai permainan dan 

mempertahankan permainan dalam 

waktu yang cukup lama untuk 

memengaruhi perubahan hasil. Namun, 

board game harus diuji dalam jangka 

waktu yang lama. Format board game 

sederhana adalah bermanfaat, menarik 

dan mudah diadaptasi, tidak hanya untuk 

sekolah, tetapi juga untuk di rumah, 

komunitas dan lainnya. 

3.  Development of 

sorting waste game 

android based for 

early childhood in 

environmental 

education 

Henita 

Rahmayanti, 

dkk/2020 

Research and 

Development 

(RnD) 

Berdasarkan pengujian black box, 

didapatkan bahwa semua indikator yang 

terdapat pada tiap item dinyatakan baik 

dengan persentase sebesar 100%. 

Dengan kata lain, game “Memilah 

Sampah” ini user friendly dan dapat 

digunakan serta berjalan dengan lancar 

pada platform android sebagai media 

edukasi lingkungan. 

4. Efektivitas Media 

Permainan Ular 

Tangga Terhadap 

Sikap Siswa Dalam 

Membuang 

Sampah 

Ade Rahmawati 

dan Sukhriyatun 

Fitriyah/2020 

Quasy 

Experiment 

Sikap siswa dalam membuang sampah 

berubah menjadi lebih baik setelah 

diberikan perlakuan mengenai “Stop 

Trash” melalui media permainan ular 

tangga. Terdapat perbedaan yang 

signifikan pada sikap siswa sebelum dan 

sesudah diberikan perlakuan. 

Kesimpulan dari pernyataan tersebut, 

yaitu media permainan ular tangga 
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efektif terhadap perubahan sikap siswa 

dalam membuang sampah. 

5.  Efektivitas 

Pemutaran Film 

Terhadap Perilaku 

Buang Sampah 

Pada Mahasiswa 

AKPER 

Malahayati Medan 

Mona 

Hastuti/2020 

Quasy 

Experiment 

Implementasi metode penyampaian 

pesan melalui pemutaran film terbukti 

efektif dalam meningkatkan perilaku 

membuang sampah pada mahasiswa 

AKPER Malahayati Medan, dibuktikan 

dengan nilai signifikansi p<0,05 

sehingga memberikan dampak positif 

yang nyata jika dibandingkan dengan 

sebelum intervensi dilakukan. 

6.  Pengaruh Board 

Game Edukatif 

Ecofunopoly 

terhadap 

Pengetahuan dan 

Sikap dalam 

Penerapan PHBS 

Membuang 

Sampah pada 

Tempatnya Di 

Sekolah 

 

Aliefia Annisa 

Wahid/2023 

Quasy 

Experiment 

Hasil dari penelitian ini menunjukan 

terdapat pengaruh signifikan board game 

edukatif Ecofunopoly terhadap 

pengetahuan (nilai p value 0,02) dan 

sikap siswa (nilai p value 0,01) dalam 

penerapan PHBS membuang sampah 

pada tempatnya di sekolah dengan nilai p 

value < 0,05. Promosi kesehatan dengan 

menggunakan board game edukatif 

Ecofunopoly direkomendasikan sebagai 

media promosi kesehatan yang interaktif 

bagi anak usia sekolah dasar dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan dan 

sikapnya dalam penerapan PHBS 

membuang sampah pada tempatnya di 

sekolah. 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan. Adapun 

perbedaannya yaitu: 1) beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus dalam 

merancang atau mengembangkan permainan yang bertemakan pengelolaan sampah 

sehingga metode penelitian yang digunakan juga berbeda, 2) beberapa penelitian 

sebelumnya memanfaatkan media edukasi yang berbeda sebagai alat intervensi 

dalam penelitiannya 3) lokasi penelitian dan subjek penelitian yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari sampah 

yaitu barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi atau sudah tidak diperlukan 

lagi dan dibuang oleh pemiliknya, misalnya kaleng minuman, tanah, kertas dan 

dedaunan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan manusia 

sehari-hari atau aktivitas alam yang berbentuk padat atau semi-padat berupa zat 

organik maupun zat anorganik yang dapat terurai ataupun tidak dapat terurai yang 

dipandang sudah tidak dapat digunakan lagi dan dibuang ke lingkungan. Banowati 

(2012), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah material sisa dari 

suatu proses yang telah berakhir dan sudah tidak diinginkan. Adapun menurut 

Saputra & Mulasari (2017) sampah adalah sisa dari suatu usaha atau aktivitas 

manusia yang berbentuk padat (baik bersifat mudah terurai maupun yang sulit atau 

tidak dapat terurai oleh mikroorganisme) dan sudah tidak dimanfaatkan lagi 

sehingga dibuang ke lingkungan. 

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kebersihan, hal ini dikarenakan 

kebersihan memiliki aspek ibadah sekaligus aspek moral yang umumnya dikenal 

dengan istilah “thaharah” yang artinya bersuci dan terlepasnya dari kotoran (Al-

Fannani dalam Agustina, 2021). Rasulullah saw. melalui hadistnya mengajarkan 

agar umat islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baik kebersihan
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badan, pakaian, dan lingkungan. 

يْهِ 
َ
ى الُله عَل

ََّ
بِيَِّ صَل بِيْهِ عَنِ النََّ

َ
اصٍ عَنْ ا بِى وَقََّ

َ
مَ عَنْ سَعْدِبْنِ ا

ََّ
وَسَل بَُّ    : بٌ يُحِ اِنََّ الَله طَيَِّ

مْ 
ُ
فْنَيْتَك

َ
فُوْاا جوََادَفَنَظَِّ

ْ
بَُّ ال رَمَ جَوَادٌيُحِ

َ
ك

ْ
بَُّ ال رِيْمٌ يُحِ

َ
ظَافَةَ ك بَُّ النََّ بَ نَظِيْفٌ يُحِ يَِّ  الطََّ

Terjemahnya: “Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari bapaknya, dari 

Rasulullah saw.: 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. Tirmizi). 

Berdasarkan hadist diatas dapat dipahami bahwa Allah swt. menyukai 

kebersihan, keindahan, dan kesucian sehingga bila umat islam melaksanakan hal 

yang disukai oleh Allah swt. maka akan mendapatkan nilai dihadapan-Nya yaitu 

berupa pahala. Dengan kata lain, jorok, kotor, sampah berserakan, dan lingkungan 

yang semrawut dan tidak indah itu tidak disukai oleh Allah SWT. (Lagu, 2020). 

2. Jenis-Jenis Sampah 

Menurut (Sejati dalam Prasojo, 2013) sampah terbagi atas 3 jenis, yaitu: 

a. Sampah Organik/basah, merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup 

dan dapat terdegradasi secara alami, seperti daun-daunan, sampah dapur, 

sampah restoran, sisa buah, sisa sayuran, dan lain-lain. 

b. Sampah Anorganik/kering, merupakan jenis sampah yang tidak dapat 

terdegradasi secara alami, seperti plastik, kaleng, botol, dan lain-lain. 

c. Sampah Berbahaya. Sampah jenis ini berpotensi membahayakan manusia dan 

membutuhkan penanganan khusus. Contohnya jarum suntik bekas, limbah 

racun kimia, baterai, dan lain-lain. 
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Berdasarkan bentuknya, sampah terbagi atas 2 jenis yaitu: 

a. Sampah Padat 

Sampah padat merupakan semua material buangan selain kotoran yang 

dihasilkan oleh makhluk hidup, urin dan sampah cair. Contohnya sampah dapur, 

sampah kebun, plastik, gelas dan lain-lain.  

b. Sampah Cair 

Sampah cair merupakan bahan cairan yang telah dimanfaatkan, sudah 

tidak diperlukan kembali dan dibuang ke lingkungan. 

1) Limbah hitam sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah jenis ini 

mengandung patogen berbahaya. 

2) Limbah rumah tangga cair yang dihasilkan dari dapur, tempat cucian.  

Membuang sampah cair secara sembarangan dapat menciptakan bau yang 

tidak sedap dan merusak habitat hidup lingkungan perairan serta mengakibatkan 

berbagai jenis penyakit bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar tempat 

pembuangan sampah (Wintoko, 2015).  

3. Timbulan Sampah 

Timbulan sampah merupakan besarnya jumlah sampah yang diproduksi 

oleh masyarakat dalam satuan volume maupun berat per kapita per hari, atau 

perluas bangunan, dan/atau perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). Data mengenai 

timbulan sampah sangat krusial untuk diketahui dalam menentukan fasilitas setiap 

unit pengelolaan sampah dan kapasitasnya, contohnya alat transportasi pengangkut 

sampah dan rute angkutan, fasilitas peralatan, fasilitas daur ulang, luas dan jenis 

TPA.  
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Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah, pertambahan jumlah sampah disebabkan oleh beberapa hal, 

antara lain: 

a. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam; 

b. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; 

c. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu 

dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan 

manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, 

serta dapat mengubah perilaku masyarakat; 

 Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung 

jawab dan kewenangan pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat 

dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, 

efektif, dan efisien. 

4. Sumber Timbulan Sampah 

Sumber sampah dapat dibedakan berdasarkan asal sampah tersebut 

terbentuk atau terkumpul (Wati et al., dalam Syam, 2018). Adapun sumber sampah 

adalah sebagai berikut:  
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a. Sampah pemukiman merupakan sampah rumah tangga yang berupa 

pengolahan makanan, peralatan rumah tangga bekas, kain, kardus, sampah 

kebun/halaman, dan lain-lain. 

b. Sampah pertanian dan perkebunan, merupakan sampah yang pada umumnya 

tergolong sebagai bahan organik, seperti jerami atau sejenisnya.  

c. Sampah dari kegiatan bangunan dan konstruksi gedung, merupakan jenis 

sampah yang dihasilkan dari kegiatan bangunan dan konstruksi berupa bahan 

organik (kayu, bambu, triplek) maupun anorganik (kaleng, besi, kaca, dan lain 

sebagainya) 

d. Sampah dari sektor perdagangan, yaitu sampah yang berasal dari kegiatan atau 

wilayah perdagangan seperti toko, pasar, warung, dan lain sebagainya. 

e. Sampah dari lembaga pendidikan dan perkantoran, merupakan sampah yang 

dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan dari perkantoran maupun lembaga 

pendidikan misalnya kertas, alat tulis menulis, dan lain-lain.  

f. Sampah dari sektor industri, merupakan sampah yang berasal dari seluruh 

rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), 

perlakuan dan pengemasan produk (kayu, plastik, dan kertas) 

Sedangkan menurut (Suriawiria dalam Handono, 2010) sampah dapat 

digolongkan kedalam dua kelompok, jika ditinjau berdasarkan sumbernya. Adapun 

pembagian kelompoknya yaitu sebagai berikut: 

a. Sampah domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktivitas sehari-hari 

manusia secara langsung. Contohnya sampah yang dihasilkan dari aktivitas 
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rumah tangga, lembaga pendidikan, pusat keramaian, fasilitas pelayanan 

kesehatan, dan pasar. 

b. Sampah non-domestik, yaitu sampah yang bersumber dari aktivitas sehari-hari 

manusia secara tidak langsung. Contohnya sampah yang dihasilkan dari 

aktivitas pabrik, pertanian, peternakan, industri, perikanan, dan transportasi. 

5. Pengelolaan Sampah 

Sampah yang setiap harinya semakin bertambah dan terkadang menumpuk 

tentunya menimbulkan ketidaknyamanan dan berpotensi membahayakan manusia 

dan lingkungan sekitar. Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah 

mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjauhi hal-hal yang berbahaya dan 

pembahayaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain dalam hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad Daruquthni, beliau Shallallahu 

‘Alaihi Wasallam bersabda: 

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

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

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

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

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

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

menguatkan). 

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

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

atau mudharat tersebut terjadi maka juga harus dihilangkan dan pelakunya harus 

diberi sanksi jika ia sengaja melakukannya. Termasuk dalam menghilangkan 

mudharat yang dapat diakibatkan oleh sampah maka perlu dilakukan pengelolaan 

agar sampah yang timbul tidak membahayakan manusia dan lingkungannya. 
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Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengelola 

sampah mulai dari ditimbulkannya hingga ke pembuangan akhir (Sejati, 2009). 

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisir dan 

menanggulangi dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kemajuan 

industri dan peningkatan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah meliputi 

pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, 

dan pembuangan akhir (Widyatmoko & Moerdjoko dalam Setiadi, 2015). 

a. Penimbulan Sampah 

Sampah pada dasarnya tidak diproduksi tetapi ditimbulkan. Oleh karena 

itu diperlukan metode penanganan yang efektif. Jumlah pelaku dan jenis kegiatan 

sangat menentukan besarnya timbulan sampah. Idealnya, untuk mengetahui 

kuantitas timbulan sampah yang dihasilkan, harus dilakukan suatu studi. Namun, 

Departemen Pekerjaan Umum telah menyusun dan menetapkan suatu standar untuk 

keperluan praktis. Salah satunya yaitu SK SNI S-04-1993-03 tentang spesifikasi 

timbulan sampah untuk kota kecil dan sedang. Besarnya timbulan sampah untuk 

kota sedang yaitu sebesar 2,75-3,25 liter/orang/hari atau 0,7-0,8 kg/orang/hari. 

b. Penanganan Ditempat 

Penanganan sampah di tempat mengacu pada semua pengolahan sampah 

yang dilakukan sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir. Beberapa bahan 

yang telah dibuang atau tidak lagi diperlukan seringkali masih memiliki nilai 

ekonomis. Penanganan sampah ditempat berpengaruh pada penanganan sampah di 

kemudian hari. Pada tahap ini, kegiatan bervariasi tergantung jenis sampah, yaitu 
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pemilahan (sorting), pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). 

Penanganan di tempat bertujuan untuk meminimasi timbulan sampah (reduce). 

c. Pengumpulan 

Pengumpulan adalah kegiatan pengumpulan sampah pada sumbernya 

menuju ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan menggunakan transportasi 

khusus sampah. 

d. Pengangkutan 

Pengangkutan adalah usaha yang dilakukan untuk memindahkan sampah 

dengan menggunakan truk sampah dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke 

tempat pembuangan akhir (TPA). 

e. Pengolahan 

Sampah dapat diolah tergantung pada jenis dan komposisinya. Beberapa 

alternatif yang tersedia dalam proses pengolahan sampah yaitu: 

1) Transformasi Fisik, meliputi pemisahan sampah dan pemadatan dengan 

tujuan untuk mempermudah penyimpanan dan pengangkutan. Pembakaran, 

merupakan teknik pengolahan sampah yang dapat mengkonversi sampah 

menjadi bentuk gas, sehingga mengurangi volume sampah sekitar 90-95%.  

2) Pembakaran merupakan pilihan yang efektif tetapi tidak dianjurkan. Hal ini 

disebabkan pembakaran memiliki potensi dalam menimbulkan pencemaran 

udara.  

3) Pembuatan Kompos, merupakan kegiatan yang mengkonversi sampah 

menjadi produk lain yang dapat digunakan melalui proses mikrobiologi. 
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4) Energy Recovery, merupakan transformasi sampah menjadi energi, baik 

energi listrik maupun energi panas. Metode ini telah banyak dikembangkan 

di negara maju. 

f. Pembuangan Akhir 

Pembuangan akhir sampah wajib memenuhi standar kesehatan dan 

kelestarian lingkungan. Saat ini, metode yang digunakan adalah open dumping, 

dimana sampah yang ada dibiarkan begitu saja sampai tidak lagi memenuhi 

kapasitasnya. Metode ini berpotensi mengganggu kelestarian lingkungan. Adapun 

metode yang disarankan yaitu sanitary landfill. Sanitary landfill merupakan 

kegiatan khusus yang dilakukan untuk mengolah timbunan sampah di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA). 

6. Metode Pengelolaan Sampah 

a. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R 

Hal yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan oleh semua pihak ialah 

mencari cara untuk meminimalisasi sampah semaksimal mungkin. Material reduksi 

sampah yang tersisa kemudian diolah (treatment) atau dikurangi (landfilling). 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 

pengurangan sampah melalui 3R meliputi: 

1) Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah yang dihasilkan 

seminimal mungkin. Reduce mengacu pada mengurangi atau tidak 

berlebih-lebihan. Dengan mengurangi konsumsi maka limbah juga akan 

semakin berkurang dimana hal tersebut berdampak pada penghindaran 

pemborosan sumber daya seperti bahan, energi, dan air. Artinya, lebih 
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sedikit sampah yang harus dikelola. Prinsip reduce ini juga sejalan dengan 

ajaran Islam, yang melarang seseorang melakukan perilaku berlebihan, 

terutama menggunakan barang/harta yang melebihi kebutuhannya (Israf). 

Berikut ini adalah ayat Allah yang menjelaskan hal tersebut. 

2) Guna-ulang (reuse): mengupayakan limbah yang sudah terbentuk untuk 

dimanfaatkan secara langsung. Reuse yang berarti menggunakan kembali 

atau memanfaatkan kembali barang yang sudah di gunakan atau dalam hal 

ini adalah sampah. Hadits yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk 

pengelolaan yang baik terhadap sampah adalah riwayat dari Ibnu Abbas 

yang menjelaskan tentang pemanfaat kulit bangkai kambing dengan cara 

disamak.  

“Dari Ibn Abbas ra ia berkata, telah disedekahkan seekor kambing kepada 

sahaya Maemunah kemudian tidak berapa lama kambing tersebut mati. Lantas 

Rasulullah saw melihatnya dan berkata orang-orang sekitar, ‘Kenapa tidak kalian 

tidak mengambil kulit kambing tersebut kemudian menyamaknya sehingga kalian 

bisa kalian manfaatkan’. Mereka pun menjawab, ‘Seungguhnya kambing tersebut 

adalah bangkai’. Rasul pun menjawab, ‘yang diharamkan adalah memakannya’”.  

Anjuran Rasululllah saw. untuk memanfaatkan kulit bangkai kambing 

dengan cara disamak menjadi point yang sangat penting. Jika ditarik ke dalam 

konteks sampah maka dalam hadits tersebut terdapat anjuran untuk mengelola 

sampah sehingga menjadi bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam hadist lain, 

terdapat pula larangan Tabdzir yakni menyia-nyiakan barang/harta yang masih bisa 

dimanfaatkan menurut ketentuan syar‟i ataupun kebiasan umum di masyarakat 

(Majelis Ulama Indonesia, 2014). 

3) Daur-ulang (recycle): material sisa atau residu yang tidak lagi dapat 

dimanfaatkan secara langsung, selanjutnya diproses atau diolah agar dapat 
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dimanfaatkan kembali, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber 

energi.  

Ketiga metode tersebut merupakan landasan utama dalam pengelolaan 

sampah, dengan tujuan utama meminimalkan limbah yang harus dikelola melalui 

berbagai upaya agar limbah yang akan dibuang ke lingkungan menjadi lebih 

berkurang dan memiliki tingkat bahaya yang rendah, baik melalui tahapan 

pengolahan atau melalui tahapan reduksi terlebih dahulu (Damanhuri & Padmi, 

2016).  

b. Metode Pengomposan 

Pengolahan sampah organik menjadi kompos berguna untuk memperbaiki 

kesuburan tanah. Berbeda dengan proses pengolahan sampah yang lainnya, dalam 

pengomposan, baik bahan baku, tempat pembuatan maupun cara pembuatan dapat 

dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Kompos dapat digunakan untuk tanaman 

hias, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan maupun tanaman padi di sawah. 

Bahkan hanya dengan ditaburkan diatas permukaan tanah, maka sifat-sifat tanah 

tersebut dapat dipertahankan atau dapat ditingkatkan. Apalagi untuk kondisi tanah 

yang baru dibuka, biasanya tanah yang baru dibuka dapat menurunkan kesuburan 

tanah. Oleh karena itu, untuk mengembalikan atau mempercepat kesuburannya 

maka tanah tersebut harus ditambahkan kompos. Banyak faktor yang 

mempengaruhi proses pembuatan kompos, baik biotik maupun abiotik (Suriawiria 

dalam Handono, 2010). Faktor–faktor tersebut antara lain:  

1) Pemisahan bahan: bahan-bahan yang sekiranya lambat atau sukar untuk 

didegradasi/diurai, harus dipisahkan, baik yang berbentuk logam, batu, 
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maupun plastik. Bahkan, bahan-bahan tertentu yang bersifat toksik serta 

dapat menghambat pertumbuhan mikroba, harus benar-benar dibebaskan 

dari dalam timbunan bahan, misalnya residu pestisida.  

2) Bentuk bahan: semakin kecil dan homogen bentuk bahan, semakin cepat 

dan baik pula proses pengomposan. Karena dengan bentuk bahan yang 

lebih kecil dan homogen, lebih luas permukaan bahan yang dapat dijadikan 

substrat bagi aktivitas mikroba. Selain itu, bentuk bahan berpengaruh pula 

terhadap kelancaran difusi oksigen yang diperlukan serta pengeluaran 

CO2 yang dihasilkan.  

3) Nutrien: untuk aktivitas mikroba di dalam tumpukan sampah memerlukan 

sumber nutrien Karbohidrat, misalnya antara 20% - 40% yang digunakan 

akan diasimilasikan menjadi komponen sel dan CO2, kalau bandingan 

sumber nitrogen dan sumber Karbohidrat yang terdapat di dalamnya (C/N-

resio) = 10:1. Untuk proses pengomposan nilai optimum adalah 25:1, 

sedangkan maksimum 10:1. 

Seburuk apapun, sampah tetaplah merupakan bagian dari alam yang tidak 

dapat dipisahkan dari penciptaan Tuhan. Daur ulang sampah merupakan proses 

dimana produk baru dibuat dari bahan bekas untuk memberikan manfaat bagi umat 

manusia dan memastikan ekosistem yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan 

kembali segala sesuatu yang dapat diproduksi menjadi bahan baku menjadikan daur 

ulang sebagai refleksi tanggung jawab manusia terhadap alam. Sampah sebagai 

bagian dari mutanajjis (sesuatu yang dapat disucikan), maka manusia memiliki 
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peluang untuk dapat memanfaatkan hal tersebut menjadi produk yang bermanfaat 

untuk semuanya (Sa’diyah, 2018). 

7. Dampak Negatif Sampah 

a. Dampak terhadap Kesehatan 

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai (pembuangan sampah 

yang tidak terkontrol) merupakan tempat yang cocok untuk beberapa organisme 

dan menarik bagi berbagai binatang seperti tikus dan lalat yang dapat 

menjangkitkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan yaitu:  

1) Penyakit diare, tifus dan kolera dapat menyebar dengan cepat karena virus 

yang berasal dari pengelolaan sampah yang tidak tepat dapat bercampur 

dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga dapat meningkat 

dengan cepat di suatu daerah yang pengelolaan sampahnya kurang 

memadai. 

2) Penyakit jamur dapat juga menyebar (contohnya jamur kulit). 

3) Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu 

contohnya yaitu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing pita. Cacing 

tersebut sebelumnya masuk ke dalam pencernaan hewan ternak melalui 

makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah.  

Kebersihan sampah merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk 

memelihara diri dan lingkungannya dari segala sesuatu yang kotor dan dapat 

merugikan diri sendiri dan orang lain agar tercipta kehidupan yang sehat dan 

nyaman. Syarat terwujudnya kesehatan adalah kebersihan, dan kesehatan 

merupakan salah satu faktor yang dapat menciptakan kebahagiaan. Di sisi lain, 
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tidak hanya mengurangi keindahan tetapi juga dapat menimbulkan berbagai 

penyakit, dan penyakit merupakan faktor penyebab timbulnya penderitaan 

(Neolaka, 2008). 

b. Dampak terhadap Lingkungan 

Cairan rembesan sampah yang masuk kedalam drainase atau sungai akan 

mencemari air. Berbagai organisme dapat mati sehingga beberapa spesies akan 

punah, hal ini mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis. Penguraian 

sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair 

organik, yaitu metana. Selain memiliki bau yang kurang sedap, gas ini dapat 

meledak pada konsentrasi yang tinggi. 

Sebagaimana dijelaskan dalam QS Ar-Ruum/30:41. 

فَسَادُ فِى  ٱظَهَرَ 
ْ
بَرَِّ وَ ٱل

ْ
يْدِى ٱل

َ
سَبَتْ أ

َ
بَحْرِ بِمَا ك

ْ
هُمْ ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱل

َّ
عَل

َ
 ل

۟
وا

ُ
ذِى عَمِل

َّ
ل

 يَرْجِعُونَ 

Terjemahnya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)”. 

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa telah terlihat kebakaran, 

kekeringan, banjir, kerugian perniagaan yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-

dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di 

dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan. 

c. Dampak terhadap Keadaan Sosial dan Ekonomi 

Adapun dampak sampah terhadap keadaan sosial dan ekonomi yaitu : 
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1) Taraf kesehatan masyarakat yang masih rendah dapat disebabkan oleh 

pengelolaan sampah yang kurang memadai. Hal tersebut dapat 

meningkatkan pembiayaan (untuk mengobati ke rumah sakit). 

2) Pengelolaan sampah yang kurang memadai dapat berpengaruh terhadap 

infrastruktur lain, misalnya tingginya anggaran yang dibutuhkan untuk 

pengolahan air. Masyarakat akan cenderung membuang sampah di jalan 

jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien. Hal ini 

mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. 

8. Dampak Positif terhadap Pengelolaan Sampah 

Sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak yang 

positif, yaitu: 

a. Sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. 

b. Sampah dapat diberikan sebagai pakan ternak setelah menjalani proses 

pengelolaan yang telah ditentukan lebih dahulu untuk mencegah pengaruh buruk 

sampah terhadap ternak. 

c. Pengelolaan sampah yang baik akan mengurangi tempat bagi serangga atau 

binatang pengerat untuk berkembang biak. 

d. Menurunkan insidensi kasus penyakit menular yang erat kaitannya dengan 

sampah. 

e. Keadaan lingkungan yang bebas dari sampah menimbulkan kegairahan hidup 

masyarakat (Sabartiyah, 2008). 

Pengelolaan sampah yang baik di suatu daerah juga akan memberikan 

pengaruh yang positif bagi masyarakat maupun lingkungan di daerah itu sendiri. 
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Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat 

mencerminkan perilaku yang kurang baik karena keberadaan sampah tersebut 

menjadikan lingkungan tidak bersih dan sampah-sampah tersebut akan menumpuk 

dan menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan. Seluruh 

kegiatan yang dapat mengarah kepada terjadinya pencemaran dan kerusakan 

lingkungan hidup harus dicegah (Gassing, 2005).  

Islam mengajarkan untuk hidup secara bersih, sehat dan tidak merusak 

lingkungan. Mengubah perilaku dan kebiasaan kita dengan mengikuti perintah 

Allah SWT dan anjuran Rasulullah sesuai ketentuan Allah SWT pada Q.S. Ar-Ra’d: 

11 

نفُسِهِمْۗ   ٱإِنَّ 
َ
 مَا بِأ

۟
رُوا ىٰ يُغَيَِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ ا يُغَيَِّ

َ
َ ل للهَّ  

Terjemahnya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 

Kandungan ayat ini menjelaskan (keadaan suatu kaum) yang meliputi 

kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, rumah tangga dan lingkungan. Orang 

yang dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat (lingkungannya) akan 

dapat merasakan hidup nyaman. Sebaliknya, jika orang menganggap remeh 

masalah kebersihan, maka akan merasa terganggu baik oleh penyakit maupun 

akibat buruk lain seperti polusi udara, pencemaran air dan banjir. Untuk 

mewujudkan kebersihan dan keindahan tersebut maka dapat dimulai dari diri 

sendiri, keluarga, masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Bentuknya juga 

sangat beragam, mulai dari membersihkan diri setiap hari, membersihkan kelas, dan 

menata ruang kelas sehingga terlihat indah dan nyaman (Lagu, 2020). 
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B. Tinjauan Umum tentang Perilaku 

1. Pengertian Perilaku 

Perilaku merupakan hasil yang didapatkan dari segala macam pengalaman 

serta interaksi manusia dengan lingkungannya, dalam hal ini terbentuknya 

pengetahuan, sikap dan tindakan (Sarwono & Eko, 2004). Jika dipandang dari 

aspek biologis perilaku dapat diartikan sebagai suatu aktivitas organisme yang 

dapat dilihat, perilaku manusia merupakan segala kegiatan manusia yang dapat 

diamati baik secara langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar 

(Notoatmodjo, 2007).  

Perilaku manusia merupakan kegiatan yang muncul karena adanya 

stimulus dan respon serta dapat diamati baik secara langsung maupun tidak 

langsung (Sunaryo dalam Kosasih & Rahmaniah, 2013). Perilaku setiap orang 

berbeda dengan yang lain. Perilaku tidak selalu mengikuti urutan tertentu. Misalnya 

pengetahuan dan sikap positif tidak selalu mempengaruhi terbentuknya perilaku 

positif. Tetapi, jika didasari oleh pengetahuan yang cukup, perilaku positif yang 

terbentuk relatif lebih lama. Hal tersebut menandakan bahwa banyak variabel yang 

mempengaruhi keunikan dan kekhasan perilaku seseorang (Maulana, 2007). 

Perilaku manusia pada hakikatnya merupakan aktivitas dari manusia baik 

yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati oleh interaksi manusia dengan 

lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. 

Secara rasional perilaku dapat diartikan sebagai respon organisme atau seseorang 

terhadap stimulus dari luar subjek tersebut. Respon ini terbentuk dua macam yaitu 

bentuk pasif dan bentuk aktif. Bentuk pasif adalah respon internal yaitu yang terjadi 
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dalam diri manusia dan tidak dapat dilihat oleh orang lain secara langsung 

sedangkan bentuk aktif yaitu apabila perilaku itu dapat diobservasi secara langsung 

(Triwibowo, 2015).  

Menurut Anies (2006) perilaku digolongkan kedalam 3 ranah, yaitu ranah 

kognitif, ranah afektif dan ranah psikomotorik. Sedangkan Menurut (Benyamin 

Bloom dalam Notoatmodjo, 2003) perilaku dikategorikan ke dalam 3 domain, yaitu 

kognitif, emosional dan psikologis. Para ahli pendidikan sepakat menyatakan 

bahwa ketiga ranah tersebut diukur dari tingkat pengetahuan (knowledge), sikap 

atau tanggapan (attitude) dan praktek atau tindakan (practice). 

a) Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari “tahu” dan hal tersebut terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek. Sebagian besar 

pengetahuan manusia diperoleh dari mata dan telinga (Notoatmodjo, 2011). Jika 

didasari oleh pengetahuan maka perilaku seseorang akan lebih konsisten jika 

dibandingkan dengan perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Nursalam, 

2012). Hal ini selaras dengan penelitian yang menyatakan meskipun individu 

tersebut memiliki sikap atau keyakinan yang peduli terhadap lingkungan namun 

kurangnya informasi yang didapatkan dapat menyebabkan individu tersebut tidak 

dapat bertindak secara efektif pada sikap dan keyakinannya. Faktor yang 

mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu informasi (Dirgantara dalam Saputra 

& Mulasari, 2017). Semakin banyak informasi tentang pengolahan sampah yang 

diperoleh maka semakin baik pula pengetahuannya mengenai hal tersebut dan akan 

memiliki perilaku yang baik pula (Saputra & Mulasari, 2017).  
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Pengetahuan yang baik namun perilaku pengelolaan sampah yang tidak 

baik dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu sarana dan prasarana 

dalam mengelola sampah (Saputra & Mulasari, 2017). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang menyatakan bahwa salah satu penghambat dalam penyelenggaraan 

pengelolaan sampah adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai (Hutabarat, 

Ottay, & Siagian, 2015). 

Menurut Sudarminta (2002) beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan yaitu ingatan, kesaksian, rasa ingin tahu, minat, logika, bahasa dan 

kebutuhan manusia, pikiran dan penalaran. Menurut Notoatmodjo (2011) 

pengetahuan memiliki enam tingkatan, yaitu: 

1) Tahu (Know) 

2) Memahami (Comprehension) 

3) Aplikasi (Application) 

4) Analisis (Analysis) 

5) Sintesis (synthesis) 

6) Evaluasi (evaluation) 

b) Sikap 

Sikap merupakan reaksi yang tertutup dari seseorang terhadap suatu 

stimulus dan belum dapat diamati secara langsung. Sikap menunjukkan adanya 

reaksi kesesuaian terhadap stimulus yang berkaitan. Sikap seseorang ditentukan 

oleh pengetahuan, keyakinan dan emosi dari orang tersebut (Notoatmodjo, 2007). 

Sikap juga dapat diartikan sebagai suatu reaksi pandangan atau perasaan seseorang 

terhadap objek spesifik. Tidak semua individu memiliki sikap yang sama meskipun 
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memiliki objek yang sama, dikarenakan hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 

keadaan individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu 

berbeda. Perilaku individu terhadap objek dibentuk oleh sikap seseorang terhadap 

suatu objek (Gerungan, 2004).  

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra & 

Mulasari, 2017) terhadap karyawan di Kampus X Yogyakarta, dimana karyawan 

tersebut memiliki pendidikan yang tinggi namun kurang dalam hal pengetahuan 

terkait pengelolaan sampah sehingga memunculkan sikap yang negatif terhadap 

pengelolaan sampah. Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi sikap individu 

terhadap perilaku pengelolaan sampah yaitu kelembagaan yang menyangkut sarana 

dan prasarana serta peraturan-peraturan untuk meminimasi perilaku pengelolaan 

sampah yang tidak baik.  

Sikap yang ditampilkan seseorang terhadap objek, memiliki struktur yang 

terbagi menjadi beberapa komponen. Menurut Notoatmodjo (2005) sikap meliputi 

tiga komponen, yaitu: 

1) Kepercayaan atau keyakinan, ide dan konsep terhadap objek 

2) Kehidupan emosional atau evaluasi orang terhadap objek 

3) Kecenderungan bertindak 

Sedangkan menurut Azwar (2009) komponen dalam struktur sikap yaitu: 

1) Komponen kognitif, merupakan suatu kepercayaan dan pemahaman 

individu pada suatu objek melalui proses melihat, mendengar dan 

merasakan. Kepercayaan dan pemahaman yang terbentuk memberikan 

informasi dan informasi dan pengetahuan mengenai objek tersebut. 
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2) Komponen afektif, merupakan komponen yang berkaitan dengan 

permasalahan emosional subjektif individu terhadap sesuatu. 

3) Komponen konatif, merupakan kecenderungan berperilaku seseorang 

terhadap objek yang dihadapinya. 

Sikap individu perlu diketahui arahnya, negatif atau positif. Arah dari 

sikap manusia dapat diketahui dengan cara melihat komponen-komponen sikap 

yang muncul dari seseorang. Sarwono & Eko (2004) menjelaskan bahwa sikap 

merupakan konsep yang dibentuk oleh tiga komponen yaitu komponen kognitif, 

afektif dan konatif. Komponen kognitif berisi pemikiran dan ide-ide yang 

berhubungan dengan objek, misalnya meliputi penilaian, kesan, keyakinan, atribusi 

dan tanggapan terkait objek sikap. Komponen afektif adalah komponen yang 

meliputi perasaan atau emosi seseorang terhadap objek sikap. Komponen afektif 

pada sikap seseorang dapat dilihat dari perasaan suka, tidak suka, senang atau tidak 

senang terhadap objek sikap. Sedangkan komponen konatif, dapat dilihat melalui 

respon subjek yang berupa Tindakan atau perbuatan yang dapat diamati.  

c) Praktek/Tindakan 

Praktik merupakan serangkaian perbuatan atau tindakan seseorang dalam 

merespon sesuatu dan kemudian dijadikan kebiasaan karena adanya nilai yang 

diyakini. Pengetahuan merupakan domain yang sangat krusial untuk terbentuknya 

tindakan seseorang. Pengelolaan sampah berkaitan erat dengan intelektual 

seseorang (Saputra & Mulasari, 2017). Hal ini sejalan dengan teori yang 

menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka tingkat 

pengetahuannya juga akan semakin baik, hal ini dikarenakan semakin banyak 
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informasi yang diterima dan pendidikan yang tinggi akan menambah wawasan 

seseorang juga (Notoatmodjo, 2003). Berbeda dengan (Mulasari, 2013) yang 

menyatakan bahwa tidak semua individu yang memiliki tingkat pengetahuan yang 

baik akan memiliki perilaku pengolahan sampah yang baik. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan (Sumah, Umboh, & Akili, 2013) yang menyatakan 

bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan tindakan 

pengelolaan sampah rumah tangga disebabkan oleh individu dengan pengetahuan 

yang baik ada yang pengelolaan sampahnya buruk dan juga terdapat individu 

dengan pengetahuan yang kurang namun sudah baik dalam hal mengelola sampah.  

 Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu: 

a) Persepsi, mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan 

yang akan diambil merupakan tindakan tingkat pertama. 

b) Respon terpimpin, dapat melakukan sesuatu berdasarkan urutan yang benar 

sesuai dengan contoh merupakan indikator tindakan tingkat kedua. 

c) Mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar 

secara otomatis, atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan maka ia sudah 

mencapai tindakan tingkat ketiga. 

d) Adaptasi, merupakan suatu praktik atau tindakan yang sudah berkembang 

dengan baik. 

Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah memberikan 

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

mereka dalam masa perkembangannya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan 

Imam Ibnu Majah no. 3.661, yakni: 
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ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ  اشٍ حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّ مَشْقِيُّ حَدَّ وَلِيدِ الدَِّ
ْ
اسُ بْنُ ال عَبَّ

ْ
ثَنَا ال حَدَّ

 ُ ى اللهَّ
َّ
ِ صَل ثُ عَنْ رَسُولِ اللهَّ دَِّ سَ بْنَ مَالِكٍ يُحَ

َ
ن
َ
عْمَانِ سَمِعْتُ أ حَارِثُ بْنُ النُّ

ْ
ي ال خْبَرَنِ

َ
أ

دَبَهُمْ 
َ
حْسِنُوا أ

َ
مْ وَأ

ُ
ادكَ

َ
وْل

َ
رِمُوا أ

ْ
ك

َ
 أ

َ
مَ قَال

َّ
يْهِ وَسَل

َ
 عَل

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

telah menceritakan kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah menceritakan 

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

bin An Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Muliakanlah anak-anak 

kalian dan perbaikilah tingkah laku mereka." 

2. Teori Perubahan Perilaku 

a) Precede-Proceed Model 

PRECEDE-PROCEED adalah teori perubahan perilaku terbaik dalam 

penelitian implementasi yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi promosi kesehatan pada suatu komunitas atau masyarakat (Davies et al., 

2010). Teori ini memungkinkan suatu struktur komprehensif untuk menilai tingkat 

kesehatan dan kebutuhan kualitas kehidupan, merancang, mengimplementasikan, 

dan mengevaluasi program promosi kesehatan dan program kesehatan publik 

lainnya. PRECEDE merupakan akronim dari “Predisposing, Reinforcing, and 

Enabling Causes in Educational Diagnosis and Evaluation” yang menggambarkan 

perencanaan proses diagnosis untuk membantu perkembangan program kesehatan 

atau pendidikan kesehatan. Sedangkan PROCEED merupakan akronim dari 

“Policy, Regulatory, Organizational Construct, in Educational and Environmental 

Development” yang mendampingi proses implementasi dan evaluasi program atau 

intervensi yang telah dirancang dalam PRECEDE. Teori ini mengatur perhatian 
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pertama pendidik kesehatan pada hasil dan memulai proses perencanaan edukasi 

kesehatan dengan melihat hasil yang diinginkan yaitu kualitas hidup yang baik 

(Chusniah, 2019).  

PRECEDE terdiri atas 5 fase yaitu fase diagnosis sosial, epidemiologi, 

perilaku dan lingkungan, pendidikan dan ekologi, administrasi dan kebijakan. 

Sedangkan PROCEED terdiri atas 4 fase tambahan, fase keenam merupakan 

pengimplementasian intervensi pada fase kelima. Fase ketujuh dilakukan proses 

evaluasi dari intervensi tersebut. Fase kedelapan dilakukan evaluasi dampak dari 

intervensi pada berbagai faktor pendukung perilaku dan pada perilaku itu sendiri. 

Fase kesembilan terdiri atas evaluasi hasil yang menentukan efek terbesar pada 

intervensi kesehatan dan kualitas kehidupan suatu populasi (Chusniah, 2019).  

b) Theory of Reasoned Action 

Martin Fishbein dan Ajzen pertama kali memperkenalkan Theory of 

Reasoned Action (TRA) pada tahun 1975, dimana teori tersebut berasal dari 

penelitian terdahulu yang dikenal sebagai “theory of attitude”. Teori tersebut 

digunakan sebagai rujukan untuk studi tentang sikap dan perilaku. Teori ini 

menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak atau niat 

(intention) dan perilaku (behavior). Prediktor terbaik perilaku adalah kehendak atau 

niat, artinya cara terbaik jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang 

adalah dengan mengetahui kehendak orang tersebut. Namun, seseorang dapat 

membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang sama sekali berbeda (tidak 

selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam teori ini adalah fokus 



42 
 

 
 

perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang dianggap penting 

(Chusniah, 2019). 

Niat (Intention) ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Dalam arti lain 

dijelaskan bahwa Theory of Reasoned Action merupakan sebuah teori yang 

menyatakan bahwa keputusan untuk melakukan tingkah laku tertentu merupakan 

hasil dari sebuah proses rasional dengan mempertimbangkan pilihan tingkah laku, 

mengevaluasi konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku dan membuat sebuah 

keputusan, apakah bertingkah laku tertentu atau tidak. Kemudian keputusan 

tersebut direfleksikan dalam tujuan tingkah laku yang memiliki pengaruh terhadap 

tingkah laku yang tampil (Chusniah, 2019).  

Niat (Intention) ditentukan oleh sikap dan norma subjektif. Sikap 

merupakan hasil dari pertimbangan untung dan rugi dari perilaku tersebut. 

Disamping itu konsekuensi yang akan terjadi bagi individu juga penting untuk 

dipertimbangkan. Sedangkan norma subjektif atau sosial merujuk pada keyakinan 

seseorang terhadap bagaimana dan apa yang dipikirkan orang-orang yang dianggap 

penting dan motivasi seseorang untuk mengikuti pikiran tersebut. Contoh: orang 

tua memiliki harapan dalam keikutsertaan pada program imunisasi bagi anaknya. 

Mereka yakin imunisasi dapat melindungi serangan penyakit (keuntungan), tetapi 

juga menimbulkan rasa sakit dan demam pada anaknya (kerugian). Orang tua akan 

mempertimbangkan keuntungan dan kerugian mana yang paling penting 

(Chusniah, 2019). 

Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan 

menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh sikap melalui proses pengambilan 
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keputusan yang teliti dan beralasan, serta dampaknya terbatas pada tiga hal. 

Pertama, perilaku tidak selalu ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang 

spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap, 

tetapi juga oleh norma subjektif, yaitu keyakinan kita tentang apa yang orang lain 

ingin kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma 

subjektif membentuk niat untuk berperilaku tertentu. Niat atau intensi adalah fungsi 

dari dua penentuan dasar, yaitu sikap individu terhadap perilaku dan persepsi 

individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku 

yang disebut dengan norma subjektif (Chusniah, 2019). 

Theory of Reasoned Action memiliki sub-komponen pada setiap 

komponen yang mempengaruhi pembentukan niat untuk melakukan perilaku 

(intention to perform the behavior). Komponen sikap memiliki sub-komponen 

behavioral belief (keyakinan berperilaku) dan evaluation of behavioral outcomes 

(evaluasi hasil perilaku). Komponen norma subjektif memiliki sub-komponen 

normative belief (keyakinan normatif) dan motivation to comply (motivasi untuk 

mematuhi) (Chusniah, 2019). 

c) Theory of Planned Behavior (TBP) atau Teori Perilaku Berencana 

Theory of Planned Behavior diusulkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 

dan merupakan perluasan dari Theory of Reasoned Action (TRA) dengan 

menambahkan komponen yang belum ada dalam TRA. Theory of Planned Behavior 

menjelaskan bahwa selain norma subjektif dan sikap terhadap perilaku, individu 

juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dirasakannya yaitu 

kemampuannya untuk melakukan tindakan tersebut. Komponen tambahan ini 
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disebut kontrol perilaku yang dirasakan. Konstruk ini ditambahkan pada Theory of 

Planned Behavior untuk mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh 

kekurangan dan keterbatasannya dari kurangnya sumber daya yang digunakan 

untuk berperilaku. Dengan menambahkan konstruk ini maka disebut dengan 

“perceived behavioral control” (Chusniah, 2019).  

Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behavior (TPB) 

keduanya menganggap bahwa prediktor penting untuk berperilaku adalah niat atau 

intensi untuk berperilaku (behavioral intention), dimana hal tersebut ditentukan 

oleh sikap (attitude) terhadap perilaku dan persepsi normative sosial (social 

normative perception) tentang hal tersebut. Theory of Planned Behavior merupakan 

pengembangan dari Theory of Reasoned Action dengan konstruksi tambahan: 

kontrol yang dirasakan atas kinerja perilaku (perceived control over performance 

of the behavior). 

Niat untuk berperilaku dapat menjadi perilaku sebenarnya hanya jika 

perilaku tersebut berada di bawah kendali individu yang bersangkutan. Individu 

tersebut memiliki pilihan untuk memutuskan apakah akan menampilkan perilaku 

tertentu atau tidak sama sekali (Ajzen, 1991). Sejauh mana individu akan 

menampilkan perilaku, juga tergantung pada faktor non-motivasional. Salah satu 

contoh faktor non-motivasional adalah tersedianya peluang dan sumber daya yang 

dimiliki (misal: waktu, uang, subsidi dari pihak lain dan sumber daya lainnya). 

Secara kolektif, faktor ini merefleksikan control aktual terhadap perilaku. Jika 

peluang dan sumber daya tersedia dan ada niat untuk melakukan perilaku tersebut, 

maka kemungkinan munculnya perilaku tersebut sangat tinggi. Dengan kata lain, 
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suatu perilaku akan muncul jika ada motivasi  (niat) dan kemampuan (kontrol 

perilaku). 

Pengalaman masa lalu dan perkiraan seseorang tentang sulit atau tidaknya 

untuk melakukan perilaku tertentu mempengaruhi perceived of behavioral control 

(Azwar, 2005). Theory of Planned Behavior menganggap bahwa Theory of 

Reasoned Action mengenai perilaku yang tidak dapat dikontrol sebelumnya oleh 

individu, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor non-motivasional yang 

dianggap sebagai peluang atau sumber daya yang diperlukan agar perilaku dapat 

dilakukan. Sehingga dalam teorinya, Ajzen menambahkan determinan lain yaitu 

kontrol persepsi perilaku mengenai mudah atau sulitnya perilaku yang dilakukan. 

Oleh karena itu, menurut Theory of Planned Behavior, terdapat tiga hal yang dapat 

mempengaruhi niat atau intensi yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku. 

Perceived of Behavioral Control atau kontrol persepsi yang dirasakan 

merupakan suatu kontrol untuk bertingkah laku yang dipersepsikan. Perceived 

control digunakan untuk menilai kemampuan sikap dalam menampilkan tingkah 

laku. Terdiri atas control belief dan perceived power. Contoh dari belief control yaitu 

keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat 

perilaku yang akan ditampilkan. Perceived power merupakan persepsi mengenai 

seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilaku. Kontrol perilaku 

mengacu pada persepsi seseorang terhadap kemampuannya untuk menampilkan 

perilaku tertentu. Dengan kata lain, kontrol perilaku mengacu pada sejauh mana 

seseorang merasa bahwa menampilkan atau tidaknya perilaku tertentu berada di 

bawah kendali individu yang bersangkutan. Kontrol perilaku ditentukan oleh 



46 
 

 
 

sejumlah keyakinan tentang adanya faktor-faktor yang dapat memudahkan atau 

mempersulit pelaksanaan perilaku yang ditampilkan (Ajzen dalam Seni & Ratnadi, 

2017). 

d) Integrated Behavioral Model (IBM) 

Integrated Behavioral Model (IBM) merupakan teori yang merupakan 

pengembangan dari dua teori sebelumnya, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA) 

dan Theory of Planned Behavior (TPB). Integrated Behavioral Model (IBM) 

menekankan bahwa behavioral intention (niatan berperilaku) merupakan penentu 

terpenting dari perubahan perilaku seseorang. IBM menekankan pentingnya niat 

atau intensi sebagai motivasi untuk berperilaku. Tanpa motivasi, tidak mungkin 

seseorang melakukan perilaku yang direkomendasikan. Terdapat empat faktor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang secara langsung, yaitu: 

1) Jika seseorang memiliki intensi atau niat yang kuat, maka dibutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan perilaku tersebut. 

2) Tidak ada atau sedikitnya kendala lingkungan menjadikan implementasi 

perilaku sukar untuk dilakukan. 

3) Perilaku harus dibuat menonjol, terlihat dan mudah dikenal atau disadari. 

4) Niat menjadi kurang penting dalam menentukan kinerja perilaku individu 

jika pengalaman mengimplementasikan perilaku bisa menjadikannya 

sebuah kebiasaan. 

Poin pertama hingga ketiga merupakan poin penting yang menentukan 

apakah niat berperilaku (behavioral intention) menyebabkan perilaku seseorang itu 

dapat terimplementasi (behavioral performance). Berdasarkan Integrated 
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Behavioral Model (IBM), niat atau intensi berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, 

yaitu: 

1) Sikap (Attitude) 

Sikap (attitude) sebagai keseluruhan kesukaan atau ketidaksukaan 

seseorang dalam melakukan perilaku tertentu. Keberadaan sikap ini sebagai 

kombinasi dari dimensi afektif dan kognitif. terdapat dua macam sikap seseorang, 

yaitu experiential dan instrumental. Sikap experiential adalah respon emosional 

individu terhadap ide dalam merespon sebuah rekomendasi perilaku. Individu 

dengan respon emosional negatif yang kuat terhadap perilaku yang 

direkomendasikan tidak mungkin akan melakukan perilaku tersebut, sedangkan 

mereka dengan reaksi emosional yang kuat positifnya lebih memungkinkan untuk 

terlibat di dalamnya. Sementara itu, sikap instrumental berbasis kognitif, ditentukan 

oleh keyakinan tentang output kinerja pelaku, seperti dalam Theory of Reasoned 

Action/ Theory of Planned Behavior. 

2) Perceived Norm 

Perceived norm ini mencerminkan suatu tekanan atau pengaruh sosial 

yang menjadikan seseorang merasa perlu atau tidak melakukan perilaku yang 

diinginkan atau direkomendasikan. Faktor ini dibentuk oleh dua sub-faktor yaitu 

injunctive norm dan descriptive norm. Injunctive norm adalah sejauh mana harapan 

yang dipikirkan oleh orang lain (jejaring sosial yang penting bagi orang tersebut) 

terhadap perilaku yang diharapkan atau direkomendasikan. Descriptive norm 

merupakan norma yang berfokus pada persepsi dalam sebuah kelompok masyarakat 

atau jejaring pribadinya dalam mengimplementasikan perilaku tertentu. Perceived 



48 
 

 
 

norm merupakan kombinasi persepsi kedua norma tersebut secara utuh dan 

menyeluruh.  

3) Personal Agency 

Personal Agency didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk 

memulai dan memberikan alasan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. 

Personal agency terdiri atas sub-faktor yaitu self efficacy (keyakinan seseorang 

mampu melaksanakan tugas atau sebuah perilaku) dan perceived control 

(keyakinan seseorang bahwa perilaku yang dimaksud tersebut sulit atau mudah 

untuk dilaksanakan). Self efficacy ini berbeda dengan kompetensi. Self efficacy 

mengacu pada keyakinan akan kemampuan yang dimiliki seseorang sedangkan 

kompetensi merupakan keterampilan yang benar-benar dimiliki seseorang. Pada 

perceived control, terdapat sebuah kontrol dalam diri seseorang untuk mengontrol 

perilakunya. 

Selain ketiga faktor tersebut yang membentuk intention to perform the 

behavior, Integrated Behavioral Model (IBM) menambahkan variabel pengetahuan 

dan keterampilan (knowledge dan skills), kebiasaan (habits), kendala lingkungan 

(environmental limitation) dan perilaku yang menonjol (salience of behavior) yang 

mempengaruhi perilaku seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Faktor 

ini muncul karena individu telah memiliki niat untuk berperilaku, tetapi karena 

adanya keterbatasan atau faktor penghambat yang disebabkan oleh kondisi 

lingkungan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga perilaku yang diharapkan 

tidak terjadi. Keuntungan dari kerangka IBM ini ialah bahwa kerangka IBM 

mencakup karakteristik demografis lokal sebagai variabel jauh (distal) yang diduga 
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berpengaruh secara tidak langsung terhadap niat dan perilaku tertentu. Integrated 

Behavioral Model (IBM) adalah teori yang berada pada tingkat individu yang dapat 

dimanfaatkan untuk memprediksi, memahami, dan mengubah perilaku tertentu 

(Made dalam Chusniah, 2019). 

e) Health Belief Model 

Teori Health Belief Model (HBM) pertama kali dikemukakan oleh 

Resenstock pada tahun 1966, yang kemudian disempurnakan oleh Becker dkk pada 

tahun 1970 dan 1980. Teori HBM merupakan teori untuk mengetahui persepsi 

individu menerima atau tidak kondisi kesehatan mereka. Health Belief Model (Janz 

& Becker, 1984; Rosenstock, 1966; Sharma & Romas, 2012) merupakan model 

kognitif yang menjelaskan bahwa perilaku ditentukan oleh sejumlah keyakinan 

tentang ancaman terhadap kesejahteraan individu, efektivitas dan hasil dari 

tindakan atau perilaku tertentu. Beberapa komponen dari model tersebut 

menampilkan konsep self-efficacy yaitu kepercayaan pada diri sendiri terhadap 

kemampuan untuk melakukan sesuatu (Bandura, 1997). Keyakinan ini selanjutnya 

dilengkapi dengan stimulus tambahan yang disebut sebagai “cues to action” atau 

“isyarat untuk bertindak” yang memicu adopsi perilaku yang sebenarnya. Ancaman 

yang dirasakan merupakan inti dari HBM karena terkait dengan ‘kesiapan’ 

seseorang dalam mengambil tindakan.  

Struktur HBM terdiri atas perceived susceptibility yang merupakan 

persepsi tentang risiko terkena penyakit, perceived seriousness merupakan persepsi 

terhadap keparahan penyakitnya, perceived benefits dan perceived barrier yaitu 

manfaat dan hambatan yang dirasakan dalam mengadopsi perilaku pencegahan dan 
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cues to action merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh hal tertentu yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perilaku (Janz & 

Becker, 1984) dan self-efficacy yaitu kepercayaan pada diri sendiri terhadap 

kemampuan untuk melakukan sesuatu (Bandura, 1997). HBM mengidentifikasi dua 

jenis “cues to action”, yaitu internal meliputi gejala sakit, dan eksternal meliputi 

media promosi atau penerimaan informasi lainnya. Isyarat-isyarat ini 

mempengaruhi persepsi ancaman dan dapat memicu atau mempertahankan perilaku 

(Morris et al., 2012).  

Teori ini memiliki kekurangan yaitu tidak memiliki definisi yang jelas dari 

komponen dan hubungan diantara komponen-komponennya, dan juga teori ini tidak 

konsisten terhadap pengukuran dalam penelitian deskriptif dan intervensi, serta 

dalam teori ini tidak sepenuhnya menangani beberapa faktor penentu perilaku, 

termasuk faktor sosial budaya dan dengan asumsi bahwa kesehatan merupakan 

prioritas yang sangat penting bagi sebagian besar individu. 

3. Jenis-Jenis Perilaku 

Jenis-jenis perilaku terbagi atas lima (Oktaviana, 2015), yaitu: 

a. Perilaku sadar, perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf 

b. Perilaku tidak sadar, perilaku yang spontan atau instingtif 

c. Perilaku tampak dan tidak tampak 

d. Perilaku kompleks dan sederhana 

e. Perilaku kognitif, afektif, konatif dan psikomotor 
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4. Bentuk-Bentuk Perilaku 

Menurut Notoatmodjo (2011), dilihat dari bentuk respon terhadap 

stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

a. Perilaku Tertutup, merupakan respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini masih terbatas pada 

persepsi, perhatian, pengetahuan atau kesadaran dan sikap yang terjadi pada 

seseorang setelah menerima stimulus tersebut dan belum dapat diamati secara 

jelas oleh orang lain. 

b. Perilaku Terbuka, merupakan respon seseorang terhadap stimulus tersebut 

sudah jelas dalam bentuk tindakan, dimana dapat dengan mudah diamati atau 

dilihat oleh orang lain. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku 

Menurut Triwibowo (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

perilaku seseorang yaitu: 

a. Faktor Predisposisi 

Faktor predisposisi merupakan faktor positif yang mempermudah 

terjadinya praktik, maka sering disebut sebagai faktor pemudah. Adapun yang 

termasuk faktor predisposisi, yaitu: kepercayaan, keyakinan, pendidikan, motivasi, 

persepsi, pengetahuan. 

b. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung terwujud dalam lingkungan fisik, tersedia atau tidaknya 

fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana kesehatan. Fasilitas ini pada hakikatnya 
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mendukung atau memungkinkan terwujudnya perilaku, sehingga disebut faktor 

pendukung atau pemungkin. 

c. Faktor Pendorong  

Faktor pendorong terwujud dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan 

atau petugas lainnya, yang merupakan kelompok referensi dari perilaku 

masyarakat. Perilaku orang lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang penting. 

C. Tinjauan Umum tentang Anak Usia Sekolah 

1. Pengertian Anak Usia Sekolah 

Anak usia sekolah merupakan anak yang berada pada rentang usia enam 

sampai dua belas tahun. Usia sekolah disebut sebagai periode intelektual, karena 

pada masa itu anak mulai berpikir secara konkrit. Pada usia sekolah dasar anak 

sudah dapat mereaksi rangsangan intelektual; atau melaksanakan tugas-tugas 

belajar (Yusuf, 2010). 

2. Tahap Tumbuh dan Berkembang Anak 

Menurut Wahyuni (2018), tahapan tumbuh dan kembang anak dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

a. Tahap tumbuh kembang usia 0-6 tahun, terdiri atas masa prenatal mulai dari 

embrio dan masa fetus, serta masa pascanatal mulai dari masa neonatus (0-28 

hari), masa bayi (29 hari – 1 tahun), masa anak (1-2 tahun), dan masa 

prasekolah (3-6 tahun). 

b. Tahap tumbuh kembang usia 6 tahun ke atas, terdiri dari masa sekolah (6-12 

tahun) dan masa remaja (12-18 tahun). 
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3. Faktor-Faktor Tumbuh Kembang Anak 

Menurut Hidayat (2005) dalam proses pertumbuhan dan perkembangan 

pada anak setiap individu akan mengalami siklus berbeda setiap kehidupan 

manusia. faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu herediter, 

lingkungan, budaya, status sosial ekonomi, nutrisi, iklim/cuaca, latihan fisik, posisi 

anak dalam keluarga dan status kesehatan. 

4. Karakteristik Anak Usia Sekolah Dasar 

Karakteristik anak usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aktivitas fisik 

yaitu biasanya anak senang bermain, senang bekerja dalam kelompok, senang 

bergerak, dan senang praktik langsung (Alim, 2009). 

a. Anak usia sekolah dasar senang bermain 

Pendidikan diharuskan paham dengan perkembangan anak, memberikan 

aktivitas fisik dengan metode bermain. Materi pembelajaran dibuat dalam bentuk 

bermain, terutama pada siswa sekolah dasar kelas bawah (kelas 1 s/d 3) yang masih 

cukup kental dengan zona bermain. Maka dari itu rancangan model pembelajaran 

berkonsep bermain menyenangkan, namun tetap memperhatikan capaian materi 

ajar. 

b. Anak usia sekolah senang bergerak 

Berbeda dengan orang dewasa yang betah duduk berjam-jam, anak usia 

sekolah kemungkinan dapat duduk dengan tenang maksimal 30 menit. Pendidik 

berperan untuk membuat pembelajaran yang senantiasa bergerak dinamis dan 

permainan menarik yang memberikan stimulus pada minat gerak anak menjadi 

tinggi. 
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c. Anak usia sekolah senang beraktifitas kelompok 

Anak usia sekolah dasar umumnya berkelompok dengan teman sebayanya. 

Konsep pembelajaran kelas dapat dibuat model tugas kelompok, pendidik memberi 

materi melalui tugas sederhana untuk diselesaikan bersama. Tugas tersebut dalam 

bentuk gabungan unsur psikomotorik (aktivitas gerak) yang melibatkan unsur 

kognitif. 

d. Anak usia sekolah dasar senang praktik langsung 

Karakteristik anak usia sekolah dasar yaitu senang melakukan hal secara 

model praktikum, bukan teoritis. Berdasarkan ketiga konsep kesenangan 

sebelumnya (senang bermain, bergerak, dan berkelompok) anak usia sekolah dasar, 

tentu sangat efektif dikombinasikan dengan praktik langsung. Pendidik 

memberikan pengalaman belajar anak secara langsung sehingga pembelajaran 

model teori klasikal kurang diperlukan atau diberikan saat evaluasi. 

D. Tinjauan Umum tentang Media Edukasi 

1. Pengertian Media Edukasi 

Istilah media berasal dari bahasa latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang berarti perantara atau pengantar. Secara umum, media berarti 

menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi 

(Falahudin, 2014). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, media diartikan alat atau 

sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, poster, majalah, dan spanduk. 

Apabila media membawa informasi atau pesan-pesan yang mengandung maksud-

maksud pengajaran maka media itu disebut media edukasi. Sedangkan (Association 
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for Educational Communication and Technology (AECT) dalam Danim, 1995) 

mengartikan media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran. 

Sementara itu, media edukasi dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan dari suatu sumber secara terencana, 

sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar yang kondusif dan efisien (Asyhar, 2011). 

2. Cara Pemilihan Media 

Media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus ditentukan 

terlebih dahulu. Dalam memilih media untuk tujuan pembelajaran tidaklah mudah. 

Pemilihan media untuk tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan berbagai 

faktor (Falahudin, 2014). 

a. Model Pemilihan Media 

Dalam proses pemilihan media pembelajaran terdapat dua pendekatan/ 

model yang digunakan, yaitu: pemilihan model tertutup dan pemilihan model 

terbuka. Pemilihan tertutup digunakan apabila alternatif media telah ditentukan 

“dari atas” (misalnya oleh Dinas Pendidikan), sehingga mau tidak mau jenis media 

itulah yang harus digunakan. Namun jika kita memilih, maka yang dilakukan lebih 

mengarah ke pemilihan topik/pokok bahasan yang cocok untuk di mediakan pada 

jenis tertentu. Misalnya media yang ditetapkan adalah media audio, maka kita 

hanya menentukan topik/bahasan yang akan digunakan dengan menggunakan 

media audio.  

Sedangkan media pemilihan terbuka adalah kebalikan dari pemilihan 

media tertutup. Artinya terdapat kebebasan dalam memilih jenis media yang sesuai 
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dengan kebutuhan pembelajaran. Proses pemilihan terbuka lebih luwes sifatnya 

dikarenakan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. 

Namun proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan 

sasaran didik untuk melakukan proses pemilihan. Sasaran didik juga bisa 

melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara model pemilihan 

terbuka dengan model pemilihan tertutup (Anderson dalam Falahudin, 2014). 

b. Alasan Pemilihan Media 

Pada hakikatnya media merupakan salah satu komponen sistem 

pembelajaran. Sebagai komponen, media hendaknya merupakan bagian integral 

dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Output dari 

pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran, 

sehingga memungkinkan peserta didik dapat berinteraksi dengan media yang 

dipilih. Jika alternatif media yang akan digunakan dalam pembelajaran telah 

ditentukan, telah tersedia di sekolah atau dipasaran dan sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang telah direncanakan serta memiliki harga yang terjangkau maka 

kita tinggal meminjam atau membelinya saja. Namun jika media yang dibutuhkan 

belum tersedia maka mau tidak mau harus membuat sendiri program media sesuai 

dengan keperluan tersebut. Pemilihan media perlu dilakukan agar dapat 

menentukan media terbaik, tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran 

didik. Untuk itu pemilihan jenis media harus dilakukan dengan prosedur yang 

benar, karena setiap jenis media memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing (Falahudin, 2014).  
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3. Kriteria Pemilihan Media 

Pemilihan media tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan 

didasarkan atas kriteria tertentu, baik dari segi pemilihan jenis media maupun topik 

yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak kita inginkan 

dikemudian hari. Secara umum, kriteria yang harus dipertimbangkan dalam 

memilih media pembelajaran diuraikan sebagai berikut (Falahudin, 2014). 

a. Tujuan Penggunaan 

Dalam pemilihan jenis media yang akan digunakan, terlebih dahulu 

mengetahui tujuan pembelajaran (standar kompetensi dan kompetensi dasar) yang 

akan dicapai, dan jenis rangsangan indera yang akan ditekankan (Falahudin, 2014). 

b. Sasaran Pengguna Media 

Dalam pemilihan jenis media perlu diketahui sasaran didik yang akan 

menggunakan media, baik dari segi karakter dari sasaran didik, jumlah, motivasi 

dan minat belajar serta latar belakang sosialnya. Jika kriteria tersebut diabaikan 

maka media yang dipilih akan kurang berguna bagi sasaran didik, hal ini 

dikarenakan pada akhirnya sasaran didik yang akan mendapatkan manfaat dari 

media yang telah dipilih. Oleh karena itu pemilihan media harus sesuai dengan 

kondisi sasaran didik (Falahudin, 2014). 

c. Karakteristik Media 

Pemilihan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga 

harus diketahui kelebihan dan kekurangannya agar media sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai. Pada dasarnya kegiatan memilih adalah membandingkan antara 

yang satu dengan yang lain, sehingga dapat diketahui mana yang lebih baik dan 
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lebih sesuai dibanding yang lain. Oleh karena itu, sebelum menentukan jenis media 

tertentu, maka perlu diketahui dan dipahami bagaimana karakteristik dari media 

tersebut (Falahudin, 2014). 

d. Waktu  

Waktu disini yang dimaksud adalah berapa lama waktu yang akan 

diperlukan dalam membuat media yang akan dipilih, dan berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk menyajikan media tersebut serta berapa lama alokasi waktu yang 

tersedia dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut juga harus dipertimbangkan 

dalam memilih media yang akan digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti media yang digunakan menyita banyak waktu (Falahudin, 2014). 

e. Biaya  

Pada dasarnya penggunaan media dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektifitas kegiatan pembelajaran. maka biaya menjadi faktor yang juga perlu 

dipertimbangkan. Biaya yang diperlukan untuk membuat, membeli atau menyewa 

media harus seimbang dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Hal ini 

dikarenakan, pemilihan media dengan harga tinggi belum tentu lebih efektif untuk 

mencapai tujuan belajar dibandingkan dengan media sederhana dan murah 

(Falahudin, 2014). 

f. Ketersediaan  

Dalam pemilihan media salah satu faktor yang juga harus dipertimbangkan 

yaitu ketersediaan media dan sarana yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Misalnya untuk menjelaskan tentang proses terjadinya matahari akan 

lebih efektif jika disajikan melalui media video. Namun karena di sekolah tidak ada 



59 
 

 
 

video player, maka sudah cukup dengan menggunakan alat peraga gerhana matahari 

(Sudjana et al., 1989) 

4. Peranan dan Manfaat Media Edukasi 

Manfaat media dalam kegiatan pembelajaran secara umum adalah 

memperlancar interaksi pendidik dengan peserta didik sehingga kegiatan 

pembelajaran akan lebih efektif dan efisien. Kemp & Dayton (1985) 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu: 

a. Penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan 

Setiap pendidik mungkin memiliki perbedaan dalam menafsirkan suatu 

konsep materi pembelajaran tertentu. Dengan menggunakan media, penafsiran 

yang beragam tersebut dapat dihindari sehingga dapat disampaikan kepada peserta 

didik secara seragam. Setiap peserta didik yang melihat atau mendengarkan uraian 

materi pelajaran melalui media yang sama, maka mereka akan menerima informasi 

yang sama seperti yang diterima oleh peserta didik lain. Dengan demikian, media 

juga dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara peserta didik di 

manapun berada.  

b. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik 

Dengan berbagai potensi yang dimiliki, media dapat menyalurkan 

informasi melalui gambar, suara, warna dan gerakan baik secara alami maupun 

manipulasi. Materi pelajaran yang dikemas melalui program media, akan lebih 

jelas, menarik, lengkap serta menarik minat peserta didik. Penyajian informasi 

melalui media dapat membangkitkan rasa keingintahuan peserta didik dan 

menstimulasi peserta didik untuk bereaksi secara fisik maupun emosional. 
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Singkatnya, media pembelajaran dapat membantu pendidik untuk menciptakan 

suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak membosankan dan tidak monoton. 

c. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif 

Media dapat membantu pendidik dan peserta didik melakukan komunikasi 

dua arah secara interaktif selama proses pembelajaran. tanpa media, pendidik 

mungkin akan cenderung berbicara satu arah ke peserta didik. Namun dengan 

menggunakan media pembelajaran, pendidik dapat mengatur kelas sehingga bukan 

hanya pendidik sendiri yang aktif tetapi juga peserta didik. 

d. Efisiensi dalam waktu dan tenaga 

Keluhan yang sering terjadi selama ini dari pendidik adalah selalu 

kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Pendidik sering 

menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. hal ini 

tidak harus terjadi jika pendidik dapat memanfaatkan media dengan maksimal. 

Misalnya, tanpa menggunakan media, pendidik tentu saja akan menghabiskan 

banyak waktu untuk menjelaskan proses terjadinya gerhana matahari. Namun jika 

pendidik memanfaatkan media, topik tersebut akan dengan mudah dan cepat 

dijelaskan kepada peserta didik. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah 

tercapai secara maksimal dengan tenaga dan waktu seminimal mungkin. 

e. Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik 

Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih 

efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pelajaran lebih 

mendalam dan utuh. Jika hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari 

pendidik saja, peserta didik mungkin akan kurang memahami pelajaran dengan 
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baik. Tetapi jika hal tersebut diperkaya dengan kegiatan menyentuh, melihat, 

merasakan atau mengalami sendiri melalui media, maka pemahaman peserta didik 

akan menjadi lebih baik. 

f. Pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja 

Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga pelajar 

dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa, kapanpun dan 

dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seorang pendidik. Program-program 

pembelajaran audio visual, termasuk program pembelajaran menggunakan 

komputer, memungkinkan peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar secara 

mandiri, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Penggunaan media akan 

menyadarkan peserta didik betapa banyak sumber-sumber belajar yang dapat 

mereka manfaatkan dalam belajar. Perlu disadari bahwa alokasi waktu belajar di 

sekolah sangat terbatas, waktu terbanyak justru dihabiskan peserta didik di luar 

lingkungan sekolah. 

g. Menumbuhkan sikap positif peserta didik terhadap materi dan proses belajar 

Dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari 

sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemampuan peserta didik untuk belajar 

dari berbagai sumber tersebut, akan bisa menanamkan sikap kepada peserta didik 

untuk senantiasa berinisiatif mencari berbagai sumber belajar yang diperlukan. 

h. Mengubah peran pendidik ke arah yang lebih positif dan produktif 

Dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pendidik bukan lagi 

menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Seorang pendidik tidak 
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perlu menjelaskan seluruh materi pelajaran, karena bisa berbagi peran dengan 

media. Dengan demikian, pendidik akan lebih banyak memiliki waktu untuk 

memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan 

belajar peserta didik, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. 

i. Media dapat membuat materi pembelajaran yang abstrak menjadi lebih konkrit 

Materi pelajaran yang rumit dapat disajikan secara sederhana dengan 

bantuan media, sehingga peserta didik dapat dengan mudah memahami 

pembelajaran tersebut. 

j. Media juga dapat membatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu 

Sesuatu yang terjadi di luar ruang kelas, bahkan di luar angkasa dapat 

dihadirkan di dalam kelas dengan bantuan media. Demikian pula beberapa 

peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, juga dapat disajikan di depan peserta 

didik sewaktu-waktu. Melalui media pula suatu peristiwa penting yang sedang 

terjadi di benua lain dapat dihadirkan di ruang kelas. 

Adapun menurut Arsyad (2009), beberapa peran media dalam 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

a. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan 

meningkatkan proses dan hasil belajar. 

b. Mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan 

lingkungannya, dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya. 

c. Mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu 
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d. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya.  

E. Tinjauan Umum Board Game 

1. Pengertian Board Game 

Board Game merupakan jenis permainan yang dilakukan di atas papan. 

Permainan ini dapat dimainkan lebih dari dua orang dalam satu tempat dan papan 

yang sama. Karena itu para pemain dapat berinteraksi secara langsung dengan 

pemain lain (Limantara et al., 2015). Board Game adalah alat penting untuk 

memberikan keterampilan dan pengembangan pengetahuan secara langsung bagi 

setiap orang disegala usia. Permainan yang dirancang dengan baik tidak hanya 

menciptakan suasana yang menarik, tetapi juga menyediakan lingkungan yang 

aman, menyenangkan, namun kompetitif untuk fokus pada konten dan menerapkan 

pembelajaran (Treher, 2011). 

2. Peranan Board Game 

Berikut ini fungsi dan peranan board game (Adieb dalam Limantara et al., 

2015): 

a. Peraturan Permainan 

Setiap permainan board game mengandung peraturan. Melalui peraturan 

ini anak dapat belajar untuk menaati peraturan yang ada dan belajar kedisiplinan. 

Peraturan juga berfungsi sebagai pembentuk alur permainan dan keasikan dalam 

permainan. 
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b. Interaksi Sosial 

Board game yang dimainkan di satu tempat dan papan yang sama pasti 

memicu adanya interaksi sosial antar pemain. Pemain dapat berkomunikasi, 

bersaing, bermain peran dengan orang di sekitarnya. 

c. Edukasi 

Sebagian besar board game mengharuskan pemainnya untuk berpikir, 

memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Faktor edukasi ini terdapat pada 

semua permainan tidak terkecuali digital online game yang saat ini ramai 

dimainkan. Namun pembelajaran dan pengalaman yang didapat dari bermain board 

game berbeda dari digital game online. 

d. Simulasi Kehidupan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia simulasi adalah metode pelatihan 

yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang 

sesungguhnya. Berdasarkan definisi diatas, maka board game merupakan gambaran 

dari kehidupan nyata. Segala bentuk kecurangan, diplomasi, kerjasama antar 

pemain, keberuntungan akan menghasilkan hubungan timbal balik langsung antar 

pemain. Jadi board game merupakan permainan yang melatih kehidupan 

bermasyarakat dengan memberikan simulasi nyata pada pemainnya. Tujuan metode 

simulasi adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan akselerasi pemikiran dan perasaan dengan sikap dan 

psikomotorik pembelajar, meningkatkan kemampuan pembelajar dalam 

berkomunikasi.  
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2) Menghayati berbagai masalah yang akan dihadapi oleh peran yang 

dimainkan. 

3) Menjadikan pengalaman perannya dalam simulasi untuk mengatasi 

permasalahan yang dihadapi. 

4) Menanamkan sikap disiplin dan berhati-hati 

5) Memberi kesempatan untuk berlatih menguasai keterampilan tertentu 

melalui situasi buatan. 

Adapun kelebihan dan kekurangan metode simulasi yaitu: 

Kelebihan:  

1) Melibatkan pembelajar secara langsung dan aktif dalam kegiatan belajar. 

2) Meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, karena pembelajar 

dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

3) Belajar memahami suatu kegiatan tertentu. 

4) Meningkatkan motivasi pembelajar. 

5) Memberikan kesempatan berlatih dalam mengambil keputusan yang 

mungkin tidak dapat dilakukan dalam situasi nyata. 

6) Meningkatkan kedisiplinan dan sikap kehati-hatian. 

Kekurangan: 

1) Kurang efektif dilakukan untuk group yang besar, tetapi akan efektif bila 

dilakukan untuk perorangan atau group yang kecil. 

2) Media berlatih yang merupakan situasi buatan tidak selalu sama dengan 

situasi sebelumnya, baik dalam hal kecanggihan alat, lingkungan dan 

sebagainya. 
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3) Membutuhkan fasilitas khusus yang mungkin sulit disediakan di tempat 

latihan, karena dibutuhkan alat bantu. 

e. Jenjang Generasi 

Tidak semua orang mampu memainkan permainan digital dengan baik, 

terutama orang tua. Hal ini dikarenakan dibutuhkan ketangkasan para pemainnya 

dalam mengoperasikan teknologi yang canggih. Board game dapat dimainkan 

bersama anak, orangtua dapat mengedukasi anaknya dan mengawasi anak agar 

terhindar dari permainan yang membawa dampak negatif bagi remaja 

3. Jenis-Jenis Board Game 

Dilihat dari perkembangannya, board game telah berkembang menjadi 

banyak jenis. Sebagian besar board game mengandalkan strategi, kreatifitas, dan 

diplomasi (Limantara et al., 2015). Berikut ini merupakan kategori board game 

(Boardgamegeek dalam Karunia, 2017): 

a. Educational Game 

Educational game merupakan permainan yang memiliki unsur pendidikan 

atau pengetahuan serta hal-hal lain yang dimaksudkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan kepada pemainnya. Pengetahuan yang dimaksud tidak hanya sebatas 

teori tetapi juga dapat memberikan praktik simulasi agar pemain seolah berada pada 

simulasi tema yang ingin disampaikan oleh konten board game. 

b. Children’s Game 

Children’s game merupakan permainan yang dimaksudkan untuk dapat 

dimainkan oleh pemain berusia sangat muda hingga dewasa. Biasanya children’s 

game memiliki konten yang tidak terlalu berat sehingga mudah dimainkan oleh usia 
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target pemain. Children’s game juga biasanya disajikan dengan tampilan yang 

menarik sehingga membuat anak-anak tertarik 

c. Strategic Game 

Strategic game biasa memiliki pola permainan yang membuat pemainnya 

harus memiliki strategi untuk mencapai langkah tertentu atau mencapai target yang 

diharapkan di game tersebut. Strategic game biasanya berkaitan dengan logika-

logika dasar yang dapat dinalar oleh segala usia. 

d. Investation Game 

Investation game merupakan permainan yang memiliki sifat-sifat 

permainan yang menyangkut tentang investasi, seperti tentang modal, cost revenue, 

kepemilikan, dan sebagainya. 

4. Mekanisme Board Game 

Terdapat beberapa macam mekanisme board game yang sering digunakan 

oleh beberapa game, berikut mekanisme board game (Boardgamegeek dalam 

Karunia, 2017): 

a. Trading Mechanism 

Trading mechanism merupakan mekanisme yang melibatkan dua atau 

lebih pemain dan melakukan tukar-menukar komponen permainan dalam bentuk 

nilai atau benda. Trading mechanism juga dapat dilakukan dengan cara negosiasi 

atau dengan alat ukur tertentu. 

b. Worker replacement 

Worker replacement merupakan mekanisme permainan yang memberikan 

kesempatan kepada pemain untuk dapat menjalankan beberapa token guna 
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melakukan pekerjaan yang tersedia dalam area tertentu, sehingga pemain dapat 

menjalankan beberapa langkah dalam sekali role permainan dengan hanya 

meletakkan token. 

c. Non-dice Rolling 

Non-dice rolling merupakan mekanisme permainan yang tidak 

menggunakan dadu sehingga mengurangi tingkat keberuntungan yang terjadi 

karena guliran dadu yang tidak dapat diprediksi. 

d. Card Drafting 

Card drafting merupakan mekanisme permainan yang menggunakan 

drafting kartu untuk menentukan sesuatu atau terjadinya sesuatu dalam permainan.  

5. Board Game Eco Funopoly (Waste Series) 

Board Game Eco Funopoly (waste series) merupakan permainan edukasi 

interaktif tentang sampah. Permainan tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran lingkungan dan mengubah perilaku pemainnya. Board game tersebut 

tersedia dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Board game 

yang diciptakan pada tahun 2009, merupakan produk dari Ecofun Indonesia, sebuah 

social enterprise yang berfokus pada edukasi lingkungan dan sains komunikasi 

melalui gamifikasi.  

Dalam permainan tersebut berisikan materi terkait sampah, jenis-jenis 

sampah, bagaimana memilah dan mengurangi sampah yang dikemas dengan desain 

visual yang full color dan kualitas material yang baik sehingga menjadi daya tarik 

bagi pemainnya. Permainan tersebut terdiri dari papan permainan, dadu, pion yang 

terbuat dari bahan daur ulang, kartu tebak gambar, kartu kejutan, kartu info sampah, 
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kartu bergambar sampah, kartu cek perilaku, token daur ulang, kartu sampah 

(organik, anorganik dan B3) (Ecofun Community, 2015). 

Adapun aturan dan cara bermain dari permainan ini ialah: 

a. Permainan terdiri atas 2-6 orang pemain.  

b. Semua kartu dalam permainan diletakkan dalam keadaan terbalik. 

c. Setiap pemain menerima sebanyak 12 “kartu sampah” (6 kartu sampah organik, 

4 kartu sampah anorganik, dan 2 kartu sampah B3) 

d. Seluruh “kartu sampah” akan dibuang sesuai jenisnya ke salah satu dari tiga 

“kotak tempat sampah” yang berada pada papan permainan (kotak hijau: 

sampah mudah hancur (organik), kotak merah: sampah B3, kotak kuning: 

sampah tidak mudah hancur (anorganik))  

e. Setiap pemain mengambil satu pion dan diletakkan pada kotak start 

f. Setiap pemain menentukan urutan bermain 

g. Setiap pemain akan mengocok dadu hingga muncul angka 

h.  Pemain harus berjalan sesuai dengan angka yang muncul pada dadu 

i. Ketika pion berhenti pada kotak tertentu, maka pemain harus menjawab 

pertanyaan secara jujur dan sesuai dengan pengalaman sehari-harinya atau 

melakukan tantangan yang terdapat pada kotak tersebut. 

j. Pemain yang jatuh pada kotak “buang sampah”, harus memungut paling sedikit 

satu sampah asli disekitar area bermain, kemudian membuangnya ke tempat 

sampah terdekat. Apabila tidak terdapat tempat sampah, maka sampah tersebut 

harus disimpan oleh pemain hingga menemukan tempat sampah. Sampah yang 

dipungut kurang dari 3 oleh pemain, maka pemain tersebut dapat mengurangi 
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“kartu sampah” yang dimilikinya sebanyak 1 kartu. Sedangkan sampah yang 

dipungut lebih dari 3, maka pemain tersebut dapat mengurangi “kartu sampah” 

yang dimilikinya sebanyak 2 kartu. Jika disekitar tidak terdapat sampah, maka 

pemain tidak dapat mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya. 

k. Pemain yang jatuh pada kotak “hari ini”, harus mengambil “kartu cek 

perilaku”. Pada “kartu cek perilaku” terdapat pertanyaan dengan pilihan 

jawaban dan pemain harus menjawab pertanyaan dengan jujur sesuai dengan 

apa yang dilakukannya pada hari tersebut. Jawaban pemain akan memberikan 

peluang mendapatkan ataupun mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya. 

Pemain yang diketahui berbohong akan mendapatkan 3 “kartu sampah” 

tambahan. 

l. Pemain yang jatuh pada kotak “kemarin”, maka harus mengikuti instruksi yang 

sama ketika berada pada kotak “hari ini”, namun menggunakan kata awal yang 

berbeda yaitu “kemarin”. 

m. Pemain yang jatuh pada kotak “daur ulang”, maka pemain akan menerima 1 

“token daur ulang” sebagai bonus. Token ini dapat digunakan untuk 

menggandakan jumlah “kartu sampah” yang berkurang saat pemain hendak 

mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya. Ketika pemain akan 

mengurangi 1 “kartu sampah”, jika menggunakan “token daur ulang” maka 

“kartu sampah” akan berkurang sebanyak 2 kartu dan berlaku kelipatan. 

n. Pemain yang jatuh pada kotak “kuis sampah”, maka harus mengambil 1 “kartu 

gambar sampah” dan menebak apakah sampah tersebut termasuk sampah 

organik, anorganik atau B3 dan meletakkannya pada “kotak tempat sampah” 
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yang berada diatas papan sesuai jenisnya. Setiap jawaban yang benar, maka 

“kartu sampah” pemain berkurang 1, dan jika jawaban salah maka tidak dapat 

mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya. 

o. Pemain yang jatuh pada kotak “keliling kota angkut sampah”, maka dapat 

memilih kotak manapun dan mengikuti instruksi yang ada pada kotak yang 

dipilih. 

p. Pemain yang jatuh pada kotak “tebak gambar”, maka harus melakukan misi 

menebak gambar yang ada pada kartu. Setelah pemain jatuh pada kotak 

tersebut, maka pemain tersebut dapat menunjuk 1 pemain lain untuk membantu 

menebak gambar. Pemain yang terpilih sebagai penebak gambar, maka harus 

menebak gambar sesuai petunjuk yang diberikan. Pemain yang terpilih sebagai 

peraga, harus menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan gambar yang 

terdapat pada kartu namun tidak dapat menyebutkan jawabannya, atau dapat 

juga memperagakan apa yang terdapat pada “kartu tebak gambar” tanpa 

bersuara. Apabila gambar dapat ditebak dengan benar, maka pemain yang jatuh 

pada kotak tersebut dapat mengurangi “kartu sampah” sebanyak 2 kartu. 

Sedangkan pemain yang bertugas untuk membantu menebak gambar, dapat 

mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya sebanyak 1 kartu. Jika pemain 

tidak dapat menebak gambar dengan benar, maka masing-masing pemain tidak 

dapat mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya. 

q. Pemain yang jatuh pada kotak “pisah sampah”, maka harus mengambil 

sebanyak 4 “kartu gambar sampah” dan memilah sampah tersebut. “Kartu 

gambar sampah” diletakkan sesuai jenisnya pada “kotak tempat sampah” yang 
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terdapat pada papan permainan. Apabila ke-empat “kartu gambar sampah” 

tersebut dipilah dengan benar, maka “kartu sampah” pemain berkurang 2. 

Apabila hanya 2 atau 3 “kartu gambar sampah” yang dipilah dengan benar, 

maka pemain dapat mengurangi “kartu sampah” yang dimilikinya sebanyak 1 

kartu. Jika semua jawaban salah, maka pemain tidak dapat mengurangi “kartu 

sampah” yang dimilikinya. 

r. Pemain yang jatuh pada kotak “kejutan”, maka harus mengambil “kartu 

kejutan” dan mengikuti instruksi yang terdapat pada kartu. 

s. Pemain yang jatuh pada kotak “kompos”, maka dapat mengurangi 1 “kartu 

sampah” jenis sampah organik yang dimilikinya. Bila pemain memiliki “token 

daur ulang”, maka pemain tersebut dapat menggandakan “kartu sampah” yang 

hendak dibuang. 

t. Pemain yang jatuh pada kotak “info sampah”, maka harus mengambil 1 “kartu 

info sampah” dan membacanya dengan lantang. 

u. Pemain yang jatuh pada kotak “bencana sampah”, maka pemain tersebut 

kehilangan 1 giliran bermain. 

v. Pemain yang jatuh pada kotak “TPS”, maka dapat membuang sebanyak 2 

“kartu sampah” yang dimilikinya namun tetap harus memilahnya. Jika pemain 

memiliki “token daur ulang”, maka pemain tersebut dapat menggandakan kartu 

sampah yang hendak dibuang. 

w. Pemain yang jatuh pada kotak “bank sampah”, maka dapat membuang 

sebanyak 3 “kartu sampah” namun tetap harus memilahnya.  
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x. Apabila terdapat pemain yang sudah tidak memiliki “kartu sampah”, maka 

pemain tersebut merupakan pemenangnya. 

 

Gambar 2.1 Perlengkapan Board Game Eco Funopoly (Waste Series) 

 

 

Gambar 2.2 Package Board Game Eco Funopoly (Waste Series) 
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Gambar 2.3 Board Game Eco Funopoly (Waste Series)  
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F. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Domain Perilaku (Bloom, 1908) 
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G. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep 

 

Keterangan:   

 : Variabel Independent 

 : Variabel Dependent 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Alur Penelitian 

Berikut merupakan diagram alur penelitian yang dimulai dari persiapan 

dalam menentukan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, tahapan-tahapannya 

hingga pada akhirnya akan didapatkan hasil akhir yang ingin dituju dari penelitian 

ini.  

 

 Penentuan Alat Intervensi 

Perumusan Masalah 

Perumusan Hipotesis 

Penyusunan Instrumen Penelitian 

Pelaksanaan Pre-test 

Pemberian Perlakuan 

Pelaksanaan Post-test 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan 

Uji Coba Kelayakan 

Alat Intervensi 

Studi Pendahuluan 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 
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B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif eksperimen. 

Eksperimen bertujuan untuk meneliti hubungan sebab-akibat yang dilakukan 

dengan cara pemberian perlakuan/treatement terhadap subjek yang akan diteliti 

kemudian akan diamati dan diukur dampaknya (Jaedun, 2011). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efektivitas board game sebagai media edukasi terhadap 

perilaku pengelolaan sampah siswa sekolah dasar di Sulawesi Selatan. Desain 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu quasy experiment (eksperimen 

semu) bentuk one group pretest-posttest design. Pada desain ini, menggunakan satu 

kelompok subjek dan dilakukan tanpa adanya kelompok pembanding atau 

kelompok kontrol, namun sudah menggunakan pre-test sehingga besarnya efek atau 

pengaruh pemanfaatan board game “Eco Funopoly” dapat diketahui secara pasti.  

Adapun desain penelitian yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 Desain Penelitian One Group Pretest-Posttest  

Subjek Pretest Perlakuan Posttest 

Kelas V SDN 8 

Watampone 

O1 X O2 

Kelas VA SDN 

Samata 

O1 X O2 

Keterangan: 

O1: pre-test sebelum diberikan perlakuan 

O2: post-test sesudah diberikan perlakuan 
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X: Penggunaan media edukasi board game “eco funopoly” 

Pretest dilakukan sebelum subjek diberikan perlakuan. Sedangkan untuk 

pelaksanaan posttest dilakukan setelah subjek diberikan perlakuan, dengan tujuan 

untuk mengetahui besarnya pengaruh suatu perlakuan.  

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 8 Watampone, Kabupaten Bone 

dan di SD Negeri Samata, Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan dua 

tahap, yaitu tahap uji coba kelayakan dan tahap pemberian perlakuan. Tahap uji 

coba dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 20 Februari 2023. Selanjutnya 

tahap pemberian perlakuan dilakukan selama 21 hari (diluar waktu libur) yang 

dimulai pada tanggal 23 Februari - 18 Maret 2023 dan 25 September – 9 Oktober 

2023. Hal ini dikarenakan, peneliti mengacu pada teori behavior change bahwa 

untuk mengubah kebiasaan seseorang diperlukan satu periode yang konstan dan 

dikondisikan selama 21 hari guna mengubah kebiasaannya (Maher dalam Purnama 

et al., 2019).  

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian merupakan subjek yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan oleh peneliti (Nursalam, 2016). Sedangkan menurut (Sugiyono, 

2017), populasi merupakan wilayah gerenalisasi yang meliputi objek/subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Pada penelitian ini, populasinya adalah 
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siswa-siswi kelas V SDN 8 Watampone dan siswa-siswi kelas VA SD Negeri 

Samata.  

2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat dijadikan sebagai 

subjek penelitian melalui sampling (Nursalam, 2016). Sedangkan menurut 

(Sugiyono, 2017), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi itu sendiri. Mengacu pada pendapat Sugiyono apabila 

peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian dengan populasi yang 

besar, maka peneliti menggunakan teknik dalam pengambilan sampel. Hal ini 

bertujuan agar peneliti dalam mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, 

random atau daerah, tetapi didasarkan atas adanya tujuan penelitian.  

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

dimana peneliti ingin menargetkan individu tertentu yang memiliki karakteristik 

minat terhadap penelitian (Turner, 2020). Penggunaan purposive sampling 

dikarenakan peneliti memiliki pertimbangan tertentu, yakni sampel yang digunakan 

dalam penelitian yaitu siswa-siswi yang dapat mengikuti seluruh rangkaian proses 

penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 orang. 
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Tabel 3.2 Jumlah Sampel Penelitian 

Asal Sekolah Jumlah Siswa 

SDN 8 Watampone (V) 21  

SDN Samata (VA) 26 

Total 47 

Sumber: Data Primer 2023 

D. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap I 

Pada tahapan ini akan dilakukan uji coba media board game 

“Ecofunopoly” untuk memastikan bahwa media ini efektif sebagai media edukasi 

pengelolaan sampah. Pada tahap ini, dilakukan implementasi atau penerapan media 

board game “Ecofunopoly” dengan menggunakan kelompok kecil yang terdiri atas 

10 orang dengan rentang umur 8-10 tahun. Selanjutnya, peneliti melakukan 

pengumpulan data menggunakan angket dengan skala likert guna mengetahui 

respon siswa terhadap media board game “Ecofunopoly”. Hasil perhitungan respon 

siswa dinilai dari aspek operasiona, komunikasi visual, pembelajaran, ketertarikan 

dan motivasi. 
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penilaian oleh Siswa 

No. Aspek Penilaian Pertanyaan 
No. Butir 

1. 
Aspek 

Operasional 

Apakah board game 

"Ecofunopoly" mudah 

untuk dimainkan? 

1 

Apakah menurut adik-adik 

petunjuk penggunaan 

"ecofunopoly" jelas dan 

mudah dipahami? 

2 

2. 

Aspek 

Komunikasi 

Visual 

Apakah board game 

"Ecofunopoly" memiliki 

tampilan yang menarik? 

3 

Apakah menurut adik-adik 

pemilihan warna dalam 

board game 

"Ecofunopoly" sudah 

menarik? 

4 

Apakah menurut adik-

adik, gambar yang terdapat 

dalam "Ecofunopoly" 

sudah sesuai? 

5 

Apakah menurut adik-

adik, teks dalam 

"Ecofunopoly" mudah 

untuk dibaca? 

6 

3. 
Aspek 

Pembelajaran 

Apakah informasi dalam 

board game 

"Ecofunopoly" mudah 

dipahami? 

7 
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Apakah setelah bermain 

menggunakan board game 

"Ecofunopoly" 

meningkatkan 

pengetahuan adik-adik? 

8 

Apakah bahasa yang 

digunakan dalam board 

game "Ecofunopoly" 

mudah dimengerti? 

9 

4. 
Aspek 

Ketertarikan 

Apakah adik-adik tertarik 

bermain menggunakan 

"Ecofunopoly"? 

10 

Apakah menurut adik-adik 

belajar menggunakan 

"ecofunopoly" lebih 

menyenangkan daripada 

belajar dengan metode 

ceramah? 

11 

Apakah menurut adik-adik 

belajar tentang 

pengelolaan sampah 

melalui board game 

"Ecofunopoly" itu 

menyenangkan? 

12 

5. Aspek Motivasi 

Apakah adik-adik tertarik 

untuk belajar dan bermain 

kembali menggunakan 

board game 

"Ecofunopoly"? 

13 

Apakah setelah belajar 

menggunakan 

"Ecofunopoly", adik-adik 

akan lebih peduli terhadap 

lingkungan khususnya 

terkait sampah? 

14 
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2. Tahap II 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas “Ecofunopoly” terhadap 

peningkatan perilaku pengelolaan sampah siswa sekolah dasar. Sebelum dilakukan 

intervensi terlebih dahulu diberikan tes (pre-test) untuk melihat tingkat 

pengetahuan, sikap dan tindakan siswa setelah itu akan dilakukan intervensi 

menggunakan media edukasi “Ecofunopoly” dan diakhiri dengan pemberian tes 

yang sama (post-test). 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer. 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung yaitu menggunakan 

kuesioner untuk melihat respon siswa terhadap board game “Ecofunopoly” juga 

pengetahuan, sikap dan tindakan siswa sebelum dan setelah pemanfaatan media 

edukasi board game “Ecofunopoly”.  

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2010). Kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan, sikap dan tindakan pengelolaan sampah 

pada responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini telah dimodifikasi 

sendiri oleh peneliti berdasarkan sumber kepustakaan yang ada. 

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

atas nama, umur, jenis kelamin, dan kelas. 
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2.    Instrumen 2 diisi dengan pertanyaan mengenai pengetahuan terkait sampah 

yang terdiri atas 12 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala gutman dimana 

untuk jawaban salah diberi skor 0 dan untuk jawaban yang benar diberi skor 1. 

Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif menggunakan rumus berikut: 

a. Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan 

 = 0 x 12 = 0 (0%) 

b. Jumlah skor tertinggi = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan 

 = 1 x 12 = 12 (100%) 

c. Range (R) = skor tertinggi – skor terendah = 100% - 0% = 100% 

d. Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variable yaitu baik dan buruk. 

e. Interval (I)  = Range (R) / Kategori (K)  

 = 100% / 2 = 50% 

f. Kriteria penilaian = skor tertinggi – interval 

 = 100% - 50% = 50% 

Sehingga: baik = jika skor ≥ 50% dan buruk = jika skor < 50% 

Dengan demikian, penilaian kriteria baik apabila skor responden 6-12 (≥50%) dan 

kriteria buruk apabila skor responden 0-5 (< 50%). 

3. Instrumen 3 diisi dengan pertanyaan mengenai sikap terkait pengelolaan 

sampah yang terdiri atas 10 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala gutman 

dimana untuk jawaban salah diberi skor 0 dan untuk jawaban yang benar diberi skor 

a.    Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif menggunakan rumus berikut: 

1) Jumlah skor terendah      = skoring terendah x jumlah pertanyaan 
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     = 0 x 10 = 0 (0%) 

2) Jumlah skor tertinggi    = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan 

      = 1 x 10 = 10 (100%) 

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

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

objektif suatu variabel yaitu positif dan negatif. 

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

    = 100% / 2 = 50% 

6) Kriteria penilaian    = skor tertinggi – interval 

    = 100% - 50% = 50% 

Sehingga: positif = jika skor ≥ 50% dan negatif = jika skor < 50% 

Dengan demikian, penilaian kriteria positif apabila skor responden 5-10 (≥50%) 

dan kriteria negatif apabila skor responden 0-4 (< 50%). 

4. Instrumen 4 diisi dengan pertanyaan mengenai tindakan terkait pengelolaan 

sampah yang terdiri atas 9 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala gutman 

dimana untuk jawaban salah diberi skor 0 dan untuk jawaban yang benar diberi skor 

a.  Adapun penentuan skoring pada kriteria objektif menggunakan rumus berikut: 

1) Jumlah skor terendah = skoring terendah x jumlah pertanyaan 

 = 0 x 9 = 0 (0%) 

2) Jumlah skor tertinggi      = skoring tertinggi x jumlah pertanyaan 

 = 1 x 9 = 9 (100%) 

3) Range (R) = skor tertinggi – skor terendah = 100% - 0% = 100% 
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4) Kategori (K) = 2 adalah banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria 

objektif suatu variabel yaitu baik dan buruk. 

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

 = 100% / 2 = 50% 

6) Kriteria penilaian = skor tertinggi – interval 

 = 100% - 50% = 50% 

Sehingga: baik = jika skor ≥ 50% dan buruk = jika skor < 50% 

Dengan demikian, penilaian kriteria baik apabila skor responden 5-19 (≥50%) dan 

kriteria buruk apabila skor responden 0-4 (< 50%). 

5. Instrumen 5 diisi dengan pertanyaan mengenai respon siswa terhadap media 

“Ecofunopoly” yang terdiri atas 14 pertanyaan. Kuesioner ini menggunakan skala 

likert dengan empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak 

Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing skor jawaban yaitu 

Sangat Setuju = 4, Setuju= 3, Tidak Setuju= 2, dan Sangat Tidak Setuju=1.  

G.  Uji Validitas dan Realiabilitas 

1. Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2017) merupakan derajat ketepatan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dilaporkan oleh peneliti. 

Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Berikut beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam uji validitas: 

a. Apabila r hitung ≥ r tabel, maka item-item tersebut dinyatakan valid 

b. Apabila r hitung ≤ r tabel, maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid 
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Adapun hasil uji validitas instrumen dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas Instrument Penelitian 

Item  R hitung R tabel Keterangan 

Pengetahuan 

1 0,546 

0,433 

Valid 

2 0,689 Valid 

3 0,535 Valid 

4 0,616 Valid 

5 0,546 Valid 

6 0,515 Valid 

7 0,555 Valid 

8 0,516 Valid 

9 0,607 Valid 

10 0,577 Valid 

11 0,503 Valid 

12 0,550 Valid 

Sikap 

1 0,579 0,433 Valid 
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2 0,549 Valid 

3 0,447 Valid 

4 0,754 Valid 

5 0,624 Valid 

6 0,543 Valid 

7 0,487 Valid 

8 0,549 Valid 

9 0,572 Valid 

10 0,754 Valid 

Tindakan 

1 0,485 

0,433 

Valid 

2 0,482 Valid 

3 0,595 Valid 

4 0,632 Valid 

5 0,517 Valid 

6 0,528 Valid 

7 0,532 Valid 

8 0,492 Valid 

9 0,441 Valid 
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Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada instrumen pengetahuan 

terdapat 12 item pertanyaan yang valid, adapun pada instrumen sikap terdapat 10 

item pertanyaan yang valid serta pada instrumen tindakan terdapat 9 item 

pertanyaan yang valid. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari suatu alat 

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Dewi, 2018). Alat ukur instrumen dikatakan reliabel 

apabila menunjukkan konstanta hasil pengukuran lebih besar dari 0,6. Hasil dari uji 

reliabilitas instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel  Nilai Cronbach’s Alpha Keterangan 

Pengetahuan 0,837 

Reliabel 
Sikap 0,816 

Perilaku 0,757 

Berdasarkan tabel 3.4 menunjukkan bahwa variabel instrumen penelitian 

terkonfirmasi reliabel. 

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan 

Menurut (Effendi, 2012) tahap-tahap dalam pengolahan data yaitu: 
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a. Editing  

Editing merupakan pengecekan atau pengoreksian data yang telah 

terkumpul, dengan tujuan menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat 

pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. 

b. Coding 

Coding merupakan kegiatan pemberian tanda dalam kuesioner berupa 

huruf atau angka yang bertujuan untuk menyederhanakan proses analisis dan 

mempercepat penginputan (entry). 

c. Entry Data 

Entry data merupakan proses memasukkan jawaban responden yang telah 

melalui proses coding dan editing diaplikasi SPSS. 

d. Cleaning 

Proses pengecekan ulang data agar menghindari kecacatan yang dapat 

mengganggu keakuratan hasil penginputan. 

e. Tabulasi 

Tabulasi merupakan pembuatan tabel-tabel yang berisi data yang sesuai 

dengan analisis yang dibutuhkan. Hasil dari tabulasi data dapat menjadi gambaran 

tentang hasil penelitian, dikarenakan data-data yang diperoleh dari lapangan sudah 

tersusun dan terangkum dalam tabel-tabel yang mudah dipahami.  

2. Analisis data 

a. Univariat 

Analisis univariat dilakukan jika jumlah variabel yang dianalisis hanya 

satu macam. Analisis univariat menggambarkan parameter dari masing-masing 



92 
 

 
 

variabel dalam penelitian (Heryana, 2020). Analisis univariat dilakukan terhadap 

variabel-variabel seperti pengetahuan, sikap dan tindakan mengenai buang sampah. 

Analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk melihat 

gambaran distribusi frekuensi responden. 

b. Bivariat 

Analisis bivariat dilakukan jika variabel yang dianalisis terdiri dari dua 

macam yaitu dependen dan independen yang saling berhubungan (Heryana, 2020). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji T berpasangan (paired T test). 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran terhadap perilaku siswa sebelum 

dan sesudah pemanfaatan board game “Eco Funopoly”.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi di semenanjung selatan 

Sulawesi dengan luas wilayah sekitar 46.717 km² dan jumlah penduduk sebanyak 

9.312.019 jiwa (BPS Sulsel, 2023). Data yang terdapat pada Sistem Informasi 

Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi 

Selatan masuk dalam daftar 10 provinsi yang menghasilkan sampah terbanyak di 

Indonesia. Pada tahun 2022, Sulawesi Selatan menghasilkan sampah lebih dari 908 

ribu ton (SIPSN, 2022).  Semakin banyak jumlah penduduk di suatu kawasan maka 

tingkat produktivitas sampah di kawasan tersebut akan semakin tinggi pula 

(Hadiwiyoto, 1983). Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 23 kabupaten/kota.  

Berdasarkan tingkat populasi penduduk di suatu wilayah, Kabupaten Gowa dan 

Kabupaten Bone merupakan dua daerah kabupaten penghasil sampah terbanyak di 

Sulawesi Selatan.  

Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kabupaten Bone memiliki luas sekitar 4.559 km² atau 9,78% dari luas Provinsi 

Sulawesi Selatan, yang terbagi atas 27 kecamatan dan 372 desa/kelurahan dengan 

ibukota Kabupaten Bone yaitu Watampone. Jumlah penduduk Kabupaten Bone 

mencapai 801.775 jiwa dengan tingkat kepadatan 176 jiwa/km². Pada tahun 2021, 

Kabupaten Bone menghasilkan sampah sekitar 142 ribu ton, dengan komposisi 

sebesar 73,2% sampah yang dihasilkan adalah jenis sisa makanan (SIPSN, 2021). 

Jumlah tersebut termasuk cukup besar dan berpotensi terhadap pencemaran.  
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Kecamatan Tanete Riattang merupakan wilayah yang terletak di 

Kabupaten Bone dengan tingkat populasi tertinggi, yakni mencapai sekitar 52.335 

jiwa, yang terbagi atas 26.965 jiwa dengan jenis kelamin perempuan dan 25.370 

jiwa dengan jenis kelamin laki-laki (BPS Bone, 2021). Di Kecamatan Tanete 

Riattang terdapat 33 sekolah dasar dengan status negeri maupun swasta. Salah satu 

sekolah dasar dengan status negeri yang ada di Kecamatan Tanete Riattang yaitu 

SDN 8 Watampone.  

SDN 8 Watampone merupakan salah satu sekolah yang telah terakreditasi 

A dan dikepalai oleh Hj. Hafsah. Sekolah ini terletak di jalan Urip Sumoharjo, 

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. SDN 8 Watampone memiliki 153 

siswa yang terbagi atas 77 orang perempuan dan 76 orang laki-laki. Adapun siswa 

kelas V SDN 8 Watampone berjumlah 21 orang yang terbagi atas 15 siswa 

Perempuan dan 6 siwa laki-laki. 

Adapun Kabupaten Gowa, memiliki luas wilayah sebesar 1.883 km² atau 

sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 793.061 jiwa. Kecamatan Somba Opu merupakan salah satu 

daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Gowa. Salah satu sekolah 

dasar yang terletak di Kecamatan Somba Opu yaitu SD Negeri Samata. SDN 

Samata merupakan sekolah negeri yang terletak di jalan Abdul Kadir Dg. Suro dan 

dikepalai oleh Muslimin. Sekolah ini memiliki 503 siswa yang terdiri atas 240 laki-

laki dan 263 perempuan.   
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B. Karakteristik Responden 

Distribusi frekuensi berdasarkan jenis kelamin dan umur responden dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

1. Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Responden 

 Tabel 4.1 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia dan 

Jenis Kelamin Responden  

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi 

n % 

Usia   

10 27 57.4 

11 20 42.6 

Jenis kelamin   

Laki-laki 19 40.4 

Perempuan 28 59.6 

Total 47 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 47 responden terdapat 27 

(57.4%) responden berusia 10 tahun dan 20 (42.6%) responden berusia 11 tahun. 

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa dari 47 responden terdapat 19 (40.4%) 

responden berjenis kelamin laki-laki dan 28 (59.6%) responden berjenis kelamin 

perempuan. 

Hasil distribusi frekuensi diatas agar lebih komunikatif dapat disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4.1 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Karakteristik 

Responden Tahun 2023 

 

 
Sumber: Data Primer 2023 

2. Distribusi Frekuensi berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Responden Uji 

Coba Media Board Game “Ecofunopoly”  

Tabel 4.2 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur dan Jenis 

Kelamin Responden Uji Coba Board Game 

“Ecofunopoly” 

 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi 

n % 

Umur   

8 1 10 

10 6 60 

11 1 10 

12 2 20 

Jenis kelamin   

Laki-laki 6 60 

Perempuan 4 40 

Usia Jenis Kelamin

57.4%

40.4%42.6%

59.6%

Diagram Karakteristik Responden

10 Tahun 
11 Tahun Laki-Laki 

Perempuan 
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Total 10 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 10 responden uji coba, 

terdapat 6 (60%) responden dengan jenis kelamin laki-laki dan 4 (40%) responden 

dengan jenis kelamin perempuan. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa dari 10 

responden uji coba, terdapat 1 (10%) responden berusia 8 tahun, 6 (60%) responden 

berusia 10 tahun, dan 1 (10%) responden berusia 11 tahun serta 2 (20%) responden 

berusia 12 tahun.  

Hasil distribusi frekuensi diatas agar lebih komunikatif dapat disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.2 

Distribusi Frekuensi berdasarkan Karakteristik 

Responden Uji Coba Tahun 2023 

 

 
Sumber: Data Primer 2023 

 

 

 

Usia Jenis Kelamin

8 Tahun (10%)

Laki-Laki 
(60%)

10 Tahun (60%)

Perempuan 
(40%)11 Tahun, 10%

12 Tahun 20%

Diagram Frekuensi Karakteristik Responden 
Uji  Coba
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C. Hasil Penelitian 

1. Hasil Respon Peserta Didik terhadap “Ecofunopoly” 

Distribusi respon peserta didik terhadap board game “Ecofunopoly” dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Respon Peserta Didik terhadap 

Board Game “Ecofunopoly” Tahun 2023 

 

Aspek Penilaian Skor Penilaian 

Aspek Operasional 70 

Aspek Komunikasi Visual 151 

Aspek Pembelajaran 97 

Aspek Ketertarikan 119 

Aspek Motivasi 75 

Jumlah Skor 512 

Presentase Keefektifan 91.4% 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa respon terhadap 

“Ecofunopoly” dari aspek operasional memperoleh skor 70, aspek komunikasi 

visual memperoleh skor 151, aspek pembelajaran memperoleh skor 97, aspek 

ketertarikan memperoleh skor 119, dan aspek motivasi memperoleh skor 75. Tabel 

di atas juga menunjukkan presentase keefektifan “Ecofunopoly” memperoleh skor 

91,4%. 
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2. Hasil Test Siswa  

a. Pengetahuan 

Distribusi frekuensi berdasarkan pengetahuan responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan 

Responden Sebelum dan Setelah Pemanfaatan 

Board Game Ecofunopoly Tahun 2023 

 

Hasil Test 

(Pengetahuan) 

SDN 8 

Watampone 

SDN Samata 

N % N % 

Pre-test 

 

    

Baik  14 66.7 12 46.2 

Buruk 7 33.3 14 53.8 

Post-test 

  

  

Baik  21 100 21 80.8 

Buruk 0 0 5 19.2 

Total 21 100 26 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 21 siswa SDN 8 

Watampone yang diberikan tes, terdapat 14 (66,7%) responden yang 

berpengetahuan baik sebelum pemanfaatan board game, dan tedapat 7 (33.3%) 

responden berpengetahuan buruk sebelum pemanfaatan board game, sedangkan 

dari 21 siswa SDN 8 Watampone yang diberikan tes setelah pemanfaatan board 

game, semuanya (100%) berpengetahuan baik. Adapun dari 26 siswa SDN Samata 
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yang diberi tes sebelum pemanfaatan board game, terdapat 12 (46,2%) responden 

yang berpengetahuan baik dan 14 (53,8%) responden berpengetahuan buruk, 

sedangkan dari 26 siswa SDN Samata yang diberi tes setelah pemanfaatan board 

game terdapat 21 (80,8%) responden yang berpengetahuan baik dan 5 (19,2%) 

responden berpengetahuan buruk. 

b. Sikap 

Distribusi frekuensi berdasarkan sikap responden dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini.  

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sikap 

Responden Sebelum dan Setelah Pemanfaatan Board 

Game Ecofunopoly Tahun 2023 

 

Hasil Test (Sikap) 

SDN 8 

Watampone 

SDN Samata 

N % N % 

Pre-test 

 

    

Positif  18 85.7 21 80.8 

Negatif 3 14.3 5 19.2 

Post-test 

  

  

Positif  20 95.2 23 88.5 

Negatif 1 4.8 3 11.5 

Total 21 100 26 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 21 siswa SDN 8 

Watampone yang diberikan tes, terdapat 18 (85,7%) responden yang bersikap 
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positif sebelum pemanfaatan board game, dan tedapat 3 (14.3%) responden 

bersikap negatif sebelum pemanfaatan board game, sedangkan dari 21 siswa SDN 

8 Watampone yang diberikan tes setelah pemanfaatan board game, terdapat 20 

(95,2%) responden bersikap positif dan 1 (4,8%) responden bersikap negatif. 

Adapun dari 26 siswa SDN Samata yang diberi tes sebelum pemanfaatan board 

game, terdapat 21 (80,8%) responden yang bersikap positif dan 5 (19,2%) 

responden bersikap negatif, sedangkan dari 26 siswa SDN Samata yang diberi tes 

setelah pemanfaatan board game terdapat 23 (88,5%) responden yang bersikap 

positif dan 3 (11,5%) responden bersikap negatif. 

c. Tindakan 

Distribusi frekuensi berdasarkan tindakan responden dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tindakan 

Responden Sebelum dan Setelah Pemanfaatan Board 

Game Ecofunopoly Tahun 2023 

 

Hasil Test 

(Tindakan) 

SDN 8 

Watampone 

SDN Samata 

N % N % 

Pre-test 

 

    

Baik  12 57.1 18 69.2 

Buruk 9 42.9 8 30.8 

Post-test 

  

  

Baik  18 85.7 24 92.3 
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Buruk 3 14.3 2 7.7 

Total 21 100 26 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 21 siswa SDN 8 

Watampone yang diberikan tes, terdapat 12 (57,1%) responden yang memiliki 

tindakan yang baik sebelum pemanfaatan board game, dan tedapat 9 (42,9%) 

responden memiliki tindakan yang buruk sebelum pemanfaatan board game, 

sedangkan dari 21 siswa SDN 8 Watampone yang diberikan tes setelah pemanfaatan 

board game, terdapat 18 (85,7%) responden memiliki tindakan yang baik dan 3 

(14,3%) responden tindakan yang buruk. Adapun dari 26 siswa SDN Samata yang 

diberi tes sebelum pemanfaatan board game, terdapat 18 (69,2%) responden yang 

memiliki tindakan yang baik dan 8 (30,8%) responden memiliki tindakan yang 

buruk, sedangkan dari 26 siswa SDN Samata yang diberi tes setelah pemanfaatan 

board game terdapat 24 (92,3%) responden memiliki tindakan yang baik dan 2 

(7,7%) responden memiliki tindakan yang buruk.  

Hasil distribusi frekuensi diatas agar lebih komunikatif dapat disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut. 
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Diagram 4.3 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan, Sikap dan 

Tindakan Responden Sebelum & Setelah diberi Perlakuan 

Tahun 2023 

 

 
Sumber: Data Primer 2023 

d. Perilaku 

Distribusi frekuensi berdasarkan perilaku responden dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Responden 

Sebelum dan Setelah Pemanfaatan Board Game 

Ecofunopoly Tahun 2023 

 

Hasil Test (Perilaku) 

SDN 8 

Watampone 

SDN Samata 

N % N % 

Pre-test 

 

    

Baik  14 66.7 19 73.1 

Buruk 7 33.3 7 26.9 

Post-test 

  

  

Baik  21 100 25 96.2 

Buruk 0 0 1 3.8 

Total 21 100 26 100 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 21 siswa SDN 8 

Watampone yang diberikan tes, terdapat 14 (66,7%) responden yang berperilaku 

baik sebelum pemanfaatan board game, dan tedapat 7 (33,3%) responden 

berperilaku buruk sebelum pemanfaatan board game, sedangkan dari 21 siswa SDN 

8 Watampone yang diberikan tes setelah pemanfaatan board game, semuanya 

berperilaku baik. Adapun dari 26 siswa SDN Samata yang diberi tes sebelum 

pemanfaatan board game, terdapat 19 (73,1%) responden yang memiliki perilaku 

yang baik dan 7 (26,9%) responden berperilaku buruk, sedangkan dari 26 siswa 

SDN Samata yang diberi tes setelah pemanfaatan board game terdapat 25 (96,2%) 

responden berperilaku baik dan 1 (3,8%) responden berperilaku buruk. 



105 
 

 
 

Hasil distribusi frekuensi diatas agar lebih komunikatif dapat disajikan 

dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Diagram 4.4 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku Responden Sebelum & 

Setelah diberi Perlakuan Tahun 2023 

 

 
Sumber: Data Primer 2023 

3. Hasil Analisis Bivariat 

a. Uji Paired sample T-Test 

Penggunaan uji paired sample T-Test bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata dari dua sampel yang berpasangan. Uji paired sample 

t-test dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah “Apakah 

pemanfaatan board game “Ecofunopoly” efektif dalam meningkatkan perilaku 

siswa sekolah dasar di Sulawesi Selatan terkait pengelolaan sampah?”. Untuk 

menjawab rumusan masalah tersebut, maka dilakukan uji paired sample t-test 

terhadap data tindakan pretest dan post-test. 
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Tabel 4.8 

Distribusi Nilai Rata-Rata Perilaku Sebelum 

dan Setelah Pemanfaatan Board Game 

Ecofunopoly Tahun 2023 

 

Hasil Test Mean P-value 

Pre-test 20,09 

<0,001 

Post-test 23,45 

Sumber: Data Primer 2023 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh nilai rata-rata pre-test sebesar 20,09 dan 

nilai rata-rata post-test sebesar 23,45. Tabel diatas juga menunjukkan nilai p-value 

sebesar <0,001 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata 

secara signifikan terhadap perilaku siswa sebelum dan sesudah pemanfaatan board 

game Ecofunopoly. 

D. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas board game 

“Ecofunopoly” sebagai media edukasi pengelolaan sampah dan efektivitas 

pemanfaatan board game terhadap perilaku pengelolaan sampah pada siswa 

sekolah dasar di Sulawesi Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SDN 8 Watampone sebanyak 21 orang, siswa kelas VA SDN Samata 

sebanyak 26 orang. Media yang digunakan dalam penelitian ini merupakan salah 

satu produk dari Ecofun Indonesia yaitu board game “Ecofunopoly (waste series)”. 

Board game “Ecofunopoly” (waste series) merupakan permainan bertemakan 

sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengubah 

perilaku pemainnya (Ecofun Community, 2015).  Berdasarkan hasil uji coba yang 
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telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa board game “Ecofunopoly” 

efektif sebagai media edukasi pengelolaan sampah yang telah dinilai berdasarkan 

pada aspek operasional, komunikasi visual, pembelajaran, ketertarikan dan 

motivasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 21 siswa SDN 

8 Watampone dan 26 siswa kelas VA SDN Samata, menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku responden sebelum dan sesudah 

pemanfaatan board game “ecofunopoly”. Perbedaan ditandai dengan adanya 

peningkatan setelah pemanfaatan board game “Ecofunopoly”. Peningkatan dapat 

terjadi dikarenakan informasi yang didapatkan setelah pemanfaatan board game 

mempengaruhi pengetahuan responden. Board game “Ecofunopoly” itu sendiri 

termasuk dalam jenis educational game. Educational game merupakan permainan 

yang memiliki unsur pendidikan atau pengetahuan serta hal-hal lain yang 

dimaksudkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pemainnya 

(Boardgamegeek dalam Karunia, 2017). Boardgame “Ecofunopoly” berisikan 

informasi terkait sampah, jenis-jenis sampah, bagaimana mengelola sampah yang 

terdiri dari cara memilah dan mengurangi sampah yang dikemas dengan desain 

visual yang full color dan kualitas material yang baik sehingga menjadi daya tarik 

bagi pemainnya. 

Menurut Dirgantara, informasi dapat mempengaruhi pengetahuan 

seseorang (Dirgantara dalam Saputra & Mulasari, 2017). Semakin banyak 

informasi tentang pengelolaan sampah yang diperoleh maka semakin baik pula 

pengetahuannya mengenai hal tersebut dan akan memiliki perilaku yang baik pula 
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(Saputra & Mulasari, 2017). Oktariyani Dasril dalam jurnalnya berpendapat bahwa 

informasi dan contoh perilaku hidup bersih dan sehat merupakan metode yang 

efektif dalam merubah perilaku anak (Oktariyani Dasril, 2018).  Menurut Sunaryo 

yang dikutip Ahmad Kholid (2012) pengetahuan merupakan domain paling krusial 

dalam membentuk tindakan seseorang (Mbindi et al., 2021).  

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 23 (48,9%) responden yang diberi 

tes sebelum pemanfaatan board game memiliki perilaku yang baik dengan 

karakteristik pengetahuan yang juga tergolong baik, serta terdapat 42 (89,3%) 

responden yang diberi tes setelah pemanfaatan board game memiliki perilaku yang 

baik dengan karakteristik pengetahuan yang baik pula. Hal tersebut menandakan 

bahwa seseorang dengan pengetahuan yang baik memiliki peluang yang besar 

untuk berperilaku baik juga.  

Benyamin Bloom (1908) dalam (Notoatmodjo, 2003) mengemukakan 

bahwa domain perilaku manusia terbagi atas kognitif, afektif dan psikomotorik, 

dimana domain tersebut memiliki urutan dan pembentukan perilaku. Individu 

terlebih dahulu mengetahui stimulus untuk menimbulkan pengetahuan. Selanjutnya 

timbul domain afektif dalam bentuk sikap terhadap objek yang diketahuinya. 

Urutan terakhir dalam pembentukan perilaku yaitu setelah objek yang diketahui dan 

disadari sepenuhnya, kemudian timbul respons berupa tindakan atau keterampilan 

(domain psikomotorik). Sejalan dengan penelitian Afriyaningsih & Anggraini 

(2020) yaitu perilaku yang dilandasi oleh pengetahuan akan bertahan lebih lama 

dibandingkan perilaku yang tidak dilandasi oleh pengetahuan, hal ini dikarenakan 
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pengetahuan diperlukan untuk menstimulus psikis seseorang dalam membangun 

sikap dan perilaku setiap hari. 

Dibawah ini merupakan ayat yang menyatakan tentang pentingnya 

menambah ilmu pengetahuan dalam Q.S. Al-Mujadalah/58:11:  

مَجٰلِسِ 
ْ
حُوْا فِى ال مْ تَفَسَّ

ُ
ك

َ
 ل

َ
مَنُوْْٓا اِذَا قِيْل

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
مْْۚ وَاِذَا يٰٓا

ُ
ك

َ
ُ ل فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهه

شُزُوْ 
ْ
 ان

َ
ُ  قِيْل مَ دَرَجٰتٍۗ وَاللهه

ْ
عِل

ْ
وْتُوا ال

ُ
ذِيْنَ ا

َّ
مْْۙ وَال

ُ
مَنُوْا مِنْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
ُ ال شُزُوْا يَرْفَعِ اللهه

ْ
ا فَان

وْنَ خَبِيْرٌ 
ُ
 بِمَا تَعْمَل

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

“Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila 

dikatakan, “Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan 

mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap 

apa yang kamu kerjakan.  

 

Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab, Wahai orang-orang yang 

mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan 

tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, 

Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian. Juga apabila kalian 

diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah. Allah akan meninggikan 

derajat orang-orang mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi 

beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat. 

Pengetahuan, keyakinan dan emosi dapat menentukan sikap dari suatu 

individu (Notoatmodjo, 2007). Sikap menurut Teori Green (2012) merupakan 

komponen dari faktor predisposisi perilaku yang memiliki ciri khas yakni dapat 

memulai atau mengarahkan perilaku, merupakan hasil dari belajar. Sikap 
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merupakan kesiapan seseorang untuk melakukan suatu tindakan secara nyata. Hal 

ini mengindikasikan bahwa perilaku dapat dimotivasi oleh faktor internal dan 

eksternal serta dipengaruhi oleh faktor intelektual dan emosional (Fitriani, 2011). 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 21 responden di SDN 

8 Watampone dan 26 responden di SDN Samata menunjukkan bahwa nilai sikap 

responden sebagian besar berada pada kategori positif, hal ini dapat terjadi 

dikarenakan pengetahuan responden berada pada kategori baik. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Notoatmodjo (2007) yang menyebutkan bahwa 

pengetahuan memiliki hubungan dengan sikap individu itu sendiri. Semakin baik 

tingkat pengetahuan seseorang maka semakin positif pula sikapnya. Sejalan dengan 

penelitian Syam (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara sikap dengan perilaku pengelolaan sampah. 

Ajzen dan Martin Fishbein dalam teorinya yaitu Theory of Reasoned Action 

(TRA) mengemukakan bahwa sikap seseorang dapat mempengaruhi niatnya untuk 

membuat keputusan untuk melakukan tingkah laku tertentu yang kemudian 

keputusan tersebut direfleksikan dalam tujuan tingkah laku yang memiliki pengaruh 

terhadap tingkah laku yang tampil (Chusniah, 2019).  

Berikut ini merupakan surah tentang sikap sebagai acuan hidup seorang 

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

سَبَتْ 
َ
 نَفْسٍٍۢ بِمَا ك

ُّ
ل

ُ
رَهِيْنَةٌْۙ ك  

Terjemahnya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan” 

 Berdasarkan tafsir Quraish Shihab “Setiap jiwa akan mendapat balasan 

dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah 
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membebaskan diri dengan melakukan ketaatan”. Dari ayat tersebut dijelaskan 

bahwa setiap jiwa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, 

bisa jadi amal perbuatan itu menjerumuskannya dan bisa jadi amal perbuatan itu 

menyelamatkannya. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 21 siswa kelas V SDN 8 Watampone 

dan 26 siswa SDN Samata, terdapat beberapa siswa dengan perilaku buruk pada 

saat pre-test (sebelum diberi perlakuan) dan post-test (setelah diberi perlakuan). 

Dari beberapa responden yang berperilaku buruk, terdapat responden dengan 

karakteristik pengetahuan dan sikap yang tergolong buruk; selain itu juga terdapat 

responden dengan karakteristik berpengetahuan buruk namun memiliki sikap yang 

positif; serta terdapat responden dengan karakteristik memiliki pengetahuan yang 

baik dan sikap yang positif.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana 

(2007) menyatakan bahwa perilaku setiap orang berbeda dengan yang lain. Perilaku 

tidak selalu mengikuti urutan tertentu, misalnya pengetahuan dan sikap positif tidak 

selalu mempengaruhi terbentuknya perilaku positif. Tetapi, jika didasari oleh 

pengetahuan yang cukup, perilaku positif yang terbentuk relatif lebih lama. Hal 

tersebut menandakan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi keunikan dan 

kekhasan perilaku seseorang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusti 

(2016) bahwa pengetahuan tentang pengelolaan sampah berkontribusi positif 

terhadap niat pengelolaan sampah berkelanjutan. Domain kognitif (pengetahuan) 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang. Perilaku yang didasari oleh 

pengetahuan akan lebih baik daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan. 
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Hal ini selaras dalam penelitian yang dilakukan oleh Árnadóttir et al., 

(2019) yang menunjukkan bahwa siswa dengan pengetahuan yang terbatas terkait 

pemilahan sampah, menunjukkan niat yang positif terhadap pemilahan sampah, 

secara umum bersikap positif terhadap pemilahan sampah, dan percaya bahwa 

mereka dapat memilah sampah dengan benar. Terlepas dari sikap positif mereka 

terhadap pemilahan sampah yang benar, sebagian besar peserta masih belum 

mengetahui bagaimana cara membuang berbagai jenis sampah dengan benar.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadaria & Rahayu Jati 

(2018) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara pengetahuan dengan 

perilaku membuang sampah. Penelitian mereka menyebutkan bahwa individu 

dengan pengetahuan yang baik tidak selalu membuang sampah di TPS begitu pula 

sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena aspek lain lebih memiliki pengaruh yang 

lebih kuat, misalnya sikap, kurangnya kesadaran, dan adanya kebiasaan yang telah 

lama dilakukan.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 47 responden, 

terdapat beberapa siswa yang kurang sadar dan kurang peduli terhadap sampah 

yang berserakan. Kurangnya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan 

menyebabkan seseorang memiliki peluang untuk berperilaku buruk terkait 

pengelolaan sampah. Hal tersebut ditandai dengan hasil tes siswa yang diberikan 

sebelum pemanfaatan board game yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

tidak peduli terhadap orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak ingin 

megambil sampah yang ia temui apabila sampah tersebut bukan miliknya. 

Puspitawati & Rahdriawan (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa sikap 
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positif seseorang terhadap pengelolaan sampah, berbanding lurus dengan 

perilakunya dalam mengelola sampah, yaitu semakin positif sikap seseorang maka 

semakin baik pula perilaku buang sampahnya, begitu pula sebaliknya. 

Perilaku suatu individu tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor. Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi perilaku responden terkait 

pengelolaan sampah salah satunya adalah jarak tempat sampah dengan pemegang 

sampah. Jarak tempat sampah dengan pemegang sampah dapat mempengaruhi 

perilaku buang sampahnya. Sebuah studi menunjukkan bahwa tingkat terendah 

membuang sampah sembarangan terjadi ketika wadah sampah tersedia dan dekat 

dengan lokasi pemegang sampah, kurang dari 20 kaki jauhnya (Schultz et al., 2013).  

Berdasarkan hasil pretest terkait tindakan pengelolaan sampah dari 21 

siswa SDN 8 Watampone, menunjukkan bahwa seluruh siswa tidak melakukan 

pemilahan sampah, hal ini dikarenakan jarak tempat sampah pilah kurang dapat 

dijangkau oleh siswa. Berbeda dengan hasil tes dari 26 siswa SDN Samata, dimana 

terdapat 18 (69,2%) responden yang melakukan pemilahan sampah sebelum 

dibuang hal ini dikarenakan letak tempat sampah pilah yang ada di SDN Samata 

berada ditempat yang terbuka dan dapat dijangkau oleh siswa.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly” dalam peningkatan pengelolaan sampah pada siswa sekolah dasar 

di Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Board game “Ecofunopoly” efektif sebagai media edukasi pengelolaan 

sampah. 

2. Tingkat pengetahuan siswa SDN 8 Watampone terkait pengelolaan 

sampah yang termasuk dalam kategori baik, setelah diberi perlakuan 

mengalami peningkatan sebesar 33,3%, dimana tingkat perilaku siswa 

sebelum diberi perlakuan yaitu 66,7% menjadi 100% setelah pemanfaatan 

board game “Ecofunopoly”. Adapun tingkat pengetahuan siswa SDN 

Samata terkait pengelolaan sampah yang termasuk dalam kategori baik, 

mengalami peningkatan sebesar 34,6% dimana tingkat perilaku siswa pada 

saat pre-test yaitu 46,2% menjadi 80,8% setelah diberikan post-test. 

3. Tingkat sikap siswa SDN 8 Watampone terkait pengelolaan sampah yang 

termasuk dalam kategori positif, setelah diberi perlakuan mengalami 

peningkatan sebesar 9,5%, dimana tingkat sikap siswa sebelum diberi 

perlakuan yaitu 85,7% menjadi 95,2% setelah pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly”. Adapun tingkat sikap siswa SDN Samata terkait 

pengelolaan sampah yang termasuk dalam kategori baik, mengalami 

peningkatan sebesar 7,7% dimana tingkat perilaku siswa pada saat pre-test  
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yaitu 80,8 % menjadi 88,5% setelah diberikan post-test. 

4. Tingkat tindakan siswa SDN 8 Watampone terkait pengelolaan sampah 

yang termasuk dalam kategori baik, setelah diberi perlakuan mengalami 

peningkatan sebesar 28,6%, dimana tingkat tindakan siswa sebelum diberi 

perlakuan yaitu 57,1% menjadi 85,7% setelah pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly”. Adapun tingkat tindakan siswa SDN Samata terkait 

pengelolaan sampah yang termasuk dalam kategori baik, mengalami 

peningkatan sebesar 23,1% dimana tingkat tindakan siswa pada saat pre-

test yaitu 69,2 % menjadi 92,3% setelah diberikan post-test. 

5. Tingkat perilaku siswa SDN 8 Watampone terkait pengelolaan sampah 

yang termasuk dalam kategori baik, setelah diberi perlakuan mengalami 

peningkatan sebesar 33,3%, dimana tingkat perilaku siswa sebelum diberi 

perlakuan yaitu 66,7% menjadi 100% setelah pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly”. Adapun tingkat perilaku siswa SDN Samata terkait 

pengelolaan sampah yang termasuk dalam kategori baik, mengalami 

peningkatan sebesar 23,1% dimana tingkat perilaku siswa pada saat pre-

test yaitu 73,1% menjadi 96,2% setelah diberikan post-test. 

6. Board game “Ecofunopoly” (waste series) efektif dalam meningkatkan 

perilaku pengelolaan sampah siswa kelas V SDN 8 Watampone dan siswa 

kelas VA SDN Samata dengan nilai sig. <0,001. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemanfaatan board game 

“Ecofunopoly” dalam peningkatan pengelolaan sampah pada siswa sekolah dasar 

di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa saran sebagai masukan dari peneliti. 

1. Bagi siswa, peneliti menasehatkan agar senantiasa peduli terhadap 

lingkungan khususnya terkait pengelolaan sampah.  

2. Bagi guru dan kepala sekolah, disarankan untuk melakukan promosi 

terkait pengelolaan sampah dengan cara yang menarik, juga melakukan 

pendampingan terhadap siswa yang masih belum baik dalam mengelola 

sampah di lingkungan sekolah, serta memerhatikan penempatan sarana 

mengelola sampah (dalam hal ini tempat sampah pilah) agar dapat 

dijangkau oleh siswa.  

3. Bagi pemerintah dan instansi terkait agar dapat melakukan promosi 

mengenai pengelolaan sampah dengan cara yang menarik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dalam pemberian perlakuan 

dilakukan dengan kurun waktu lebih dari 21 hari dan menggunakan sampel 

yang lebih banyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik dalam melihat 

perubahan perilaku siswa.
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Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama    : 

Usia   : 

Kelas   : 

Asal Sekolah  : 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai: 

1. Penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Board Game sebagai Media Edukasi 

Pengelolaan Sampah Pada Siswa Di SDN 8 Watampone” 

2. Perlakuan yang akan diterapkan pada subyek 

3. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

4. Bahaya yang akan timbul 

5. Prosedur Penelitian 

dan prosedur penelitian mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan mengenai 

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

bersedia secara sukarela untuk menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran 

serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Bone,    Februari 2023 

Peneliti                          Responden 

Andi Elma Adhelia Suhanrika (                                  ) 

  



 
 

 
 

Lampiran 2 

Kuesioner Penelitian 

Pemanfaatan Board Game sebagai Media Edukasi dalam Upaya Peningkatan 

Pengelolaan Sampah Pada Siswa Sekolah Dasar Di Sulawesi Selatan  

 

Nama Responden  : 

Jenis Kelamin  : 

Umur    : 

Asal Sekolah   :    

 

Petunjuk Pengisian: 

• Responden dimohon mengisi identitas diri. 

• Berikanlah tanda ceklis (√) pada jawaban yang responden pilih. 

 

I. PENGETAHUAN 

Pilihlah salah satu jawaban dengan memberi tandasilang (x) dari setiap 

pertanyaan dibawah ini yang diaggap paling sesuai: 

 

1. Apa yang adik ketahui tentang sampah?  

a. Segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

b. Sesuatu yang tidak dipakai lagi dan dibuang 

c. Barang yang sudah kotor 

2. Sampah digolongkan menjadi...  

a. Sampah Alam dan Bukan Alam  

b. Sampah Organik, Anorganik dan B3 (bahan berbahaya dan beracun) 

c. Sampah Biotik dan Abiotik 

3. Dimana kita seharusnya membuang sampah?   

a. Di selokan 

b. Di tempat sampah  

c. Di lahan kosong 

4. Plastik dan kaca merupakan jenis sampah? 

a. Organik 

b. Sampah B3 

c. Anorganik 

5. Dedaunan kering merupakan jenis sampah? 

a. Organik 

b. Sampah Alam 



 
 

 
 

c. Anorganik 

6. Apakah yang akan terjadi apabila membuang sampah di selokan? 

a. Dimarahi ibu guru 

b. Selokan menjadi tersumbat 

c. Menyebabkan kotoran dimana-mana  

7. Lingkungan yang banyak sampah menunjukkan bahwa lingkungan 

tersebut? 

a. Sehat  

b. Kotor  

c. Bersih  

8. Apa yang adik ketahui tentang keuntungan dari sampah? 

a. Dapat menghasilkan uang jika dibuat menjadi barang baru yang 

memiliki manfaat 

b. Dapat memperindah lingkungan 

c. Tidak memiliki keuntungan 

9. Berikut ini tindakan yang tepat untuk sampah anorganik adalah? 

a. Membakar 

b. Mendaur ulang 

c. Membuang di selokan 

10. Apa yang adik ketahui tentang reduce? 

a. Membeli barang yang bahan kemasannya dapat didaur 

ulang/digunakan kembali 

b. Membuang sampah pada tempatnya 

c. Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan 

11. Apa yang adik ketahui tentang memilah sampah? 

a. Memisahkan sampah berdasarkan jenisnya 

b. Memisahkan sampah berdasarkan warnanya 

c. Memisahkan sampah berdasarkan bentuknya 

12. Apa yang adik ketahui tentang mendaur ulang sampah? 

a. Mengurangi penggunaan plastik 

b. Penggunaan barang yang ramah lingkungan 

c. Mengolah sampah untuk dijadikan sebagai bahan baru yang memiliki 

manfaat   



 
 

 
 

II. SIKAP 

Berikanlah tanda ceklis (√) pada kolom pernyataan dibawah ini, sesuai 

dengan pendapat Adik-adik. 

No Pernyataan Setuju 
Tidak 

Setuju 

1.  

Membuang sampah pada tempatnya itu sangat 

susah 
    

2.  
Saya selalu malas membuang sampah 

    

3.  

Saya tidak peduli terhadap orang yang 

membuang sampah sembarangan 
    

4.  

Saya tidak akan memungut sampah yang saya 

temui dijalan 
    

5.  

Tiap sekolah harus melakukan pemisahan 

terhadap sampah 
    

6.  

Sebaiknya sampah yang masih bisa dipakai tidak 

dibuang tetapi digunakan kembali 
  

7.  

Saya membuang sampah di tempat sampah, 

karena kemauan sendiri 
  

8.  

Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan 

penyakit 
  

9.  

Membuang sampah pada tempatnya menjadikan 

lingkungan bersih dan sehat 
    

10.  

Jika saya membuang sampah pada tempatnya, 

saya termasuk orang yang cinta kebersihan 
    

 

  



 
 

 
 

III. TINDAKAN 

Berikanlah tanda ceklis (√) pada jawaban yang Adik-adik pilih. 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik  

membuang sampah pada tempatnya? 
    

2 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik mengajak 

orang lain untuk membuang sampah? 
    

3 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik  selalu 

membersihkan ruang kelas ? 
    

4 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik masih 

membuang sampah di selokan sekolah ? 
    

5 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik 

membiarkan sampah bertebaran di kelas ? 
    

6 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik masih 

menyimpan sampah dilaci bangku? 
    

7 

Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik 

memisahkan sampah berdasarkan jenisnya terlebih 

dahulu sebelum membuangnya? 

  

8 

Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik pernah 

membuat kerajinan yang terbuat dari sampah? (misalnya 

membuat pot bunga dari botol plastik) 

  

9 
Apakah dalam satu minggu terakhir, adik-adik sering 

membawa botol minum atau kotak makanan ke sekolah? 

  

 

  



 
 

 
 

No. Responden: 

 

ANGKET RESPON PESERTA DIDIK TERHADAP MEDIA 

EDUKASI BOARD GAME “ECOFUNOPOLY” 

 

Nama Responden : 

Jenis Kelamin : 

Umur : 

Kelas : 

 

Petunjuk Pengisian: 

• Adik-adik dimohon mengisi identitas diri. 

• Bacalah pernyataan di bawah dengan saksama. 

• Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan memberi 

tanda ceklis (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan 

• Jika terjadi perubahan jawaban dari satu jawaban ke jawaban lainnya, 

pada jawaban yang tidak dipakai dibubuhkan tanda sama dengan (=) 

 

No

. 
Aspek Penilaian Pertanyaan 

Jawaban 

SS S TS STS 

1 
Aspek Penggunaan 

Media 

apakah board game 

"Ecofunopoly" mudah 

untuk dimainkan?         

apakah menurut adik-

adik petunjuk 

penggunaan 

"ecofunopoly" jelas dan 

mudah dipahami?         

2 
Aspek Komunikasi 

Visual 
apakah board game 

"Ecofunopoly" 
        



 
 

 
 

memiliki tampilan yang 

menarik? 

Apakah menurut adik-

adik pemilihan warna 

dalam board game 

"Ecofunopoly" sudah 

menarik?         

apakah menurut adik-

adik, gambar yang 

terdapat dalam 

"Ecofunopoly" sudah 

sesuai?         

apakah menurut adik-

adik, teks dalam 

"Ecofunopoly" mudah 

untuk dibaca?         

3 Aspek Pembelajaran 

apakah informasi dalam 

board game 

"Ecofunopoly" mudah 

dipahami?         

apakah setelah bermain 

menggunakan board 

game "Ecofunopoly" 

meningkatkan 

pengetahuan adik-adik?         

apakah bahasa yang 

digunakan dalam board 

game "Ecofunopoly" 

mudah dimengerti?         

4 Aspek Ketertarikan 

apakah adik-adik 

tertarik bermain 

menggunakan 

"Ecofunopoly"?         



 
 

 
 

apakah menurut adik-

adik belajar 

menggunakan 

"ecofunopoly" lebih 

menyenangkan daripada 

belajar dengan metode 

ceramah?         

apakah adik-adik 

tertarik untuk belajar 

dan bermain kembali 

menggunakan board 

game "Ecofunopoly"?         

5 Aspek Motivasi 

apakah menurut adik-

adik belajar tentang 

pengelolaan sampah 

melalui board game 

"Ecofunopoly" itu 

menyenangkan?         

apakah dengan belajar 

menggunakan 

"Ecofunopoly" lebih 

menyadarkan adik-adik 

untuk peduli terhadap 

lingkungan khususnya 

terkait sampah?         

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 3 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

A. Validitas 

1. Pengetahuan 

No. Pertanyaan <0,05 >0,433 

P1 Apa yang adik ketahui tentang sampah?  0,01 0,546 

P2 Sampah digolongkan menjadi? 0,001 0,689 

P3 Dimana kita seharusnya membuang sampah?   0,012 0,535 

P4 Plastik dan kaca merupakan jenis sampah? 0,003 0,616 

P5 Dedaunan kering merupakan jenis sampah? 0,010 0,546 

P6 
Apakah yang akan terjadi apabila membuang sampah di 

selokan? 
0,017 0,515 

P7 
Lingkungan yang banyak sampah menunjukkan bahwa 

lingkungan tersebut? 
0,009 0,555 

P8 
Apa yang adik ketahui tentang keuntungan dari 

sampah? 
0,017 0,516 

P9 
Berikut ini tindakan yang tepat untuk sampah anorganik 

adalah? 
0,003 0,607 

P10 Apa yang adik ketahui tentang reduce? 0,006 0,577 

P11 Apa yang adik ketahui tentang memilah sampah? 0,020 0,503 

P12 Apa yang adik ketahui tentang mendaur ulang sampah? 0,010 0,550 

 

2. Sikap 

No. Pertanyaan <0,05 >0,433 

P1 Membuang sampah pada tempatnya itu sangat susah 0,006 0,579 

P2 Saya selalu malas membuang sampah 0,010 0,549 

P3 
Saya tidak peduli terhadap orang yang membuang 

sampah sembarangan 
0,042 0,447 



 
 

 
 

P4 
Saya tidak akan memungut sampah yang saya temui 

dijalan 
0,000 0,754 

P5 
Tiap sekolah harus melakukan pemisahan terhadap 

sampah 
0,003 0,624 

P6 
Sebaiknya sampah yang masih bisa dipakai tidak 

dibuang tetapi digunakan kembali 
0,011 0,543 

P7 
Saya membuang sampah di tempat sampah, karena 

kemauan sendiri 
0,025 0,487 

P8 Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit 0,010 0,549 

P9 
Membuang sampah pada tempatnya menjadikan 

lingkungan bersih dan sehat 
0,007 0,572 

P10 
Jika saya membuang sampah pada tempatnya, saya 

termasuk orang yang cinta kebersihan 
0,000 0,754 

 

3. Tindakan 

No. Pertanyaan <0,05 >0,433 

P1 Membuang sampah pada tempatnya itu sangat susah 0,026 0,485 

P2 Saya selalu malas membuang sampah 0,027 0,482 

P3 
Saya tidak peduli terhadap orang yang membuang 

sampah sembarangan 
0,004 0,595 

P4 
Saya tidak akan memungut sampah yang saya temui 

dijalan 
0,002 0,632 

P5 
Tiap sekolah harus melakukan pemisahan terhadap 

sampah 
0,016 0,517 

P6 
Sebaiknya sampah yang masih bisa dipakai tidak 

dibuang tetapi digunakan kembali 
0,014 0,528 

P7 
Saya membuang sampah di tempat sampah, karena 

kemauan sendiri 
0,013 0,532 

P8 Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan penyakit 0,024 0,492 

P9 
Membuang sampah pada tempatnya menjadikan 

lingkungan bersih dan sehat 
0,046 0,441 

 



 
 

 
 

4. Respon terhadap Board Game “Ecofunopoly” 

No. Pertanyaan <0,05 >0,632 

P1 
apakah board game "Ecofunopoly" mudah untuk 

dimainkan? 
0,010 0,763 

P2 
apakah menurut adik-adik petunjuk penggunaan 

"ecofunopoly" jelas dan mudah dipahami? 
0,013 0,746 

P3 
apakah board game "Ecofunopoly" memiliki tampilan 

yang menarik? 
0,021 0,712 

P4 
Apakah menurut adik-adik pemilihan warna dalam 

board game "Ecofunopoly" sudah menarik? 
0,021 0,712 

P5 
apakah menurut adik-adik, gambar yang terdapat dalam 

"Ecofunopoly" sudah sesuai? 
0,027 0,692 

P6 
apakah menurut adik-adik, teks dalam "Ecofunopoly" 

mudah untuk dibaca? 
0,002 0,843 

P7 
apakah informasi dalam board game "Ecofunopoly" 

mudah dipahami? 
0,037 0,663 

P8 
apakah setelah bermain menggunakan board game 

"Ecofunopoly" meningkatkan pengetahuan adik-adik? 
0,023 0,704 

P9 
apakah bahasa yang digunakan dalam board game 

"Ecofunopoly" mudah dimengerti? 
0,001 0,889 

P10 
apakah adik-adik tertarik bermain menggunakan 

"Ecofunopoly"? 
0,026 0,694 

P11 

apakah menurut adik-adik belajar menggunakan 

"ecofunopoly" lebih menyenangkan daripada belajar 

dengan metode ceramah? 

0,012 0,755 

P12 
apakah adik-adik tertarik untuk belajar dan bermain 

kembali menggunakan board game "Ecofunopoly"? 
0,001 0,868 

P13 

apakah menurut adik-adik belajar tentang pengelolaan 

sampah melalui board game "Ecofunopoly" itu 

menyenangkan? 

0,003 0,836 

P14 

apakah dengan belajar menggunakan "Ecofunopoly" 

lebih menyadarkan adik-adik untuk peduli terhadap 

lingkungan khususnya terkait sampah? 

0,047 0,639 

 



 
 

 
 

B.  Reliabilitas 

1. Pengetahuan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.837 12 

 

2. Sikap  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.816 10 

 

3. Tindakan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 9 

 

4. Respon terhadap Board game “Ecofunopoly” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.935 14 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 3 

Master Tabel 

A. Karakteristik Siswa Kelas V SDN 8 Watampone 

Responden  Usia 
Jenis 

Kelamin 

1 10 P 

2 10 P 

3 11 P 

4 11 P 

5 11 L 

6 11 P 

7 11 P 

8 10 P 

9 10 P 

10 10 P 

11 10 P 

12 10 P 

13 10 P 

14 11 L 

15 10 L 

16 10 L 

17 11 L 

18 11 P 

19 11 L 

20 10 P 

21 10 P 



 
 

 
 

 

B. Karakteristik Siswa Kelas VA SDN Samata 

NO. Usia 
Jenis 

Kelamin 

1 11 L 

2 11 P 

3 11 P 

4 11 P 

5 10 L 

6 11 L 

7 10 P 

8 11 P 

9 11 P 

10 11 P 

11 11 L 

12 11 L 

13 10 P 

14 10 L 

15 10 L 

16 10 L 

17 10 P 

18 10 L 

19 10 P 

20 10 L 

21 10 L 

22 10 P 

23 10 P 



 
 

 
 

24 11 P 

25 10 L 

26 10 L 

 

C. Karakteristik Responden Uji Coba 

Responden  Usia JK Kelas 

1 10 L 5 

2 12 L 7 

3 10 L 5 

4 8 L 3 

5 12 L 7 

6 10 P 5 

7 11 P 5 

8 10 L 5 

9 10 P 5 

10 10 P 5 

  



 
 

 
 

D. Hasil Uji Coba Board Game “Ecofunopoly” 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 

4 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 

3 2 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 

3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 

3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 

 

E. Hasil Test Siswa  

1. Hasil Pretest SDN 8 Watampone 

 

  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1



 
 

 
 

2. Hasil Post-test SDN 8 Watampone 

 

3. Hasil pretest SDN Samata 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1

0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1

1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0

0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0

0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1



 
 

 
 

4. Hasil Post-Test SDN Samata 

 

  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1

1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1

0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1



 
 

 
 

Lampiran 5 

Output SPSS 

1. Distribusi Frekuensi Umur, Jenis Kelamin, dan Kelas Responden Uji Coba 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 8 1 10.0 10.0 10.0 

10 6 60.0 60.0 70.0 

11 1 10.0 10.0 80.0 

12 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid L 6 60.0 60.0 60.0 

P 4 40.0 40.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Kelas 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 1 10.0 10.0 10.0 

5 7 70.0 70.0 80.0 

7 2 20.0 20.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

2. Distribusi Frekuensi Usia, dan Jenis Kelamin Responden 

Umur 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 10 27 57.4 57.4 57.4 

11 20 42.6 42.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 19 40.4 40.4 40.4 

Perempuan 28 59.6 59.6 100.0 

Total 47 100.0 100.0  

 

  



 
 

 
 

Lampiran 6 

Surat Permohonan Etik 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 7 

Surat Keterangan Layak Etik 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 8 

Surat Rekomendasi Izin Penelitian LP2M 

  



 
 

 
 

Lampiran 9 

Surat Izin Penelitian PTSP 

  



 
 

 
 

Lampiran 10 

Surat Izin Penelitian PTSP Kabupaten Bone 

 



 
 

 
 

Lampiran 11 

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 

  



 
 

 
 

Lampiran 12 

Dokumentasi Penelitian 

1. Proses bermain boardgame “Ecofunopoly” bersama siswa kelas V SDN 8 

Watampone dan siswa kelas VA SDN Samata 

  

   



 
 

 
 

 

 

 

  



 
 

 
 

2. Tempat Sampah Pilah 

a. Tempat Sampah Pilah SDN 8 Watampone 

 

b. Tempat Sampah Pilah SDN Samata 

 



 
 

 
 

 


