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ABSTRAK 

 

Nama : Salsabila Nurain 

NIM : 70200120079 

Judul : Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Guru di TK dan SD Kota 
Makassar  

Secara global sampah masih menjadi masalah dan isu hangat yang 

belum terselesaikan serta menjadi perhatian khusus di negara berkembang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, dan 

tindakan dengan perilaku pengelolaan sampah. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain cross sectional. Sampel 

dalam penelitian ini adalah guru TK dan SD yang terdapat di beberapa sekolah 

yang ada di Kota Makassar yakni TK Negeri Pembina, TK Islam Al-Izhar 

Cendekia Makassar, dan TK Islam Al-Azhar 34 Makassar, sedangkan untuk SD 

yakni SDN Kompleks IKIP, SD Islam AL-Izhar Cendekia Makassar, dan SD Al-

Azhar 34 Makassar dengan jumlah responden 92 orang. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pengetahuan di TK 

berhubungan secara signifikansi dengan nilai (p=0.039) dan SD berhubungan 

secara signifikansi dengan nilai (p=0.000), variabel sikap di TK berhubungan 

secara signifikansi dengan nilai (p=0.039) dan SD berhubungan secara 

signifikansi dengan nilai (p=0.000), variabel tindakan di TK berhubungan 

secara signifikansi dengan nilai (p=0.000) dan SD berhubungan secara 

signifikansi dengan nilai (p=0.001) dengan perilaku pengelolaan sampah. 

Peneliti berharap masyarakat dapat lebih antusias dan lebih berpartisipasi 

aktif dalam upaya pengurangan sampah melalui gerakan pengelolaan sampah. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Perilaku Pengelolaan 
Sampah
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Secara global, persoalan sampah masih menjadi perhatian utama yang 

belum sepenuhnya teratasi, terutama di negara-negara berkembang 

(Chotimah, 2015). Kesadaran tentang masalah sampah tercermin dalam 

tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada poin 11 dan 12, yang menekankan 

pentingnya pengelolaan sampah melalui praktek daur ulang dan pemilahan 

(Shanyong et al., 2020). 

Menurut Bank Dunia, Tiongkok menempati peringkat pertama sebagai 

produsen sampah terbesar dengan total 395,1 juta ton. Sementara itu, 

Indonesia menempati peringkat kelima dengan produksi sampah mencapai 

65,2 juta ton. Pertumbuhan sampah secara global terutama berasal dari 

negara-negara menengah ke atas (Upper-Middle Income) dan tinggi (High 

Income). Namun, di negara berpendapatan tinggi, pertumbuhan produksi 

sampah tidak lagi meningkat dengan cepat (World Bank, 2020 dalam (Amalia 

& Putri, 2021). 

Sampah dari negara berpendapatan menengah ke atas (Upper-Middle 

Income) diprediksi meningkat sekitar 70%, dan sampah negara 

berpenghasilan menengah ke bawah (Lower-Middle Income) diproyeksikan 

naik lebih dua kali lipat pada tahun 2050 (World Bank, 2020 dalam (Amalia & 

Putri, 2021). 
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Pengelolaan sampah di negara-negara berkembang dapat dimulai 

dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan kualitas wadah sampah. 

Hal ini melibatkan pengumpulan sampah secara terpisah dari jenis sampah 

lain, serta memperhatikan jadwal pengumpulan sampah Selain itu, perlu 

dilakukan pengelolan sampah menggunakan teknologi khusus, dan 

memastikan proses pembuangan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

(Astuti et al., 2019). 

Pengelolaan sampah di kota-kota besar di Indonesia menjadi semakin 

mendesak karena perubahan ini mengancam keseimbangan lingkungan yang 

dapat merugikan lingkungan, tanah, air, dan udara, yang sebaliknya 

diharapkan akan dikelola dengan baik. Untuk menangani masalah sampah, 

diperlukan langkah-langkah penanganan dan pengendalian yang lebih 

kompleks sebab masyarakat berhadapan dengan jenis sampah yang semakin 

beragam sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Oleh karena itu, 

penanganan sampah di kota cenderung menjadi lebih rumit daripada di desa-

desa (Malina et al., 2019) 

Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan 

sampah, dengan jelas dinyatakan bahwa sampah adalah permasalahan 

nasional yang memerlukan pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan 

terintegrasi dari sumber sampai ke akhir siklus, dengan tujuan memberikan 

manfaat ekonomi, memastikan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian 

lingkungan, dan mengubah perilaku masyarakat. Penting untuk diingat bahwa 

setiap individu memiliki hak untuk menerima layanan dan pengolahan 
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sampah yang baik dan berkelanjutan, yang merupakan tanggung jawab 

pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat (Dobiki, 2018) 

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia 

diproyeksikan menghasilkan 35,89 juta ton sampah pada tahun 2022. Angka 

ini meningkat 21,7% dari tahun sebelumnya dan menandai peningkatan 

produksi sampah tertinggi dalam empat tahun terakhir, seperti tergambar 

pada grafik terlampir. Dari total sampah yang dihasilkan pada tahun 2022, 

sekitar 22,44 juta ton atau 62,63% telah dikelola dengan baik, sedangkan 

sisanya sebesar 13,39 juta ton atau 37,37% belum tertangani secara efektif 

(SIPSN, 2022). 

Menurut data, Provinsi Jawa Tengah menjadi penyumbang sampah 

terbesar pada tahun 2022 dengan jumlah sekitar 5,51 juta ton atau sekitar 

15,39% dari total sampah nasional. Provinsi ini diikuti oleh Jawa Timur 

dengan 4,95 juta ton dan Jawa Barat dengan 4,89 juta ton. Di sisi lain, Papua 

Barat Daya merupakan provinsi dengan produksi sampah terendah, hanya 

sekitar 18,16 ribu ton pada tahun 2022. Jika dilihat dari jenisnya, sebagian 

besar sampah nasional pada tahun 2022 adalah sampah makanan yang 

mencapai 40,7%, diikuti oleh sampah plastik sebesar 18%, kayu/ranting 13%, 

kertas/karton 11,3%, logam 3%, kain 2,6%, kaca 2,2%, karet/kulit 2,1%, dan 

jenis sampah lainnya sebanyak 7,1% (SIPSN, 2022). 

Menurut informasi dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 

(SIPSN) tahun 2022, Sulawesi Selatan menempati posisi kedelapan sebagai 
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penyumbang sampah terbanyak. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap 

harinya mencapai 3.153,88 ton dan total mencapai 1.151.166,24 ton dalam 

setahun. Di sisi lain, Kota Makassar menduduki peringkat pertama dengan 

jumlah timbulan sampah harian sebesar 99.671 ton dan total mencapai 

3.63.800,57 ton dalam setahun. 

Penumpukan sampah terjadi karena beberapa hal, seperti semakin 

banyaknya sampah yang dihasilkan, belum tersedianya pilihan pembuangan 

yang tepat, cara pembuangan sampah yang sudah ketinggalan jaman, dan 

kurangnya keterlibatan masyarakat. (Haslinda B. Anriani et al., 2019). 

Pengelolaan sampah yang efektif di perkotaan memerlukan pemahaman yang 

baik tentang jenis sampah yang dihasilkan sebelum dibuang ke tempat 

pembuangan sampah (Abdel-Shafy & Mansour, 2018) 

Sesuai dengan Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011, diciptakan 

paradigma baru dalam penyediaan layanan sampah dengan tujuan 

mengurangi volume sampah yang akhirnya dibuang ke tempat pembuangan 

akhir (TPA). Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk melibatkan masyarakat 

sebagai peran utama dalam pengelolaan sampah untuk mengurangi jumlah 

sampah yang dihasilkan (Fatmawati et al., 2019) 

Menurut informasi dari Dinas Kebersihan Kota Makassar, sekitar 1,3 

juta penduduk tinggal di Kota Makassar. Setiap hari, sampah yang dihasilkan 

mencapai sekitar 3.680 m3. Namun, hanya sekitar 3.270 m3 sampah yang 

berhasil dikelola, sehingga ada sekitar 410 m3 sampah yang tidak dikelola 

setiap harinya (Saparuddin et al., 2021) 
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Dengan demikian, Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab 

untuk mengelola sampah guna menyelesaikan masalah sampah yang semakin 

meresahkan di kota tersebut. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan 

urbanisasi telah menyebabkan peningkatan jumlah sampah yang harus 

dikelola, serta memerlukan perbaikan infrastruktur manajemen sampah. 

Masyarakat perlu mencari solusi efisien dalam pengelolaan sampah agar 

Makassar bisa menjadi kota yang bersih sesuai harapan masyarakat. 

Penumpukan sampah atau sampah yang tidak dikelola dengan baik akan 

menimbulkan dampak yang kompleks, seperti penurunan nilai estetika 

lingkungan, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan 

tempat berkembangbiaknya vektor penyakit, yang pada akhirnya dapat 

mengganggu kesehatan (Saparuddin et al., 2021). 

Sekolah merupakan salah satu penyumbang sampah yang signifikan 

sehingga memiliki peran utama dalam memberikan pendidikan tentang 

kebersihan dan kesehatan kepada anak-anak usia dini. Lingkungan sekolah 

memiliki pengaruh besar terhadap berbagai aspek kesehatan, termasuk 

pengelolaan sampah, serta pola perilaku yang dipengaruhi oleh pengasuhan 

orang dewasa selama masa kanak-kanak. Di lingkungan sekolah, kebijakan 

pengelolaan sampah adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko terhadap 

kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, sekolah memainkan peran penting 

dalam membentuk dasar kesehatan anak-anak, dan perilaku yang diajarkan di 

sekolah dapat mempengaruhi orang tua, saudara, dan lingkungan sekitar 

(Hermawati et al., 2021) 
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Peran guru sangat penting dalam konteks ini. Kemampuan guru untuk 

mencontohkan pengolahan sampah yang benar memiliki dampak besar dalam 

membentuk keterampilan siswa dalam menjaga kesehatan pribadi mereka. 

Guru berperan sebagai model yang signifikan dalam pengembangan 

keterampilan siswa (Hermawati et al., 2021). Oleh karena itu, kehadiran guru 

yang berkompeten sangat penting untuk mempengaruhi perilaku individu. 

Teladan atau panutan merujuk pada individu yang lebih berpengalaman dan 

biasanya lebih tua, yang dijadikan contoh oleh individu yang lebih muda. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa guru adalah contoh yang efektif 

dalam mendorong siswa untuk mengadopsi perilaku yang sesuai dan positif 

(Hermawati et al., 2021) 

Teori Bandura berpendapat bahwa perilaku individu dibentuk oleh 

kapasitasnya dalam pembelajaran observasional, dimana individu 

memperoleh pengetahuan dengan mengamati perilaku orang lain, khususnya 

yang dianggap sebagai panutan. Inti dari teori ini adalah konsep “modelling” 

atau peniruan. Bandura mengemukakan bahwa pembelajaran dapat 

berlangsung bahkan tanpa adanya penguatan langsung. Oleh karena itu, 

perilaku diyakini dipengaruhi oleh proses kognitif, observasi, perencanaan 

strategis, dan pemahaman terhadap tujuan dan hasil tindakan seseorang 

(Ansani & H. Muhammad Samsir, 2022) 

Pemeliharaan lingkungan sekolah melibatkan langkah-langkah untuk 

menjaga kebersihan dan kenyamanan secara rutin. Ketika siswa memiliki 

pemahaman yang baik tentang kebersihan lingkungan, terutama dalam hal 
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perawatan bangunan sekolah, hal ini akan mendukung kegiatan pendidikan. 

Dalam konteks ini, pemeliharaan lingkungan sekolah menjadi faktor kunci 

dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dan 

pertumbuhan siswa (Arifudin, 2017). 

Kota Makassar memiliki beberapa Taman Kanak-kanak dan Sekolah 

Dasar diantaranya TK/SD Islam AL-Azhar 34 Makassar, TK/SD Islam AL-Izhar 

Cendekia, TK Negeri Pembina dan SD Negeri Kompleks IKIP Makassar. 

Berdasarkan hasil observasi awal TK Islam AL-Azhar 34 Makassar memiliki 

jumlah guru 11 orang, TK Islam AL-Izhar Cendekia 7 orang, TK Negeri Pembina 

Makassar 6 orang sedangkan SD Islam AL-Azhar 34 Makassar memiliki jumlah 

guru 59 orang, SD Islam AL-Izhar Cendekia 19 orang, dan SD Negeri Kompleks 

IKIP 44 orang (Data Sekunder, 2023). Selain itu, sekolah tersebut tidak 

menerapkan sistem pengelolaan sampah yang komprehensif. Sampah di 

sekolah-sekolah tersebut hanya dibuang di tempat pembuangan sampah 

sementara dan diangkut oleh pengangkut sampah, tanpa adanya tindakan 

lebih lanjut untuk mengelola sampah secara efektif. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti 

memiliki dasar yang kuat untuk mengangkat masalah tersebut, dengan 

melakukan penelitian yang berjudul “Perilaku Pengelolaan Sampah Pada 

Guru TK dan SD di Kota Makassar” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Perilaku Pengelolaan Sampah 

Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

C. Definisi Operasional Variabel dan Kriteria Objektif 

Agar terhindar dari kesalahan interpretasi terhadap variabel yang akan 

diteliti, diperlukan definisi operasional untuk setiap variabel, yaitu mengenai 

pengelolaan sampah. 

Pengelolaan sampah didefinisikan sebagai usaha sistematis untuk 

mengumpulkan, mengolah, dan membuang sampah secara terpisah agar 

efisien dan ramah lingkungan guna menjaga kebersihan.  

1. Faktor predisposisi merupakan dasar atau landasan bagi tindakan 

atau perilaku individu atau masyarakat, yang dapat mengalami 

perubahan.  

a. Pengetahuan tentang sampah mencakup pemahaman responden 

tentang konsep sampah, beragam jenis sampah, dan dampaknya 

terhadap lingkungan. 

Kriteria Objektif : 

a. Baik :  5≥ X ≤10 

b. Kurang : X < 5 (Ayirezang, 2015) 
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b. Sikap adalah respons yang diberikan oleh responden terkait dengan 

apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap hal-hal yang terkait 

dengan perilaku membuang sampah. 

Kriteria Objektif : 

a. Positif : 15 ≥ X ≤ 40 

b. Negatif : X < 15 (Ayirezang, 2015) 

c. Tindakan membuang sampah adalah respons yang diberikan oleh 

responden mengenai apakah mereka pernah atau tidak pernah 

melakukan tindakan membuang sampah di tempat yang tidak sesuai. 

Kriteria Objektif : 

a. Baik :  5≥ X ≤ 10 

b. Kurang : X < 5 (Ayirezang, 2015) 

d. Perilaku pengelolaan sampah yakni seluruh aktivitas dan usaha-usaha 

yang dikerjakan/dilaksanakan guna memperlakukan dan mengatasi 

sampah mulai dari awal timbul hingga di pembuangan akhir. 

Kriteria Objektif : 

a. Baik :  Jika pengetahuan, sikap, dan tindakan 

responden diukur, dan nilai rata-rata dua diantaranya positif. 

a. Kurang : Jika pengetahuan, sikap, dan tindakan responden 

diukur, dan nilai rata-rata dua diantaranya negatif. 
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D. Kajian Pustaka 

Beberapa penelitian sebelumnya digunakan sebagai referensi dalam kaitannya dengan penelitian ini terkait 

“Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar” antara lain : 

Tabel 1. 1 Kajian Pustaka 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun Metodologi 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Justice Kofi Debrah, 
Diogo Guedes Vidal, 
Maria Alzira Pimenta 
Dinis 

Raising Awareness 
on Solid Waste 
Management 
through Formal 
Education for 
Sustainability: A 
Developing Countries 
Evidence Review 

2021 penelitian yang 
digunakan dalam 
jurnal ini adalah 
metode analisis 
literatur. 

membahas tentang masalah 
pengelolaan sampah di 
negara-negara berkembang 
dan pentingnya pendidikan 
lingkungan dalam mengatasi 
masalah ini. Pendidikan 
lingkungan yang formal sangat 
penting dalam mengatasi 
masalah pengelolaan limbah 
di negara-negara berkembang. 
Guru dengan pengetahuan, 
sikap, keterampilan, dan 
inovasi yang tepat diperlukan 
untuk mempromosikan 
keberlanjutan lingkungan 
yang lebih bersih. 
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2 Afiani Purnaningtyas 
dan Endang Fauziati 

Penerapan Teori 
Sosial Albert 
Bandura Pada 
Pembiasaan 
Pengelolaan Sampah 
Siswa Sekolah Dasar 

2022 Metode penelitian 
yang digunakan 
peneliti adalah 
metode kualitatif 
deskriptif dengan 
strategi studi 
kasus di Sekolah 
Dasar swasta 
Muhammadiyah 
Tonggalan 
Kabupaten Klaten. 

Penerapan teori Albert 
Bandura berupa modeling, 
penguatan 
kepribadian,pendampingan 
dan pemberian penguatan 
motivasi dan penghargaan. 
Sehingga mendapatkan hasil 
bahwa masih 
adanya personil guru yang 
belum memberikan 
keteladanan perilaku 
pengelolaan sampah  
 

3 Nurul Anisa dan Zaka 
Hadikusuma 
Ramadhan 

Peran Kepala 
Sekolah dan Guru 
dalam 
Menumbuhkan 
Perilaku Hidup 
Sehat pada Siswa 
Sekolah Dasar 

2021 Metode yang 
digunakan dalam 
penelitian ini 
adalah deskriptif 
kualitatif dengan 
menggunakan 
teknik 
pengumpulan data 
melalui 
wawancara, 
observasi dan 
dokumentasi. 

Hasil pada penelitian ini 
adalah perilaku sehari-hari 
anak usia sekolah dasar yang 
menunjukkan kepedulian 
terhadap kesehatan diri dan 
lingkungan mulai dari 
kebersihan diri hingga 
pengelolaan sampah sehingga 
peran kepala sekolah dan guru 
berhasil dalam menumbuhkan 
perilaku hidup sehat. 

4 Eny Rohyati, Reni 
Suryani, Sobar 
Hikmah, Widuri 

Memahami 
Pengelolaan Sampah 

2019 Metode penelitian 
adalah kualitatif, 
dan informasi 

Hasil wawancara pada guru, 
pada dua sekolah taman 
kanak-kanak tersebut terlihat 
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Mayangsari, Yudha 
Andri Riyanto 

Pada Pendidikan 
Usia Dini 

diperoleh dari 
wawancara. 
penelitian yakni 2 
sekolah taman 
kanak-kanak dan 
satu panti asuhan 
khusus anak-anak 

bahwa sekolah belum 
membuat peraturan yang 
secara eksplisit menyebut 
tentang pengelolaan sampah. 
Meskipun demikian, pada 
sekolah pertama sudah ada 
sarana untuk pemilahan 
sampah (tempat sampah yang 
berwarna-warni sesuai 
dengan jenis sampah). Hal 
yang menarik, guru pada TK 
DB menyebutkan bahwa 
pengelolaan sampah yang 
ramah lingkungan adalah 
perintah dari Kepala Sekolah. 

5 Rudiyanto, Kurniati, 
AD Fitriani, Rengganis, 
Mirawati, dan Justicia 

Reduce, Reuse, and 
Recycle (3R) Waste 
Activities In The 
School Environment 
for Elementary 
School Students 

2021 Metode Penelitian 
ini melibatkan 
guru dan siswa 
dengan 
pengumpulan data 
melalui observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi 

Hasil penelitian 
mendeskripsikan tahapan 
pelaksanaan kegiatan Reduce, 
Reuse dan Recycle (3R) 
meliputi pengenalan program 
yang diberikan guru melalui 
diskusi program 3R dengan 
anak, praktek langsung 
pengelolaan sampah meliputi 
pemilahan dan daur ulang 
sampah. di lingkungan 
sekolah, dan evaluasi 
pelaksanaan program 3R. 
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Hasil lain juga 
menggambarkan bahwa anak 
mampu mengidentifikasi 
kategori sampah organik, 
anorganik dan B3, serta 
munculnya sikap peduli anak 
terhadap pengelolaan sampah 
di lingkungan sekolah. 

6 Tri Yuniarti, Isnani 
Nurhayati, Anggie 
Pradana Putri, Nur 
Fadhilah 

Pengaruh 
pengetahuan 
kesehatan 
lingkungan terhadap 
pembuangan 
sampah 
sembarangan 

2020 Metode penelitian 
ini adalah 
kuantitatif 
observasional 

Pengetahuan tentang 
kesehatan lingkungan terkait 
dengan perilaku pembuangan 
sampah dapat diklasifikasikan 
menjadi tiga kategori, yaitu 
kurang (9,8%), cukup (68%), 
dan baik (22,2%). Mayoritas 
guru (90,2%) memiliki 
kebiasaan membuang sampah 
pada tempatnya, sementara 
hanya sebagian kecil (9,8%) 
yang membuang sampah 
sembarangan. Jika 
pengetahuan ini ditingkatkan, 
maka kemungkinan besar 
kondisi lingkungan akan 
membaik. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik meneliti “Perilaku Pengelolaan Sampah Pada 

Guru TK dan SD di Kota Makassar” dengan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya terkait terletak pada 
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metode penelitian yang digunakan, rata-rata penelitian sebelumnya menggunakan kualitatif sedangkan penelitian ini 

menggunakan kuantitatif, dan juga terletak pada populasi dan sampel penelitian ini menggunakan 6 sekolah 

sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan 2 sekolah. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini untuk mengetahui Perilaku 

Pengelolaan Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus yang ada dalam penelitian ini, adalah : 

a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan dengan 

Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara sikap dengan Perilaku 

Pengelolaan Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tindakan dengan 

Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan bagian dari mata kuliah dalam studi ilmu 

kesehatan masyarakat selama kuliah. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti lain dapat 

menjalankan studi lebih mendalam tentang bagaimana Perilaku Pengelolaan 

Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 
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3. Bagi Sekolah 

Studi ini memberikan kontribusi penting dalam upaya sekolah untuk 

menerapkan praktik pengelolaan sampah kepada guru dan pegawai. 

G. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis Alternatif (Ha) 

a. Ada hubungan antara pengetahuan dengan Perilaku Pengelolaan 

Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

b. Ada hubungan antara sikap dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Pada 

Guru TK dan SD di Kota Makassar. 

c. Ada hubungan antara tindakan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah 

Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

 
A. Tinjauan Umum Tentang Sampah 

1. Pengertian Sampah 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan sampah sebagai 

barang yang telah kehilangan nilainya atau tidak diperlukan lagi karena tidak 

diinginkan atau dibuang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sampah 

sebagai barang-barang yang dianggap kotor atau tidak berharga, seperti daun-

daun kering, kertas kotor, atau benda-benda lain yang tidak diinginkan. 

(Madalena, 2020). 

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002, yang 

dimaksud dengan timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang 

dihasilkan oleh suatu masyarakat, biasanya diukur dalam volume atau berat 

per individu per hari. Dalam konteks pembangunan perkotaan, kata ini juga 

dapat merujuk pada peningkatan produksi sampah akibat pembangunan 

gedung atau perluasan jalan (Madalena, 2020) 

Sampah adalah bahan sisa yang tersisa setelah suatu proses tertentu 

selesai, yang didefinisikan oleh manusia berdasarkan potensi untuk 

dimanfaatkan lebih lanjut. Dalam proses alami, gagasan tentang limbah tidak 

ada, hanya produk yang terbentuk selama dan setelah proses tersebut. 

Pengelolaan sampah adalah praktik metodis, inklusif, dan sadar lingkungan 
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yang mencakup strategi untuk meminimalkan, menangani, dan menggunakan 

kembali sampah (Kahfi, 2017). 

2. Jenis-Jenis Sampah 

a. Berdasarkan Pengelolaan 

Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan   

Sampah, jenis dan sumber sampah dalam (Dobiki, 2018) adalah : 

1) Sampah rumah tangga adalah sampah padat yang dihasilkan dari 

aktivitas rumah tangga sehari-hari, tidak termasuk sampah organik, 

bahan berbahaya, dan bahan alami yang terdapat di lingkungan 

rumah tangga. Limbah ini biasanya dihasilkan di perumahan atau 

perumahan masyarakat. 

2) Sampah yang dihasilkan dari berbagai sumber non-perumahan, 

antara lain pasar, perkantoran, sekolah, rumah sakit, restoran, hotel, 

fasilitas industri, taman kota, dan tempat sejenis lainnya, selain 

sampah rumah tangga. 

3) Sampah spesifik, khususnya sampah rumah tangga atau sampah 

sejenisnya, memerlukan pengolahan khusus karena sifatnya yang 

unik, konsentrasinya tinggi, atau jumlahnya banyak. Kategori ini 

mencakup bahan berbahaya dan beracun seperti baterai bekas dan 

kartrid toner, limbah medis yang mengandung zat berbahaya, 

puing-puing bencana alam atau bangunan yang hancur, limbah yang 

tidak dapat dikelola secara efektif dengan teknologi saat ini, dan 
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limbah yang dihasilkan secara rutin dari upaya pelayanan 

masyarakat. 

b. Berdasarkan Sifat dan Struktur Kimia 

1) Sampah anorganik merupakan jenis limbah padat yang memiliki 

tingkat kekeringan yang tinggi, sehingga sulit untuk diuraikan oleh 

mikroorganisme. Keadaan ini disebabkan oleh adanya rantai kimia 

yang panjang dan kompleks. Contoh-contoh limbah anorganik 

meliputi logam, kaca, dan plastik (Rahmat, 2023). 

2) Sampah organik adalah jenis limbah padat semi basah yang terdiri 

dari bahan-bahan organik, umumnya berasal dari sektor pertanian 

dan makanan seperti sisa makanan, dedaunan, sisa sayuran, dan 

buah-buahan. Limbah organik ini memiliki kadar air yang tinggi dan 

dapat terurai dengan mudah oleh mikroorganisme (Rahmat, 2023) 

c. Berdasarkan Ciri atau Karakteristik Sampah 

Menurut (Santi et al., 2020) sampah berdasarkan ciri atau 

karakteristiknya di antara lain : 

1) Garbage (Sampah Organik) sampah organik mengacu pada bahan 

biodegradable yang mengalami dekomposisi cepat, seperti sisa 

makanan. 

2) Rubbish (Sampah Non-Organik) sampah non-organik disebut juga 

sampah, terdiri dari bahan-bahan yang tidak mengalami 

penguraian. Jenis limbah ini biasanya berasal dari perusahaan 

komersial dan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: 



20 
 

 

bahan yang mudah terbakar seperti karton dan plastik, dan barang 

yang tidak mudah terbakar seperti kaleng, pecahan kaca, dan kaca 

utuh. 

3) Ashes (Abu) merupakan hasil samping pembakaran dan 

bermanifestasi dalam bentuk abu. Contoh ilustrasinya antara lain 

abu akibat pembakaran kayu, asap rokok, dan batu bata. 

4) Industrial Waste (Sampah Industri) dihasilkan sebagai produk 

sampingan dari proses manufaktur di pabrik dan industri. 

5) Street Sweeping (Sampah Jalanan) mengacu pada pengumpulan 

puing-puing yang ditemukan di jalan-jalan, meliputi berbagai bahan 

termasuk kertas, logam, debu, dan barang-barang lain-lain. 

6) Dead Animal (Bangkai Binatang) Hewan mati dianggap limbah jika 

disebabkan oleh kematian alami, kecelakaan kendaraan, atau 

pembuangan yang disengaja oleh manusia. 

7) Construction Waste (Sampah Bangunan) Limbah konstruksi 

dihasilkan selama proses konstruksi dan terdiri dari puing-puing, 

pecahan kayu, beton, besi, batu bata, dan bahan sejenis lainnya. 

8) Sampah khusus, adalah sampah yang memerlukan penanganan 

khusus, termasuk kaleng dan zat radioaktif. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Sampah 

Menurut (Nita et al., 2022) faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

sampah ialah : 
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a. Jumlah Penduduk 

Semakin sedikit individu dalam kegiatan dan semakin rendah 

kepadatan penduduk, maka sampah yang dihasilkan juga semakin minim. 

Sebaliknya, ketika jumlah individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut 

meningkat, akan terjadi peningkatan dalam penumpukan sampah, seperti 

yang terjadi pada proyek industri dan komersial, dan ini berpotensi 

menciptakan kebutuhan akan pendaratan akhir atau peningkatan kapasitas 

penyimpanan sampah. 

b. Faktor Geografis  

Tempat pembuangan sampah ditemui di berbagai lokasi, termasuk di 

pegunungan, dataran yang lebih rendah, lembah, dan di tepi pantai. 

c. Sistem Pengolahan atau Pengumpulan Sampah  

Kecepatan pengumpulan sampah biasanya lebih lambat bila 

menggunakan gerobak sampah dibandingkan dengan truk sampah, terutama 

karena perbedaan ukuran dan daya angkut antara kedua metode tersebut. 

d. Pengumpulan Sampah untuk Digunakan Kembali 

Pendekatan ini digunakan karena alasan efisiensi biaya, terutama 

untuk kelompok tertentu. Penumpukan sampah dipengaruhi oleh biaya yang 

lebih tinggi, yang pada gilirannya berarti jumlah sampah yang lebih sedikit. 

e. Faktor Waktu 

Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari tergantung pada rutinitas 

harian. Sebagai contoh, pada pagi hari menghasilkan lebih banyak sampah 
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daripada pada siang hari. Namun, di daerah pedesaan produksi sampah tidak 

tergantung pada faktor waktu. 

f. Faktor Ekonomi, Sosial dan Budaya  

Aspek-aspek seperti norma, kualitas hidup, dan perilaku sosial bisa 

diambil dalam pertimbangan dengan mempertimbangkan faktor sosial. 

g. Faktor Musim  

Pada periode curah hujan meningkat, sampah bisa menumpuk di badan 

air atau fasilitas pengolahan limbah cair. 

h. Kebiasaan Masyarakat  

Kebiasaan masyarakat merupakan cerminan perilaku manusia dalam 

kehidupan sehari-hari. Misalnya, individu yang menyukai jenis makanan 

tertentu, seperti sayuran, cenderung memasukkannya ke dalam pola 

makannya. 

i. Kemajuan Teknologi  

Kemajuan teknologi berkontribusi pada peningkatan jumlah sampah, 

termasuk plastik, kertas, karton, obat-obatan, perangkat pendingin udara, 

televisi, dan kulkas. 

j. Jenis Sampah  

Seiring dengan kemajuan masyarakat, keragaman dan kerumitan 

sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat. Sampah dapat berasal dari 

berbagai sumber seperti rumah tangga, ruang publik, bangunan komunal, 

operasi industri, dan sektor pertanian. 
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4. Sumber-Sumber Sampah 

Menurut (Rasyid, Z., Widodo, M.D., & Candra, 2019) sumber-sumber 

sampah terdiri dari : 

a. Pemukiman Penduduk 

 Sampah rumah tangga yang dihasilkan baik di pedesaan maupun 

perkotaan terdiri dari berbagai jenis, seperti sisa makanan, sisa pengolahan 

makanan, sampah organik, sampah anorganik, abu, dan sisa tanaman. 

b. Tempat Umum dan Tempat Perdagangan  

Ruang publik adalah area tempat individu berkumpul untuk berbagai 

aktivitas, seperti pertukaran komersial. Jenis sampah yang umum dihasilkan 

di lokasi ini antara lain sisa makanan, bahan plastik, puing konstruksi, sampah 

kering, dan barang lain-lain. 

c. Sarana Layanan Masyarakat Milik Daerah  

Termasuk layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan 

fasilitas umum lainnya seperti gedung pertemuan. Sampah yang dihasilkan 

dapat berupa sampah medis, limbah dari layanan publik, dan lain-lain. 

d. Industri berat dan ringan Industri  

Mencakup sektor-sektor seperti pengolahan makanan dan minuman, 

kimia, logam, dan air, industri ini menghasilkan berbagai jenis limbah 

termasuk limbah basah, limbah kering, puing-puing konstruksi, limbah 

khusus, dan limbah berbahaya. 
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e. Pertanian  

Sampah yang dihasilkan berasal dari tumbuhan atau hewan di 

lingkungan pertanian seperti ladang, kebun, atau sawah, termasuk bahan 

organik yang membusuk dan sisa pestisida. 

5. Dampak yang Ditimbulkan oleh Sampah 

Menurut (Koc et al., 2016) sampah memiliki pengaruh yang sangat 

penting bagi kehidupan sehingga tidak hanya dampak negatif saja akan tetapi 

memiliki dampak positif pula 

a. Dampak Positif 

1) Sampah dapat dimanfaatkan untuk mengisi lahan seperti rawa-

rawa dan dataran rendah. 

2) Sampah bisa digunakan sebagai pupuk, contohnya adalah dalam 

bentuk kompos. 

3) Sampah dapat diolah menjadi bahan pakan ternak, namun perlu 

proses pengolahan yang benar agar tidak membahayakan ternak. 

b. Dampak Negatif 

1) Dampak Terhadap Kesehatan 

Pengelolaan sampah yang tidak baik dapat menjadi sarang berkembang 

biaknya vektor penyakit seperti tikus dan lalat yang dapat menimbulkan 

penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang mungkin terjadi antara lain: 
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a) Penyakit seperti diare, kolera, dan tifus dapat disebabkan oleh bakteri 

atau parasit yang dapat berasal dari sumber air minum yang 

terkontaminasi oleh sampah dengan pengolahan yang tidak tepat. 

b) Infeksi jamur menular seperti jamur kulit merupakan penyakit jamur 

yang berpotensi menular dari satu orang ke orang lain. 

c) Penularan penyakit melalui rantai makanan, seperti diare dan infeksi 

cacing pita, sering kali timbul dari kontaminasi makanan atau air 

dengan agen patogen. 

2) Dampak Terhadap Lingkungan 

a) Pencemaran udara, Salah satu akibat dari ketidak penanganan sampah 

yang tidak terangkut adalah pencemaran udara, yang dapat 

menyebabkan bau tidak sedap dan berdampak negatif pada lingkungan 

sekitarnya. 

b) Pencemaran air, Infrastruktur pengumpulan terbuka memiliki potensi 

besar untuk menciptakan lindi, terutama saat curah hujan meningkat, 

yang dapat mengakibatkan pencemaran air. 

c) Pencemaran tanah dapat terjadi ketika praktik pembuangan limbah 

tidak efisien, sehingga menyebabkan penumpukan sampah organik 

yang mencemari tanah akibat pengoperasian atau pemanfaatan tempat 

pembuangan sampah yang tidak tepat. 

d) Mengganggu estetika, penumpukan sampah dapat mengganggu 

estetika lingkungan sekitarnya secara signifikan, menciptakan kesan 

pandangan yang sangat buruk. 
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Penyebab dari rusaknya lingkungan dikarenakan tangan-tangan 

manusia itu sendiri, sesuai dengan firman Allah swt. Dalam Q.S Ar-Rum/30:41 

مْ يرَْجِعوُْنَ  ظَهَرَ الْفسََادُ فىِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لَعَلَّهُ 

٤١  
Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan 
tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)” (Kementerian Agama RI, 2022) 

 
Isi dari surah ini menyoroti perbedaan antara tauhid dan syirik. Konsep 

tauhid mencakup pengakuan akan kebesaran Allah dan pengakuan atas 

kedaulatan-Nya, sementara syirik, sebaliknya, melibatkan kekufuran terhadap 

kedaulatan Allah. Seseorang yang memiliki kelemahan dalam keyakinan 

tauhidnya cenderung menyebabkan kerusakan. Karena itu, terdapat hubungan 

erat antara keteguhan dalam tauhid dan moral yang baik. Ketiadaan keteguhan 

dalam tauhid dapat menyebabkan kelemahan mental (Mubarok, 2022). 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan bisa 

berasal dari dua faktor utama. Pertama, faktor eksternal yang timbul dari 

perilaku manusia dalam bentuk fisik, seperti pemanasan global yang 

disebabkan oleh banyaknya gedung bertingkat dengan kaca, pencemaran air, 

banjir, longsor, dan fenomena lainnya. Kedua, terdapat juga kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh faktor internal, seperti kerusakan alam yang 

bisa timbul dari gempa bumi, tsunami, letusan gunung, dan angin topan 

(Mubarok, 2022). 
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Berdasarkan tafsir Al-Misbah menunjukkan bahwa kerusakan 

lingkungan dapat disebabkan oleh dua sumber utama: faktor internal yang 

berasal dari kejadian alam, seperti bencana, dan faktor eksternal yang 

diakibatkan oleh tindakan manusia, seperti kelalaian lingkungan. Aktivitas 

manusia yang mengganggu keseimbangan ekologi baik di darat maupun di laut 

dapat menimbulkan dampak buruk bagi umat manusia. Tingkat kerusakan 

lingkungan berkorelasi langsung dengan besarnya dampak buruk terhadap 

kesejahteraan manusia. 

Praktik pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti membuang 

sampah sembarangan, merupakan perilaku manusia yang dapat menyebabkan 

kerusakan lingkungan. Ketidakefisienan dalam penanganan sampah dapat 

mengakibatkan berbagai masalah, termasuk banjir dan penyebaran penyakit 

yang disebabkan oleh kondisi yang tidak sehat. 

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah 

1. Definisi Pengelolaan Sampah 

Sesuai dengan peraturan yang dituangkan dalam undang-undang 

nomor 18 tahun 2008, pengelolaan sampah mencakup pendekatan yang 

terstruktur, menyeluruh, dan berkelanjutan pada serangkaian kegiatan yang 

bertujuan untuk mengurangi dan menangani sampah secara efektif. Inti dari 

proses ini adalah kategorisasi sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifatnya. 

Tahap pengumpulan melibatkan pengangkutan sampah dari asalnya ke tempat 

penyimpanan sementara atau fasilitas untuk pengolahan terpadu. Selanjutnya, 
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tahap pengolahan mencakup pemeriksaan karakteristik, komposisi, dan 

volume sampah, diikuti dengan pemilahan akhir atau pengolahan residu 

sebelum dibuang dengan aman di lingkungan yang sesuai (Mulasari, 2019) 

Pengelolaan sampah merujuk pada serangkaian tindakan yang 

mencakup penanganan dari pembentukan sampah hingga sampah tersebut 

mencapai tempat pembuangan akhir. Menurut pandangan Tchobanoglous, 

pengelolaan sampah melibatkan aktivitas manusia yang dapat dibagi menjadi 

enam unsur, yaitu pengendalian pembentukan sampah, penyimpanan, 

pengumpulan, pemindahan dan transportasi, pengolahan, serta pembuangan 

(Santi et al., 2020) 

2. Proses Pengelolaan Sampah 

Sesuai peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2008, pengelolaan sampah mencakup berbagai komponen utama yang 

harus dipatuhi agar pelaksanaannya efektif: 

a. Pengurangan Sampah  

Upaya untuk mengurangi sampah melibatkan minimalisasi volume 

sampah yang dihasilkan di pemukiman, pasar, dan tempat umum lainnya, 

dengan tujuan memaksimalkan daur ulang di tempat asal atau selama tahap 

pengolahan. Inisiatif pengurangan limbah mencakup berbagai kegiatan 

meliputi : 

1) Menyusun tujuan untuk mengurangi sampah 

2) Menciptakan teknologi yang ramah lingkungan dan produk dengan 

label kualitas 
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3) Memanfaatkan bahan produksi yang dapat diregenerasi atau 

digunakan Kembali 

4) Sarana untuk pemanfaatan atau daur ulang 

5) Meningkatkan kesadaran terkait program daur ulang 

b. Penanganan Sampah  

Langkah selanjutnya menguraikan protokol pengelolaan sampah 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yang 

secara khusus dituangkan dalam pasal 22 : 

1) Kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 meliputi pengelompokan 

dan pemilahan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan 

karakteristiknya. Proses komprehensif ini meliputi pengumpulan, 

pengangkutan, pemrosesan, dan pembuangan. Sebagaimana 

dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, 

pemilahan sampah mencakup klasifikasi sampah ke dalam lima 

kategori berbeda : 

a) Limbah berbahaya dan beracun, termasuk wadah insektisida, wadah 

minyak, obat-obatan, dan wadah yang berisi bahan kimia yang 

berpotensi membahayakan, merupakan ancaman terhadap kesehatan 

masyarakat. 

b) Sampah yang dapat terbiodegradasi mengacu pada bahan organik yang 

berasal dari tumbuhan, hewan, atau sumber makanan yang dapat 

diuraikan secara efisien melalui penguraian bakteri. 
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c) Sampah yang dapat didaur ulang terdiri dari bahan-bahan seperti 

kertas, botol, kaleng, dan barang-barang lainnya yang dapat digunakan 

kembali tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. 

d) Bahan limbah, termasuk sisa tekstil, plastik, kaca, dan bentuk limbah 

lainnya, yang cocok untuk didaur ulang dengan mengikuti prosedur 

pemrosesan. 

e) Sampah sisa adalah sampah yang telah melalui pemilahan dan 

memerlukan penyimpanan dalam wadah yang dirancang khusus untuk 

jenisnya masing-masing. 

2) Proses pengumpulan mencakup pengumpulan dan pengangkutan 

sampah dari sumbernya ke tempat penyimpanan sementara atau 

fasilitas pengolahan sampah, sebelum akhirnya diangkut ke tempat 

pembuangan akhir. Pada fase ini, sampah dikategorikan menjadi 

jenis organik dan anorganik. Penting untuk menjaga pemisahan 

sampah yang telah dipilah untuk mencegah tercampurnya kembali. 

3) Pengangkutan merupakan proses memindahkan sampah dari 

lokasi penyimpanan sementara ke fasilitas pengolahan akhir. 

Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

a) Pengangkutan langsung, jika transportasi langsung tidak 

memungkinkan untuk setiap sumber limbah, maka sangat penting 

untuk membatasi sumber limbah tersebut pada wilayah layanan 

tertentu. Dalam hal ini, pertimbangan operasional harus 



31 
 

 

memprioritaskan keselamatan, estetika, dan biaya terkait bagi 

pengguna layanan. 

b) Pemilihan jalur pengangkutan sampah ditentukan melalui analisis 

penelitian kajian gerak waktu secara menyeluruh agar dapat mencapai 

hasil yang optimal secara efisien. 

4) Pengolahan adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengubah 

sifat, susunan, dan jumlah sampah untuk mengurangi volumenya 

atau mengubahnya menjadi lebih fungsional. 

5) Pemrosesan akhir merupakan tindakan mengembalikan sampah 

atau residu yang telah melalui proses pengolahan sebelumnya ke 

lingkungan dengan cara yang aman (Respati, 2016). 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan 

lingkungan di muka bumi. Sebagai khalifah yang diciptakan oleh Allah Swt. 

dengan kesempurnaan akal pikiran, hati, perasaan, serta kelengkapan fisik, 

manusia mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai penjaga dan 

pemelihara lingkungan di bumi ini. Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al-

Baqarah/2:30 

ىِٕكَةِ   رَبُّكَ   قاَلَ   وَاِذْ 
ا     خَلِيْفةَ    الْْرَْضِ   فىِ   جَاعِل    انِ يِْ   لِلْمَل ٰۤ   وَيسَْفِكُ   فيِْهَا  يُّفْسِدُ   مَنْ   فيِْهَا   اتَجَْعلَُ   قاَلوُْْٓ

ءَ   مَاٰۤ سُ  بحَِمْدِكَ  نسَُب ِحُ  وَنحَْنُ  الد ِ    ٣٠ تعَْلَمُوْنَ  لَْ  مَا اعَْلَمُ   انِ يِْْٓ   قاَلَ     لكََ   وَنقَُد ِ
Terjemahnya : 

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku 
hendak menjadikan khalifah 13) di bumi.” Mereka berkata, “Apakah 
Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan 
darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan mensucikan 
nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang 
tidak kamu ketahui.” (Kementerian Agama RI, 2022) 
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Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah Swt. menyusun rencana 

untuk menunjuk manusia sebagai pengurus di bumi. Namun, setelah 

mendengar rencana ini, para malaikat mempertanyakan tujuan dibalik 

penciptaan manusia. Mereka khawatir bahwa para pengurus ini dapat 

menimbulkan kehancuran dan kekacauan, bahkan berpotensi melakukan 

kekerasan. Awalnya, istilah "khalifah" dalam ayat tersebut menunjukkan 

penerus ayat sebelumnya. Ada pula yang berpendapat bahwa “khalifah” dapat 

dipahami sebagai wakil Allah SWT. dalam melaksanakan kehendak-Nya dan 

melaksanakan ketetapan-ketetapan-Nya. Meskipun demikian, penting untuk 

dipahami bahwa maksud ayat ini bukan untuk mengangkat manusia ke status 

dewa, melainkan untuk menghormati dan memberikan cobaan bagi mereka 

(Marinda, 2019). 

Sebagai makhluk ciptaan Allah swt, manusia mempunyai peran penting 

dalam menjaga dan memperbaiki bumi, serta menyebarkan kebaikan ke 

seluruh alam semesta. Dengan demikian, manusia diberi keistimewaan untuk 

memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, adil, dan hati-hati. Setiap 

perbuatan manusia yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup 

harus dipertanggungjawabkan di mata Allah swt. Sehubungan dengan hal 

tersebut di atas, kita wajib untuk terus menjaga lingkungan, terutama melalui 

praktik pengelolaan limbah yang benar. Hal ini mencakup praktik pemilahan 

sampah untuk mengurangi penumpukan sampah, yang dapat menjadi tempat 

berkembang biaknya penyakit. 
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Bersih adalah sesuatu yang disukai oleh semua makhluk, dan tidak 

hanya itu, Sang Pencipta, Allah swt., juga sangat mencintai segala hal yang 

berkaitan dengan kebersihan. Rasulullah saw. bersabda: 

ََالْجُودَ  ََيحُِبَ  ادَ  و  ََ,ََج  مَ  ََالْك ر  ََيحُِبَ  ََك رِيمَ  ََالنَّظ اف ة َََ, ََيحُِبَ  ََ,ََن ظِيفَ  ََالطَّيِِّبَ  ََيحُِبَ  ََاللََّ َََط يِِّبَ  َإِنََّ ,َ
 ف ن ظِِّفوُاَََأ فْنيِ ت كُمَْ
Artinya : 

“Dari rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah Swt. menyukai hal-

hal yang suci, dia maha bersih yang menyukai kebersihan, dia maha 

menyukai kemuliaan, dia maha indah yang menyukai keindahan, karena 

itu bersihkanlah tempat-tempatmu.” (HR. Tirmizi) 

Allah swt. menyukai kebersihan, keindahan, serta kesucian. Ketika 

seorang hamba melakukan perbuatan yang menyenangkan Allah Swt., dengan 

harapan mendapatkan keridaan dan pahala, serta dengan niat untuk 

mendekatkan diri sebagai hamba yang taat, ia akan termotivasi untuk 

melaksanakan perbuatan-perbuatan yang Allah swt. ridai. Menjaga kebersihan 

lingkungan memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi lingkungan itu 

sendiri tetapi juga bagi kesehatan manusia. Seseorang yang konsisten dalam 

menjaga kebersihan diri, keluarga, dan lingkungan akan dapat menghindari 

berbagai penyakit yang dapat timbul. 

3. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Prinsip 5R 

Tindakan sederhana berikut ini dapat dilakukan untuk mengatasi 

masalah sampah, sebagaimana dikemukakan oleh (Margana & Aliyah, 2015) : 

 

a. Reduce (Mengurangi)  
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Tindakan yang bertujuan meminimalkan timbulan sampah, seperti 

memanfaatkan gelas dan membawa tas belanja yang dapat digunakan kembali 

saat berbelanja di pasar. 

b. Reuse (Memakai)  

Tindakan memanfaatkan kembali barang-barang bekas agar tidak 

menjadi sampah, seperti memanfaatkan kedua sisi kertas, mengubah botol 

bekas menjadi wadah penyimpanan, atau memanfaatkan kembali tas 

belanjaan bekas sebagai wadah sampah. 

c. Recycle (Daur Ulang)  

Prosesnya melibatkan penggunaan kembali bahan-bahan yang tidak 

lagi digunakan dengan mengubahnya menjadi produk yang dapat didaur 

ulang. Hal ini mencakup pengumpulan kertas bekas, majalah, dan surat kabar 

untuk didaur ulang, serta mengumpulkan kaleng bekas untuk inisiatif daur 

ulang. 

d. Replace (Mengganti)  

Mengupayakan pemanfaatan barang-barang ramah lingkungan yang 

dapat digunakan kembali, seperti menukar kantong plastik dengan tas belanja 

yang dapat digunakan kembali. 

 

 

 

e. Repair (Memperbaiki)  
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Upaya memulihkan barang-barang yang rusak untuk digunakan 

kembali, seperti memperbaiki perangkat elektronik seperti ponsel untuk 

meminimalkan limbah elektronik, seringkali memerlukan keahlian khusus. 

C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku 

1. Definisi Perilaku 

Perilaku menurut KBBI adalah cara individu bereaksi atau menanggapi 

rangsangan atau lingkungannya. Menurut (Natoadmojo, 2003 dalam 

(Khumayra & Sulisno, 2012)) juga menggambarkan perilaku sebagai reaksi 

individu terhadap rangsangan dari luar. Intinya, perilaku dipicu oleh 

rangsangan yang diterima organisme, yang kemudian menimbulkan respons 

berikutnya. Akibatnya, teori Skinner biasa disebut sebagai teori "S-O-R" atau 

"Stimulus – Organism – Response". 

2. Klasifikasi Perilaku 

Menurut (Kholid, 2018 dalam (Nu’man & Noviati, 2021)) perilaku 

dibagi menjadi 2 bagian : 

a. Perilaku Terbuka  

Perilaku yang dapat dilihat oleh orang lain atau yang sudah menjadi 

tindakan nyata adalah perilaku yang terwujud atau termanifestasi dalam 

tindakan konkret sebagai reaksi terhadap suatu rangsangan. 

 

 

b. Perilaku Tertutup  
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Perilaku laten mengacu pada tindakan yang tidak dapat diamati oleh 

orang lain atau belum sepenuhnya terwujud. 

Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku adalah tugas 

yang kompleks karena perilaku dipengaruhi oleh sejumlah aspek, baik yang 

bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal. Khususnya, perilaku 

dapat mencerminkan berbagai gejala psikologis seperti pengetahuan, 

keinginan, pandangan, dan berbagai aspek psikologis lainnya (Syafitri & Juita, 

2023). 

3. Domain Perilaku 

Perilaku manusia sangat luas dan kompleks dalam jangkauannya. 

Menurut Benjamin Bloom pada tahun 1980, seperti yang disebutkan dalam 

(Pratami, 2021), perilaku manusia dapat dikategorikan ke dalam tiga domain 

utama, yaitu Pengetahuan, Sikap dan Tindakan ; 

a. Pengetahuan  

Menurut Suriasumantri, pengetahuan muncul dari interaksi dan kerja 

sama antara yang mengetahui (individu yang memiliki pengetahuan) dan yang 

diketahui (informasi atau realitas yang dicari) (Gustina & Rizmayandha, 2020). 

Dalam konsep ini, pengetahuan terbentuk melalui interaksi antara individu 

yang mencari pengetahuan dan informasi yang ada di lingkungan atau objek 

yang menjadi fokus pengetahuan tersebut. Pengetahuan memiliki 6 tingkatan: 

 

 

1) Tahu (Know)  
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Konsep mengetahui dapat dipahami sebagai tindakan mengambil atau 

merefleksikan materi atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Hal ini 

mencakup kemampuan untuk mengingat rincian spesifik dari keseluruhan 

materi yang dipelajari atau dari rangsangan eksternal yang ditemui.  

2) Memahami (Comprehension)  

Hal ini dapat dilihat sebagai kemampuan untuk memberikan 

penjelasan yang tepat atas item yang telah dipahami, serta keterampilan untuk 

menguraikan materi secara akurat. 

3) Aplikasi (Application)  

Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan pengetahuan 

yang telah diperoleh dalam konteks situasi atau kondisi nyata. 

4) Analisis (Analysis)  

Dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memecah materi atau objek 

menjadi bagian-bagian yang saling terkait, tetap mempertahankan struktur 

yang menjaga hubungan antar bagian tersebut. 

5) Sintesis (Synthesis)  

Dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk mengkombinasikan atau 

menyatukan berbagai elemen menjadi suatu keseluruhan yang baru atau 

berbeda. 

6) Evaluasi (Evaluation)  

Dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk memberikan alasan atau 

penilaian terhadap suatu objek. 
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Dalam surah Az-Zumar (39:9), Allah swt. menjelaskan perbedaan 

antara orang yang memiliki pengetahuan dan orang yang tidak memiliki 

pengetahuan. Allah berfirman: 

نْ   ءَ   قاَنِت    هوَُ   امََّ ناَٰۤ ا  الَّيْلِ   ا  ا  سَاجِد  ىِٕم  قاَٰۤ خِرَةَ  يَّحْذرَُ   وَّ   الَّذِيْنَ  يسَْتوَِى  هَلْ   قلُْ   رَب ِه     رَحْمَةَ  وَيرَْجُوْا   الْْ 

   ٩ࣖ  الَْْلْبَابِ  اوُلوُا يَتذََكَّرُ  انَِّمَا    يَعْلَمُوْنَ  لَْ   وَالَّذِيْنَ  يَعْلَمُوْنَ 

Terjemahnya : 

“(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang 
beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut 
pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah 
(Nabi Muhammad), “Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-
hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?” 
Sesungguhnya hanya ululalbab (orang yang berakal sehat) yang dapat 
menerima Pelajaran” (Kementerian Agama RI, 2022) 

 
Dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab, dijelaskan bahwa orang 

yang berilmu, dalam kapasitas apa pun, tidak dapat dianggap setara dengan 

orang yang tidak berilmu. Pengetahuan yang disebutkan dalam ayat ini 

berkaitan dengan pengetahuan praktis, yang memberdayakan individu untuk 

memahami esensi suatu subjek dan selanjutnya membimbing tindakan 

mereka berdasarkan pemahaman tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya 

pengetahuan yang memberikan pemahaman mendalam dan membimbing 

individu untuk bertindak secara bijaksana berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya (Shihab, 2017). 

Ayat ini bertujuan mengajak manusia untuk merenungkan dan 

mempertimbangkan perbedaan antara mereka yang memiliki pengetahuan 

dan mereka yang tidak. Allah menegaskan bahwa tidak ada kesetaraan antara 

mereka yang memahami hakikat kehidupan dan kebenaran dengan mereka 

yang tidak memahaminya. Hanya mereka yang bersedia mengakui keberadaan 
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Allah dan tunduk kepada-Nya yang dapat menerima pelajaran dan petunjuk 

yang benar. Ayat ini menekankan pentingnya pengetahuan, kesadaran, dan 

pengabdian kepada Allah sebagai kriteria yang membedakan kedua kelompok 

tersebut. 

b. Sikap  

Sikap dapat dipahami sebagai reaksi bawah sadar atau tidak disadari 

individu terhadap suatu stimulus atau objek tertentu. Sikap-sikap ini berfungsi 

sebagai indikator kesimpulan makna atau implikasi respons yang tepat 

terhadap rangsangan tertentu, yang biasanya merupakan respons yang 

tertanam dalam interaksi sehari-hari dan bukan berasal dari niat yang 

disengaja Gustina & Rizmayandha, (2020). Sikap memiliki 4 tingkatan : 

1. Menerima (Receiving)  

Proses di mana individu memberikan perhatian pada rangsangan atau 

stimulus yang diberikan oleh objek tertentu. 

2. Merespon (Responding)  

Ini merujuk pada tindakan memberikan respons atau menjawab 

pertanyaan ketika seseorang diajukan pertanyaan. 

3. Menghargai (Valving)  

Ini mengindikasikan keterlibatan individu dalam berkolaborasi atau 

bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah atau 

tugas. 

4. Bertanggung Jawab (Responsible)  
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Sikap tegas yang ditunjukkan oleh individu terhadap apa yang telah 

dilakukan. 

c. Tindakan menurut Marwanto et al., (2019) tindakan memiliki 7 

tingkatan: 

1. Persepsi (perception), ini mencerminkan proses pengenalan dan 

pemilihan berbagai objek atau opsi sebagai bagian dari tindakan 

yang akan diambil. 

2. Kesiapan (Set), ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk 

menempatkan diri secara tepat dalam memulai atau menginisiasi 

suatu gerakan atau tindakan. 

3. Respon Terpimpin (Guided Respons), ini berarti memiliki 

kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau proses dengan 

mengikuti urutan yang benar, sesuai dengan contoh atau panduan 

yang diberikan. 

4. Mekanisme (Mechanism), ini merujuk pada tahap ketika 

seseorang telah mencapai tingkat kompetensi di mana mereka 

mampu melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau 

tindakan tersebut telah menjadi kebiasaan bagi mereka. 

5. Gerakan yang Kompleks (Complex Respons), Hal ini berkaitan 

dengan kapasitas individu untuk melakukan gerakan atau tugas 

kompleks yang melibatkan banyak langkah dengan kecepatan, 

akurasi, dan efisiensi. 
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6. Penyesuaian Pola Gerakan (Adjustment), Ini merujuk pada 

kemampuan individu untuk menyesuaikan diri dengan pola atau 

aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini meliputi 

kemampuan untuk mematuhi panduan, prosedur, atau pola khusus 

selama melaksanakan tindakan atau kegiatan tertentu. 

7. Kreativitas (Creativity), Ini merujuk pada kemampuan individu 

untuk menghasilkan atau melakukan sesuatu yang inovatif 

berdasarkan pemikiran atau kreativitas mereka sendiri, tanpa 

sekadar mengikuti contoh atau panduan yang telah ada 

sebelumnya. 

D. Tinjauan Umum Tentang Theory Lawrence Green 

Lawrence Green adalah tokoh yang mengembangkan konsep umum 

yang sering digunakan untuk mendiagnosis atau menganalisis masalah 

perilaku. Green berfokus pada analisis perilaku manusia dengan 

mempertimbangkan aspek kesehatan. Menurut teori yang dikemukakan oleh 

Lawrence Green, kesehatan manusia dipengaruhi oleh dua faktor utama: 

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor non-perilaku (non-behavior 

causes). Analisis ini dilakukan melalui studi perilaku manusia dalam konteks 

kesehatan (Natoadmojo, 2012). 

Faktor utama yang berpengaruh terhadap kesehatan individu atau 

masyarakat dibagi menjadi dua kategori, yakni faktor perilaku dan faktor non-
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perilaku. Lebih lanjut, perilaku tersebut dipengaruhi atau dibentuk oleh tiga 

faktor, sebagaimana dijelaskan oleh (Natoadmojo, 2012) : 

1. Faktor Predisposisi (predisposing factors), Secara umum, faktor 

predisposisi dapat diartikan sebagai kecenderungan pribadi yang 

dibawa oleh individu atau kelompok ke dalam suatu pengalaman 

belajar tertentu. Preferensi ini dapat mendukung atau menghalangi 

perilaku sehat dan, dalam setiap konteks, memiliki dampak yang 

signifikan. Faktor predisposisi meliputi berbagai aspek seperti 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan elemen-

elemen lain yang relevan. 

2. Faktor pendukung (enabling factors), bisa muncul dalam lingkungan 

fisik sebagai hasil dari ketersediaan atau ketiadaan fasilitas atau sarana 

kesehatan. Fungsi utama dari faktor ini adalah untuk membentuk 

perilaku dan memberikan dasar motivasi. Artinya, keberadaan atau 

ketidakberadaan fasilitas kesehatan dalam lingkungan fisik memainkan 

peran penting dalam mempengaruhi kemampuan seseorang untuk 

mengadopsi dan menjalankan perilaku yang mendukung kesehatan. 

3. Faktor pendorong (reinforcing factors), hal-hal yang tercermin 

dalam sikap dan perilaku petugas kesehatan atau petugas lainnya 

sering kali menjadi kelompok referensi yang mempengaruhi perilaku 

masyarakat. 
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Teori Lawrence Green 

Sumber : Modifikasi dari (Soekidjo Notoatmodjo, 2003)  
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F. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Konsep 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan pendekatan 

analitik observasional dan menggunakan desain cross sectional. Tujuannya 

adalah untuk menilai Perilaku Pengelolaan Sampah Pada Guru di TK dan SD 

Kota Makassar dengan menerapkan Theory Lawrence Green. 

Penelitian ini dilakukan di 6 Sekolah yang ada di Kota Makassar Yakni 

TK/SD AL-Azhar 34 Makassar, TK/SD Islam Cendekia Muda, TK Negeri 

Pembina Makassar dan SD Negeri Kompleks IKIP Makassar. 

Penelitian ini dilakukan mulai tahap pengajuan judul hingga 

pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 

laporan hasil penelitian. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Definisi populasi mencakup seluruh elemen dalam konteks penelitian, 

termasuk objek dan subjek yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu. 

Secara prinsip, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan anggota suatu 

kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda dengan tinggal bersama 

dalam suatu tempat, yang secara terencana menjadi target untuk 

menyimpulkan hasil akhir suatu penelitian. Populasi dapat beragam, 

melibatkan berbagai entitas seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga 
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sekolah, hubungan sekolah dan masyarakat, karyawan perusahaan, jenis 

tanaman hutan, jenis padi, kegiatan pemasaran, hasil produksi, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, populasi tidak hanya terbatas pada manusia, 

melainkan juga dapat mencakup organisasi, binatang, hasil karya manusia, dan 

benda-benda alam lainnya (Amin et al., 2023) 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang menjadi tenaga 

pengajar di lokasi penelitian yakni 6 Sekolah Dasar (Al-Azhar Makassar, Islam 

Cendekia, dan SD Negeri Kompleks IKIP Makassar) dan 3 Taman Kanak-kanak 

(Al-Azhar Makassar, Islam Cendekia, dan TK Negeri Pembina Makassar) yang 

berlokasi di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah guru 

terdiri dari 59 guru SD Islam Al-Azhar 34 Makassar, 19 guru SD Islam Al-Izhar 

Cendekia, 20 guru SD Negeri Kompleks IKIP Makassar, 11 guru TK Islam Al-

Azhar 34 Makassar, 7 guru TK Islam Al-Izhar Cendekia, dan 6 guru TK Negeri 

Pembina Makassar. Sehingga total populasi 122 guru TK/SD. (Data Sekunder, 

2023) 

2. Sampel 

Sampel dapat sederhananya diartikan sebagai sebagian kecil dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data utama dalam suatu penelitian. 

Dengan kata lain, sampel merupakan representasi atau contoh yang diambil 

dari keseluruhan populasi dengan tujuan mewakili karakteristik keseluruhan 

populasi (Amin et al., 2023). 

Sampel dalam penelitian ini merupakan sebagian kecil dari seluruh 

populasi yang dipilih untuk dijadikan representasi dari populasi secara 
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keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel random 

sampling. Random sampling merupakan teknik pengumpulan sampel dengan 

cara memilih secara acak dari seluruh populasi sasaran dan memastikan 

mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. 

(Ramadhani Khija, ludovick Uttoh, 2015). Jumlah sampel dapat dicari dengan 

menggunakan formula slovin sebagai berikut ini : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑑2
 

Keterangan : 

n  : Jumlah sampel 

N : Besar populasi 

d2 : Batas Presisi yang diharapkan 5% (0,05) 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑑2
 

𝑛 =
122

1 + 122 (0,05)2
 

𝑛 =
122

1,305
 

𝑛 = 93,4 

Jadi sampel yang digunakan adalah 93,4 sehingga dibulatkan menjadi 

93 responden. Oleh karena itu perhitungan jumlah sampel tiap sekolah 

dihitung secara proporsi : 

𝑛 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑔𝑢𝑟𝑢 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ

Jumlah populasi
𝑥 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 
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Tabel 3. 1 Perhitungan Jumlah Sampel Tiap Sekolah 

No Sekolah Jumlah 

Guru 

Jumlah sampel secara 

proporsi 

1. SD Al-Azhar 34 

Makassar 

59 59

122
𝑥 93 =  45 

2. SD Al-Izhar Cendekia 19 19

122
𝑥 93 = 14 

3. SDN Kompleks IKIP 20 20

122
𝑥 93 =  15 

4. TK Al-Azhar 34 

Makassar 

11 11

122
𝑥 93 =  8 

5. TK Al-Izhar 

Cendekia 

7 7

122
𝑥 93 =  5 

6. TKN Pembina 

Makassar 

6 6

122
𝑥 93 =  5 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil langsung oleh peneliti melalui 

observasi langsung berupa pengisian kuesioner yang diberikan kepada 

responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber lain 

yang telah ada sebelumnya dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk penelitian tertentu. Sumber-sumber data sekunder meliputi 

jurnal, artikel, laporan penelitian, database, buku, rekaman arsip, dan sumber 

informasi lainnya yang telah ada dan bisa digunakan dalam penelitian untuk 

mendukung atau menginformasikan penelitian yang sedang dilakukan. Data 
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sekunder sering digunakan untuk memberikan konteks, literatur, atau bukti 

pendukung dalam penelitian. 

D. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data berfungsi sebagai sarana untuk menghimpun data 

secara teratur untuk mempermudah penelitian. Instrumen penelitian dapat 

diartikan sebagai perangkat pengukur atau panduan yang dipergunakan untuk 

menghimpun informasi penelitian. Berikut adalah beberapa alat pengumpul 

data yang digunakan (Heru Kurniawan, 2021). 

1. Kuesioner 

Instrumen pengumpulan data yang diterapkan adalah dalam bentuk 

kuesioner, yang disebarkan secara langsung. Kuesioner ini dirancang dengan 

sejumlah pertanyaan untuk menilai sikap, pengetahuan, tindakan, dan 

ketersediaan sarana dan prasarana. Peneliti telah memodifikasi kuesioner 

dengan mengadopsi berbagai jurnal baik nasional maupun internasional 

sesuai dengan referensi yang ada. 

2. Alat Tulis 

Diperlukan untuk mencatat data dan hasil observasi, serta mencatat 

aspek-aspek penting yang muncul selama proses penelitian. 

3. Komputer 

Komputer digunakan sebagai alat bantu untuk menuangkan hasil 

penelitian dan menganalisis untuk mengikuti proses identifikasi yang sesuai. 
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E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas 

Sugiyono, (2016) menyatakan bahwa validitas adalah sejauh mana data 

yang diperoleh dari objek penelitian sesuai dengan kemampuan yang dapat 

dijelaskan oleh peneliti. Pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan 

meminta pendapat dari beberapa ahli. Langkah selanjutnya melibatkan 

konstruksi instrumen berdasarkan aspek-aspek yang akan diukur, yang 

didasarkan pada teori tertentu, dan kemudian mendapatkan masukan dari 

para ahli. Setelah instrumen diuji oleh ahli berdasarkan pengalaman empiris 

di lapangan, langkah berikutnya adalah melakukan uji coba instrumen pada 

sampel yang diambil dari populasi. 

Menurut Sugiyono, (2016) terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi dalam uji validitas yaitu sebagai berikut : 

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

b) Jika r hitung ≤ r tabel, maka item-item tersebut dinyatakan tidak 

valid. 
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Tabel 3. 2 Uji Validitas Setiap Instrumen 

Item R Hitung R Tabel Keterangan 
Pengetahuan 

1 0.516  
 
 

 
 

0.3494 

Valid 
2 0.410 Valid 
3 0.420 Valid 
4 0.594 Valid 
5 0.416 Valid 
6 0.643 Valid 
7 0.627 Valid 
8 0.713 Valid 
9 0.713 Valid 

10 0.696 Valid 
Sikap 

1 0.718  
 
 
 

0.3494 

Valid 
2 0.722 Valid 
3 0.706 Valid 
4 0.775 Valid 
5 0.708 Valid 
6 0.814 Valid 
7 0.663 Valid 
8 0.362  Valid 
9 0.615 Valid 

10 0.658 Valid 
Tindakan 

1 0.436  
 
 

 
0.3494 

Valid 
2 0.388 Valid 
3 0.441 Valid 
4 0.658 Valid 
5 0.516 Valid 
6 0.473 Valid 
7 0.536 Valid 
8 0.441 Valid 
9 0.441 Valid 

10 0.494 Valid 
 Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat semua pertanyaan dalam variabel 

hasilnya valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Natoadmojo, (2012) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dilakukan 

untuk menilai sejauh mana tingkat kepercayaan suatu instrumen. Hal ini 

berguna untuk mengetahui seberapa dapat diandalkan alat ukur tersebut dan 

sejauh mana konsistensi alat ukur terhadap tujuan pengukuran yang 

dimaksud. 

Menurut Imam Ghozali, variabel dinyatakan reliabel apabila nilai 

Cronbach Alpha > 0.70. Berikut hasil uji reliabilitas pada instrumen penelitian: 

Tabel 3. 3 Uji Reliabilitas Setiap Instrumen 

No Variabel Alpha 
Cronbach 

R Tabel Keterangan 

1 Pengetahuan 0.747 0.3494 Reliable 
2 Sikap 0.928 0.3494 Reliable 
3 Tindakan 0.707 0.3494 Reliable 

 Berdasarkan tabel 3.3 dapat dilihat semua pertanyaan dalam variabel 

hasilnya reliable. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Natoadmojo (2012) berikut pengolahan dan analisis data 

adalah sebagai berikut : 

1. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data memiliki beberapa tahapan sebagai berikut : 

a. Editing (Mengedit data) 

Data yang telah dikumpulkan diperiksa untuk memverifikasi 

kelengkapan dan kejelasannya. Proses pengeditan dapat dilakukan selama 
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pengumpulan data, pengisian kuesioner, maupun setelah data terkumpul, 

guna memastikan keakuratannya. 

b. Coding (Pemberian data) 

Peneliti melakukan mengubah dan menyederhanakan pada data hasil 

penelitian yang telah terkumpul dengan memberikan kode, bertujuan untuk 

mempermudah proses pengolahan data. 

c. Entry (Memasukkan data) 

Data yang telah terkumpul secara lengkap kemudian dimasukkan ke 

dalam program pengolahan angka untuk dilakukan analisis. 

d. Cleaning (Membersihkan data) 

Data yang telah dimasukkan ke dalam program SPSS diperiksa kembali 

sebelum melanjutkan ke tahap analisis, untuk memastikan kelengkapan dan 

keakuratannya. 

e. Penyajian Data 

Hasil data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk narasi dan 

tabel. 

2. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Univariat 

Analisis univariat digunakan untuk menganalisis karakteristik setiap 

variabel penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi frekuensi dan 

persentase setiap variabel. 
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b. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat ini menggunakan uji Chi Square (X2) untuk mengetahui 

hubungan yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

a. Gambaran Umum TK/SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

TK/SD Islam Al-Azhar 34 Makassar merupakan lembaga Pendidikan 

swasta yang bertempat di Jalan Aroepala No.5, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 

Sulawesi Selatan kode pos 90221. TK/SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

mendapatkan akreditasi B dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) 

Sekolah/Madrasah. Jumlah guru sebanyak 10 orang yaitu 1 laki-laki dan 9 

perempuan, pegawai 1 orang, serta peserta didik berjumlah 78 orang yaitu 40 

laki-laki dan 38 perempuan. Sedangkan SD Islam Al-Azhar 34 Makassar 

mendapatkan akreditasi A dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) 

Sekolah/Madrasah. Jumlah guru sebanyak 50 orang yaitu 14 laki-laki dan 36 

perempuan, pegawai 5 orang yaitu 1 laki-laki dan 4 perempuan, serta peserta 

didik berjumlah 572 orang yaitu 294 laki-laki dan 278 perempuan. Al-Azhar 

memiliki motto beradab, inspiratif dan kolaboratif. 

b. Gambaran Umum TK/SD Islam Al-Izhar Cendekia Makassar 

TK/SD Islam Al-Izhar Cendekia Makassar merupakan lembaga 

Pendidikan TK dan SD swasta yang bertempat di Jalan Urip Sumoharjo No. 20 

Gedung Graha Pena. TK berada di lantai 1 sedangkan SD berada di lantai 2 

Gedung Graha Pena Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
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dengan kode pos 90231, Dimana secara geografis terletak antara 5°13’69,96.9” 

Lintang Selatan dan 119°44’14,06.1” Bujur Timur. TK Islam Al-Izhar Cendekia 

Makassar mendapatkan akreditasi A dari BAN-S/M (Badan Akreditasi 

Nasional) Sekolah/Madrasah dengan jumlah guru 5 orang, pegawai 2 orang 

serta peserta didik 34 orang yaitu 16 laki-laki dan 18 perempuan. Sedangkan 

SD Islam Al-Izhar Cendekia Makassar mendapatkan akreditasi B dari BAN-S/M 

(Badan Akreditasi Nasional) Sekolah/Madrasah dengan jumlah guru 17 orang 

yaitu 4 laki-laki dan 13 perempuan, pegawai 2 orang serta peserta didik 133 

orang yaitu 75 laki-laki dan 58 perempuan. Sekolah Islam Al-Izhar Cendekia 

memiliki motto Islami, Cerdas dan Kreatif. Menggunakan kurikulum 

Cambridge, khas Islam, dan Kurikulum merdeka. 

c. Gambaran Umum TK Negeri Pembina Makassar 

TK Negeri Pembina Makassar merupakan lembaga Pendidikan TK 

Negeri yang bertempat di Jalan Sunu Kompleks Unhas Baraya Makassar, 

Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan kode pos 90231, Dimana 

secara geografis terletak antara 5°13’69,96.9” Lintang Selatan dan 

119°44’14,06.1” Bujur Timur. TK Negeri Pembina Makassar mendapatkan 

akreditasi A dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional). Jumlah guru sebanyak 

4 orang, pegawai 2 orang 1 laki-laki dan 1 perempuan, serta peserta didik 

berjumlah 63 orang yaitu 30 laki-laki dan 33 perempuan. Visi dari TK Negeri 

Pembina yaitu terwujudnya pertumbuhan kehidupan masa anak-anak yang 

bahagia, sehat, cerita, dan berakhlak mulia, berbudaya, siap memasuki 

Pendidikan dasar. 
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d. Gambaran Umum SD Negeri Kompleks IKIP 

SD Negeri Kompleks IKIP merupakan Lembaga Pendidikan yang 

bertempat di Jl. A. P. Pettarani No.9, Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota 

Makassar, Sulawesi Selatan dengan kode pos 90222. SD Negeri Kompleks IKIP 

mendapatkan akreditasi A dari BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional) dengan 

jumlah guru 20 orang yaitu 6 laki-laki dan 14 perempuan, pegawai 5 orang 

yaitu 2 laki-laki dan 3 perempuan serta peserta didik 381 orang yaitu 172 laki-

laki dan 209 perempuan. SD Negeri Kompleks IKIP menggunakan kurikulum 

Merdeka dengan visi misi mewujudkan generasi pelajar Pancasila yang ceria 

dan berwawasan lingkungan. 

2. Hasil Uji Analisis Univariat 

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dideskripsikan 

melalui analisis univariat yang nantinya akan memberikan gambaran 

mengenai karakteristik responden serta gambaran distribusi frekuensi 

variabel yang diteliti. 

a. Karakteristik Responden 

Sampel dalam penelitian adalah guru dari 6 sekolah yakni 3 sekolah TK 

yaitu TK Islam Al-Azhar Makassar, TK Islam Al-Izhar Cendekia Makassar, dan 

TKN Pembina Makassar dan 3 SD yaitu SD Islam AL-Azhar Makassar, SD Islam 

Al-Izhar Cendekia Makassar, dan SDN Kompleks IKIP Makassar. 
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Tabel 4. 1  
Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Guru TK dan SD  

Tahun 2024 
 

Variabel 
TK SD 

Frekuensi Frekuensi 

n % n % 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki 2 11.1 26 35.1 
Perempuan 16 88.9 48 64.9 
Total 18 100 74 100 

 

 
Variabel 

TK SD 
Frekuensi Frekuensi 

n % n % 
Usia 
17-25 Tahun 5 27.8 19 24.9 
26-35 Tahun 7 38.8 44 59.8 
36-45 Tahun 5 27.8 7 9.7 
46-55 Tahun 1 5.6 3 4.2 
56-65 Tahun - - 1 1.4 
Total 18 100 74 100 

Sumber : Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dan usia dari guru TK dan SD. Guru TK terdiri dari 

2 responden (11.1%) berjenis kelamin laki-laki dan 16 (88.9%) berjenis 

kelamin perempuan dengan usia responden paling tinggi yakni usia 36-45 

tahun sebanyak 7 responden (38.8%) dan paling rendah yakni usia 46-55 

tahun sebanyak 1 responden (5.6%). Selanjutnya Guru SD terdiri dari 26 

responden (35.1%) berjenis kelamin laki-laki dan 48 (64.9%) berjenis kelamin 

perempuan dengan usia responden paling tinggi yakni usia 26-35 tahun 

sebanyak 44 responden (59.8%) dan paling rendah yakni usia 56-65 tahun 

sebanyak 1 responden (1.4%). 
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Tabel 4. 2 
Distribusi Frekuensi Jenis Kelamin Responden Guru TK dan SD 

Tahun 2024 
 

 
Variabel 

TK Negeri 
Pembina 

TK Al-Izhar 
Cendekia 
Makassar 

TK Al-
Azhar 34 
Makassar 

Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

n % n % n % 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki - 0 - 0 2 25 
Perempuan 5 100 5 100 6 75 
Total 5 100 5 100 8 100 

 
Variabel 

SDN Kompleks 
IKIP 

SD Al-Izhar 
Cendekia 
Makassar 

TK Al-
Azhar 34 
Makassar 

Frekuensi Frekuensi Frekuensi 

n % n % n % 
Jenis Kelamin 
Laki-Laki 4 26.7 5 35.7 17 37.8 
Perempuan 11 73.3 9 64.3 28 62.2 
Total 15 100 14 100 45 100 

Sumber : Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dari guru TK dan SD. Guru TKN Pembina terdiri dari 

5 responden (100%) berjenis kelamin Perempuan, TK Al-Izhar Cendikia 

Makassar terdiri dari 5 responden (100%) berjenis kelamin Perempuan, dan 

TK Al-Azhar 34 Makassar terdiri dari 2 responden (25%) berjenis kelamin 

laki-laki dan 6 (75%) berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan pada Guru SDN 

Kompleks IKIP terdiri dari 4 responden (26.7%) berjenis kelamin laki-laki dan 

11 (73.3%) berjenis kelamin perempuan, SD Al-Izhar Cendikia Makassar 

terdiri dari 5 responden (35.7%) berjenis kelamin laki-laki dan 9 (64.3%) 
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berjenis kelamin perempuan, SD Al-Azhar 34 Makassar terdiri dari 17 

responden (37.8%) berjenis kelamin laki-laki dan 28 (62.2%) berjenis kelamin 

Perempuan.  

Tabel 4. 3 
Distribusi Frekuensi Usia Responden Guru TK dan SD  

Tahun 2024 
 

 
Variabel 

TK Negeri 
Pembina 

TK Al-Izhar 
Cendekia 
Makassar 

TK Al-Azhar 
34 Makassar 

Frekuensi Frekuensi Frekuensi 
n % n % n % 

Usia 
17-25 Tahun 2 40 2 40 1 12.5 
26-35 Tahun 1 20 2 40 4 50 
36-45 Tahun 2 40 1 20 2 25 
46-55 Tahun - - - - 1 12.5 
Total 5 100 5 100 8 100 

 
Variabel 

SDN Kompleks 
IKIP 

SD Al-Izhar 
Cendekia 
Makassar 

SD Al-Azhar 
34 Makassar 

Frekuensi Frekuensi Frekuensi 
n % n % n % 

Usia 
17-25 Tahun 4 26.7 5 35.7 10 22.2 
26-35 Tahun 6 40 9 64.3 29 64.5 
36-45 Tahun 1 6.6 - - 6 13.3 
46-55 Tahun 3 20.1 - - - - 
56-65 Tahun 1 6.6 - - - - 
Total 15 100 14 100 45 100 

Sumber : Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan data karakteristik responden 

berdasarkan usia dari guru TK dan SD. Guru TKN Pembina mayoritas memiliki 

usia 17-25 tahun terdiri dari 2 responden (40%), TK Al-Izhar Cendekia 

mayoritas memiliki usia 17-25 tahun terdiri dari 2 responden (40%), dan TK 

Al-Azhar 34 Makassar mayoritas memiliki usia 26-35 tahun terdiri dari 4 
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responden (50%). Sedangkan Guru SDN Kompleks IKIP mayoritas memiliki 

usia 26-35 tahun terdiri dari 6 responden (40%), SD Al-Izhar Cendekia 

mayoritas memiliki usia 26-35 tahun terdiri dari 9 responden (64.3%), dan SD 

Al-Azhar 34 Makassar mayoritas memiliki usia 26-35 tahun terdiri dari 29 

responden (64.5%) 

b. Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis univariat digunakan untuk memperoleh deskripsi dari variabel 

yang diteliti, antara lain pengetahuan, sikap, tindakan, dan perilaku 

pengelolaan sampah. Berikut rincian hasil analisis univariat masing-masing 

variabel dari TK dan SD 

1) Pengetahuan 

 

Diagram 1. Distribusi pengetahuan responden dengan pengelolaan 
sampah 

Berdasarkan diagram 1, pengetahuan menunjukkan bahwa guru Taman 

Kanak-kanak terdapat 16 responden (88.9%) memiliki pengetahuan baik dan 

terdapat 2 responden (11.1%) memiliki pengetahuan kurang. Selanjutnya, 

guru Sekolah Dasar terdapat 65 responden (87.8%) memiliki pengetahuan 
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baik dan terdapat 9 responden (12.2%) memiliki pengetahuan kurang 

terhadap pengelolaan sampah. 

 

Diagram 2. Distribusi pengetahuan responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap TK 

Berdasarkan diagram 2, pengetahuan menunjukkan bahwa guru TK 

Negeri Pembina terdapat 4 responden (80%) memiliki pengetahuan baik dan 

terdapat 1 responden (20%) memiliki pengetahuan kurang. Selanjutnya, guru 

TK Islam Al-Izhar Cendekia Makassar terdapat 5 responden (100%). Dan guru 

TK Islam Al-Azhar 34 Makassar terdapat 7 responden (87.5%) memiliki 

pengetahuan baik dan terdapat 1 responden (12.5%) memiliki pengetahuan 

kurang terhadap pengelolaan sampah. 

 

4
5

7

1
0

1

0
1
2
3
4
5
6
7
8

TK Negeri Pembina TK Islam Al-Izhar
Cendikia Makassar

TK Islam Al-Azhar 34
Makassar

Baik Kurang

13 11

41

2 3 4

0

10

20

30

40

50

SDN Komleks IKIP SD Islam Al-Izhar
Cendikia Makassar

SD Islam Al-Azhar 34
Makassar

Baik Kurang



63 
 

 

Diagram 3. Distribusi pengetahuan responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap SD 

Berdasarkan diagram 3, pengetahuan menunjukkan bahwa guru SDN 

Kompleks IKIP terdapat 13 responden (86.7%) memiliki pengetahuan baik 

dan terdapat 2 responden (13.3%) memiliki pengetahuan kurang. Selanjutnya, 

guru SD Islam Al-Izhar Cendekia Makassar terdapat 11 responden (78.9%) 

memiliki pengetahuan baik dan terdapat 3 responden (21.4%) memiliki 

pengetahuan kurang. Dan guru SD Islam Al-Azhar 34 Makassar terdapat 41 

responden (91.1%) memiliki pengetahuan baik dan terdapat 1 responden 

(8.9%) memiliki pengetahuan kurang terhadap pengelolaan sampah. 

2) Sikap 

 

Diagram 4. Distribusi sikap responden dengan pengelolaan sampah 

Berdasarkan diagram 4, terkait sikap responden terhadap pengelolaan 

sampah menunjukkan bahwa guru Taman Kanak-kanak terdapat 16 

responden (88.9%) memiliki sikap positif dan terdapat 2 responden (11.1%) 

memiliki sikap negatif. Selanjutnya, guru Sekolah Dasar terdapat 64 responden 

(86.5%) memiliki sikap positif dan terdapat 10 responden (13.5%) memiliki 

sikap negatif terhadap pengelolaan sampah. 
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Diagram 5. Distribusi Sikap responden dengan pengelolaan sampah 
pada setiap TK 

Berdasarkan diagram 5, terkait sikap responden terhadap pengelolaan 

sampah menunjukkan bahwa guru TK Negeri Pembina terdapat 4 responden 

(80%) memiliki sikap positif dan terdapat 1 responden (20%) memiliki sikap 

negatif. Selanjutnya, guru TK Islam Al-Izhar Cendekia Makassar terdapat 5 

responden (100%) memiliki sikap positif. Dan guru TK Islam Al-Azhar 34 

Makassar terdapat 7 responden (87.5%) memiliki sikap positif dan terdapat 1 

responden (12.5%) memiliki sikap negatif terhadap pengelolaan sampah. 

 

Diagram 6. Distribusi Sikap responden dengan pengelolaan sampah 
pada setiap SD 
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Berdasarkan diagram 6, terkait sikap responden terhadap pengelolaan 

sampah menunjukkan bahwa guru SDN Kompleks IKIP terdapat 12 responden 

(80%) memiliki sikap positif dan terdapat 3 responden (20%) memiliki sikap 

negatif. Selanjutnya, guru SD Islam Al-Izhar Cendekia Makassar terdapat 12 

responden (85.7%) memiliki sikap positif dan terdapat 2 responden (14.3%) 

memiliki sikap negatif. Dan guru SD Islam Al-Azhar 34 Makassar terdapat 40 

responden (88.9%) memiliki sikap positif dan terdapat 5 responden (11.1%) 

memiliki sikap negatif terhadap pengelolaan sampah. 

3) Tindakan 

 

Diagram 7. Distribusi tindakan responden dengan pengelolaan 
sampah 

Berdasarkan diagram 7, terkait tindakan responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru Taman Kanak-kanak terdapat 

14 responden (77.8%) memiliki tindakan baik dan 4 responden (22.2%) 

memiliki tindakan kurang. Selanjutnya, guru Sekolah Dasar terdapat 63 

responden (85.1%) memiliki tindakan baik dan 11 responden (14.9%) 

memiliki tindakan kurang terhadap pengelolaan sampah. 
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Diagram 8. Distribusi tindakan responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap TK 

Berdasarkan diagram 8, terkait tindakan responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru TK Negeri Pembina terdapat 3 

responden (60%) memiliki tindakan baik dan terdapat 2 responden (40%) 

memiliki tindakan kurang. Selanjutnya, guru TK Islam Al-Izhar Cendekia 

Makassar terdapat 5 responden (100%) memiliki tindakan baik. Dan guru TK 

Islam Al-Azhar 34 Makassar terdapat 6 responden (75%) memiliki tindakan 

baik dan terdapat 2 responden (25%) memiliki tindakan kurang terhadap 

pengelolaan sampah. 

 

Diagram 9. Distribusi Tindakan responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap SD 
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Berdasarkan diagram 9, terkait tindakan responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru SDN Kompleks IKIP terdapat 

12 responden (80%) memiliki tindakan baik dan terdapat 3 responden (20%) 

memiliki tindakan kurang. Selanjutnya, guru SD Islam Al-Izhar Cendekia 

Makassar terdapat 11 responden (78.6%) memiliki tindakan baik dan terdapat 

3 responden (21.4%) memiliki tindakan kurang. Dan guru SD Islam Al-Azhar 

34 Makassar terdapat 40 responden (88.9%) memiliki sikap positif dan 

terdapat 5 responden (11.1%) memiliki sikap negatif terhadap pengelolaan 

sampah. 

4) perilaku 

 

Diagram 10. Distribusi perilaku responden dengan pengelolaan 
sampah 

Berdasarkan diagram 10, terkait perilaku responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru Taman Kanak-kanak terdapat 

14 responden (77.8%) memiliki perilaku baik dan 4 responden (22.2%) 

memiliki perilaku kurang. Selanjutnya, guru Sekolah Dasar terdapat 63 

responden (85.1%) memiliki perilaku baik dan 11 responden (14.9%) 

memiliki perilaku kurang terhadap pengelolaan sampah. 
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Diagram 11. Distribusi perilaku responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap TK 

Berdasarkan diagram 11, terkait perilaku responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru TK Negeri Pembina terdapat 3 

responden (60%) memiliki perilaku baik dan terdapat 2 responden (40%) 

memiliki perilaku kurang. Selanjutnya, guru TK Islam Al-Izhar Cendekia 

Makassar terdapat 5 responden (100%) memiliki perilaku baik. Dan guru TK 

Islam Al-Azhar 34 Makassar terdapat 6 responden (75%) memiliki perilaku 

baik dan terdapat 2 responden (25%) memiliki perilaku kurang terhadap 

pengelolaan sampah. 

 

Diagram 12. Distribusi perilaku responden dengan pengelolaan 
sampah pada setiap SD 
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Berdasarkan diagram 12, terkait perilaku responden terhadap 

pengelolaan sampah menunjukkan bahwa guru SDN Kompleks IKIP terdapat 

12 responden (80%) memiliki perilaku baik dan terdapat 3 responden (20%) 

memiliki perilaku kurang. Selanjutnya, guru SD Islam Al-Izhar Cendekia 

Makassar terdapat 11 responden (78.6%) memiliki tindakan baik dan terdapat 

3 responden (21.4%) memiliki tindakan kurang. Dan guru SD Islam Al-Azhar 

34 Makassar terdapat 40 responden (88.9%) memiliki sikap positif dan 

terdapat 5 responden (11.1%) memiliki sikap negatif terhadap pengelolaan 

sampah. 

3. Hasil Uji Analisis Bivariat 

Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini dilakukan uji 

analisis bivariate menggunakan uji Chi-Square untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antar variabel. Berikut ini adalah hasil uji analisis bivariat tiap 

variabel yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan terhadap perilaku 

pengelolaan sampah :  

1) Pengetahuan 

Tabel 4. 4  
Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah pada 

Guru TK dan SD di Kota Makassar Tahun 2024 
 
Variabel 
Pengetahuan 

PERILAKU GURU 
TK SD 

Baik Kurang Baik Kurang 
n % n % n % n % 

Baik 14 87.5 2 12.5 62 95.4 3 4.6 
Kurang 0 0.0 2 100.0 1 11.1 8 88.9 
Total 14 77.8 4 22.2 63 85.1 11 14.9 
P-Value 0.039 0.000 

Sumber : Data Primer, 2024 
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Berdasarkan tabel 4.4, dari 14 (87,5%) guru TK dengan perilaku yang 

baik semua memiliki pengetahuan baik. Dari 63 (85,1%) guru SD dengan 

perilaku yang baik memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 62 orang 

(95,4%) dan sebanyak 1 (11,1%) yang memiliki pengetahuan kurang terhadap 

pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh nilai 

signifikansi variabel pengetahuan pada guru TK sebesar (p=0,039) dan pada 

guru SD sebesar (p=0,000), yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan (p<0,05). 

2) Sikap 

Tabel 4. 5 
 Hubungan Sikap dengan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Guru TK 

dan SD di Kota Makassar Tahun 2024 
 

Variabel 
Sikap 

PERILAKU GURU 
TK SD 

Baik Kurang Baik Kurang 
n % n % n % n % 

Positif 14 87.5 2 12.5 61 95.3 3 4.7 
Negatif 0 0.0 2 100.0 2 20.0 8 80.0 
Total 14 77.8 4 22.2 63 85.1 11 14.9 

P-Value 0.039 0.000 
Sumber : Data Primer, 2024 

 
Berdasarkan tabel 4.5, dari 14 (87,5%) guru TK dengan perilaku yang 

baik semua memiliki sikap baik. Dari 63 (85,1%) guru SD dengan perilaku yang 

baik memiliki sikap yang baik sebanyak 61 orang (95,3%) dan sebanyak 2 

(20%) yang memiliki pengetahuan kurang terhadap pengelolaan sampah. 

Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh nilai signifikansi variabel sikap 

pada guru TK sebesar (p=0,039) dan pada guru SD sebesar (p=0,000), yang 

berarti terdapat hubungan yang signifikan (p<0,05). 
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3) Tindakan 

Tabel 4. 6 
 Hubungan Tindakan dengan Perilaku Pengelolaan Sampah pada Guru 

TK dan di SD Kota Makassar Tahun 2024 
 

Variabel 
Tindakan 

PERILAKU GURU 
TK SD 

Baik Kurang Baik Kurang 
n % n % n % n % 

Baik 14 100.0 0 0.0 58 92.1 5 7.9 
Kurang 0 0.0 4 100.0 5 45.5 6 54.5 
Total 14 77.8 4 22.2 63 85.1 11 14.9 

P-Value 0.000 0.001 
Sumber : Data Primer, 2024 

Berdasarkan tabel 4.6, dari 14 (87,5%) guru TK dengan perilaku yang 

baik semua memiliki tindakan baik. Dari 63 (85,1%) guru SD dengan perilaku 

yang baik memiliki tindakan yang baik sebanyak 58 orang (92,1%) dan 

sebanyak 5 (45,5%) yang memiliki tindakan kurang terhadap pengelolaan 

sampah. Berdasarkan hasil uji Chi-Square, diperoleh nilai signifikansi variabel 

pengetahuan pada guru TK sebesar (p=0,000) dan pada guru SD sebesar 

(p=0,001), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan (p<0,05). 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran perbedaan 

Perilaku Pengelolaan Sampah pada Guru TK dan SD di Kota Makassar. Jumlah 

responden yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 92. Hasil pengujian 

univariat sebelumnya diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah 

guru TK 18 orang dan guru SD 74 orang. Karakteristik memberikan gambaran 

atau ciri khas dari masing-masing responden.  
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1. Faktor predisposisi  

a. Pengetahuan  

Menurut Sunaryo yang dikutip Ahmad Kholid (2015) pengetahuan 

merupakan domain terpenting bagi terbentuknya tindakan seseorang (Mbindi 

et al., 2021). Perilaku yang berakar pada pengetahuan cenderung lebih 

bertahan lama dibandingkan dengan perilaku yang tidak berdasarkan 

pengetahuan. Pengetahuan ini juga menjadi dorongan psikis yang esensial 

dalam menumbuhkan sikap dan perilaku sehari-hari (Anggraini, 2019). 

Pengetahuan, atau aspek kognitif, adalah domain krusial dalam 

pembentukan tindakan seseorang (overt behavior). Pengetahuan tentang 

suatu objek memiliki berbagai tingkat intensitas, yang meliputi tahu 

(knowledge), memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis 

(analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation) (Natoadmojo, 2012). 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

responden yang memiliki tingkat pengetahuan baik dengan perilaku 

pengelolaan sampah di TK terdapat 14 responden (87.5%) dan SD sebesar 62 

responden (95.4%). Sedangkan, responden yang memiliki tingkat 

pengetahuan kurang dengan perilaku pengelolaan sampah di TK terdapat 2 

responden (12.5%) dan SD terdapat 3 responden (4.6%). Hasil tersebut 

sejalan dengan pernyataan Oktariyani Dasril yang menyatakan bahwa 

pemberian informasi dan teladan hidup bersih dan sehat dapat secara efektif 

mempengaruhi perilaku individu (Oktariyani Dasril, 2018).  
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Pengetahuan yang baik tentang pengelolaan sampah di kalangan guru 

ini mungkin karena mereka sudah berada di tingkat analisis yang baik dalam 

pengetahuan, seperti yang disebutkan oleh Anisa et.al, (2024) dan juga 

memiliki tingkat pendidikan yang memadai yang mempengaruhi pemahaman 

mereka tentang pengelolaan sampah Syarfaini et al., (2017). Meskipun 

pengetahuan digolongkan sebagai sesuatu yang bermanfaat, namun tidak 

selalu berarti perilaku positif. Sebuah proses sistematis diperlukan untuk 

mengubah pengetahuan menjadi perilaku di seluruh enam tingkatan, karena 

memiliki pengetahuan tidak menjamin pemahaman atau kemampuan untuk 

menerapkannya secara efektif (Radhiah et.al, 2023). 

Berdasarkan temuan peneliti melalui uji Chi Square diperoleh bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara variabel pengetahuan 

dengan perilaku pengelolaan sampah di TK dengan nilai signifikansi (p=0.039) 

dan SD (p=0.000). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Khoiri & Rudiansyah, 2019) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

pengetahuan dengan perilaku pengelolaan sampah. 

Hubungan yang signifikan antara pengetahuan pengelolaan lingkungan 

dengan perilaku pengelolaan juga dibuktikan dalam penelitian (Gusti et al., 

2015) dalam hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa pengetahuan 

memiliki hubungan yang positif dengan perilaku pengelolaan sampah 

berkelanjutan. Hal senada juga dikemukakan (Rahman, 2016) dalam hasil 

penelitiannya yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tinggi antara 
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pengetahuan, internal dan faktor lingkungan hidup dengan perilaku 

pengelolaan sampah. 

Di bawah ini merupakan ayat yang menyatakan tentang pentingnya 

menambah ilmu pengetahuan dalam Q.S. AlMujadilah/58:11: 

ْٓايَُّهَا ا   الَّذِيْنَ   ي  مَنوُْْٓ لِسِ   فىِ  تفَسََّحُوْا  لَكُمْ   قيِْلَ   اِذَا   ا    انْشُزُوْا   قيِْلَ   وَاِذَا   لَكُمْ    اٰللُّ   يفَْسَحِ   فاَفْسَحُوْا  الْمَج 

مَنوُْا  الَّذِيْنَ  اٰللُّ  يرَْفَعِ   فاَنْشُزُوْا  ت    الْعِلْمَ  اوُْتوُا  وَالَّذِيْنَ  مِنْكُمْ   ا     ١١ خَبيِْر   تعَْمَلوُْنَ  بِمَا وَاٰللُّ  دَرَج 
Terjemahnya:  

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu 

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

Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, 

“Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan“ 

(Kementerian Agama RI, 2019) 

Berdasarkan Tafsir Quraish Shihab dianjurkan bagi orang-orang yang 

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya agar dengan murah hati memberikan 

tempat duduk kepada orang lain bila diminta, karena perbuatan ini akan 

mendatangkan keberkahan dan keberlimpahan dari Allah. Demikian pula 

ketika diminta untuk mengosongkan kursi, dianjurkan untuk mematuhinya, 

karena hal ini akan mengakibatkan peningkatan status bagi orang beriman 

yang taat dan orang yang berilmu. Penting untuk diingat bahwa Allah 

mengetahui semua tindakan dan akan membalasnya sesuai dengan itu (Kulle, 

2016). 

Ayat tersebut menjelaskan tentang etika dalam menghadiri majelis, 

yaitu setiap orang sebaiknya memberi ruang dalam majelis. Seorang muslim 

tidak boleh mengambil tempat duduk yang tidak perlu dan hendaknya 

mempersilakan orang lain untuk turut duduk di majelis. 
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b. Sikap  

Sikap menurut Teori Green 2012 adalah tertanam dalam 

kecenderungan perilaku yang khas dan memiliki kemampuan untuk 

mendorong atau membimbing perilaku, yang berasal dari proses 

pembelajaran. Pada dasarnya, sikap dapat dilihat sebagai respons perilaku 

terselubung (respon implisit) yang terjadi segera setelah rangsangan, baik 

disadari maupun tidak. Sikap dipupuk melalui kombinasi pengetahuan, 

keyakinan, dan emosi (Notoatmodjo, 2012). 

Newcome, salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap 

harus dipahami sebagai kecenderungan terhadap perilaku dan bukan sekadar 

manifestasi lahiriah dari motif tertentu. Artinya, sikap berfungsi sebagai 

landasan tindakan atau reaksi, dan bukan sekedar tindakan itu sendiri 

(Suryam Dora, 2017). 

Sikap merupakan bentuk evaluasi seseorang terhadap suatu perilaku 

(Bandura, 1991). Menurut Myers (2005) sikap adalah reaksi berdasarkan 

penilaian preferensi atau penolakan terhadap sesuatu, yang diwujudkan 

melalui keyakinan, emosi, atau tindakan dengan tujuan tertentu dalam pikiran 

(Sujana et al., 2018). Sikap dibentuk oleh keyakinan dan emosi pribadi 

mengenai kecenderungan dan kemauan seseorang untuk melakukan suatu 

aktivitas tertentu, baik secara positif maupun negatif (Firdah et al., 2016). 

Sikap memainkan peran penting dalam menentukan penilaian individu secara 

keseluruhan dan merupakan prediktor signifikan terhadap perilaku mereka di 

masa depan (Greaves et al., 2013) 
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Menurut sikap Bandura, (1991) mengemukakan bahwa sikap 

seseorang terdiri dari tiga komponen utama: kognitif, afektif, dan konatif. 

Komponen kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman individu 

terhadap objek sikapnya, sedangkan komponen afektif menyangkut emosi atau 

perasaan yang terkait dengannya. Komponen konatif berkaitan dengan 

kecenderungan seseorang untuk berperilaku atau bereaksi terhadap objek 

sikap, baik melalui tindakan yang dapat diamati atau niat untuk bertindak 

selaras dengan sikapnya. Dalam teori Lawrence Green, niat memegang peranan 

sentral dalam mendorong perilaku, berfungsi sebagai faktor penghubung yang 

mempengaruhi tindakan berdasarkan sikap dan faktor lainnya. 

Bandura (1991) berpendapat bahwa niat memainkan peran penting 

dalam membimbing perilaku dengan menghubungkan keyakinan dan 

keinginan yang kuat dengan tindakan tertentu. Niat merupakan faktor penentu 

apakah suatu sikap seseorang akan terwujud menjadi suatu perilaku (Ulfah, 

2018). Sejalan pernyataan diatas, penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2019) 

mengemukakan bahwa sikap memiliki hubungan positif terhadap intensi 

pengelolaan sampah yang nantinya akan mempengaruhi seseorang dalam 

menampilkan suatu perilaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

responden yang memiliki sikap positif dengan perilaku pengelolaan sampah di 

TK terdapat 14 responden (87.5%) dan SD sebesar 61 responden (95.3%). 

Sedangkan, responden yang memiliki sikap negatif dengan perilaku 

pengelolaan sampah di TK terdapat 2 responden (12.5%) dan SD terdapat 3 
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responden (4.7%). Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Srisantyorini & Ernyasih, (2018) bahwa terdapat 50 responden 

(61%) memiliki sikap positif dalam melakukan pengelolaan sampah. 

Menurut Bandura (1991) teori Lawrence Green menemukan bahwa 

sikap positif akan mengarahkan individu untuk menampilkan perilaku. 

Semakin tinggi sikap positif individu dalam melakukan pengelolaan sampah 

maka semakin tinggi pula intensi untuk mengelola sampah sehingga diprediksi 

membuat individu untuk melakukan perilaku pengelolaan sampah 

(Wicaksono et al., 2020). 

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Ali Imran/3:159 

نَ   رَحْمَة    فبَِمَا  وْا  الْقَلْبِ   غَلِيْظَ   فَظًّا  كُنْتَ   وَلوَْ     لَهُمْ   لِنْتَ   اٰللِّ   م ِ   عَنْهُمْ   فاَعْفُ    ۖحَوْلِكَ   مِنْ   لَْنْفضَُّ
لِيْنَ   يحُِبُّ  اٰللَّ  اِنَّ     اٰللِّ  عَلىَ  فتَوََكَّلْ  عَزَمْتَ  فاَِذَا  الَْْمْرِ   فىِ وَشَاوِرْهُمْ  لَهُمْ  وَاسْتغَْفِرْ      ١٥٩ الْمُتوََك ِ

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 RI, 2019) 

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. menjadikanmu lemah lembut dimaksudkan 

untuk menarik hati mereka. Kemudian ajaklah bermusyawarah mengenai 
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suatu persoalan yang sedang terjadi untuk menjadikan hati mereka senang 

dan agar mereka lebih semangat dalam berbuat  (Al-Sheikh, 2003). 

Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah swt menganjurkan pentingnya 

menjaga sikap lembut terhadap orang lain, karena kekerasan dapat 

mengasingkan individu. Oleh karena itu, sikap seseorang baik dalam 

lingkungan profesional maupun dalam interaksi dengan orang lain memainkan 

peran penting dalam membentuk perilaku mereka di masa depan. 

Berdasarkan temuan peneliti melalui uji Chi Square diperoleh bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara variabel sikap dengan 

perilaku pengelolaan sampah di TK dengan nilai signifikansi (p=0.039) dan SD 

(p=0.000). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Razali et al., 

(2020) bahwa sikap memberikan kontribusi positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap pengelolaan sampah. 

Menurut Azwar, 2015 dalam Sujana et al., (2018) pembentukan dan 

pengubahan sikap suatu individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni 

adanya interaksi sosial, pengalaman pribadi, kebudayaan, dan orang lain yang 

dianggap penting. Faktor interaksi sosial dipengaruhi oleh lingkungan di 

sekitarnya, ketika kondisi lingkungan sekitarnya memiliki sikap peduli 

lingkungan yang tinggi, maka sikap individu terhadap lingkungan juga akan 

tinggi. Faktor pengalaman pribadi, kesan yang baik memberikan kontribusi 

positif dalam mempengaruhi pembentukan sikap. 

Faktor selanjutnya ialah pengaruh orang lain yang dianggap penting. 

Seseorang yang dianggap penting adalah orang yang diharapkan 
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persetujuannya dan mempengaruhi terbentuknya suatu tindakan yang 

dikehendaki, misalnya keluarga, teman dan lain-lain. Selanjutnya faktor 

kebudayaan, seseorang yang hidup dalam lingkungan yang menjunjung tinggi 

perilaku peduli lingkungan, maka memungkinkan individu untuk mendukung 

program peduli lingkungan. 

c. Tindakan 

Menurut Notoatmodjo perilaku dan sikap dapat memberikan dampak 

meski tidak ditampilkan secara nyata (Natoadmojo, 2012). Tindakan mengacu 

pada keputusan suatu individu untuk melakukan atau tidak melakukan suatu 

perilaku di bawah kehendak dirinya sendiri dengan tujuan yang jelas 

(Rimadias & Pratiwi, 2017). Tindakan sebagian besar timbul karena adanya 

kepercayaan bahwa suatu individu mampu melakukan suatu perilaku, mudah 

atau sulitnya dalam melakukan perilaku serta adanya kepercayaan faktor-

faktor yang dirasakan dapat memfasilitasi atau menghambat untuk melakukan 

suatu perilaku (Lifatin Sakdiyah et al., 2019).  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 

responden yang memiliki tindakan baik dengan perilaku pengelolaan sampah 

di TK terdapat 14 responden (100%) dan SD sebesar 58 responden (92.1%). 

Sedangkan, responden yang memiliki tindakan kurang dengan perilaku 

pengelolaan sampah di TK terdapat 0 responden (0%) dan SD terdapat 5 

responden (7.9%). Berdasarkan uji analisis bivariat menggunakan Chi Square 

diperoleh bahwa terdapat hubungan yang signifikan (p>0.05) antara variabel 
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tindakan dengan perilaku pengelolaan sampah di TK dengan nilai signifikansi 

(p=0.000) dan SD (p=0.001).  

Hasil penelitian di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Razali et.al, (2020) terkait perilaku pengelolaan sampah rumah tangga di 

Malaysia yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

tindakan dengan perilaku pengelolaan sampah, kemudian hasil tersebut juga 

sesuai dengan asumsi teoritis Ansani, (2022) bahwa tindakan adalah prediktor 

kuat yang mempengaruhi suatu perilaku. Kemudian penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh (Afifah & Djuwita, 2019) bahwa tindakan memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap perilaku pengelolaan sampah. 

Dalam notoadmodjo yang berpendapat bahwa untuk mewujudkan 

sikap menjadi suatu tindakan diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi 

yang memungkinkan antara lain fasilitas dan faktor dukungan (support) dari 

pihak lain (Shanyong et al., 2020), menurut peneliti di TK dan SD masing-

masing guru mengajarkan siswa-siswi untuk bertanggungjawab mengelola 

sampahnya sampai pembelajaran selesai. Dan membuangnya pada tempat 

sampah yang disediakan. Disisi lain kondisi ruang-ruang kelas yang 

kebersihannya selalu terjaga sehingga membentuk siswa untuk tidak 

mengotori ruang kelas dan membuang sampah sembarangan.  

Meskipun responden menyadari bahwa membuang sampah harus 

sesuai dengan tempatnya, akan tetapi mereka menganggap hal tersebut 

bukanlah perkara yang mudah. Kemudian, bisa saja responden belum 

merasakan kenyamanan meskipun fasilitas atau infrastruktur telah tersedia. 
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Kenyamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika responden masih 

menganggap bahwa perilaku pengelolaan sampah adalah hal yang merepotkan 

sehingga ketidaknyamanan ini akan membuat guru untuk kembali ke 

kebiasaan lama dan mengabaikan kembali pengelolaan sampah. Pernyataan 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono et al., 

(2020) yang mengemukakan bahwa tindakan berkaitan dengan kenyamanan, 

meskipun media atau infrastruktur telah tersedia sekalipun, namun 

responden belum merasakan kenyamanan maka dapat dianggap sebagai 

sebuah kesulitan dalam menampilkan suatu perilaku. 

Penyuluhan, himbauan, tata tertib serta sanksi yang wajib dipatuhi dan 

praktek kerja nyata sebenarnya sangat bermanfaat untuk meningkatkan 

pengetahuan dan pemahaman sehingga guru dapat menjadi contoh untuk 

siswa-siswi sehingga mampu mengaplikasikan, menganalisa, dan 

mengevaluasi tindakan tersebut dalam bentuk perilaku karena dengan melihat 

dan mempraktekkan secara langsung/meniru akan lebih mudah dipahami 

dengan demikian akan menimbulkan kesadaran pada diri siswa-siswi. 

Tindakan diasumsikan berhubungan terkait seberapa besar seseorang 

memiliki keyakinan dan kemampuan untuk melakukan suatu perilaku dan 

sejauh mana seseorang memiliki kendali atas perilaku yang akan ditampilkan, 

Allah Swt. berfirman dalam Q.S Al- Anfal/8:72 

مَنوُْا   الَّذِيْنَ   اِنَّ   وَوْا   وَالَّذِيْنَ   اٰللِّ   سَبيِْلِ   فيِْ   وَانَْفسُِهِمْ   باِمَْوَالِهِمْ   وَجَاهَدُوْا   وَهَاجَرُوْا   ا  ا   ا  نصََرُوْْٓ ىِٕكَ  وَّ
  اوُل ٰۤ

ءُ   بَعْضُهُمْ  مَنوُْا   وَالَّذِيْنَ   بَعْض     اوَْلِياَٰۤ نْ   لَكُمْ   مَا  يهَُاجِرُوْا   وَلَمْ   ا  لَْيتَِهِمْ   م ِ نْ   وَّ   يهَُاجِرُوْا    حَتىٰ  شَيْء    م ِ
يْنِ   فىِ   اسْتنَْصَرُوْكُمْ   وَاِنِ  ى  اِلَّْ   النَّصْرُ   فَعَليَْكُمُ   الد ِ يْثاَق     وَبيَْنَهُمْ   بيَْنَكُمْ   قوَْم     عَل    تعَْمَلوُْنَ   بِمَا   وَاٰللُّ   م ِ

    ٧٢ بصَِيْر  
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Terjemahnya 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad 
dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang 
memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada 
Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung318) bagi 
sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, 
maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi 
mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta 
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib 
atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum 
yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha 
Melihat apa yang kamu kerjakan” 
Dalam Tafsir Al Misbah oleh Quraish Shihab ayat ini dijelaskan terkait 

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

lalu berhijrah. Kata hijrah dalam ayat ini mengandung makna perubahan ke 

arah yang lebih baik (Shihab, 2017) 

Ayat diatas mengandung makna bahwa kaum muhajirin dan anshar 

telah memberikan teladan dalam mujahdah an nafs. Secara bahasa mujahadah 

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

Sehingga dapat disimpulkan mujahadah an-nafs artinya perjuangan 

sunguhsungguh dalam melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh 

menghindari perbuatan yang melanggar hukum Allah SWT. Dalam bahasa 

Indonesia, mujahadah an-nafs diartikan sebagai kontrol diri, salah satu upaya 

yang dilakukan untuk melakukan kontrol diri dengan bersabar dan 

menyisihkan waktu untuk memikirkan dan mengambil keputusan terhadap 

perbuatan yang akan dilakukan (Alamsyah et al., 2018). 

C. Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, 

terdapat beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi faktor yang 
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perlu diperhatikan oleh peneliti-peneliti di masa mendatang untuk lebih 

menyempurnakan penelitiannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian 

tersebut antara lain: 

1. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan 

responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan 

pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang 

perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap 

responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian 

pendapat responden dalam kuesionernya. 

2. Jumlah responden hanya 92 orang yang tentunya masih kurang 

untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, terutama 

pada sekolah-sekolah TK.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang didapatkan mengenai Perilaku Pengelolaan 

Sampah Pada Guru TK dan SD di Kota Makassar, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

1. Terdapat hubungan pengetahuan responden dengan perilaku 

pengelolaan sampah pada Guru TK dengan (p-value 0.039) dan SD 

dengan (p-value 0.000).  

2. Terdapat hubungan sikap responden dengan perilaku pengelolaan 

sampah pada Guru TK dengan (p-value 0.039) dan SD dengan (p-

value 0.000).  

3. Terdapat hubungan tindakan responden dengan perilaku 

pengelolaan sampah pada Guru TK dengan (p-value 0.000) dan SD 

dengan (p-value 0.001). 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, maka penulis mencoba 

memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan perbaikan 

kedepannya yaitu : 

1. Bagi setiap sekolah agar kiranya perilaku membuang sampah harus 

didukung dengan fasilitas yang memadai dan sesuai dengan 

persyaratan seperti menyediakan tempat sampah terpisah sesuai 
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jenis sampahnya yang terbuat dari bahan kedap air dan memiliki 

penutup. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah jumlah responden 

yang lebih banyak dan variabel bebas penelitian ini hanya 3 

variabel, sedangkan masih banyak variabel lain yang berhubungan 

dengan perilaku pengelolaan sampah, oleh karena itu untuk 

penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan beberapa 

variabel selain 3 variabel tersebut sebagai variabel bebas agar 

semakin banyak penelitian yang bervariasi. 
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LAMPIRAN 1  

KUESIONER PENELITIAN 

“ANALISIS PERILAKU GURU TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH PADA 

TK/SD DI KOTA MAKASSAR” 

A. Karakteristik Responden 

1. Nama Responden  : 

2. Umur Responden  : Tahun 

3. Jenis Kelamin  : (    ) Laki-Laki/ (    ) Perempuan 

4. Asal Sekolah  : 

B. PENGETAHUAN 

Berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang sesuai! 

1. Apa yang dimaksud dengan sampah ? 

a. Sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang 

berbentuk padat 

b. Sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia termasuk kotoran  

c. Semua benda yang tidak disenangi 

2. Apa yang anda ketahui tentang jenis sampah? 

a. Sampah organik dan anorganik 

b. Sampah mudah membusuk dan sampah tidak mudah 

membusuk 

c. Semua benar 

3. Apa yang anda ketahui tentang mendaur ulang sampah? 
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a. Tidak membeli barang yang bahan kemasannya tidak dapat 

didaur ulang/dipakai Kembali 

b. Menggunakan Kembali barang yang masih bisa digunakan 

c. Memisahkan sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah 

membusuk 

4. Apa yang anda ketahui tentang mengurangi sampah? 

a. Tidak membeli barang yang bahan kemasannya tidak dapat 

didaur ulang/dipakai Kembali 

b. Menggunakan Kembali barang yang masih bisa digunakan 

c. Memisahkan sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah 

membusuk 

5. Apa yang anda ketahui tentang memilah sampah? 

a. Memisahkan sampah yang mudah membusuk dan tidak mudah 

membusuk 

b. Sampah membusuk dan tidak membusuk dijadikan Satu 

c. Mengumpulkan sampah 

6. Apa yang anda ketahui tentang keuntungan dari sampah? 

a. Dapat menghasilkan uang jika dibuat menjadi barang baru dan 

dapat digunakan lagi 

b. Sampah tidak dapat memberikan keuntungan 

c. Sampah dapat mendatangkan banjir 

7. Sampah apakah yang tidak mudah terjadi pembusukan? 

a. Sisa makanan 
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b. Plastik makanan ringan 

c. Ampas the 

8. Apa yang terjadi apabila jika sampah dibiarkan berlarut-larut? 

a. Menimbulkan bau yang tidak enak 

b. Terhindar dari Binatang pembawa penyakit 

c. Dapat memperindah lingkungan 

9. Cara membuang sampah yang paling tepat adalah? 

a. Memilah sampah berdasarkan jenisnya  

b. Membuang sampah di begitu saja 

c. Membakar sampah 

10. Apa dampak yang dapat dirasakan apabila lingkungan dikelola 

dengan baik? 

a. Lingkungan tercemar 

b. Lingkungan menjadi sehat 

c. Lingkungan berbau tidak sedap 

C. SIKAP 

Isilah jawabanmu dengan tanda (√) pada soal dibawah ini! 

No Pertanyaan Sangat 

Setuju 

Setuju Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1.  Menurut saya, 

membuang sampah 

pada tempatnya adalah 

pekerjaan yang mudah. 

    

2.  Saya merasa, sekolah 

perlu melakukan 

pengelolaan sampah. 
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3.  Saya merasa, sekolah 

perlu menggunakan 

barang-barang yang 

dapat digunakan 

kembali untuk 

mengurangi produksi 

sampah. 

    

4. Saya merasa, sampah 

jika dibiarkan 

menumpuk akan 

mempengaruhi 

kualitas lingkungan. 

    

5. Saya merasa, sampah 

yang dihasilkan 

sekolah sebisa 

mungkin dikurangi 

jumlahnya. 

    

6. Saya merasa, perilaku 

pengelolaan sampah 

akan membantu 

mengurangi sampah 

sehingga dapat menuju 

lingkungan yang lebih 

bersih. 

    

7. Saya tertarik untuk 

mengelola sampah di 

sekolah 

    

8. Bagi saya, perilaku 

memilah sampah akan 

membantu 

mengurangi total 

transfer sampah ke 

tempat pembuangan 

akhir (akhir) 

    

9. Menurut saya, apabila 

menemukan masalah 

dalam pengelolaan 

sampah maka perlu 
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mencari sumber 

informasi 

10. Saya merasa, sampah 

dapat menimbulkan 

kerugian bagi 

Masyarakat. 

    

 

D. TINDAKAN 

Isilah jawabanmu dengan tanda (√) pada soal dibawah ini! 

No Pertanyaan Ya Tidak 

1.  Apakah anda mengajak murid/Masyarakat 

sekolah untuk membuang sampah? 

  

2.  Apakah anda peduli dengan kebersihan 

lingkungan sekolah? 

  

3. Apakah ada sanksi, jika ada yang membuang 

sampah sembarangan? 

  

4. Apakah sekolah memisahkan sampah 

berdasarkan jenisnya? 

  

5. Apakah anda mendukung jika ada program 

pengelolaan sampah di sekolah? 

  

6. apakah sekolah menyediakan tempat sampah 

yang terpisah antara sampah organik dan 

anorganik? 

  

7. Apakah anda selalu mengingatkan murid untuk 

melakukan pemisahan sampah? 

  

8. Apakah anda memberi contoh membuang 

sampah pada tempatnya? 

  

9. Apakah sekolah menyiapkan tempat sampah di 

setiap kelas? 

  

10. Apakah ada petugas yang membersihkan ruang 

kelas setiap hari ? 

  

Sumber : Modifikasi dari ((Mor et al., 2023), (Rahmadhani Putri, 
2014), (Sarumpaet & Sari, 2019), dan (Yusuf & Fajri, 2022) 
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LAMPIRAN 2  

LEMBAR OBSERVASI 

Peneliti menggunakan checklist dalam melakukan observasi lapangan terkait 

pengelolaan sampah 

NAMA SEKOLAH : 

No Komponen 
yang 

diobservasi 

Rincian indikator yang 
diobservasi 

realisasi 
Ya Tidak 

1 Pelaksanaan 
kurikulum 
berbasis 
lingkungan 

Guru menyusun dan menerapkan 
strategi, metode, teknik 
pembelajaran serta 
mengembangkan kegiatan 
pembelajaran lingkungan 

  

2 Keadaan sarana 
dan prasarana 

Ruang tenaga kependidikan yang 
bersih 

  

Ruang kelas yang bersih   
Laboratorium dan ruang ibadah 
yang bersih 

  

Penyediaan tempat sampah yang 
terpisah sesuai jenisnya 

  

Pengumpulan dan pengangkutan 
sampah 

  

Penyediaan alat kebersihan   
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LAMPIRAN 3  

SURAT ETIK PENELITIAN 
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LAMPIRAN 4  

 

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN DARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 
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LAMPIRAN 5  

 

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN 
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LAMPIRAN 6  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

TK ISLAM AL-AZHAR 34 MAKASSAR 
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TK AL-IZHAR CENDEKIA 
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TKN PEMBINA MAKASSAR 
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SD AL-AZHAR 34 MAKASSAR 
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SD AL-IZHAR CENDEKIA 
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SDN KOMPLEKS IKIP 
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LAMPIRAN 7  

MASTER TABEL 

Master tabel TK 

NO K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1 SW 39 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

2 SD 22 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

3 AQ 22 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

4 F 40 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 

5 A 41 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 AS 25 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 DW 27 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 NLM 26 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 RA 25 2 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 AR 25 2 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

11 D 26 1 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 ISJ 40 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

13 DN 30 1 3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 R 28 2 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 NRN 27 2 3 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

16 RH 51 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 EM 45 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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18 U 30 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Master Tabel SD 

NO K1 K2 K3 K4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 

1 SM 24 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

2 NT 25 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

3 NS 30 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

4 AD 24 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

5 NP 28 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

6 W 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7 SSA 24 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

8 FN 32 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

9 AZ 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

10 R 26 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

11 RS 29 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

12 AB 27 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 

13 ASW 30 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 

14 F 26 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

15 L 57 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 

16 N 25 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

17 HB 51 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

18 I 30 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

19 RI 54 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

20 NFR 36 2 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 

21 ER 48 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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22 HS 27 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

23 SN 25 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

24 SM 27 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 

25 NIT 25 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

26 PWA 28 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 

27 MZD 25 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 

28 AY 30 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

29 MR 31 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

30 SU 26 1 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

31 NS 27 2 3 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

32 FA 25 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

33 HE 37 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

34 FA 25 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

35 NR 25 2 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 

36 MAM 27 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

37 YIY 43 2 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

38 NAM 24 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 IM 30 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

40 SS 23 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 HE 29 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 

42 UK 26 2 3 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

43 HA 34 2 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

44 IT 40 1 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

45 SY 26 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
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46 RA 35 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

47 HS 39 1 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 

48 SUH 30 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

49 NRA 26 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

50 ASR 28 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

51 HAA 35 2 3 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

52 RDY 30 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

53 MZM 23 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

54 TSN 28 2 3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

55 NRF 27 2 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 

56 AST 24 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

57 TR 29 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

58 FDL 32 1 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

59 DS 24 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

60 NRH 44 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

61 NAF 35 2 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

62 KRM 30 2 3 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

63 NRW 40 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

64 AYS 27 2 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

65 MHDP 25 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

66 MIS 28 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 

67 MIR 25 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

68 SNH 32 2 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

69 SNA 35 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
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70 RIA 29 2 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

71 RKH 28 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

72 SDA 32 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

73 SSR 35 2 3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 

74 IAA 26 1 3 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
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LAMPIRAN 8  

HASIL ANALISIS SPSS 

1. Karakteristik Responden 

1) Karakteristik responden TK 

 

 

a) TK Al-Azhar 34 Makassar 
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b) TK Al-Izhar Cendekia Makassar 

 

 

c) TKN Pembina Makassar 
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2) Karakteristik responden SD 
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a) SD Al-Azhar 34 Makassar 

 

 

b) SD Al-Izhar Cendekia Makassar 
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c) SDN Kompleks IKIP
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2. Analisis Univariat Variabel Penelitian 

1) Analisis variabel univariat TK 
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2) Analisis variabel univariat SD 
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3. Analisis Bivariat Penelitian 

1. Analisis variabel bivariat TK 
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2. Analisis variabel bivariat SD 
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