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ABSTRAK 

Nama   :  Muh. Ridwan  

Nim   :  70200120009 

  Judul                                   : Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo  Kepulauan 
Kecamatan  Sangkarrang. 

Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang jumlahnya 
berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak dikelola secara 
efektif dan efisien, keberadaan limbah alam pasti akan mengakibatkan 
rusaknya organisme hidup di sekitarnya. Permasalahan ini menjadi semakin 
mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk. Sampah yang tidak 
terkelola dengan baik dan masuk ke lingkungan menimbulkan dampak yang 
kompleks, misalnya memperburuk nilai estetika lingkungan, memperburuk 
kualitas sumber daya air, mengancam biota perairan, dan kesehatan manusia.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku masyarakat 
terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang Lompo 
Kecamatan Sangkarrang. penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan pendekatan observasional deskriptif. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 1.324 KK dengan RT 4 dan RW 21. Dengan jumlah sampel 307 
orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan non probability sampling 
dengan convenience sampling dengan pendekatan accidental sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat 
terhadap pengelolaan sampah rumah tangga termasuk dalam kategori baik 
(76,5%) dan kategori kurang baik (23,5%). Sikap masyarakat baik (60,3%), 
dan kategori kurang baik 39,7%. Tindakan masyarakat kategori baik 
(48,5%),kurang baik (51,5%). 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengetahuan masyarakat 
terhadap  pengelolaan sampah rumah tangga baik (76,5%). Sikap masyarakat 
terhadap pengelolaan sampah rumah tangga baik (60,3%). Tindakan 
masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga kurang baik (51,5%). 
Diharapkan bagi kepala desa agar lebih memperhatikan lingkungan di sekitar 
pulau barrang lompo dalam pengelolaan sampah, bekerja sama dengan DLHK 
Makassar  untuk melakukan kampanye dan penyuluhan terkait pengelolaan 
sampah, membuat peraturan tentang pengelolaan sampah di Pulau Barrang 
Lompo. 
 
 
Kata Kunci:    Perilaku, Sampah, pengelolaan sampah.   
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ABSTRACT 

Waste is the result of human activity, the amount of which is directly 
proportional to the population. If it is not managed effectively and efficiently, the 
presence of natural waste will definitely result in damage to living organisms in 
the surroundings. This problem is becoming increasingly urgent as population 
grows. Waste that is not managed properly and enters the environment has 
complex impacts, for example deteriorating the aesthetic value of the 
environment, deteriorating the quality of water resources, threatening aquatic 
biota and human health. 
 This research aims to determine community behavior towards household 
waste management on Barrang Lompo Island, Sangkarrang District. This 
research is quantitative research with a descriptive observational approach. The 
population in this study was 1,324 families with RT 4 and RW 21. With a sample 
size of 307 people. The sampling technique used was non-probability sampling 
with convenience sampling with an accidental sampling approach. 

The results of this study indicate that public knowledge of household 
waste management is included in the good category (76.5%) and the poor 
category (23.5%). The community's attitude is good (60.3%), and the 
unfavorable category is 39.7%. Community actions were categorized as good 
(48.5%), not good (51.5%). 
 The conclusion in this research is that public knowledge of household 
waste management is good (76.5%). Community attitudes towards household 
waste management are good (60.3%). Community action regarding household 
waste management is not good (51.5%). It is hoped that the village head will pay 
more attention to the environment around Barrang Lompo Island in waste 
management, collaborate with DLHK to carry out campaigns and outreach 
related to waste management, and make regulations regarding waste 
management on Barrang Lompo Island. 
  

Keywords: Community behavior, household waste management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah merupakan bahan sisa yang banyak timbul akibat kegiatan 

masyarakat Pengelolaan sampah pada hakikatnya merupakan titik balik 

tahap pelestarian lingkungan hidup yang dapat diukur berdasarkan angka 

peningkatan timbulan sampah, laju produksi sampah terus meningkat, tidak 

saja sejajar dengan laju pertumbuhan penduduk tetapi juga dengan 

meningkatnya pola konsumsi masyarakat maupun pemerintah daerah belum 

optimal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berpengaruh 

terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya (Economics et al  

, 2020).  

Sampah merupakan hasil aktivitas manusia yang jumlahnya 

berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Apabila tidak dikelola secara 

efektif dan efisien, keberadaan limbah alam pasti akan mengakibatkan 

rusaknya organisme hidup di sekitarnya. Permasalahan ini menjadi semakin 

mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk (Nggilu et al  ., 2022). 

Berdasarkan laporan World Bank, produksi sampah tahunan di 

seluruh dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 3,4 miliar ton dalam 

tiga puluh tahun ke depan. Pada tahun 2019, rata-rata sampah global per 

orang per hari adalah 0,74 kilogram, dengan sampah padat berkisar antara 

0,11 hingga 4,54 kilogram (Mintarsi W, 2021). 
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Sampah meningkat di Asia pada tahun 2020. Sebagian besar dari 

peningkatan tersebut terjadi di kota-kota di negara-negara berkembang Asia 

Timur, yang merupakan wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia 

dalam hal produksi sampah. Angka ini menunjukkan bahwa dari 192 negara 

yang dianalisis di seluruh dunia, negara penghasil sampah plastik terbesar di 

dunia semuanya berada di kawasan Asia Timur, yaitu negara China, 

Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Sri Lanka (Bintara Birawida, 2021). 

Dalam hal produksi sampah di seluruh dunia, Indonesia menduduki 

peringkat kedua pada tahun 2017 dan 2018. Studi terbaru mengenai sampah 

berkelanjutan Indonesia (SWI) diungkapkan. Di Indonesia, sebanyak 24% 

sampah masih belum dikelola dengan baik. jenis limbah Sebanyak 60% 

sampah adalah organik, 14% sampah plastik, 9% kertas bekas, 4,3% logam, 

dan 12,7% kaca, kayu, dan bahan lainnya. Mulai tahun ini, produksi sampah 

Indonesia naik 3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia 

menghasilkan antara 66 dan 67 juta ton pada tahun 2019. Hingga kegiatan 

ini selesai, sampah domestik menyumbang sebagian besar sampah yang 

dihasilkan (Safitri, 2021) 

Data dari SIPSN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) 

menunjukkan bahwa capaian sepanjang tahun 2021 pengurangan sampah 

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

adalah sampah Rumah Tangga (45,9%), Perkantoran (6,1%), Pasar 

Tradisional (22,5%), Pasar Perniagaan (8%), Fasilitas Publik (5,9%), 

Kawasan (8,9%), dan lainnya sebesar 2,7%(SIPSN, 2021). 
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Lembaga eksekutif Republik Indonesia telah membuat kebijakan 

pembuangan sampah yang terbuka untuk seluruh masyarakat. Undang-

undang ini dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 

Tahun 2008 tentang penanganan sampah, serta Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Juwono & Diyanah, 

2021). Hal ini juga diatur dengan peraturan daerah masing-masing 

Kota/Kabupaten. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan peraturan 

tahunan tentang pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota 

Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Addahlawi et 

al  ., 2020). 

Menurut informasi yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi 

Sulawesi Selatan, jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 1.571.814 jiwa. 

Akibatnya, produksi sampah di Makassar sangat tinggi (Rusdi, 2020). 

Menurut laporan dinas lingkungan hidup Kota Makassar, pada tahun 2020 

volume sampah kota Makassar mencapai 700.178 ton per hari, kemudian 

mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan volume sampah sebesar 

767.002 ton per hari. Pada tahun 2022 sampah di kota Makassar mengalami 

penurunan sebesar 10 % atau 753.184 ton per hari (DLHK, 2023).  

Menurut data dari dinas Kebersihan, Kota Makassar yang terdapat 

sekitar 1,3 juta jiwa menghasilkan 3. 680 m³ sampah per hari. Namun jumlah 

sampah yang diolah hanya 3.270 m³. Artinya, sekitar 410 m³ sampah per hari 

masih belum dikelola dengan baik setiap harinya(Saparuddin, 2021). Hal ini 
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menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Makassar karena bertugas 

menangani sampah di kota dan mencari Solusi dari permasalahan sampah 

yang kian meningkat. Peningkatan populasi berkontribusi terhadap 

peningkatan produksi sampah, oleh karena itu infrastruktur pengelolaan 

sampah perlu ditingkatkan secara bersamaan (Saparuddin et al  ., 2021). 

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dan masuk ke lingkungan 

menimbulkan dampak yang kompleks, memperburuk nilai estetika 

lingkungan, memperburuk kualitas sumber daya air, mengancam biota 

perairan, dan kesehatan manusia. Selain itu, tempat pembuangan akhir yang 

tidak terkelola dengan baik akan berakibat banyaknya timbulan sampah dan 

memiliki dampak signifikan seperti pencemaran kualitas air, pencemaran 

udara, pencemaran tanah, dan tempat berkembang biaknya vektor penyakit 

(Axmalia & Mulasari, 2020).  

Konsekuensi yang ditimbulkan oleh orang-orang yang terus-menerus 

membuang sampah di garis pantai termasuk banyaknya sampah yang 

tersebar di sekitar pantai, perubahan warna air laut, dan penyebaran 

penyakit seperti diare yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran 

masyarakat akan sampah dan praktik pengelolaan sampah yang salah. Oleh 

karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat 

untuk menjaga kemurnian alam dan mengelola sampah dengan baik tanpa 

merusak ekosistem di sekitarnya, terutama pantai (Wetangamarang et al  ., 

2023).  
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Kejadian diare di Indonesia merupakan penyebab kematian nomor 

dua pada anak usia dibawah 5 tahun. Besarnya masalah diare menjadi 

penyebab utama kematian dan kesakitan tertinggi pada anak usia di bawah 

5 tahun. Berdasarkan data jumlah laporan angka kejadian luar biasa (KLB) 

diare pada hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa 

setiap tahunya terdapat kejadian diare pada balita 12,3% pada tahun 

2018(Kemenkes RI, 2021). 

menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ilma, 2021) 

menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi ibu rumah tangga dalam 

melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkan. Salah satu dari faktor 

tersebut adalah tingkat pengetahuan ibu rumah tangga dalam pengelolaan 

sampah (Fadlilah & Setiani, 2021). dan penelitian yang dilakukan oleh Erlani 

(2017) dalam penelitian Syahrial (2021) tentang penanganan sampah rumah 

tangga di Pulau Sapuli Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa dari hasil uji 

regresi logistik variabel pengetahuan, penyuluhan, peran serta masyarakat, 

sarana prasarana berhubungan dengan penanganan sampah rumah tangga 

(Syahrial A, 2021). 

Riset terkait pengelolaan sampah sudah banyak dilakukan di daerah 

perkotaan seperti pada studi yang dilakukan oleh (Dharma et al  ., 2023; 

Tampubolon et al  ., 2023; Andaryani et al  ., 2023; (Miranda, 2023). Di mana 

pada perkotaan umumnya memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti 

sistem pengumpulan sampah terjadwal, fasilitas pemrosesan sampah, dan 

tempat pembuangan akhir yang memadai. Berbeda dengan di kepulauan, 
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terutama yang terpencil infrastruktur mungkin terbatas, keterbatasan akses 

jalan dan transportasi laut dapat menjadi kendala dalam pengelolaan 

sampah. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, diperoleh informasi dari 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, pengelolaan sampah di Pulau 

Barrang Lompo masih belum maksimal, dikarenakan tingkat kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik seringkali 

masih rendah. informasi serupa diperoleh dari petugas TPS pulau Barrang 

lompo yang mengatakan terdapat bank sampah di pulau Barrang Lompo, 

namun tidak berfungsi dengan baik, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan minimnya fasilitas yang 

memadai. ini juga menjadi landasan peneliti melakukan penelitian di pulau 

Barrang Lompo melihat pulau Barrang Lompo menjadi salah satu pulau 

terpadat sehingga volume sampah juga semakin meningkat. 

Berdasarkan Realita permasalahan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang “ perilaku Masyarakat 

terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang Lompo 

Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah  

Bagaimana perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar?  
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C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan umum  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku 

Masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang 

Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

2. Tujuan khusus  

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengetahuan Masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota 

Makassar. 

b. Untuk mengetahui sikap Masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui tindakan Masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar.  

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi institusi  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada peneliti lain 

dalam melakukan penelitian yang sama. 

2. Bagi peneliti  

a. Peneliti ini diharapkan dijadikan sebagai sarana bagi penulis menerapkan 

ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis 

mengenai Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

Di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang. 

3. Bagi Masyarakat  

a. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Masyarakat mengenai 

perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian Kesehatan 

lingkungan  

4. Bagi teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu menambah atau memperluas kajian 

pustaka mengenai perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di pulau Barrang Lompo Kep. Sangkarrang. 

5. Bagi praktis  

Penelitian ini diharapkan sebagai acuan untuk bahan dalam edukasi 

pengolahan sampah di masyarakat. 

E. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Perilaku Pengelolaan Sampah 

Perilaku pengelolaan sampah yakni seluruh aktivitas dan usaha-usaha 

yang dikerjakan /dilaksanakan guna memperlakukan dan membangun akhir 

menurut UU No. 18 tahun 2008, pengelolaan sampah dilakukan dengan 

pendekatan yang komprehensif dari ke hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu 

produk yang berpotensi menjadi sampah dan dikembalikan ke media 

lingkungan secara aman. 
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a) Skala pengukuran : Ordinal  

Melakukan  : Apabila dilakukan pengelolaan sampah organik dan non 

organik. 

Tidak melakukan  : Apabila tidak dilakukan pengelolaan sampah organik 

dan non organik. 

2. Pengetahuan  

Pengetahuan tentang sampah yaitu informasi yang diketahui responden 

berkaitan dengan pengertian sampah, macam-macam sampah, dan akibat 

yang ditimbulkan sampah pada lingkungan 

a) Skala pengukuran : Ordinal 

b) Kriteria Objektif: 

Baik   : Jika responden dapat menjawab benar skor > 5 dari 

pertanyaan yang diberikan  

Kurang baik  : Jika responden dapat menjawab benar dengan skor ≤ 5 dari 

pertanyaan yang diberikan  

3.  Sikap 

Sikap yaitu tanggapan responden dalam hal setuju maupun tidak setuju 

yang berhubungan dengan hal-hal yang bersangkutan dengan pengelolaan 

sampah rumah tangga. 

Skala pengukuran : Ordinal 
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a) Kriteria Objektif: 

Baik   :  Jika responden dapat menjawab benar dengan skor > 15 dari 

pertanyaan diberikan  

Kurang baik  : Jika responden dapat menjawab benar dengan skor  ≤15 dari 

pertanyaan yang diberikan.  

4. Tindakan  

Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jawaban responden 

mengenai pernah atau tidaknya melakukan kegiatan pengelolaan sampah 

rumah tangga. 

Skala pengukuran: Ordinal 

a) Kriteria Objektif: 

Baik   : Jika responden dapat menjawab benar dengan skor > 15 dari 

pertanyaan yang diberikan. 

Kurang baik : Jika responden dapat menjawab benar dengan skor ≥ 15  

pertanyaan yang diberikan.
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F. Kajian Pustaka 

Tabel 1.1 Kajian Pustaka 

Nama Peneliti /Tahun Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

Zulfa Falana Prihandari, 
Sri Wahyuni (2023) 

Hubungan tingkat pengetahuan 
dan sikap masyarakat dengan 
perilaku pengelolaan sampah di 
dusun bungkah 

Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif analitik metode 
cross sectional dengan 
menggunakan teknik 
random sampling. 

Hasil penelitian didapatkan 
bahwa ada hubungan yang 
bermakna antara pengetahuan, 
sikap, dan tindakan terhadap 
pengelolaan sampah. 

Yusmina Waliki, Ihwan 
Tjolli, Hugo Warami 
(2020) 

Perilaku masyarakat dalam 
mengelola sampah rumah tangga 
di distrik Manokwari Timur 
Kabupaten Manokwari 

Metode penelitian yang 
digunakan adalah 
deskriptif kuantitatif 
dengan analisis data secara 
analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan 
adanya hubungan perilaku 
masyarakat secara keseluruhan 
dalam pengolahan sampah rumah 
tangga di distrik Manokwari timur 
di mana variabel pendidikan 
formal dan arahan masyarakat 
berpengaruh nyata terhadap 
perilaku masyarakat dalam 
pengelolaan sampah rumah 
tangga dan untuk variabel 
pengetahuan dan sarana 
prasarana tidak ada berpengaruh 
terhadap perilaku masyarakat. 
 

Irawati ( 2021) Faktor yang berhubungan 
dengan Perilaku masyarakat 

Penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif 

Penelitian ini yaitu ada hubungan 
pengetahuan dan ketersediaan 
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membuang sampah rumah 
tangga di kanal Viktori Kota 
Sorong 

dengan desain analitik dan 
pendekatan cross sectional. 

sarana prasarana dengan perilaku 
masyarakat dalam membuang 
sampah di kanal Viktori . 

Afrida Setia Ningsih, 
Sugiarto,T Samsul Hilal 
(2020) 
 

Faktor yang berhubungan 
dengan pengelolaan sampah 
rumah tangga di Kecamatan 
Danau Teluk Kota Jambi. 

Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif 
dengan desain cross 
secsional . 

Hasil dari penelitian didapatkan 
bahwa motivasi dan peran 
petugas kesehatan ada 
hubungannya dengan pengolahan 
sampah tangga di kecamatan 
danau teluk kota Jambi. 
Sedangkan pengetahuan dan 
sarana prasarana tidak ada 
hubungan dengan pengolahan 
sampah rumah tangga di kec. 
Danau Teluk Kota Jambi. 

 Nurul Ilma, Andi Nuddin, 
Makhrajani Majid 
(2021) 

Perilaku warga masyarakat 
dalam pengelolaan sampah 
rumah tangga di zona pesisir 
Kota Pare-Pare. 

Metode dalam penelitian 
ini yang digunakan adalah 
metode analitik dengan 
pendekatan Cross Sectional 
study. 

Hasil penelitian ini di dapatkan 
bahwa sikap berpengaruh 
terhadap perilaku warga 
masyarakat dalam pengelolaan 
sampah rumah tangga di zona 
pesisir Kota Pare-Pare berada di 
kategori tinggi. 



13 
 

 
 

Yulia V,Vertakova, 
VladimirA, 
Platnikov(2019). 

The Integrated Approach To 
Sustainable Development:The 
case of Energy Efficiency and Solid 
Waste Management  

Metode utama yang 
digunakan dalam artikel ini 
adalah sebagai berikut: 
tinjauan literatur, analisis 
statistik, penilaian ahli, 
sistem, analisis teknologi 
dan kelembagaan, 
pemodelan ekonom 

Hasil kajian menunjukkan bahwa 
permasalahan efisiensi energi 
perekonomian dan pengelolaan 
sampah tidak boleh diselesaikan 
secara terpisah, melainkan secara 
komprehensif. 
Gagasan utama dari penelitian ini 
adalah bahwa sampah mungkin 
merupakan sumber energi yang 
tidak konvensional (alternatif) 

Hui Zhang, Li Xue, Yinhua 
Jiang, Mingwei 
Song,.Dingrui Wei , Gang 
Liu (2022). 

Food delivery waste in Wuhan, 
China: Patterns, drivers, and 
implications 

Penelitian ini, berdasarkan 
metode penimbangan 
langsung (810 sampel) dan 
survei kuesioner (889 
sampel), bertujuan untuk 
mengatasi kesenjangan 
tersebut dengan studi 
kasus di Wuhan, sebuah 
kota tingkat pertama di 
Tiongkok Tengah 

Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa total PLRT 
Asing di Wuhan berjumlah 
177,6(±52,9) kiloton pada tahun 
2019, dimana pekerja kantoran 
memberikan kontribusi terbesar 
(58%) dan sampah kemasan 
mengambil porsi yang signifikan 
(32%). Ketika sampah kemasan 
tidak termasuk, jumlah PRT asing 
bervariasi secara signifikan antar 
kelompok konsumen, yaitu 
154±69, 187±97, dan 249±124 
g/kap/pesanan masing-masing 
untuk penduduk perkotaan, 
mahasiswa, dan pekerja kantoran, 
menunjukkan peran dominan 
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karakteristik konsumen terhadap 
generasi FDW. 

Lin Shen , Hongyun Si , Lei 
Yu and Haolun (2019). 
 

Factors Influencing Young 
People’s Intention toward 
Municipal Solid Waste Sorting 

Pemodelan persamaan 
struktural (SEM) 
digunakan menggunakan 
AMOS 22.0 untuk 
memverifikasi hubungan 
antara BI dan ATT, SN, PBC, 
EC, PMO. SEM dapat 
mengintegrasikan metode 
analisis faktor dan jalur, 
secara efektif 
menangani hubungan 
struktural antara beberapa 
variabel, dan mengatasi 
kolinearitas antar variabel 
independen. 

Hasil empiris menunjukkan 
bahwa berdasarkan peringkat 
signifikansi, kewajiban moral 
pribadi, kontrol 
perilaku yang dirasakan, dan 
norma subjektif mempunyai 
pengaruh positif terhadap niat 
generasi muda terhadap MSWS, 
sedangkan sikap dan kepedulian 
terhadap lingkungan tidak. Lebih 
lanjut, perbandingan multi-
kelompok menunjukkan bahwa, 
dibandingkan dengan kelompok 
laki-laki dan kelompok pedesaan, 
niat responden perempuan 
dan perkotaan untuk 
mengklasifikasikan sampah 
perkotaan tidak dipengaruhi oleh 
norma subjektif. 
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Tama s Ba nyai, Pe ter 
Tama s , Be la Ille s , 
Z ivil,Stankeviciute,and 
A gota Ba nyai 

Optimization of Municipal Waste 
Collection Routing: 
Impact of Industry 4.0 
Technologies on 
Environmental Awareness and 
Sustainability 

Metodologi dalam 
penelitian ini 
menggunakan analisis 
deskriptif tinjauan 
literatur sistematis yang 
kami gunakan mencakup 
aspek-aspek merumuskan 
pertanyaan penelitian, 
memilih sumber dari Web 
of Science, mengurangi 
jumlah artikel dengan 
membacanya dan 
mengidentifikasi topik 
utama, menentukan 
metodologi untuk 
menganalisis artikel yang 
dipilih, menjelaskan hasil 
ilmiah utama, dan 
mengidentifikasi 
kesenjangan dan 
hambatan ilmiah. 

Analisis big data saat 
mengembangkan dan 
mengoperasikannya mungkin. 
Kontribusi ilmiah makalah ini bagi 
para peneliti di bidang ini adalah 
pemodelan matematis dan 
optimalisasi proses pengumpulan 
sampah berdasarkan optimasi 
berbasis algoritma kelelawar 
biner. Hasilnya dapat 
digeneralisasikan karena model 
ini dapat diterapkan pada 
berbagai bidang sistem 
pengelolaan limbah, mulai dari 
limbah peralatan listrik dan 
elektronik (WEEE) hingga 
biomassa atau limbah medis. 

Michael von Massow, Kate 
Parizeau , Monica Gagah , 
Mark Wickson , Jess 
Haines , David 
WL Bu , Angela Wallace, 
Nicholas Carroll dan 
Alison M. Duncan(2019). 

Valuing The Multipe Impacts Of 
Hausehold food waste 

Metode penelitian ini 
menggunakan studi cross-
sectional yang bertujuan 
untuk mengkaji perilaku 
pangan 

Hasil dari penelitian ini 
menemukan bahwa rata-rata 
rumah tangga dalam penelitian 
kami menghasilkan sekitar 2,98 
kg sampah makanan yang dapat 
dihindari per minggunya. 
Perkiraan ini kemudian 
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keluarga dan menilai 
dampaknya terhadap pola 
makan keluarga. 

dekontekstualisasikan dalam 
kaitannya dengan kerugian 
ekonomi (nilai dolar), kerugian 
nutrisi (kalori, vitamin, dan 
mineral) dan dampak lingkungan 
(potensi pemanasan global, 
penggunaan lahan, dan air). 
Singkatnya, sampah makanan 
mingguan yang dapat dihindari 
per rumah tangga dihitung setara 
dengan $18,01, 3,366 kalori, dan 
23,3 kg CO2. Kerangka kerja 
penilaian yang beragam ini, yang 
didasarkan pada observasi 
terperinci terhadap perilaku 
pangan keluarga dan bukan 
estimasi yang berasal dari data 
sistem secara keseluruhan, akan 
memungkinkan diskusi yang lebih 
terinformasi dan mendesak 
mengenai kebijakan, program, 
dan intervensi untuk mengurangi 
volume makanan yang terbuang di 
tingkat keluarga, tingkat 
konsumen. 
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Alessandro Concari , Gerjo 
Kok , Pim Martens(2022). 

Recycling behaviour: Mapping 
knowledge domain through 
bibliometrics 
and text mining 

Metode dalam penelitian 
ini menganalisis perilaku 
daur ulang dengan 
pendekatan interdisipliner 
melalui pemanfaatan 
database yang berbeda 
untuk menemukan 
kemungkinan interkoneksi 
antar bidang yang berbeda. 

Temuannya mengungkapkan 
bahwa 60% makalah telah 
diterbitkan antara tahun 2015 dan 
2020, dan topik ini menjadi 
perhatian global. Negara-negara 
terkemuka sebagian besar 
berlokasi di Eropa, Amerika Utara 
dan Persemakmuran; namun, 
Tiongkok dan Malaysia juga 
mengambil peran sebagai 
pendorong. Bibliometrik dan 
penambangan teks memberikan 
konfigurasi intelektual 
pengetahuan tentang perilaku 
daur ulang; analisis kata bersama 
mengindividualisasikan sub-
domain konseptual dalam limbah 
makanan, faktor penentu perilaku 
daur ulang, sistem pengelolaan 
limbah, limbah peralatan listrik 
dan elektronik (WEEE), 
pendidikan tingkat tinggi, kantong 
plastik, dan pemerintah daerah.  
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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

A. Tinjauan Tentang Pengolahan Sampah  

1. Pengertian Sampah  

Sampah adalah segala sesuatu yang terbuang atau dibuang dari sumber 

yang berasal dari aktivitas manusia atau duniawi dan tidak memiliki nilai 

ekonomi. Pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan 

penguraian sampah sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah 

kesehatan dan lingkungan (Ahmad et al  ., 2019). 

SDGs (Sustainable Development Goals) merupakan pembangunan 

berkelanjutan yang isinya untuk kepentingan umum, pembangunan yang 

membahas keberlanjutan hidup berdampingan secara sosial dalam 

masyarakat, pembangunan yang membahas kualitas lingkungan dan keadilan. 

Tercapainya sistem pengelolaan yang mampu menjaga peningkatan kualitas 

hidup agar terasa kepada generasi mendatang. Salah satu tujuan dari SDGs 

adalah pengelolaan sampah yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan lebih 

lanjut. Besar harapan, bahwa tujuan tersebut akan mengurangi dampak 

lingkungan dari keberadaan, sampah pada tahun 2030 (Saputra et al  ., 2021). 

Asosiasi American Public Health Association, Waste (Sampah) 

didefinisikan sebagai barang yang tidak dibutuhkan, tidak diinginkan dan 

akhirnya  kemudian dibuang dan merupakan hasil dari aktivitas individu. 

Sampah secara umum dapat diartikan sebagai bahan buangan yang tidak 

disenangi dan tidak diinginkan orang, dimana sebagian besar merupakan 
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bahan atau sisa yang sudah tidak dipergunakan lagi dan akan menimbulkan 

gangguan terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sampah buangan 

yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik 

atau rumah tangga.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

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

proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau 

anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap tidak 

berguna lagi dan dibuang ke lingkungan (Wuryanto et al  ., 2019). 

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika menetapkan batasan, sampah 

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

sesuatu yang dibuang begitu saja, berasal dari kegiatan manusia dan tidak 

terjadi dengan sendirinya (Notoatmodjo, 2011). Menurut Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Untuk 

Mencegah Kerusakan Lingkungan, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang karena sifat, 

konsentrasi dan/atau volumenya membutuhkan pengelolaan khusus (Majelis 

Ulama Indonesia, 2014). Kajian ini menunjukkan bahwa sampah merupakan 

hasil dari aktivitas manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna lagi. Jadi 

tidak semua benda adat tidak berguna. Sehingga tidak semua benda padat 

yang tidak digunakan dan dibuang di sebut sampah, termasuk benda-benda 

alam, letusan gunung merapi, banjir, pohon-pohon hutan yang tumbang 
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karena angin kencang. Menurut (Notoatmodjo, 2011) sampah mencakup 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

a. Adanya sesuatu benda atau benda padat 

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

c. Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi 

Sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak digunakan, tidak 

disenangi atau dibuang yang pada umumnya timbul dari aktivitas manusia 

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

termasuk di dalamnya) dan umumnya bersifat padat (Azrul Aswar, 1981). 

2. Jenis-Jenis Sampah  

Jenis sampah sangat banyak dan sering kali dibagi ke dalam berbagai 

kategori berdasarkan kualitasnya. Pemilahan ini membantu pengelolaan 

sampah, daur ulang, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.  

a. Sampah organik. 

Sampah organik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan 

yang dapat terurai secara alami melalui proses penguraian oleh 

mikroorganisme. Sampah organik biasanya berasal dari sisa makanan, seperti 

sisa sayuran, buah, daging, dan produk pertanian lainnya. Selain itu, daun, 

ranting, dan bahan organik lainnya dari tumbuhan juga termasuk dalam 

kategori sampah organik Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik 

manusia, hewan maupun tumbuhan, sampah organik sendiri dibagi menjadi 

dua, yaitu Sampah organik basah dimana sampah mempunyai kandungan air 
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yang cukup tinggi dan Sampah organik kering, biasanya sampah ini dari bahan 

yang kandungan airnya kecil (Wiryono et al  ., 2020). 

b. Sampah anorganik 

Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan 

yang sulit terurai secara alami melalui proses dekomposisi. Berbeda dengan 

sampah organik yang biasanya berasal dari materi hidup, sampah anorganik 

lebih sering terkait dengan bahan buatan manusia dan tidak mudah terurai 

oleh mikroorganisme, seperti plastik, kertas laminasi, logam, kaca, karet dan 

karet buatan, tekstil sintetis, barang-barang elektronik, produk kimia yang 

berbahaya (Azmiyati & Jannah, 2021). 

c. Sampah B3  

Sampah B3 atau sampah berbahaya dan beracun merujuk pada jenis 

sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya dan dapat menyebabkan 

dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak 

dikelola dengan benar. Sampah B3 biasanya mengandung bahan-bahan yang 

bersifat korosif, toksik, mudah terbakar, atau bahan kimia berbahaya lainnya. 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) sisa suatu usaha/atau 

kegiatan yang mengandung B3 (Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 

2014).  

Jenis limbah B3 walaupun dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat 

kecil akan tetapi tetap mengandung bahan berbahaya beracun/B3. Jenis 

limbah ini antara lain adalah batu baterai bekas, neon dan bohlam bekas, 

kemasan cat, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung 
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bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya 

contohnya seperti logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai pada 

umumnya (Putra,2019). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang dikelola terdiri atas: 

1) Sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam 

rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

2) Sampah sejenis sampah rumah tangga Sampah yang berasal dari kawasan 

komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, 

dan atau fasilitas lainnya.  

3) Sampah spesifik Sampah yang mengandung B3, limbah B3, sampah yang 

timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara 

teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak 

periodik 

3. Karakteristik sampah  

Menurut Notoatmodjo (2003), karakteristik sampah terbagi atas 

beberapa aspek yakni sebagai berikut :  

a. Sampah basah (Garbage) adalah jenis sampah yang terdiri dari sisa-sisa 

potongan hewan atau sayur-sayuran hasil dari pengolahan, pembuatan dan 

penyediaan makanan yang sebagian besar terdiri dari zat-zat yang mudah 

membusuk. 
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b. Sampah kering (Rubbish) adalah sampah yang dapat terbakar dan tidak dapat 

terbakar yang berasal dari rumah-rumah, pusat-pusat perdagangan, kantor-

kantor. 

c. Abu (Ashes) adalah sampah yang berasal dari sisa pembakaran dari zat yang 

mudah terbakar seperti rumah, kantor maupun di pabrik-pabrik industri. 

d. Sampah Jalanan (Street Sweeping) adalah sampah yang berasal dari 

pembersihan jalan dan trotoar baik dengan tenaga manusia maupun dengan 

tenaga mesin yang terdiri dari kertas kertas, dedaunan dan lain-lain. 

e. Bangkai binatang (Dead animal) adalah jenis sampah berupa sampah-sampah 

biologis yang berasal dari bangkai binatang yang mati karena alam, penyakit 

atau kecelakaan. 

f. Sampah rumah tangga (Household refuse) merupakan sampah campuran yang 

terdiri dari rubbish, garbage, ashes yang berasal dari daerah perumahan. 

g. Bangkai kendaraan (Abandonded vehicles) adalah sampah yang berasal dari 

bangkai-bangkai mobil, truk, kereta api.  

h. Sampah industri merupakan sampah padat yang berasal dari industri-industri 

pengolahan hasil bumi / tumbuh-tumbuhan dan industri lain. 

i. Sampah pembangunan (Demolotion waste) yaitu sampah dari proses 

pembangunan gedung, rumah dan sebagainya, yang berupa puing-puing, 

potongan-potongan kayu, besi beton, bambu dan sebagainya. 

j. Sampah khusus adalah jenis sampah yang memerlukan penanganan khusus 

misalnya kaleng cat, film bekas, zat radioaktif dan lain-lain (Notoatmodjo 

suekidjo, 2003). 
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4. Sampah rumah tangga  

Berdasarkan peraturan pemerintah No.81 tahun 2012, sampah rumah 

tangga adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah 

tangga sehari hari, tidak mengandung feses dan sampah khusus. Sampah kota 

adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga atau lingkungan, 

atau sering disebut dengan sampah kota. Sampah dari kelompok sumber ini 

biasanya berupa sisa makanan, plastik, kertas, kain/kotak, kain, kayu, kaca, 

dedaunan, logam dan terkadang sampah berukuran besar seperti ranting 

pohon. Negara-negara industri hampir tidak menghasilkan limbah, seperti 

furnitur, TV bekas, kasur, dll. Kelompok ini dapat mencakup tempat tinggal 

satu keluarga atau kumpulan rumah dalam suatu kawasan pemukiman, serta 

tempat tinggal yang berbentuk apartemen. . , lampu neon, limbah medis, oli 

bekas, dan lain -lain. 

Sampah rumah tangga dibuang ke tempat sampah atau tempat 

pembuangan sampah sementara (TPS). Dan, karena keterbatasan 

transportasi, sampah hanya diangkut sekali seminggu, sehingga ketika 

bercampur dengan senyawa anorganik atau organik, sampah akan membusuk 

dengan cepat dan mengeluarkan bau busuk. Selain menimbulkan bau, sampah 

yang membusuk juga mengundang lalat, yang merupakan pembawa penyakit 

yang dapat menular, dan drainase dari bahan yang membusuk masuk ke dalam 

tanah dan sistem air minum, yang dapat menyebabkan kontaminasi tanah dan 

air (Abdul & Wahab, n.d.) 
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5. Dampak sampah  

Pandangan manusia terhadap sampah harus berubah bahwa sampah 

tidaklah merupakan suatu barang yang harus dibuang tetapi dapat 

dimanfaatkan. Sampah non organik seperti plastik, kertas/kardus, kaleng, 

besi/logam telah banyak dimanfaatkan kembali (daur ulang). Sebagian 

anggota masyarakat telah memanfaatkannya sebagai mata pencaharian 

dengan mengumpulkannya, baik yang terserak di jalan, di tempat-tempat 

sampah maupun di TPA.  Akan tetapi masalah sampah tetap belum 

terpecahkan karena sampah umumnya merupakan sampah organik, padahal 

justru jenis sampah inilah yang paling rawan dalam menimbulkan penyakit 

bagi manusia. Sampah organik yang merupakan sisa-sisa rumah tangga dan 

pasar/pertanian, seperti sayur dan buah dapat dijadikan sebagai bahan baku 

pembuatan pupuk organik (kompos), makanan ternak dan ikan (bokashi) 

ataupun bahan baku pembuatan batako (Tentama et al  ., 2020). 

a. Dampak bagi Kesehatan 

Tempat pengumpulan dan pengelolaan sampah yang tidak tepat 

memberikan kondisi yang menguntungkan bagi berbagai organisme dan 

menarik hewan termasuk tikus dan anjing, yang dapat menyebabkan berbagai 

penyakit. Ancaman yang mungkin terjadi terhadap kesehatan meliputi: 

1) Pengelolaan limbah yang tidak tepat dapat menyebabkan virus yang 

menyebabkan diare, kolera, dan tifus dalam air minum.  

2) Penyakit Jamur Kulit akibat jamur  
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3) Penyakit rantai makanan disebabkan oleh cacing yang disebut pita yang 

menyusup ke dalam saluran usus hewan melalui makanan yang tercemar. 

b. Dampak terhadap lingkungan  

Kontaminasi air disebabkan oleh air lindi, yang ada di selokan yang 

bermuara ke sungai. Banyak makhluk hidup, seperti ikan, mati, sehingga 

spesiesnya menurun dan menyebabkan perubahan pada ekologi atau biosfer 

di dalam air. Memisahkan sampah yang dibuang ke dalam air dapat 

menghasilkan zat asam dan gas cair organik, terutama metana. Gas ini dapat 

meledak dalam dosis tinggi, dan juga berbau tidak sedap (Gelbert 1996). 

c. Dampak terhadap status sosial dan ekonomi  

1)  Pengelolaan sampah yang tidak tepat menimbulkan kesan negatif bagi 

masyarakat. Bau busuk yang menyengat dan pemandangan yang tidak sedap 

karena penumpukan sampah di berbagai lokasi.. 

2) Dampaknya merugikan bidang pariwisata. Pembuangan sampah yang tidak 

benar menurunkan derajat kesehatan masyarakat. 

3) Pembuangan limbah padat ke sungai dapat menyebabkan meluapnya air 

sungai dan merusak infrastruktur publik termasuk jalan raya dan jembatan. 

 Pengelolaan sampah yang buruk juga dapat berdampak pada fasilitas 

lain, seperti pengelolaan air. Ketika pengangkutan sampah tidak didanai 

secara efisien, orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Jalan akan 

dipelihara dan diperbaiki secara teratur (Maulana, 2022). 
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6. Pengelolaan sampah  

a. Pengertian pengelolaan sampah  

Pengolahan sampah menurut Sarudji (2010), adalah suatu kegiatan 

yang berkaitan dengan pengaturan terhadap timbulan, penyimpanan, 

pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan 

sampah dengan suatu cara yang sesuai dengan prinsip terbaik dari kesehatan 

masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan berbagai pertimbangan 

lingkungan lainnya dengan memperhatikan sikap masyarakat. Menurut UU 

Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pasal 1 ayat pengelolaan 

sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan 

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah(Fikri, 2022). 

Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

kepemimpinan suatu kelompok dan mengarahkan pada tujuan. Pengelolaan 

adalah rangkaian kegiatan yang disebut sebagai managing dan 

pelaksanaannya disebut sebagai manajer (pengelola). Pengelolaan sampah 

merupakan rangkaian kegiatan untuk mengatasi permasalahan sampah, mulai 

dari timbul hingga pembuangan akhir. 

Menurut Swadaya (2008), konsep dari pengelolaan sampah terpadu 

terdiri dari beberapa tahapan, yakni cegah atau reduce (mencegah atau 

meminimalisir penggunaannya), reuse (memperpanjang masa pemakaian atau 

memanfaatkan kembali), recycle (mendaur ulang sampah menjadi barang 

baru), energy recovery (menangkap energi yang ada pada sampah atau 

menjadikan sampah sebagai sumber energi alternatif), disposal (membuang 
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sampah merupakan alternatif terakhir jika memang segala cara yang sudah 

disebutkan tadi telah dioptimalkan). 

Mekanisme pengelolaan sampah dalam PP RI No. 81 tahun 2012 pasal 

11 dan pasal 16 tentang pengelolaan sampah meliputi kegiatan: 

1. Pengurangan sampah adalah kegiatan untuk membatasi timbulan sampah dari 

sumber sampah, mendaur ulang sampah dari sumbernya atau tempat 

pengolahannya dan menggunakan kembali sampah. 

2. Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sampah yang 

meliputi pemilahan sampah (pengelompokan dan pemilahan sampah 

menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan sampah (pemindahan sampah dari 

sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan sampah terpadu), 

pengangkutan (pengolahan sampah). aktivitas perpindahan). sumber, TPS 

atau pengelolaan sampah kompleks),  pengolahan produk akhir (perubahan 

bentuk, komposisi, sifat dan jumlah sampah) untuk diolah lebih lanjut, 

dibuang atau dikembalikan ke alam dan sampah atau residu yang dihasilkan 

untuk pengolahan akhir dari pemrosesan sebelumnya sehingga dapat 

dikembalikan ke lingkungan lingkungan (Alamsyah, 2013). 

b. Prinsip pengelolaan sampah 

Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam 

pengelolaan sampah. Prinsip-prinsip tersebut dikenal dengan 5M (Panji 

Nugroho, 2018). 
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1. Mengurangi (Reduce) 

Mengurangi penggunaan barang-barang habis pakai yang dapat 

menimbulkan limbah. Karena semakin banyak barang yang dibuang maka 

semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. dari. 

2. Menggunakan kembali (Reuse) 

Cobalah untuk mencari barang yang dapat digunakan kembali, dan 

hindari barang sekali pakai untuk memperpanjang umur produk. 

3. Mendaur ulang (Recycle) 

Selain mencari barang yang bisa digunakan kembali, kamu juga bisa 

mencari barang yang bisa didaur ulang. Sehingga barang-barang tersebut bisa 

dimanfaatkan bukan menjadi sampah. 

4. Mengganti (Replace) 

Cara ini dapat dilakukan dengan mengamati lingkungan sekitar. 

Tukarkan barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama dan 

gunakan barang ramah lingkungan. 

5. Menghargai (Respect) 

Cara ini menggunakan rasa cinta terhadap alam sehingga menimbulkan 

sikap bijak sebelum memilih. dari. 

C. Cara pengelolaan sampah  

Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan masyarakat, karena 

sampah merupakan rumah bagi mikroorganisme penyebab penyakit (bakteri, 

patogen) sehingga sampah memang harus ditangani agar tidak menimbulkan 

permasalahan. 
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Menurut (Panji Nugroho, 2018) ada berbagai cara yang dapat 

mengurangi dampak negatif sampah, sebagai berikut : 

1. Penumpukan  

Cara ini dilakukan dengan cara menumpukkan sampah sampai terurai, 

sehingga dapat menjadi kompos. 

2. Pembakaran  

Pembakaran merupakan cara yang sering digunakan, bahkan di 

berbagai tempat pembuangan sampah metode ini sering digunakan 

pemerintah, tetapi kelemahan dari metode ini, tidak semua sampah dapat 

terbakar. 

3. Sanitary Landfill 

Cara yang satu ini sering digunakan oleh pemerintah, aplikasinya adalah 

membuat lubang baru untuk mengubur sampah. 

4. Pengomposan 

Cara yang satu ini dianjurkan karena berdampak positif dan 

menghasilkan barang yang bermanfaat dari sampah bermanfaat bagi 

lingkungan dan alam.  

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengolahan sampah, yaitu:  

a. Jumlah penduduk 

Berkaitan dengan kegiatan dan kepadatan penduduk, karena semakin 

berkurang jumlah individu maka semakin kurang pula sampah yang 

menumpuk, demikian pula sebaliknya. Tempat pembuangan akhir atau 
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tempat penyimpanan yang tercipta akan bertambah jika banyak terjadi 

penumpukan sampah, misalnya pada aktivitas proyek-proyek industri 

maupun aktivitas komersial. 

b. Sistem pengumpulan atau pengelolaan sampah 

Pengumpulan sampah yang dilakukan gerobak sampah akan lebih 

lambat tentunya jika menggunakan truk sampah karena perbedaan ukuran 

dan akomodasi. 

c. Pengumpulan sampah untuk digunakan Kembali 

Metode ini digunakan karena nilainya layak secara ekonomi untuk 

kelompok tertentu. peningkatan pengumpulan dipengaruhi oleh situasi, jika 

biaya tinggi, sampah akan berkurang. 

d. Faktor geografis 

Daerah membuang sampah ditemukan di gunung, di dataran yang lebih 

rendah, lembah maupun di pantai. 

e.  Faktor waktu 

Tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jumlah sampah 

setiap hari berubah dari waktu ke waktu. Misalnya, jumlahnya lebih tinggi di 

pagi hari daripada siang hari, sedangkan sampah pedesaan tidak bertumpu 

dari faktor waktu. 

f. Faktor ekonomi, sosial dan budaya 

Faktor sosial dapat diperhitungkan dalam hal, misalnya, norma, kualitas 

hidup dan perilaku sosial. 
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g. Faktor musim 

Selama musim penghujan, limbah atau sampah dapat menumpuk di 

saluran atau dalam fasilitas penyaringan limbah cair. 

h. Kebiasaan Masyarakat 

Kebiasaan manusia juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, misalnya 

jika seseorang suka memakan beberapa jenis makanan atau hasil dari 

pengolahan tumbuhan seperti sayuran, maka ia akan menambahnya. 

i. Kemajuan teknologi 

Berkat teknologi canggih, jumlah sampah meningkat Seperti: plastik, 

kertas, karton, obat-obatan, penyejuk udara, televisi, kulkas, dan lain-lain 

(Maulana, 2022). 

B. Tinjauan tentang Perilaku 
1. Definisi Perilaku 

Notoatmodjo dalam bukunya menguraikan definisi perilaku 

berdasarkan perspektif biologis, yaitu perilaku yang mengacu pada 

hakikatnya, perilaku manusia merupakan aktivitas atau tindakan dari 

manusia itu sendiri. Tertawa, membaca, berbicara, bekerja dan tindakan 

manusia lainya termasuk dalam kategori perilaku yang memiliki gambaran 

yang cukup luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku 

(manusia) merupakan seluruh aktivitas ataupun kegiatan manusia, baik 

kegiatan yang dapat diamati secara langsung maupun yang tidak dapat 

diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo., 2003). 
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Menurut (Norival, 2018) perilaku merupakan perbuatan manusia dan 

ada perilaku secara terbuka (Over Behavior) maupun tidak terbuka. Menurut 

Notoatmodjo dalam Reynhard Mahda, (2019) perilaku adalah seluruh 

aktivitas manusia yang bisa diamati secara eksklusif maupun tidak dapat 

diamati pihak luar. Perilaku kesehatan adalah tanggapan individu terhadap 

aspek yang mempengaruhi kesehatan semacam lingkungan, makanan, 

minuman dan pelayanan kesehatan  

2. Bentuk-Bentuk Perilaku  

Bentuk-bentuk perilaku terbagi menjadi 2 bagian secara garis besar 

yaitu Notoatmodjo, (2003): 

a. Response Internal (perilaku pasif) 

Perilaku pasif merujuk pada pola perilaku di mana seseorang 

cenderung untuk tidak aktif atau tidak proaktif dalam mengungkapkan 

keinginan, pendapat, atau kebutuhan mereka. Orang yang memiliki perilaku 

pasif cenderung menghindari konflik dan mengutamakan perasaan orang lain 

di atas kebutuhan mereka sendiri. 

b. Response Eksternal (perilaku aktif) 

Perilaku aktif adalah pola perilaku di mana seseorang secara proaktif 

berpartisipasi dan terlibat dalam situasi atau interaksi. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku  

Berdasarkan teori dari Lawrence Green (1980) dalam buku 

Notoatmodjo (2003), perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal. 
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a. Faktor Predisposisi (Predisposing Factor) 

Faktor predisposisi adalah faktor yang dapat mempermudah terjadinya 

perilaku pada seseorang. Faktor ini termasuk karakteristik individu, 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, nilai-nilai, norma 

sosial, budaya, dan faktor demografi. 

b. Faktor Pemungkin (Enabling Factor) 

Faktor pemungkin adalah faktor yang dapat memungkinkan terjadinya 

perilaku. Faktor ini berupa lingkungan fisik, sarana dan prasarana Kesehatan 

atau sumber-sumber khusus yang mendukung, dan keterjangkauan sumber 

dan fasilitas Kesehatan. 

c. Faktor Penguat (Reinforcing Factor) 

Faktor penguat merupakan faktor yang memperkuat terjadinya perilaku 

seseorang. Aspek ini dapat terlihat dalam sikap dan perilaku seperti petugas 

kesehatan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

4. Perilaku dalam bentuk pengetahuan 

Menurut Rogers (1974), ketika seseorang mengembangkan kebiasaan 

baru dari dalam, proses berikut ini terjadi. 

1. Kesadaran, di mana seseorang mengenali dan mengantisipasi apa yang akan 

muncul dari suatu hal. 

2. Minat, yakni seseorang mulai tertarik pada respon tersebut. 

3. Evaluasi, yang melibatkan penentuan apakah reaksi tersebut memiliki 

pengaruh positif atau negatif pada dirinya. 

4. Eksperimen melibatkan percobaan perilaku baru  
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5. Adopsi terjadi ketika seseorang mengadopsi perilaku baru berdasarkan 

pemahaman dan kesadarannya terhadap suatu reaksi. 

Pengetahuan merupakan hasil pengetahuan setelah seseorang 

mempersepsikan objek tertentu seperti indra penglihatan, penciuman, 

pendengaran, dan lain-lain. Informasi sangat penting untuk membentuk 

tindakan seseorang(Soekidjo Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan merupakan 

hasil pengamatan manusia atau kenyataan bahwa seseorang telah mengenal 

suatu objek melalui indranya. Cara pikiran manusia mempersepsikan objek, 

yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan sentuhan. Ketika 

persepsi menghasilkan informasi, hal itu dipengaruhi oleh intensitas 

perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia 

diperoleh melalui indra pendengaran dan penglihatan.(Soekidjo notoadmodjo, 

2014). 

Pengetahuan dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal dan sangat 

erat terkait. Diharapkan dengan pendidikan tinggi, pengetahuan akan lebih 

luas. Tapi orang terpelajar rendah juga tidak mutlak rendah pengetahuannya. 

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan formal saja, 

tetapi juga dapat diperoleh dari pendidikan nonformal. Pengetahuan tentang 

Suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.  

Pengetahuan atau kognitif adalah domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Tingkat Pengetahuan dalam 
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domain kognitif memiliki enam tingkatan(Soekidjo notoadmodjo, 2014), 

yaitu: 

1. Tahu (now) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Yang termasuk dalam tingkat pengetahuan ini adalah mengingat 

(recall) sesuatu yang spesifik dan semua materi rangsangan yang dipelajari 

atau diterima. Karena itu, tahu adalah tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. 

2. Pemahaman (Comprehension) 

Pemahaman diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi dengan 

benar. Orang yang memiliki memahami objek materi dapat menjelaskan, 

menyebutkan contoh, menyimpulkan, memprediksi, dan sebagainya terhadap 

objek dipelajari. 

3. Aplikasi (Applicatio) 

Aplikasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi 

yang telah dipelajari dalam situasi atau kondisi nyata (sebenarnya). Aplikasi 

di sini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum, metode, 

prinsip, dan sebagainya dalam konteks lain. 

4. Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menggambarkan suatu materi 

atau suatu objek menjadi komponen, tetapi masih di dalam struktur 

organisasi, dan masih berkaitan satu sama lain. 
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5. Sintesis (Synthesis) 

Sintesis mengacu pada kemampuan untuk menempatkan atau 

menghubungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang baru. Dengan kata 

lain, sintesis adalah bentuk kemampuan mengembangkan formulasi baru dari 

formulasi baru. 

6. Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan untuk membenarkan atau 

penilaian suatu benda atau benda. Peringkat ini berdasarkan kriteria yang 

ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang ada. 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan menggunakan 

wawancara atau kuesioner yang menanyakan tentang isi materi yang 

diinginkan diukur dari subjek penelitian atau responden. Kedalaman 

pengetahuan apa yang ingin kita ketahui atau ukur dapat disesuaikan dengan 

level di atas.  

1. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan. 

Menurut (Soekidjo Notoatmodjo, 2016), ada faktor penyebab yang 

mempengaruhi pengetahuan yaitu : 

a. Tingkat pendidikan  

Pendidikan adalah salah satu usaha untuk meningkatkan karakter 

seseorang agar orang tersebut dapat memiliki kemampuan yang baik. 

Pendidikan ini mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang untuk 

mendewasakan melalui pengajaran. Di dalam kehidupan sehari-hari karena 
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informasi ini bisa kita jumpai di sekitar lingkungan kita baik itu keluarga, 

kerabat, atau media lainnya.  

b. Lingkungan  

Lingkungan adalah  segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik itu 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. 

c. Informasi  

Informasi adalah suatu pengetahuan yang didapatkan dari 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Informasi ini juga sebenarnya 

dapat ditemui. 

d. Usia  

Usia dapat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan 

pola pikirnya sehingga pengetahuannya semakin membaik. 

5. Perilaku dalam Bentuk Sikap  

Usia dapat mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. 

Semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan 

pola pikirnya sehingga pengetahuannya semakin membaik (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2012). Ketika seseorang mengetahui respon atau stimulus suatu 

objek, maka seseorang akan menilai dan bertindak terhadap stimulus 

kesehatan objek tersebut sesuai dengan pengetahuannya (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2012). 

Secara umum, sikap dapat dirumuskan sebagai kecenderungan untuk 

merespon (positif atau negatif) terhadap orang, objek, atau situasi tertentu. 
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Sikap mengandung kajian emosional/afektif (senang, benci, sedih, dll). Selain 

positif dan negatif, sikap memiliki tingkat kedalaman hal yang berbeda 

(banyak benci, sedikit benci, dan sebagainya). Sikap itu tidak sama halnya 

dengan tingkah laku dan tingkah laku tidak selalu mencerminkan sikap 

seseorang. Karena sering terjadi seseorang bisa berubah dengan 

menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan sikap mereka. Sikap 

seseorang bisa berubah dengan memperoleh informasi tambahan tentang 

objek melalui persuasi dan tekanan dari kelompok sosial. 

Sikap merupakan evaluasi umum yang dilakukan manusia terhadap 

dirinya sendiri, orang lain, sikap juga merupakan reaksi atau respon seseorang 

yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2012), tingkat sikap dibagi menjadi 4, yaitu : 

1. Menerima (Receiving) 

Menerima berarti orang (subyek) menginginkan dan memperhatikan 

rangsangan yang diberikan oleh benda tersebut. 

2. Merespon (Responding) 

Berikan jawaban saat ditanya, kerjakan dan selesaikan tugas diberikan 

atau indikasi sikap. Karena dengan usaha untuk menjawab pertanyaan atau 

melakukan tugas yang diberikan, terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah, 

berarti orang menerima gagasan itu. 
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3. Menghargai (Valuing) 

Undang orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan sesuatu 

masalah atau indikasi sikap tingkat ketiga. 

4. Bertanggung jawab (Responsible) 

Bertanggung jawab atas semua yang telah dia pilih semua risiko adalah 

sikap tertinggi. 

Menurut (Sunyoto, 2012), sikap memiliki ciri-ciri antara lain: 

1. Sikap bukanlah fitrah manusia sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari 

setelah perkembangan orang itu di hubungan dengan objeknya. 

2. Sikap berubah-ubah dan dapat dipelajari, oleh karena itu sikap bisa berubah 

dalam diri seseorang ketika ada kondisi dan kondisi hal-hal tertentu yang 

memudahkan sikapnya terhadap orang itu sendiri. 

3. Sikap itu tidak berdiri sendiri tetapi selalu mengandung hubungan dengan 

objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jernih. 

4. Objek dari suatu sikap adalah suatu hal tertentu atau kumpulan dari hal-hal 

tersebut. Sikap dapat dikaitkan dengan suatu objek yang serupa. 

Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi sikap seseorang (AZWAR, 2013) 

yaitu: 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi yang pernah dialami akan memberikan pengaruh 

atau dapat membentuk sikap dari seseorang. Pengalaman pribadi yang terjadi, 

secara terus-menerus atau dialami secara berulang-ulang dapat meninggalkan 

kesan yang kuat dan mendalam dan susah untuk dilupakan. 
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b. Pengaruh orang lain yang dianggap penting  

Pada umumnya, orang lain dapat mempengaruhi pembentukan sikap 

dari seseorang terhadap penilaian suatu stimulus atau objek tertentu. Orang 

lain yang dianggap penting oleh seseorang cenderung memiliki kesamaan 

sikap dengannya. 

c. Kebudayaan  

Setiap daerah memiliki kebudayaannya masing-masing. Sikap yang 

terbentuk dari diri seseorang secara tidak disadari dipengaruhi oleh 

kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya.  

d. Media massa  

Media massa mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan opini 

dan kepercayaan seseorang. Berbagai bentuk media massa seperti televisi, 

radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain yang berisi pesan-pesan sugesti dapat 

mengarahkan pikiran seseorang untuk menilai sesuatu. 

e. Lembaga pendidikan dan lembaga agama  

Lembaga pendidikan dan Lembaga agama memiliki peran yang penting 

dalam pembentukan sikap seseorang. Kedua lembaga tersebut membentuk 

dasar pengertian dan konsep moral dalam diri seseorang. 

f. Pengaruh faktor emosional 

Sikap yang dimiliki seseorang tidak semuanya ditentukan oleh 

lingkungan dan pengalaman pribadinya. Terkadang sikap seseorang 

merupakan bentuk pertanyaan emosi yang berfungsi sebagai penyaluran 

frustasi atau pengalihan bentuk pertahanan ego. 
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6. Perilaku dalam bentuk tindakan  

Tindakan adalah sikap (perilaku terbuka) yang tidak selalu tampak 

dalam tindakan. Elemen pendukung atau kondisi yang memungkinkan, seperti 

fasilitas, diperlukan untuk menerjemahkan sikap menjadi tindakan nyata. 

Unsur pendukung dari pihak ketiga juga dibutuhkan selain fasilitas. Suatu 

sikap belum terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior), untuk mengubah 

sikap menjadi tindakan nyata, faktor pendukung (support) tindakan ini 

memiliki beberapa tingkatan. yaitu: 

a. Persepsi (Perception), tindakan menyusun, mengenali dan memberikan 

gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. 

b. Respon terpimpin (Guided response), dapat melakukan sesuatu dengan 

urutan yang benar. 

c. Mekanisme (Mechanism), pandangan bahwa itu adalah interaksi seluruh 

bagian atau aktivitas yang menghasilkan fungsi dan tujuannya.  

d. Adopsi (Adoption), Adopsi adalah suatu tindakan yang telah berkembang 

dengan baik, artinya tindakan tersebut telah dimodifikasi tanpa mengurangi 

kebenaran dari tindakannya (Notoatmodjo, 2012). 

Menurut Notoatmodjo (2012) tindakan kesehatan adalah seseorang 

yang mengetahui stimulus pada dirinya kemudian melakukan tindakan 

kesehatan atau praktik kesehatan yang diketahui dan dinilai baik. Oleh karena 

itu, indikator tindakan (praktik) kesehatan ini juga mencakup hal-hal tersebut 

di atas, yaitu: 



43 
 

 
 

1. Tindakan terhadap penyakit  

Tindakan atau perilaku tersebut terdiri dari: (a) pencegahan penyakit, 

mencegah penyakit seperti membuang sampah pada tempatnya, imunisasi 

anak dan menguras bak mandi seminggu sekali. (b) penyembuhan penyakit, 

melakukan tindakan penyembuhan jika ada penyakit seperti minum obat 

secara teratur, berobat ke fasilitas kesehatan. 

2. Tindakan kesehatan lingkungan 

Tindakan tersebut terdiri dari: buang air besar di jamban (WC), 

membuang sampah di tempat sampah, menggunakan air bersih untuk mandi, 

mencuci, memasak dan sebagainya.  

C. Pandangan Islam tentang pengolahan sampah  

Masalah yang sering terjadi menyangkut lingkungan adalah 

pencemaran, dalam pencemaran terdapat banyak aspek di dalamnya seperti 

air, udara dan tanah. Upaya dalam menjaga dan melestarikan lingkungan 

hidup harus membutuhkan, kecakapan mengenal diri, dengan kecakapan 

mengenal diri maka dengan sendirinya setiap jiwa menyadari bahwa menjaga 

lingkungan hidup merupakan suatu keharusan yang dinamis yang perlu 

dilestarikan dalam kehidupan manusia. Karena kehancuran di darat dan di 

laut disebabkan karena ulah manusia, hal itu sebagaimana dalam firman Allah 

swt. Dalam Q.S. Ar-Rum/30:41:َ  
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وْا  
ُ
ل يْ عَمى ذى

َّ
هُمْ بَعْضَ ال

َ
يْق يُذى اسِ لى

َّ
ى الن يْدى

َ
 ا
ْ
سَبَت

َ
مَا ك بَحْرِ بى

ْ
ِّ وَال بََ

ْ
 فِى ال

ُ
سَاد

َ
ف
ْ
هَرَ ال

َ
ظ

  
َ
عُوْن هُمْ يَرْجى

َّ
عَل
َ
 ل

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)” (Kementrian Agama, 2023) 

 

 Ayat di atas bahwa orang-orang yang telah melakukan kerusakan 

baik di laut dan di bumi akan diperingatkan langsung oleh Allah, dunia dengan 

banjir, kekeringan, kekurangan pangan, kebakaran hutan. Agar mereka mau 

kembali ke jalan yang benar dan bertaubat, tetapi setelah Allah memberikan 

peringatan di dunia mereka tidak menghiraukannya, maka Allah 

memperingatkan mereka menunggu hari pembalasan (Wulandari & Sholihin, 

2020). 

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan 

lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan 

melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman, ada banyak kebaikan dalam 

suatu kebersihan baik itu di lingkungan maupun dalam menjaga kebersihan 

diri, sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih, 

sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut: 

 

ٌ عَنٌْ ابَ يْهٌ  عَنٌ  الن ب ي ٌِّ صَل ىٌ اللهُعَلَيْهٌ  وَسَل مٌَ ا نٌ  اللٌَ طَي ِّبٌ  بْنٌ  ابَ ى وَق اص   عَنٌْ سَعْد 

ِّفوُْاافَْنَيْتكَُم بُّالْجَوَادفََنَظ  بٌُّ الْكَرَم جَوَاد يحُ  يْمٌ  يُح  بُّالن ظَافَةٌَ كَر  يْفٌ  يُح  بٌُّ الط ي ِّبٌَ نَظ   يحُ 
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Artinya: 
 
Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, 

bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, 
bagus dan menyukai kebagusan, Oleh sebab itu, bersihkanlah 
lingkunganmu. (HR. AT-Tirmidzi). 

 

Hadis di atas menggambarkan bahwa dianjurkan menjaga kebersihan 

dan melarang merusak lingkungan. Oleh karena itu dalam Islam juga melarang 

perbuatan tabzir, Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan 

tabdzir. Tabzir adalah menghambur-hamburkan harta atau menyia-nyiakan 

sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sebagaimana Allah SWT. Berfirman dalam QS 

surah al isra/17:26 

يْرًا   بْذى
َ
رْ ت

ِّ
بَذ
ُ
 ت
َ
يْلى وَلَ بى

َِ وَابْنَ السَّ ي ْ سْكى مى
ْ
 وَال

ٗ
ه
َّ
رْبَى حَق

ُ
ق
ْ
ا ال
َ
تى ذ

ٰ
 وَا

Terjemahnya: 

“Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang 
miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-
hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu 
adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada 
Tuhannya”. (Kementerian Agama, 2023). 

Ketika semua sampah bisa kita kelola kembali menjadi sesuatu yang 

produktif dan memberikan kemaslahatan bagi makhluknya maka orang yang 

tidak terlibat dengan pengolahan sampah akan jatuh dalam perilaku 

saudaranya setan akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah 

yang tidak dapat dikelola kembali maka tidak masuk perbuatan tabzir. 
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D. Kerangka Teori 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori  

Sumber modifikasi: Teori Lawrence Green, 1980 dalam Notoatmodjo,2014 
dan peraturan pemerintah No.81 tahun 2012 
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E. Kerangka Konsep 
Berdasarkan hasil studi pustaka dan kerangka teori, maka kerangka 

konseptual peneliti dapat disusun sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Gambar 2.2 kerangka konsep 
 

 

 Keterangan: 

 

   : Variabel Independen  

   : Variabel Dependen
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Pengelolaan 
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tangga di pulau 

barrang lompo  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan observasi deskriptif, penelitian observasional 

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu variabel atau situasi 

dalam ruang. independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan, sikap, 

tindakan, Sedangkan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga merupakan 

variabel dependen.  

Pendekatan observasional deskriptif pada penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perilaku Masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang. 

B. Waktu dan lokasi penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pulau Barrang Lompo 

Kepulauan Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. Waktu penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 19 januari 2024 sampai dengan selesai pengolahan 

data pada tanggal 29- mei 2024. 

C. Populasi dan sampel  

1. Populasi  

(Sugiyono, 2006) populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang 

berupa objek/subyek yang berkualitas dan memiliki karakteristik tertentu 

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk kemudian dipelajari dan ditarik 
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kesimpulannya. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau 

objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Oleh karena itu , 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tingkat rumah tangga 

menurut KK di Kelurahan Barrang Lompo yang berjumlah 1.324 KK dengan 

RT 4 dan RW 21.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2005). Teknik 

pengambilan sampel pada masyarakat di Kelurahan pulau Barrang Lompo, 

teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dalam penelitian ini adalah 

non probability sampling yaitu convenience sampling atau biasa disebut dengan 

accidental Dimana sampel yang dipilih berada pada situasi, waktu dan tempat 

yang sesuai dengan sumber.  

Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut: 

𝒏 =
𝑵

𝑵.𝒆𝟐+𝟏
  

𝒏 =
𝟏.𝟑𝟐𝟒 

𝟏+ 𝟏.𝟏𝟑𝟐𝟒 (𝟎,𝟎𝟓 )𝟐  

𝒏 = 
𝟏.𝟑𝟐𝟒

𝟏+𝟏.𝟑𝟐𝟒 (𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)
  

𝒏 =
𝟏.𝟑𝟐𝟒

𝟏+𝟑,𝟑𝟏
 = 4,31 

 𝒏 =
𝟏.𝟑𝟐𝟒

𝟒,𝟑𝟏
 

𝒏 = 307 Responden  

Keterangan : 

n  = Jumlah Sampel 
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N  = Jumlah Populasi 

𝑒⬚   = error level atau tingkat kesalahan  

 

Jumlah sampel pada penelitian ini berdasarkan hasil dari rumus Slovin 

yaitu berjumlah 307 sampel. Sampel dari hasil rumus Slovin ini merupakan 

jumlah sampel minimal.  

D. Teknik pengumpulan data  

Pada penelitian ini alat bantu yang digunakan untuk data itu dengan 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden. Adapun 

pengumpulan data penelitian dari sumber data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

1. Data primer  

Sumber data yang diperoleh berupa data primer. Data primer penelitian 

ini adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui kuesioner 

yang diberikan kepada Masyarakat metode observasi, tanya jawab, dan 

pemberian kuesioner. Kemudian data yang diperoleh dikelola melalui aplikasi 

SPSS. 

2. Data sekunder  

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari 

berbagai sumber studi literature review terutama dari penelitian-penelitian 

sebelumnya terkait perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

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

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pusat Statistik 

Sulawesi serta website lainnya yang dapat mendukung penelitian Ini. 
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E. Instrumen penelitian  

1. Kuesioner  

Kuesioner yang digunakan dengan memberikan sejumlah pertanyaan 

tertulis untuk dijawab oleh responden. Kuesioner ini dibuat menggunakan 

kuesioner yang di modifikasi sendiri oleh penulis berdasarkan sumber 

pustaka yang ada. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang 

peruntukannya mendapatkan informasi terkait mengenai gambaran perilaku 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang 

Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. Penulis melakukan 

penyusunan kuesioner yang ditempuh dalam menyusun kuesioner penelitian 

adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan  

Tujuan penyusunan kuesioner ini adalah untuk memperoleh data 

tentang gambaran perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Sangkarrang Kota Makassar. 

b. Menentukan Jenis dan Bentuk Kuesioner  

Pada penelitian ini, penulis memilih jenis kuesioner tertutup. Tanggapan 

terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner dibuat dalam kalimat 

positif dan negatif untuk memudahkan responden memberikan tanggapan di 

setiap pernyataan. 

 

c. Menyusun Kuesioner 
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Kuesioner disusun atas pernyataan dan pertanyaan yang dibuat 

berdasarkan definisi operasional setiap variabel penelitian. 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji validasi  

Sebelum instrumen penelitian digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Uji validitas instrumen dimaksudkan untuk 

mengetahui keterpaduan tiap pertanyaan yang digunakan di dalam penelitian 

apakah dapat mengukur sesuai dengan apa yang akan diukur. Sugiyono 

mengklaim temuan penelitian tersebut valid. Adapun validitas yang digunakan 

berupa validitas internal. Instrumen yang mempunyai validitas internal atau 

rasional, apabila kriteria yang ada dalam instrumen secara teoritis telah 

mencerminkan apa yang diukur.  

Dilakukan pengujian validitas berupa construct validity (validitas 

konstruk) yaitu dengan melibatkan pendapat-pendapat dari para ahli. 

Instrumen lalu dikonsultasikan dengan ahli setelah instrumen dibuat dengan 

mengacu pada aspek yang akan diukur berdasarkan pada teori. Kemudian, 

apabila telah selesai dilakukan pengujian konstruk oleh ahli tersebut, 

selanjutnya instrumen diujicobakan (Sugiyono, 2006). 

Jika r hitung yang diperoleh dari data pengukuran lebih besar dari r tabel, 

maka instrumen dianggap valid; jika lebih rendah dari r tabel maka item 

kuesioner dikatakan tidak valid. Item pertanyaan yang tidak valid akan 

dikeluarkan (dropout) dari analisis data. Item-item pertanyaan tersebut telah 

terwakili oleh item pertanyaan lainnya yang dinyatakan valid. 
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a. Uji validitas instrumen variabel pengetahuan 

 
   

Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan data tabel tersebut dengan melihat nilai validitas antara 

pernyataan item 1-10 dengan total ( total item) maka dapat melihat bahwa 

seluruh pernyataan untuk variabel tindakan memiliki status valid. dengan 

nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang dicapai lebih besar daripada 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai signifikan 

<0,05. Dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 10 item 

pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk angket variabel tindakan 

bahwa 10 item dinyatakan valid. 

b. Uji validitas instrumen variabel sikap  

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Sikap  

No. 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,544 0,002 Valid 
2. 0,701 0,000 Valid 
3. 0,442 0,014 Valid 
4. 0,833 0,000 Valid 
5. 0,377 0,040 Valid 
6. 0,719 0,000 Valid 
7. 0,493 0,006 Valid 
8. 0,644 0,000 Valid 
9. 0,488 0,006 Valid 

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Pengetahuan 

No. 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,570 0,001 Valid 
2. 0,623 0,000 Valid 
3. 0,682 0,000 Valid 
4. 0,501 0,005 Valid 
5. 0,386 0,035 Valid 
6. 0,488 0,006 Valid 
7. 0,555 0,001 Valid 
8. 0,665 0,000 Valid 
9. 0,416 0,022 Valid 

10. 0,529 0,003 Valid 
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10. 0,646 0,000 Valid 
 

 Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan data tabel tersebut dengan melihat nilai validitas 

antara pernyataan item 1-10 dengan total ( total item) maka dapat melihat 

bahwa seluruh pernyataan untuk variabel tindakan memiliki status valid. 

dengan nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang dicapai lebih besar daripada 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai 

signifikan <0,05. Dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 10 item 

pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk angket variabel tindakan 

bahwa 10 item dinyatakan valid. 

c. Uji validitas instrumen variabel tindakan 

Tabel 3.3 Hasil uji validitas instrumen tindakan  
No. 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 (𝑵−𝟐) Keterangan 

1. 0,509 0,002 Valid 
2. 0,564 0,000 Valid 
3. 0,560 0,014 Valid 
4. 0,533 0,000 Valid 
5. 0,521 0,040 Valid 
6. 0,599 0,000 Valid 
7. 0,457 0,006 Valid 
8. 0,543 0,000 Valid 
9. 0,567 0,006 Valid 

10. 0,549 0,000 Valid 
 Sumber: Data Primer, 2024 

Berdasarkan data tabel tersebut dengan melihat nilai validitas antara 

pernyataan item 1-10 dengan total ( total item) maka dapat melihat bahwa 

seluruh pernyataan untuk variabel tindakan memiliki status valid. dengan 

nilai 𝑅ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang dicapai lebih besar daripada 𝑅𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan nilai signifikan 

<0,05. Dari hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa dari 10 item 
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pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti untuk angket variabel tindakan 

bahwa 10 item dinyatakan valid. 

2. Uji reliabilitas  

Menurut Sugiyono,(2006) menyatakan data dianggap reliabel jika 

terdapat kesamaan data sepanjang waktu. Dengan kata lain, suatu instrumen 

dikatakan reliabel jika secara konsisten menghasilkan data yang sama ketika 

digunakan untuk mengukur hal yang sama sepanjang waktu. Angka Cronbach 

Alpha bertujuan dalam menentukan apakah kuesioner dapat dikatakan 

reliabel atau sebaliknya. Angka Cronbach Alpha lebih besar dari 0.600, berarti 

menunjukkan reliabilitas. Sedangkan uji realibilitas instrumen penelitian 

dimaksudkan untuk mengukur apakah instrumen yang digunakan cukup 

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur variabel penelitian. 

Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas  
no Variabel  Cronbach,s 

Alpha 
N of Items Keterangan 

1. Pengetahuan  0,732 10 Reliable 
2. Sikap  0,830 10 Reliable 
3. Tindakan  0,724 10 Reliable 

 Sumber: Data Primer, 2024 

Dari hasil analisis uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas 

bebas yaitu pengetahuan sebesar 0,732, sikap sebesar 0,830, dan tindakan 

sebesar 0,724. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel kuesioner dalam penelitian ini dinyatakan 

reliabel dan konsisten. 
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G. Teknik pengolahan dan analisis data 
1. Teknik pengolahan data  

Berikut langkah-langkah dalam pengolahan data menurut 

(Notoatmodjo,2010). 

a) Editing 

Editing merupakan kegiatan pengecekan dan perbaikan isian formulir 

atau kuesioner penelitian untuk mengetahui apakah sudah lengkap, apakah 

jawaban pertanyaan cukup jelas atau terbaca. 

b) Coding 

Setelah dilakukan editing atau penyuntingan seluruh kuesioner, 

dilakukan proses coding yang mengubah data berupa kalimat atau huruf 

menjadi data numerik atau angka. 

c) Data Entry 

Data adalah jawaban dari setiap responden yang dimasukkan ke dalam 

perangkat lunak komputer seperti program SPSS dalam bentuk kode (angka 

atau huruf). 

d) Cleaning 

Setelah memasukkan semua data responden, selanjutnya dilakukan 

cleaning atau pembersihan data yaitu mengecek data agar tidak terdapat data 

yang missing atau hilang. 
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2.  Analisis Data  

Keterangan data yang didapatkan diolah dan dilampirkan dalam bentuk 

tabel yang disertakan dengan penjelasan variabel. Setelah semua data telah 

dikumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis univariat data. Data 

dalam penelitian menggunakan teknik analisis yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan karakteristik dari variabel independen dan dependen 

dimana seluruh data pada kuesioner diolah kemudian disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi (n).      

3. Tahap akhir  

Pada tahap ini setelah memperoleh kesimpulan hasil penelitian penulis 

kemudian menyusun dan menyajikan hasil penelitian yang telah didapatkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Keadaan geografis 

Pulau Barrang Lompo merupakan salah satu pulau yang ada di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang, kota Makassar, Sulawesi Selatan. Secara geografis, pulau ini 

berada pada posisi 119˚19’48” Bujur Timur dan 05˚02’48” Lintang Selatan. 

Luas pulau barrang Lompo sebesar 19,23 Ha dan terletak di sebelah barat Kota 

Makassar. Jarak dari kota Makassar sejauh ± 11 km dan berbatasan dengan 

beberapa pulau lain seperti di sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Badi, 

sebelah Timur berbatasan dengan kota Makassar, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Pulau Barrang Caddi dan sebelah Barat berbatasan dengan Pulau 

Bonetambung. 

a. Letak Geografis (Geographical Location) 

1. 05˚02’48” : Lintang Selatan  

2. 119˚19’48”: Bujur Timur  

b. Batas-Batas Wilayah (Administration Boundaries)  

1. Sebelah utara (North Side) : Berbatasan dengan Pulau badi 

2. Sebelah timur (East Side): Berbatasan dengan kota Makassar  

3.    Sebelah selatan (South Side) : Berbatasan dengan Pulau Caddi  

4.  Sebelah barat (West Side) : Berbatasan dengan Pulau bonetambung  
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5. Luas wilayah ( Total Area) : 19,23 Ha  

 

 

 

 

 

 

  

Pulau barrang lompo merupakan salah satu dari kepulauan Spermonde 

yang dirincikan dengan keberadaan hamparan luas terumbu karang. Pada sisi 

selatan pulau terdapat pantai yang berpasir putih dan selebihnya pulau ini 

dikelilingi oleh tanggul. Pengunjung dapat mengitari pulau dengan berjalan 

kaki selama 30 sampai dengan 45 menit. Luas habitat pesisir Pulau Barrang 

Lompo sekitar 130,57 ha, yang terdiri dari ekosistem terumbu karang seluas 

71,72 ha dan ekosistem padang lamun seluas 58,85 ha. Kualitas tutupan 

karang hidup berkisar 50-75 %, sedangkan penutupan lamun sekitar 60 %. 

Berdasarkan data Badan Pusat (BPS) Kota Makassar, Pulau Barrang Lompo 

memiliki luas sekitar 0.49 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 5.227 

(BPS,2023). 

Seperti pada tabel 4.1 mayoritas penduduk pada pulau barrang lompo 

bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan hasil observasi 

Gambar 4.1 Pulau Barrang Lompo ( Google Maps) 
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wawancara yang dilakukan di pulau Barrang Lompo, didapatkan bahwa rata-

rata pendapatan masyarakat tiap bulannya sebesar 1.000.000. 

Tabel 4.1 Data Kependudukan  Pulau Barrang Lompo 

Luas 
Km² 

RT RW RUMAH 
TANGGA 

JUMLAH PENDUDUK POPULASI 

Laki-
Laki 

Perempuan 

0,49 4 21 1.500 2.572 2.655 5.227 

     Sumber: Data BPS ,2024 

3. Fasilitas umum  

Pulau Barrang Lompo memiliki instalasi listrik dengan 2 buah 

generator yang beroperasi pada jam 18.00-06.00 Wita. jalan-jalan utama 

dibuat dari paving blok ,fasilitas air yang cukup serta 2 buah dermaga 

(tradisional dan semi permanen) dan juga masjid tempat ibadah. selain itu 

terdapat makam tua dari abad XIX sebagai objek wisata budaya menarik 

dikunjungi. 

4. Fasilitas pendidikan  

  Pulau Barrang Lompo merupakan salah satu pulau yang memiliki 

sarana pendidikan yang lengkap terdapat 1 buah taman kanak kanak (TK) dan 

2 buah sekolah dasar (SD), dan  1 buah sekolah menengah pertama (SMPN) 

dan juga 1buah sekolah menengah atas (SMAS). 
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5. Kesehatan  

Pulau Barrang Lompo memiliki 1 unit puskesmas yang terletak di 

tengah pulau Barrang Lompo dan 4 posyandu yang dapat mempermudah 

masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan masyarakat. 

6. Fasilitas  pembuangan sampah  

Di pulau Barrang Lompo terdapat 2 pengelolaan sampah terpadu 

seperti TPS 3R dan juga bank sampah yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat di Pulau Barrang Lompo.  

B. Hasil penelitian  

1. Univariat 

Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu pengetahuan, sikap, 

tindakan. Hasil analisis univariat tersebut akan memberikan gambaran secara 

umum mengenai karakteristik responden dan memberikan gambaran 

distribusi setiap variabel penelitian. Deskriptif mengenai variabel penelitian 

ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Karakteristik responden  

1) Usia  

Indikator yang digunakan untuk mengetahui usia masyarakat Kota 

Makassar dikelompokkan menjadi tiga kategori. Kategori pertama dengan usia 

21-35 tahun, kategori kedua dengan usia 36-45 tahun. kategori ketiga usia 46-
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55 tahun, dan kategori keempat lebih dari 60 tahun .distribusi responden 

dalam menjawab pertanyaan usia dapat di lihat dari tabel di bawah ini :  

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik 
usia Responden pada Masyarakat Kelurahan Pulau 

Barrang Lompo kepulauan Sangkarrang 
Karakteristik Jumlah Persentase 

(100%) 
Usia   

Dewasa awal (21-35 tahun) 115 37,5 
Dewasa akhir (36-45 tahun) 89 29,0 
Lansia awal (46-55 tahun) 66 21,5 
Lansia akhir (56-70 tahun) 37 12,1 

Total 307 100 

 Sumber: Data Primer,2024 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dilihat bahwa dari 307 responden (100%) 

total responden yang memiliki usia dewasa awal 21-35 tahun sebanyak 115 

responden (37,5%). Selanjutnya responden yang memiliki usia Dewasa akhir 

36-45 tahun sebanyak 89 (29,0%) dan responden yang memiliki usia Lansia 

awal 46-55 tahun (21,5%) dan responden yang memiliki usia 60 tahun 

sebanyak 37 (12,1%). Mayoritas usia responden yang terlibat dalam penelitian 

ini adalah usia Dewasa awal 21-35 tahun sebanyak 37,5%. 

2) Jenis kelamin 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui jenis kelamin masyarakat 

pulau Barrang Lompo dengan dua kategori. Kategori pertama laki-laki dan 

kategori kedua perempuan. Distribusi responden dalam menjawab 

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

 



63 
 

 
 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik 
jenis kelamin Responden pada Masyarakat Kelurahan 

Pulau Barrang Lompo kepulauan Sangkarrang  

Jenis kelamin Jumlah 
Persentase 

(100%) 

Laki laki 73 23,8 
Perempuan 234 76,2 

Total 307 100 

Sumber: Data,2024 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa dari 307 (100%) total 

responden maka diperoleh responden laki-laki sebanyak 73 (23,8%). 

Sedangkan responden perempuan sebanyak 234 (76,2%).  Mayoritas 

masyarakat di Pulau Barrang Lompo yang ikut berpartisipasi dalam penelitian 

ini adalah responden berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 76,2%. 

3) Pekerjaan responden  

Indikator yang digunakan untuk mengetahui pekerjaan responden 

dengan beberapa tingkat pekerjaan. Distribusi responden dalam menjawab 

pertanyaan tingkat pekerjaan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: 

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Karakteristik 
pekerjaan Responden pada Masyarakat Kelurahan Pulau 

Barrang Lompo kepulauan Sangkarrang  

Pekerjaan responden Jumlah 
Persentase 

(100%) 
IRT 213 69,4 
Nelayan 62 20,2 
Pedagang 6 2,0 
Pengusaha 2 7,0 
Petugas kebersihan 10 3,3 
Wiraswasta 14 4,6 

Total 307 100 
Sumber: Data,2024 

  Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa dari 307 

(100%) total responden yang memiliki pekerjaan terbanyak yaitu IRT 
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sebanyak 213 (69,4%),dan nelayan 62 20,2%. Mayoritas pekerjaan 

masyarakat di pulau Barrang Lompo yaitu ,nelayan dan ibu rumah tangga. 

 

4. Perilaku pengelolaan sampah rumah tangga  

Tabel 4.5 Distribusi Perilaku masyarakat berdasarkan 
aspek Pengetahuan terkait pengelolaan sampah rumah 

tangga di pulau Barrang Lompo 
Pengetahuan  Jumlah (N) Persentase (%) 

Baik  235 76,5 

Kurang baik  72 23,5 

Total  307 100 

Sumber: Data,2024 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dari 307 responden 

terdapat 235 responden(76,5%) yang memiliki pengetahuan baik, dan 

sebanyak 72 responden (23,5%) yang memiliki pengetahuan kurang.  

Tabel 4. 6 Distribusi perilaku masyarakat berdasarkan 

aspek sikap terkait pengelolaan sampah rumah tangga di 

pulau Barrang Lompo 

Sikap Jumlah (N) Persentase (%) 

Baik  184 59,9 

Kurang baik  123 40,1 

Total  307 100 

Data: Primer, 2024 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden berada pada kategori sikap yang baik sebanyak 184 responden 

(59,9%) dan terdapat 122 responden (40,1%) dengan kategori kurang baik. 
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Tabel 4.7 Distribusi perilaku masyarakat berdasarkan aspek 

Tindakan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di pulau 

Barrang Lompo 

Tindakan Jumlah (N) Persentase(%) 

Baik 149 48,5 

Kurang baik 158 51,5 

Total 307 100 

        Data: Primer, 2024 

 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku 

tindakan responden berada pada kategori kurang baik sebanyak 158 

responden (51,5%). Dan terdapat pula responden dengan kategori baik 

sebanyak 149 responden (48,5%).  

Tabel 4.8 Distribusi perilaku masyarakat berdasarkan aspek 

terkait pengelolaan sampah rumah tangga di pulau Barrang 

Lompo 

Perilaku 

pengelolaan 

sampah  

Jumlah (N) Persentase(%) 

Melakukan  73                 23,8 

Tidak melakukan  234 76,2 

Total 307 100% 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar perilaku 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga tidak melakukan 

sebanyak 234 responden dengan persentase (76,2%).  

2. Analisis Bivariat   

Berikut tabel analisis  terkait pengetahuan dengan pengelolaan sampah di 

Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang : 
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Tabel 4. 9 Analisis  Pengetahuan Dengan Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan 

Sangkarrang 

pengetahuan 

Perilaku Pengelolaan 
sampah Total 

kurang  baik  

n % N % N % 

Kurang baik 64 88,9 8 11,1 72 100 

Baik 170 72,3 65 27,7 235 100 

Total 234 76,9 73 23,1 307 100 
     Sumber : Data Primer 2024 
 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa dari 72 (100%) total responden 

yang memiliki tingkat pengetahuan kurang baik  terdapat 64 responden 

(88,9%) yang memiliki perilaku pengelolaan sampah yang kurang, dan 

terdapat 8 responden (11,1%) yang memiliki perilaku pengelolaan sampah 

yang baik. Sedangkan dari 235 total responden (100%) yang memiliki tingkat 

pengetahuan yang baik terdapat 170 responden (72,3%) yang memiliki 

perilaku pengelolaan sampah yang kurang dan 65 responden (27,7%) yang 

memiliki perilaku pengelolaan sampah yang baik. 

Tabel 4. 10 analisis sikap Dengan Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan 

Sangkarrang 

Sikap 

 Perilaku Pengelolaan 
sampah Total 

Kurang Baik 

n % N % N % 

Kurang baik 116 94,3 7 5,7 123 100 

Baik 118 64,1 66 35,9 184 100 

Total 234 76,2 73 23,8 307 100 

Sumber : Data Primer 2024 
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Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa dari 123 (100%) total 

responden yang memiliki sikap kurang baik  terdapat 116 responden (94,3%) 

yang memiliki perilaku pengelolaan sampah yang kurang, dan terdapat 7 

responden (5,7%) yang memiliki perilaku pengelolaan sampah yang baik. 

Sedangkan dari 184 total responden (100%) yang memiliki sikap baik 

terdapat 118 responden (64,1%) yang sikapnya baik dengan perilaku 

pengelolaan sampah yang masih kurang, dan terdapat 66 responden (35,9%) 

yang memiliki perilaku pengelolaan sampah yang baik. 

Tabel 4. 11 analisis  Tindakan Dengan Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan 

Sangkarrang 

Tindakan 

 Perilaku Pengelolaan 
sampah Total 

Kurang Baik 

n % N % N % 

Kurang baik 156 98,7 2 1,3 158 100 

Baik 78 52,3 71 47,7 149 100 
Total 234 76,2 73 23.8 307 100 

         Sumber : Data Primer 2024 
 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa dari 158 (100%) total 

responden yang memiliki tindakan kurang baik  terdapat 156 responden 

(100%) yang memiliki perilaku pengelolaan sampah yang kurang, dan 

terdapat 2 responden (1,3%) yang memiliki perilaku pengelolaan sampah 

yang baik. Sedangkan dari 149 total responden (100%) yang memiliki 

tindakan baik terdapat 78 responden (52,3%) tetapi perilaku pengelolaan 

sampah yang masih  kurang. Dan terdapat 71 responden (47,7%) yang 

memiliki perilaku pengelolaan sampah yang baik. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku 

masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang 

Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang. Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah diperoleh dan dilakukan analisis secara statistik mengenai Perilaku 

masyarakat Terhadap pengelolaan sampah rumah tangga di Pulau Barrang 

Lompo kelurahan Kecamatan Sangkarrang Dalam pembahasan ini akan 

dibahas mengenai beberapa variabel yang terdiri dari pengetahuan, sikap, 

tindakan sebagai berikut: 

1. Knowledge (Pengetahuan)  

Pengetahuan adalah hasil dari pengetahuan. Hal ini terjadi setelah 

orang mengenali suatu objek tertentu. Persepsi terjadi melalui panca indera 

manusia penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan sentuhan. Waktu 

dari persepsi hingga timbulnya pengetahuan sangat dipengaruhi oleh 

intensitas persepsi sasaran. Pengetahuan manusia sebagian besar diperoleh 

melalui pendengaran (telinga) dan penglihatan(Soekidjo Notoatmodjo, 2003). 

Pengetahuan atau knowledge merupakan tingkatan tujuan kognitif 

yang paling bawah. Tingkatan tujuan pengetahuan ini umumnya terkait 

dengan kemampuan seseorang untuk mengingat hal-hal yang pernah 

dipelajarinya yang dikenal dengan recall (I Ketut swarjana, 2022). Menurut 

(Pitri et al  ., 2024) Pengetahuan merupakan suatu stimulus atau reaksi 

seseorang terhadap suatu stimulus yang masih tersembunyi, namun perilaku 

aktual seseorang merupakan perilaku terang-terangan yang belum optimis 
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apakah akan diwujudkan dalam respon terhadap suatu. Menurut (Firdah et al  

., 2016) dalam penelitianya  Pengetahuan menjadi tolak ukur seseorang untuk 

melakukan sesuatu dalam ha-hal baik. Kerusakan yang disebabkan oleh 

tangan manusia didasari karena pengetahuan yang buruk. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh (Eshete et al  ., 2023) dari negara Iran 

yang mengevaluasi KAP perempuan terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Teheran. Hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan  

dapat mendorong perilaku yang lebih baik dalam pengelolaan sampah rumah 

tangga. Studi ini menyoroti pentingnya pendidikan lingkungan sebagai alat 

untuk meningkatkan perilaku pengelolaan sampah yang berkelanjutan.  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 307 responden, 

mayoritas responden memiliki pengetahuan terkait pengelolaan sampah 

rumah tangga dengan kategori baik yakni (76,5%) responden dan terdapat 

(23,5%) responden dalam kategori kurang baik. Setelah melakukan analisis 

pengetahuan dengan pengelolaan sampah didapatkan bahwa (72,3%) 

responden  yang memiliki pengetahuan baik tetapi perilaku pengelolaan 

sampah yang masih kurang, sementara (88,9%) responden yang memiliki 

pengetahuan yang kurang baik tetapi masih terdapat (11,1%) responden 

dengan perilaku pengelolaan sampah yang baik. Ini menunjukkan bahwa 

meskipun ada hubungan antara pengetahuan dan praktik pengelolaan 

sampah, pengetahuan yang baik tidak selalu menjamin praktik pengelolaan 

sampah yang baik. Perlu adanya dukungan pemerintah setempat yang 

melibatkan edukasi, dan program-program pendukung yang memfasilitasi 
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agar perilaku pengelolaan sampah rumah tangga dapat meningkat. Sejalan 

dengan penelitian (Firdah et al  ., 2019) dalam implementasi program yang 

dilakukan telah tersedia tempat sampah di setiap sudut gedung fakultas 

sekitar 5 unit disertai dengan pemilahan jenis sampah, namun masih belum 

efektif karena karena pengadaan fasilitas tidak diiringi dengan peningkatan 

kesadaran dari civitan akademik yang seharusnya membuang sampahnya ke 

tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis sampah yang tertulis pada 

setiap pada tiap tempat sampah. 

Sejalan dengan penelitian  Setiajaya et al  ., (2023) studi di Kelurahan 

Sukaraja, Bandar Lampung, mengidentifikasi bahwa kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah sudah ada, namun 

implementasinya masih belum memadai. Dalam penelitian ini 

merekomendasikan strategi yang melibatkan peningkatan peran stakeholder 

untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif terkait 

pengelolaan sampah.     

Sejalan dengan penelitian Abubakar et al  ., (2022) meskipun ada 

fasilitas dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah sudah bagus tetapi 

praktik pengelolaan sampah masih buruk. Masalah ini diperburuk oleh 

urbanisasi yang cepat dan keterbatasan finansial serta institusional. 

Akibatnya, sampah seringkali dicampur secara sembarangan yang 

menyebabkan polusi lingkungan dan risiko kesehatan.  

Sejalan dengan penelitian (Munggaran & Febriansyah, (2023) 

pengetahuan merupakan bentuk faktor penting dalam membentuk perilaku 
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manusia yang pada umumnya diperoleh melalui pendengaran dan 

penglihatan. Berdasarkan hasil analisis bivariat diketahui bahwa pengetahuan 

memiliki hubungan secara statistik dengan perilaku pengelolaan sampah ibu 

rumah tangga berpengetahuan baik memiliki odds 3,73 kali lebih besar 

dibanding odds ibu rumah tangga berpengetahuan kurang baik. Pengetahuan 

yang kurang baik tentang pengelolaan sampah akan berdampak buruk pada 

sistem pengelolaan sampah, Pengetahuan dipengaruhi oleh banyak faktor, 

seperti halnya informasi, budaya dan pendidikan. Berikut ini hadis terkait 

orang  yang ilmu pengetahuan.  

 ِ هُوَفِىسَب ِ
َ
مِف

ْ
عِل
ْ
بُال
َ
ل
َ
رَجَفِىط

َ
خ
ْ
جِع  ْمَن ْ ىيََ

َّ
لِللهِحَت ِِ  

Artinya: 

 

 barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan allah 
sampai ia kembali” HR. Al- Tirmidzi. 

 

Rasulullah Saw. menyatakan bahwa orang yang meninggalkan rumah 

untuk mencari ilmu memiliki kedudukan yang sangat mulia, setara dengan 

seorang pejuang di jalan Allah. (Su’eb, 2021).pentingnya menuntut ilmu juga 

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

يْنَ  ذى
َّ
ُ ال

ه
عِ اللّٰ

َ
 يَرْف

 
ت 
رَجى
َ
مَ د

ْ
ل عى
ْ
وا ال

ُ
وْت
ُ
يْنَ ا ذى

َّ
 وَال

ْۙ
مْ
ُ
ك
ْ
ن وْا مى

ُ
مَن
ٰ
 ا

Terjemahnya : 

niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman 
 diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
 derajat”(Kementerian Agama, 2024) 

 
Menurut tafsir Kementerian Agama RI, akhir ayat ini merujuk pada 

kedudukan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti dan menaati-
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Nya, menjalankan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya, serta berusaha 

menciptakan suasana yang kondusif. Orang-orang berilmu yang menggunakan 

pengetahuan mereka untuk perdamaian sosial, keamanan, dan ketentraman, 

serta melindungi firman Allah, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata 

Tuhan. Dari ayat ini jelas bahwa orang yang paling mulia di mata Tuhan adalah 

orang yang beriman dan berilmu. Pengetahuan mereka digunakan sesuai 

dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Tanpa pengetahuan, seseorang tidak 

memiliki dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat dan tindakan yang 

efektif untuk menyelesaikan masalah, termasuk dalam pengelolaan sampah. 

Pengetahuan tentang pengelolaan sampah sangat penting agar dapat 

menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sesuai dengan 

prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama.(Kementerian Agama, 2024).  

2. Attitude Toward Behavior (Sikap) 

Sikap diartikan sebagai kecenderungan untuk merespons sesuatu 

objek atau situasi dengan cara tertentu, yang bisa bersifat positif atau negatif. 

Sikap merupakan konstruksi internal yang mempengaruhi bagaimana 

seseorang bereaksi terhadap berbagai keadaan sosial, institusi ,pribadi , ide, 

atau konsep tertentu. Sikap yang positif atau negatif terhadap suatu objek atau 

situasi dapat mempengaruhi minat seseorang untuk terlibat dalam aktivitas 

terkait ,yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku mereka (Suharyat, 

2009). 

Menurut Izzati, (2021), sikap sebagai kecenderungan individu untuk 

merespons secara khusus terhadap stimulus dalam lingkungan sosial. Sikap 
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dapat berupa kecenderungan positif atau negatif terhadap berbagai keadaan 

sosial, yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku individu. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 307 responden terdapat 

59,9% responden yang  memiliki sikap baik terhadap pengelolaan sampah, 

dan 40,1% yang memiliki sikap kurang baik.  Setelah analisis yang telah 

dilakukan terkait kategori sikap dengan pengelolaan sampah rumah tangga 

responden paling banyak berada pada kategori sikap yang baik dengan 

pengelolaan sampah yang baik. 

Hal ini tidak sejalan  dengan penelitian Dewi et al  ., (2021) efektivitas 

sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, seperti 3R ( reduce, reuse, 

recycle), sering kali tergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Pada 

penelitian yang dilakukan di Desa Sanur Kaja, menunjukkan bahwa meskipun 

ada upaya implementasi, keterlibatan masyarakat yang masih kurang optimal 

karena kesadaran dari dirinya sendiri yang masih kurang. 

Hal ini tidak dengan penelitian Fadhullah et al  ., (2022), di daerah 

pesisir kelantan, Malaysia, menemukan bahwa meskipun fasilitas pengelolaan 

sampah seperti tempat penampungan sampah tersedia, masyarakat masih 

memiliki sikap yang kurang baik dalam hal membuang sampah. Pengetahuan 

mereka tentang pentingnya pengelolaan sampah cukup baik, tetapi 

implementasi dalam kehidupan sehari -hari masih rendah. Hal ini 

menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dengan praktik 

Meskipun demikian dalam temuan penelitian ini sikap masyarakat 

pesisir pulau Barrang Lompo sudah baik tetapi pengelolaan sampah 
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masyarakat yang masih kurang, dikarenakan masyarakat masih berharap 

sampah mereka dikelola oleh petugas  pengangkut sampah dan aparat 

setempat sehingga mereka enggan mengelola sampahnya. Keterbatasan 

dukungan pemerintah juga turut andil karena kurangnya kebijakan yang tegas 

dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah mengakibatkan 

implementasi yang lemah. Hal ini memerlukan pelatihan pengelolaan sampah, 

seperti yang disebutkan dalam penelitian (Syarfaini et al  ., 2023), dengan 

adanya pelatihan pengelolaan sampah sebagai salah satu sumber informasi 

membuat masyarakat tertarik untuk melakukan pemilahan dan pewadahan 

sampah agar nantinya sampah yang dikumpulkan dapat didaur ulang. 

Sejalan dengan penelitian (Sukmawati et al  .,(2023). Dilihat dari sikap 

dalam pengelolaan sampah setengah sampel memiliki sikap cukup baik 

dimana masyarakat menunjukkan sikap terhadap jadwal pengangkutan 

sampah yang biasanya dilakukan. Namun untuk  masalah pemilahan 

masyarakat menganggap bahwa itu adalah urusan petugas kebersihan, 

sehingga dapat dilihat bahwa 37,1% responden memiliki sikap kurang baik 

dalam pengelolaan sampah. 

Hal ini sejalan dengan boedjo dalam prawidya (2015) mengemukakan 

bahwa sikap individu terhadap lingkungannya dapat berupa: 

1) Individu menolak lingkungannya, yaitu bila individu tidak sesuai dengan 

keadaan lingkungannya. 

2) Individu menerima lingkungannya, yaitu bila keadaan lingkungan cocok 

dengan keadaan individu. 
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3) Individu bersikap netral, apabila individu tidak mendapat kecocokan dengan 

keadaan lingkungan, tetapi dalam hal ini individu tidak mengambil langkah- 

langkah yang lebih lanjut, yaitu bagaimana sebaiknya sikap. Berikut ini 

merupakan dalil tentang sikap sebagai acuan hidup seorang makhluk Allah 

dalam firman Allah sebagaimana QS Ali Imran/3: 159 : 
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ْ
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ف
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ُ
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َ
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ت
َ
َِ ف ي ْ لى

ِّ
 وَك

Terjemahnya: 

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, 
tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah 
mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah 
dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau 
telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah 
mencintai orang-orang yang bertawakal(Kementerian Agama, 2024) 

Ayat di atas dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Swt 

memberikan rahmat kepada nabi Muhammad saw untuk senantiasa bersikap 

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

kepada orang lain ,niscaya mereka akan menjauhkan diri dan 

meninggalkanmu. dan Allah Swt menjadikan lemah lembut dimaksudkan 

untuk menarik hati mereka. Kemudian ajaklah bermusyawarah mengenai 

suatu persoalan yang sedang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang 

dan agar mereka lebih semangat dalam berbuat. 

Ayat tersebut menyiratkan bahwa Allah Swt. menganjurkan untuk 

selalu bersikap lembut dan tidak kasar kepada orang lain, karena sikap keras 
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dapat membuat mereka menjauh. Oleh karena itu, sikap baik dalam bekerja 

dan berinteraksi dengan sesama manusia akan mempengaruhi niat dan 

perilaku individu di masa depan. Dalam konteks pengelolaan sampah di 

masyarakat, sikap lembut dan tidak menghakimi sangat penting. Ketika 

menyampaikan pentingnya pengelolaan sampah, bersikap ramah dan 

pengertian akan lebih efektif daripada bersikap keras atau menghakimi. Sikap 

yang baik dapat memotivasi individu untuk lebih peduli dan aktif dalam 

menjaga kebersihan lingkungan, sehingga menciptakan perubahan positif 

dalam perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah. 

3. Action (Tindakan ) 

Definisi tindakan merupakan hasil akhir dari berpikir dan sesuatu yang 

berlangsung dalam kepala manusia dan tidak dapat diubah Tindakan adalah 

Suatu sikap yang dilakukan belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. 

Agar terwujud sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor 

pendukung berupa fasilitas dan dukungan dari pihak lain. (M.Rubenfeld,2007). 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 307 responden terdapat 

51,5% responden yang memiliki tindakan kurang baik dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga, dan terdapat 48,5%  responden yang memiliki tindakan 

kurang baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga.  Setelah dilakukan 

analisis kategori tindakan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, paling 

banyak responden berada pada kategori tindakan yang kurang baik 98.7% 

dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang kurang pula. Berdasarkan 

hasil observasi yang diperoleh sehingga penulis menyimpulkan bahwa sikap 
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yang kurang baik dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga mempengaruhi 

tindakan masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangga, 

meskipun fasilitas seperti bank sampah dan tempat pengolahan sampah sudah 

tersedia, kurangnya edukasi yang efektif dan rasa tanggung jawab pribadi. 

Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama dalam menciptakan sistem 

pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, sambil 

memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya peran mereka dalam 

menjaga lingkungan.  

Hal ini sejalan dengan penelitian Eshete et al  ., (2023) dalam 

penelitiannya mengemukakan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki 

pengetahuan yang benar dan sikap positif terhadap pengelolaan sampah, 

namun terdapat praktik buruk di wilayah studi, bahkan dengan fasilitas yang 

sudah memadai, jika sikap masyarakat tidak sejalan dengan praktik 

berkelanjutan efektivitas sistem pengelolaan sampah akan terganggu. 

Sejalan dengan penelitian Fondzenyuy et al  ., (2024) praktik 

pengelolaan sampah rumah tangga memiliki tantangan perilaku di daerah 

perkotaan maju dengan fasilitas yang baik, dimana perilaku buruk dalam 

pengelolaan sampah masih lazim karena kurangnya motivasi dan komitmen 

terhadap praktik keberlanjutan tekanan sosial dan persepsi mengenai 

perilaku tetangga dan komunikasi memainkan peran penting dalam 

menentukan perilaku pengelolaan sampah. Berikut ini merupakan surah 

mengenai tindakan sebagai acuan hidup seorang makhluk Allah dalam Q.S al-

Maidah /5:2 yaitu: 
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Terjemahnya: 

 Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-
Nya(Kementerian Agama, 2024).. 

Ayat diatas dijelaskan dalam Tafsir Quraisy Shihab sebagai perintah 

untuk saling membantu dalam berbuat baik. Mohon bantuannya untuk 

mengamalkan kebajikan dan ketakwaan. Kebahagiaan disebut sebagai segala 

sesuatu atau bagian dari sesuatu yang dapat memberikan dan mengarahkan 

manfaat yang baik bagi dunia. Sambil saling membantu dalam ketaqwaan 

semuanya dilakukan dengan tujuan menghindari bencana di dunia walaupun 

dengan orang yang berbeda agama atau keyakinan. Selain itu, ada perintah 

untuk tidak saling membantu dalam pelanggaran, melakukan kejahatan atau 

dosa lainnya (shihab., 2002). 

Ayat di atas  menyatakan bahwa manusia harus saling membantu dalam 

melakukan kebaikan, termasuk bekerja sama dalam memisahkan sampah. 

Setiap individu diharuskan saling tolong-menolong dengan keluarga, tetangga, 

teman, dan orang lain agar mereka bersama-sama berada dalam kebaikan dan 

mendapatkan manfaatnya. Di samping itu, hubungan antar keluarga, teman, 

maupun tetangga tidak boleh digunakan untuk mendukung atau mendorong 

perilaku yang tidak baik. ini berarti kita harus saling membantu dan 

mendukung dalam menerapkan praktik pengelolaan sampah. Dengan saling 
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bekerja sama dan mengingatkan, kita dapat menciptakan lingkungan yang 

lebih bersih dan sehat. Sebaliknya, kita harus menghindari perilaku yang 

merusak lingkungan dan tidak mendukung tindakan yang tidak benar. Sikap 

gotong royong ini akan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama 

dalam mengelola sampah dengan baik. 

D. Kebaruan Penelitian  

Kebaruan pada penelitian ini adalah peneliti perilaku pengelolaan 

sampah dengan menggunakan beberapa variabel yang ada dalam teori 

Lawrence Green dan peraturan pemerintah No.81 tahun 2012. Penelitian ini 

melibatkan masyarakat yang ada di pulau barrang lompo sebagai sasaran 

penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya. 

E. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini yaitu informasi dan data sekunder 

mengenai pengelolaan sampah di pulau Barrang Lompo mungkin terbatas, 

sehingga peneliti harus lebih bergantung pada pengumpulan data primer. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan mengenai Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Pengetahuan masyarakat Pulau Barrang Lompo Kepulauan Sangkarrang 

terkait pengelolaan sampah rumah tangga pada kategori baik 235 responden 

76,5%, kemudian pada kategori kurang baik sebanyak 72 responden 23,5%.  

2. Sikap masyarakat Pulau Barrang Lompo Kepulauan Sangkarrang  terkait 

pengelolaan sampah rumah tangga pada kategori baik 184 responden 59,9%, 

dan pada kategori kurang baik 123 responden 40,1%.  

3. Tindakan masyarakat Pulau Barrang Lompo Kepulauan Sangkarrang terkait 

pengelolaan sampah rumah tangga pada kategori baik sebanyak 149 

responden 48,5%, dan pada kategori kurang baik 158 responden 51,5%.  

B. Implikasi Penelitian  

Setelah menyelesaikan penelitian dengan judul “ Perilaku Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Pulau Barrang Lompo 

Kepulauan Kecamatan Sangkarrang” maka peneliti akan memberikan 

rekomendasi yang sekiranya dapat bermanfaat: 

1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atau kampanye atas pentingnya 

pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga bagaimana dengan peraturan 



81 
 

 
 

daerah yang berlaku agar masyarakat mengerti bahwa buang sampah di laut 

bukan solusi untuk mengurangi volume sampah dan pentingnya bagaimana 

mengelola sampah dari rumah serta merawat lingkungan dengan baik. 

2. Diharapkan bagi dinas lingkungan hidup kota Makassar diharapkan dapat 

memberikan informasi melalui sosialisasi dan penyuluhan tentang 

pengelolaan sampah rumah tangga kepada masyarakat di Pulau Barrang 

Lompo dan disarankan untuk mewajibkan masyarakat memanfaatkan bank 

sampah yang ada.  

3. Diharapkan bagi masyarakat agar lebih memperhatikan kebersihan dan 

mempunyai rasa peduli dan tanggung jawab, terhadap lingkungan dengan 

melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih baik dan memenuhi 

standar kesehatan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan teknik yang diperkirakan dapat optimal dalam mendapatkan 

data yang diperlukan. 
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Lampiran 1 

 

LEMBAR CONSENT 

PERSETUJUAN RESPONDEN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama  : 

 Usia  : 

 Alamat : 

 Menyatakan saya bersiap menjadi responden atau subjek penelitian 

yang berjudul “perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah rumah 

tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan Sangkarrang”. Saya 

telah mendapatkan penejelasan secara rinci terkait informasi jalannya 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. saya menyadari bahwa penelitian 

ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang merugikan bagi saya dan keluarga 

saya, sehingga saya secara sadar memberikan persetujuan untuk ikut serta 

dalam kegiatan ini. 

 Demikian pernyataan ini saya buat, semoga dapat dipergunakan 

sebagai mana mestinya. 

 

           Gowa ,                          2024 

    Responden                                       Peneliti 

 

 

 (……………………)                             (Muh. Ridwan)
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Lampiran 2 

 

Kuesioner penelitian: perilaku masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

rumah tangga di Pulau Barrang Lompo Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang 

Oleh: Muh. Ridwan NIM 70200120009 Mahasiswa Jurusan Kesehatan 

Masyarakat UIN Alauddin Makassar. 

 

1. Karasteristik Respoden 

Nama  

Umur  

Jenis kelamin Laki Laki               Perempuan 

Pekerjaan  

Jumlah anggota keluarga:  

 

2. Petunjuk pengisian kuesioner  

Kuesioner ini semata-mata untuk keperluan akademik suatu penelitian. 

Baca dan berilah tanda centang (√) pada kolom  jawaban yang telah 

disediakansesuai dengan pilihan yang Anda anggap paling sesuai. Dimohon 

responden mengisi keusioner ini dengan sejujurnya. 

A. Pengetahuan terkait sistem pengelolaan sampah  rumah tangga 

Berilah tanda silang (x) menurut penyataan bapak/ibu yang benar 

tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di bawah ini. 

1. Apa saja yang termasuk kedalam sampah rumah tangga ? 

a. Sisa makanan,kertas,plastic,barang-barang bekas  

b. Pakaian, sendal, tas  

c. Botol plastic, kertas  

2. Sampah dapat bermanfaat jika? 

a. Di buang kelaut  

b. Di jadikan kompos  
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c. Di biarkan menumpuk  

3. Yang termasuk sampah anorganik adalah ? 

a. Plastik, botol, kaleng minuman  

b. Sisa makanan dan sayuran  

c. Semua salah  

4. Contoh sampah yang mengandung bahan berbahaya ? 

a. Kaca, kemasan deterjen, pembasni serangga  

b. sisa makanan, sayuran. makanan bermalam  

c. plastic, kertas, botol bekas 

5. tipe tempat sampah yang sesuai dengan standar ? 

a. yang ada tutupnya  

b. yang berair  

c. yang terbuka  

6. dampak dari sampah di buang ke laut adalah ?  

a. tidak tau  

b. dapat mengurangi sampah  

c. mencemari air dan merusak ekosistem laut  

7. sampah yang dapat menjadi kompos adalah ? 

a. sisa makanan  

b. kaleng bekas  

c. plastic kresek  

8. fungsi bank sampah untuk masyarakat adalah ? 

a. peningkatan kesadaran lingkungan  

b. untuk buang sampah  

c. salah semua  

9. penyakit yang di timbukan oleh sampah ? 

a. diare  

b.  penyakit kulit  

c. demam berdarah  

10. bagaimana tahapan pengelolaan sampah? 



92 
 

 
 

a. pengumpulan 

,pengangkutan,pemindahan,pemilahan,pembuangan ke laut  

b. pengangkutan, pemilahan, pemusnahan  

c. pemilihan,pengumpulan,pengangkutan,pemindahan,pemro

sesan akhir sampah,pemusnahan. 

 

B. Sikap terkait sistem pengelolaan sampah rumah tangga  

Berilah tanda centang (√) pada satu kolom jawaban yang bapak/ibu anggap 

paling sesuai. 

 
No. 

 
PERNYATAAN 

Sangat 
Setuju 

Setuju Tidak 
Setuju 

Sangat 
Tidak 
Setuju 

1. Sebelum dibuang, sampah tidak 
perlu dipilah,di gabung saja 
antara sampah organik dan non 
organik  

    

2. Sampah boleh dibakar di lahan 
kosong  

    

3. Saya selalu menggunakan 
kantong plastic saat berbelanja  

    

4. Tempat penampuangan sampah 
harus tertutup 

    

5. Saya tidak perlu mengelolah 
sampah dirumah,sudah ada 
petugas sampah  
 

    

6. Jika ada timbunan sampah 
menumpuk saya akan buang 
sampah di situ  

    

7.  Membuang sampah di laut 
efektif mengatasi sampah  

    

8.  Sisa makanan  saya buang saja  
ke belakang rumah  

    

9.  Keberadaan bank sampah 
kurang efektif untuk 
mengurangi sampah  
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C. Tindakan Masyarakat dalam pengelolaan sampah 

Berilah tanda centang (√) pada pada satu kolom jawaban yang bapak/ibu 

anggap paling sesuai. 

 

No.   

PERNYATAAN 

Sering Kadang-
kadang 

Jarang Tidak 
pernah 

1. Bapak/ibu melakukan 
pemanfaatan bank sampah 

    

2. Bapak/ibu menghindari 
membuang  membuang 
sampah di lahan kosong/di 
laut 

     

3. Bapak/ibu memilah sampah 
organik dan anorganik 

    

4. Bapak/ibu menyimpan 
sampah dalam keadaan 
tertutup dan kedap air 

    

5. Bapak/ibu memindahkan 
tempat sampah saat hujan  

    

6. Bapak/ibu melakukan 
pengomposan pada sampah 
organik  

    

7. Bapak ibu menjadikan 
sampah berupa sampah sisa 
makanan untuk makan ternak 

    

8. Bapak/ibu menggunakan 
Kembali barang-barang tidak 
terpakai seperti kaleng bekas 
untuk pot bunga atau botol 
bekas tempat bumbu 
masakan  

    

9. Bapak/ibu seringkali aktif  
melakukan kegiatan 
membersihkan lingkungan 
sekitar tempat tinggal 

    

10. Bapak/ibu mendukung 
program atau kampanye local 

    

10. Saya tidak memanfaatkan bank 
sampah karena jauh /tidak 
mengerti prosedurnya. 
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yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran 
tentang pengelolaan sampah 
di pulau tempat tinggal 

 

Lembar Observasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Pulau Barrang 

Lompo Kepulauan Kecamatan Sangkarrang 

No. Indikator  Kategori Keterangan 

YA TIDAK 

1.  Menyediakan tempat sampah di luar dan 

di dalam rumah  

   

2. Sampah dibuang /diwadahi/dipilah 

sesui jenisnya. 

   

3. Membersihkan tempat sampah 

seminggu sekali  

   

4. Melakukan pengolahan sampah organik 

menjadi kompos atau di timbun 

   

5. Sampah plastik atau lainya di buang 

pada wadah khusus sampah anorganik. 

   

6. Melakukan pengangkutan dan 

pemusnaan dalam penanganan sampah 

di rumah. 

   

7. Memberikan himbauan pada anak 

anggota keluarga lainya untuk 

melakukan pemilahan  

   

 

Sumber:modifikasi dari (Hanas, 2019), )(Tansatrisna, 

2014),(Febriandi, 2020) (wardiyatul rizkiyati hsb, 2019)  (Makfira, 

2022)  
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Lampiran 3 

HASIL UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS 

MENGGUNAKAN SPSS 

ii. Variabel Pengetahuan  

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 Total pengetahuan 

pengetahuan 1 Pearson Correlation 1 .550** .381* .196 -.144 .000 .381* .236 .283 .238 .570** 

Sig. (2-tailed)  .002 .038 .300 .447 1.000 .038 .209 .130 .206 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 2 Pearson Correlation .550** 1 .523** .049 .144 .289 .095 .236 .283 .238 .623** 

Sig. (2-tailed) .002  .003 .797 .447 .122 .617 .209 .130 .206 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 3 Pearson Correlation .381* .523** 1 .172 -.027 .110 .457* .413* .336 .321 .682** 

Sig. (2-tailed) .038 .003  .363 .885 .563 .011 .023 .069 .083 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 4 Pearson Correlation .196 .049 .172 1 .085 .226 .172 .573** .069 .172 .501** 

Sig. (2-tailed) .300 .797 .363  .656 .230 .363 .001 .716 .363 .005 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 5 Pearson Correlation -.144 .144 -.027 .085 1 .583** -.027 .218 .000 .247 .386* 

Sig. (2-tailed) .447 .447 .885 .656  .001 .885 .247 1.000 .188 .035 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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pengetahuan 6 Pearson Correlation .000 .289 .110 .226 .583** 1 -.027 .355 .136 -.027 .488** 

Sig. (2-tailed) 1.000 .122 .563 .230 .001  .885 .055 .473 .885 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 7 Pearson Correlation .381* .095 .457* .172 -.027 -.027 1 .279 .202 .457* .555** 

Sig. (2-tailed) .038 .617 .011 .363 .885 .885  .136 .285 .011 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan 8 Pearson Correlation .236 .236 .413* .573** .218 .355 .279 1 .000 .279 .665** 

Sig. (2-tailed) .209 .209 .023 .001 .247 .055 .136  1.000 .136 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan9 Pearson Correlation .283 .283 .336 .069 .000 .136 .202 .000 1 -.067 .416* 

Sig. (2-tailed) .130 .130 .069 .716 1.000 .473 .285 1.000  .724 .022 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

pengetahuan10 Pearson Correlation .238 .238 .321 .172 .247 -.027 .457* .279 -.067 1 .529** 

Sig. (2-tailed) .206 .206 .083 .363 .188 .885 .011 .136 .724  .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total pengetahuan Pearson Correlation .570** .623** .682** .501** .386* .488** .555** .665** .416* .529** 1 

Sig. (2-tailed) .001 .000 .000 .005 .035 .006 .001 .000 .022 .003  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Reliability Statistics 
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Cronbach's Alpha N of Items 

.732 10 

 

Correlations 

 

sikap 

1 sikap 2 sikap 3 sikap 4 sikap 5 sikap 6 sikap 7 sikap 8 sikap 9 

sikap 

10 Total Sikap 

sikap 1 Pearson Correlation 1 .343 .189 .405* .343 .217 .251 .144 .358 .410* .544** 

Sig. (2-tailed)  .063 .316 .026 .063 .249 .182 .447 .052 .025 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 2 Pearson Correlation .343 1 .309 .519** -.034 .475** .321 .556** .435* .433* .701** 

Sig. (2-tailed) .063  .097 .003 .859 .008 .083 .001 .016 .017 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 3 Pearson Correlation .189 .309 1 .247 -.213 .123 .424* .122 .300 .256 .442* 

Sig. (2-tailed) .316 .097  .188 .258 .518 .020 .522 .107 .172 .014 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 4 Pearson Correlation .405* .519** .247 1 .355 .564** .296 .594** .252 .573** .833** 

Sig. (2-tailed) .026 .003 .188  .054 .001 .113 .001 .180 .001 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 5 Pearson Correlation .343 -.034 -.213 .355 1 .249 .208 .075 .120 .274 .377* 

Sig. (2-tailed) .063 .859 .258 .054  .185 .269 .692 .527 .142 .040 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 6 Pearson Correlation .217 .475** .123 .564** .249 1 .372* .534** .429* .515** .719** 

Sig. (2-tailed) .249 .008 .518 .001 .185  .043 .002 .018 .004 .000 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 7 Pearson Correlation .251 .321 .424* .296 .208 .372* 1 .071 .650** .620** .493** 

Sig. (2-tailed) .182 .083 .020 .113 .269 .043  .711 .000 .000 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 8 Pearson Correlation .144 .556** .122 .594** .075 .534** .071 1 -.017 .330 .644** 

Sig. (2-tailed) .447 .001 .522 .001 .692 .002 .711  .928 .075 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 9 Pearson Correlation .358 .435* .300 .252 .120 .429* .650** -.017 1 .599** .488** 

Sig. (2-tailed) .052 .016 .107 .180 .527 .018 .000 .928  .000 .006 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

sikap 10 Pearson Correlation .410* .433* .256 .573** .274 .515** .620** .330 .599** 1 .646** 

Sig. (2-tailed) .025 .017 .172 .001 .142 .004 .000 .075 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total Sikap Pearson Correlation .544** .701** .442* .833** .377* .719** .493** .644** .488** .646** 1 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .014 .000 .040 .000 .006 .000 .006 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.830 10 

 

 

 

Correlations 

 Tindakan 1 

Tindakan 

2 

Tindakan 

3 

Tindakan 

4 

Tindakan 

5 

Tindakan 

6 

Tindakan 

7 

Tindakan 

8 

Tindakan 

9 

Tindakan 

10 

Total 

tindakan 

Tindakan 1 Pearson Correlation 1 .190 .149 .198 .300 .266 .249 .010 .252 -.024 .509** 

Sig. (2-tailed)  .316 .432 .295 .108 .155 .184 .960 .180 .900 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 2 Pearson Correlation .190 1 .231 .130 -.132 .605** .404* .341 .158 .264 .564** 

Sig. (2-tailed) .316  .219 .492 .488 .000 .027 .066 .404 .158 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 3 Pearson Correlation .149 .231 1 .132 .384* .089 -.027 .217 .329 .409* .560** 

Sig. (2-tailed) .432 .219  .487 .036 .641 .889 .250 .076 .025 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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Tindakan 4 Pearson Correlation .198 .130 .132 1 .399* .100 .196 .144 .248 .337 .533** 

Sig. (2-tailed) .295 .492 .487  .029 .599 .300 .446 .187 .069 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 5 Pearson Correlation .300 -.132 .384* .399* 1 .032 .137 .000 .417* .184 .521** 

Sig. (2-tailed) .108 .488 .036 .029  .867 .471 1.000 .022 .331 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 6 Pearson Correlation .266 .605** .089 .100 .032 1 .265 .350 .191 .358 .599** 

Sig. (2-tailed) .155 .000 .641 .599 .867  .156 .058 .311 .052 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 7 Pearson Correlation .249 .404* -.027 .196 .137 .265 1 .251 .055 .147 .457* 

Sig. (2-tailed) .184 .027 .889 .300 .471 .156  .182 .774 .440 .011 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 8 Pearson Correlation .010 .341 .217 .144 .000 .350 .251 1 .363* .311 .543** 

Sig. (2-tailed) .960 .066 .250 .446 1.000 .058 .182  .048 .095 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 9 Pearson Correlation .252 .158 .329 .248 .417* .191 .055 .363* 1 .050 .567** 

Sig. (2-tailed) .180 .404 .076 .187 .022 .311 .774 .048  .792 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Tindakan 10 Pearson Correlation -.024 .264 .409* .337 .184 .358 .147 .311 .050 1 .549** 

Sig. (2-tailed) .900 .158 .025 .069 .331 .052 .440 .095 .792  .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Total 

tindakan 

Pearson Correlation .509** .564** .560** .533** .521** .599** .457* .543** .567** .549** 1 

Sig. (2-tailed) .004 .001 .001 .002 .003 .000 .011 .002 .001 .002  
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.724 10 
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Lampiran 4 

HASIL ANALISIS DATA MENGGUNAKAN SPSS  

 
A. Karakteristik Responden  

 

Kategori umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dewasa awal 115 37.5 37.5 37.5 

dewasa akhir 89 29.0 29.0 66.4 

lansia awal 66 21.5 21.5 87.9 

lansia akhir 37 12.1 12.1 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid perempuan 234 76.2 76.2 76.2 

laki-laki 73 23.8 23.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Pekerjaan Responden 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid IRT 213 69.4 69.4 69.4 

nelayan 62 20.2 20.2 89.6 

pedagang 6 2.0 2.0 91.5 

pengusaha 2 .7 .7 92.2 

pk 10 3.3 3.3 95.4 

wiraswasta 14 4.6 4.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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B. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian  

1. Variabel Pengetahuan  

Apa saja yang termasuk kedalam sampah rumah tangga 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 16 5.2 5.2 5.2 

1 291 94.8 94.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

Sampah dapat bermanfaat jika 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 42 13.7 13.7 13.7 

1 265 86.3 86.3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

yang termasuk sampah anorganik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 74 24.1 24.1 24.1 

1 233 75.9 75.9 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

Contoh sampah yang mengandung bahan berbahaya 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 32 10.4 10.4 10.4 

1 275 89.6 89.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

tipe tempat sampah yang sesuai dengan standar 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 91 29.6 29.6 29.6 

1 216 70.4 70.4 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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dampak dari sampah di buang ke laut adalah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 117 38.1 38.1 38.1 

1 190 61.9 61.9 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

sampah yang dapat menjadi kompos adalah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 57 18.6 18.6 18.6 

1 250 81.4 81.4 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

fungsi bank sampah untuk masyarakat adalah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 98 31.9 31.9 31.9 

1 209 68.1 68.1 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

penyakit yang di timbukan oleh sampah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 172 56.0 56.0 56.0 

1 135 44.0 44.0 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

bagaimana tahapan pengelolaan sampah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0 131 42.7 42.7 42.7 

1 176 57.3 57.3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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2. Variabel sikap 

 

Sebelum dibuang, sampah tidak perlu dipilah,di gabung saja 

antara sampah organik dan non organik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 35 11.4 11.4 11.4 

setuju 51 16.6 16.6 28.0 

tidak setuju 138 45.0 45.0 73.0 

sangat tidak setuju 83 27.0 27.0 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 
 

Sampah boleh dibakar di lahan kosong 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 24 7.8 7.8 7.8 

setuju 152 49.5 49.5 57.3 

tidak setuju 115 37.5 37.5 94.8 

sangat tidak setuju 16 5.2 5.2 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Saya selalu menggunakan kantong plastic saat berbelanja 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 65 21.2 21.2 21.2 

setuju 116 37.8 37.8 59.0 

tidak setuju 93 30.3 30.3 89.3 

sangat tidak setuju 33 10.7 10.7 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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Tempat penampuangan sampah harus tertutup 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 30 9.8 9.8 9.8 

setuju 122 39.7 39.7 49.5 

tidak setuju 113 36.8 36.8 86.3 

sangat tidak setuju 42 13.7 13.7 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Saya tidak perlu mengelolah sampah dirumah,sudah ada petugas 

sampah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 43 14.0 14.0 14.0 

setuju 88 28.7 28.7 42.7 

tidak setuju 129 42.0 42.0 84.7 

sangat tidakm setuju 47 15.3 15.3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Jika ada timbunan sampah menumpuk saya akan buang sampah di 

situ 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 14 4.6 4.6 4.6 

setuju 84 27.4 27.4 31.9 

tidak setuju 173 56.4 56.4 88.3 

sangat tidak setuju 36 11.7 11.7 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Membuang sampah di laut efektif mengatasi sampah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 16 5.2 5.2 5.2 

setuju 88 28.7 28.7 33.9 
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tidak setuju 129 42.0 42.0 75.9 

sangat tidak setuju 74 24.1 24.1 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Sisa makanan  saya buang saja  ke belakang rumah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

sangat setuju 20 6.5 6.5 6.5 

setuju 124 40.4 40.4 46.9 

tidak setuju 101 32.9 32.9 79.8 

sangat tidak setuju 62 20.2 20.2 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Keberadaan bank sampah kurang efektif untuk mengurangi sampah 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 24 7.8 7.8 7.8 

setuju 72 23.5 23.5 31.3 

tidak setuju 147 47.9 47.9 79.2 

sangat tidak setuju 64 20.8 20.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Saya tidak memanfaatkan bank sampah karena jauh /tidak mengerti 

prosedurnya. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat setuju 20 6.5 6.5 6.5 

setuju 59 19.2 19.2 25.7 

tidak setuju 155 50.5 50.5 76.2 

sangat tidak setuju 73 23.8 23.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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3. Variabel Tindakan  

Bapak/ibu tidak membuang sampah di lahan kosong/di laut 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 85 27.7 27.7 27.7 

jarang 88 28.7 28.7 56.4 

kadang-kadang 110 35.8 35.8 92.2 

sering 24 7.8 7.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Bapak/ibu memilah sampah organik dan anorganik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 78 25.4 25.4 25.4 

jarang 77 25.1 25.1 50.5 

kadang-kadang 96 31.3 31.3 81.8 

sering 56 18.2 18.2 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Bapak/ibu menyimpan sampah dalam keadaan tertutup dan kedap air 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 82 26.7 26.7 26.7 

jarang 68 22.1 22.1 48.9 

kadang-kadang 106 34.5 34.5 83.4 

sering 51 16.6 16.6 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

Bapak/ibu memindahkan tempat sampah saat hujan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 102 33.2 33.2 33.2 

jarang 73 23.8 23.8 57.0 

kadang-kadang 80 26.1 26.1 83.1 

sering 52 16.9 16.9 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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Bapak/ibu melakukan pengomposan pada sampah organik 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 132 43.0 43.0 43.0 

jarang 84 27.4 27.4 70.4 

kadang-kadang 55 17.9 17.9 88.3 

sering 36 11.7 11.7 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Bapak ibu menjadikan sampah berupa sampah sisa makanan 

untuk makan ternak 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 27 8.8 8.8 8.8 

jarang 44 14.3 14.3 23.1 

kadang-kadang 124 40.4 40.4 63.5 

sering 112 36.5 36.5 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 

Bapak/ibu menggunakan Kembali barang-barang tidak terpakai 

seperti kaleng bekas untuk pot bunga atau botol bekas tempat 

bumbu masakan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 8 2.6 2.6 2.6 

jarang 46 15.0 15.0 17.6 

kadang-kadang 140 45.6 45.6 63.2 

sering 113 36.8 36.8 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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Bapak/ibu seringkali melakukan kegiatan membersihkan lingkungan 

sekitar tempat tinggal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 1 .3 .3 .3 

jarang 14 4.6 4.6 4.9 

kadang-kadang 70 22.8 22.8 27.7 

sering 222 72.3 72.3 100.0 

Total 307 100.0 100.0  

 
 

Bapak/ibu mendukung program atau kampanye local yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah di pulau 

tempat tinggal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak pernah 1 .3 .3 .3 

jarang 22 7.2 7.2 7.5 

kadang-kadang 97 31.6 31.6 39.1 

sering 187 60.9 60.9 100.0 

Total 307 100.0 100.0  
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Lampiran 5 

SURAT KETERANGAN LAYAK ETIK PENELITIAN DARI KOMITE 

ETIK PENELITIAN KESEHATN UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
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Lampiran 6 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI LP2M  

UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
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Lampiran 7 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PTSP PROVINSI SULAWESI SELATAN 
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Lampiran 8 

SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN 
MODAL DAN PTSP KOTA MAKASSAR 
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Lampiran 9 

Surat Keterangan Selesai Penelitian
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Lampiran 9  
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Lampiran 10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

     Penyebaran kuesioner dengan observasi  
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