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BAB  

I 

PENDAHULUAN 

 
 

 

A. Latar Belakang 

Sektor pertanian memiliki peranan penting bagi 

pembangunan perekonomian suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada 

kontribusi sektor pertanian yang tidak hanya berperan dalam 

pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja peningkatan 

pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor 

pertanian juga dapat dilihat secara lebih komperhensif, antara lain :a) 

sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu berperan 

secara strategis dalam penciptaan; b) sektor pertanian menghasilkan 

bahan baku untuk peningkatan sektor industri dan jasa; c) sektor 

pertanian dapat menghasilkan atau menghemat devisa yang berasal 

dari ekspor atau produk  subtitusi impor;  d) sektor pertanian 

merupakan pasar yang potensial bagi produk-produk sektor industry; 

e) transfer surplus tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor 

industri merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi; f) 

sektor pertanian mampu menyediakan modal  bagi pengembangan 

sektor-sektor lain, g) serta peran pertanian dalam penyediaan jasa-

jasa lingkungan. (Anshar, M. 2014). 

Kawasan pegunungan merupakan hulu daerah aliran sungai 

(DAS) yang berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir.  Hal 

ini sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 

47/Permentan/OT.140/10/2006 tentang pedoman umum budidaya 

pertanian pada lahan pegunungan O leh karena itu, pengelolaan yang 

tepat di daerah hulu berdampak positif terhadap kelestarian 

sumberdaya lahan dan lingkungan di kawasan hilir. Implementasi 

konsep pertanian yang baik (good agricultural practices) di 

kawasan pegunungan memegang peranan penting dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, kelestasrian pedesaan,  
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perluasan  lapangan  kerja,  pelestarian  lingkungan  melalui fungsi 

menahan air hujan, pengendali erosi, pendaur ulang sampah organik, 

dan penghasil oksigen yang menjadi bagian penting dalam kehidupan. 

Sejauh ini, pertanian di lahan pegunungan seringkali 

dituding sebagai penyebab terjadinya erosi dan longsor, karena 

pengelolaan yang tidak mengikuti kaidah pertanian yang baik 

sementara luasan daerah memiliki potensi ketersediaan lahan yang 

cukup besar dan sangat potensial dalam pengembangan sektor 

pertanian yang membantu masyarkat khususnya petani untuk 

mengelolah dan memanfaatkan hasil produksi pertanian. Hal ini di 

jelaskan dalam al-Q ur‟an sebagaimana terkandung pada                            

(Q.S. Al An‟am ayat 99) yang berbunyi: 
 

 وَهوَُ الَّذِيْْٓ انَْزَلَ مِنَ السَّمَاۤءِ مَاۤء ًۚ فاَخَْرَجْناَ بِهٖ نبَاَتَ كُل ِ شَيْءٍ فاَخَْرَجْناَ

ترََاكِب اًۚ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قنِْوَان   ا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّ  مِنْهُ خَضِر 

يْتوُْنَ وَ  الزَّ نْ اعَْناَبٍ وَّ جَنّٰتٍ مِ  انَ داَنيَِة  وَّ مَّ غيَْرَ مُتشََابِهٍ  الرُّ مُشْتبَِه ا وَّ  

يٰتٍ لِ قوَْمٍ يُّؤْمِنوُْنَ  ا الِٰى ثمََرِهْٖٓ اذَِْٓا اثَْمَرَ وَينَْعِهٖ  انَِّ فيِْ ذٰلِكمُْ لََٰ  انُْظُرُوْْٓ

Terjemahannya: 

Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka 

Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang 

menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir 

yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai 

yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) 

zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak  serupa. 

perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan 

pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman. 
 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah Swt. telah 

menciptakan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan 
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merupakan hasil produksi pertanian yang diperlukan, dengan 

mendorong pengembangan kawasan pertanian yang bertujuan untuk 

menjamin ketahanan pangan, pengembangan dan penyediaan bahan 

baku industr i, serta penyediaan bahan bakar melalui peningkatan 

produksi dan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. 

Geografi wilayah Sulawesi Selatan mencakup pesisir dan 

pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai 

dan tiga danau yang terletak antara 0°12' - 8° Lintang Selatan dan 

116°48' -122°36' Bujur Timur. Terdapat gunung Bawakaraeng di 

selatan,serta gunung Lompobattang dan Rante Mario di Utara, pada 

bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan 

Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada 

pantai Barat dan Timur. 

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran 

rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 

persen merupakan tanah yang relatif datar,3 sampai 8 persen 

merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen 

merupakan tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 

persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas 

berada pada 100 hingga  400 meter DPL, dan sebahagian merupakan 

dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Dengan 

kondisi tersebut bencana tanah longsor rawan terjadi pada setiap musim- 

musim penghujan. 

Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan 

pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 

secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 

kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional sementara 

ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi 

lahan/alih fungsi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan 

perumahan, industri, budidaya dan lemahnya optimalisasi 

pemanfaatan lahan pertanian di lahan pegunungan sehingga 

menyalahi rencana tata ruang sesuai Pedoman Teknis Aspek Fisik 

dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya berdasarkan 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007. 
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khususnya dalam hal kawasan yang dengan kemiringan di atas 400 

di tetapkan sebagai kawasan lindung. 

Komitmen serius dari pemerintah dalam upaya perlindungan 

lahan pertanian pangan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 

belum maksimal menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan, 

penataan wilayah dan monitoring pelaksanaan pembangunan. 

(Murdianingsih dkk, 2017). 

Sesuai dengan hasil penelusuran di wilayah Sulawesi 

Selatan, daerah rawan terhadap bencana longsor yakni Kabupaten, 

Gowa, Sinjai, Toraja Utara, Enrekang, Luwu,Palopo dan Bone. 

(BPBP Prov.Sulsel,Tribun Timur 30 Oktober 2018). 

Kabupaten Enrekang memiliki luas wilayah 1.786,01 Km2 

dengan topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, 

lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 MDPL dengan curah 

hujan rata-rata 2.231 mm/tahun sedangkan Kabupaten Gowa 

memiliki Luas wilayah seluas 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% 

dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang terdiri dari 18 

(delapan belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh tujuh) 

desa/kelurahan. 

Daerah rawan bencana longsor di Kabupaten Enrekang 

tersebar di beberapa kecamatan yaitu: Maiwa, Enrekang, Cendana, 

Anggeraja, Baraka, Buntu Batu, Bungin, Malua, Alla, Masalle, 

Baroko  dan Curio.(BPBD Kab. Enrekang, Tribun Timur 12 

Nov.2017).Dan untuk di Kabupaten Gowa daerah yang menjadi 

wilayah rawan bencana longsor yaitu berada di Desa/Kelurahan 

Garassi, Bontolerung dan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, 

Desa/Kelurahan Bilangrengi, Manimbahoi, Majannang dan Jonjo di 

Kecamatan Parigi, Desa/Kelurahan Moncongloe dan Tamalatea di 

Kecamatan Manuju, Desa/Kelurahan Pao, Kanreapi, Ballasuka, 

Erelembang dan Bolaromang di Keca matan Tombolo Pao, 

Desa/Kelurahan Berutallasa, Taring, Borimasunggu dan Julukanaya 

di Kecamatan Biringbulu, dan Desa/Kelurahan Je‟nebatu, Sapaya, 

Buakkang dan Rannaloe di Kecamatan Bungaya. (RTRW 
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Kabupaten Gowa, 2013) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Wiayah Sulawesi 

Selatan yang menempati suatu kawasan memiliki potensi pertanian 

yang menjanjikan kesejahteraan masyarakat tetapi berada pada 

daerah rawan longsor, hal inilah yang mendorong untuk dilakukan 

penelitian tentang: Pemanfaatan Daerah Rawan Bencana 

Longsor Menjadi Lahan Pertanian Berbasis Mitigasi di Sulawesi 

Selatan. 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana lahan pertanian di Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana pemanfaatan daerah rawan bencana longsor 

menjadi lahan pertanian berbasis mitigasi bencana di Sulawesi 

Selatan.? 
 

C. Tujuan Penelitian : 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi lahan pertanian di Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana memanfaatan daerah lahan 

rawan bencana longsor menjadi lahan pertanian berbasis 

mitigasi bencana di Sulawesi Selatan. 
 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Menjadi salah satu bahan bagi peneliti lain yang akan 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan 

lahan pada daerah rawan longsor. 

2. Menjadi   bahan   masukan   bagi  pemerintah,   swasta 

maupun masyarakat dalam pemanfaatan lahan pertanian pada 

daerah rawan longsor. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua ruang lingkup penelitian 

yakni lingkup wilayah dan lingkup materi. Lingkup wilayah 

merupakan ruang lingkup lokasi penelitian yakniKabupaten 

Enrekang dan Kabupaten Gowa. Sedangkan lingkup materi 

merupakan lingkup kajian materi penelitian ini yakni 

mengidentifikasi pemanfatan lahan pertanian pada daerah rawan 

bencana longsor 
 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah 

BAB I. : PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang  lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II. : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdiri dari pembahasan 

perencanaan pembangunan wilayah,lahan 

pertanian, bencana tanah longsor, pemanfaatan 

daerah rawan longsor menjadi lahan pertanian 

berbasis mitigasi bencana, kebijakan penataan 

ruang, pemanfaatan sistem informasi geografis 

terhadap identifikasi tingkat kerawanan longsor. 

BAB III. : METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode pengolahan dan 

analisis data, definisi operasional,dan kerangka 

penulisan. 

BAB IV. : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum Kabupaten 

Enrekang, dan Kabupaten Gowa, Analisis 

kondisi fisik dasar, Lahan pertanian, daerah 

rawan longsor dan mitigasi bencana, Bentuk 
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pemanfaatan daerah rawan longsor pada lahan 

pertanian di Sulawesi Selatan khususnya 

Kabupaten Enrekang dan kabupaten Gowa. 

BAB V. : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan 

saran yang ditarik dari hasil penelitian 
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BAB  

II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 

 

A. Perencanaan Pembangunan Wilayah 

Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perumusan 

alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada 

data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk 

melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas 

kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik 

(mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih 

baik (Riyadi dan Bratakusumah, 2004 dalam Muta‟ali  2014:3). 

Perencanaan cenderung dianggap bukan hanya sebagai 

kegiatan yang terbatas tetapi juga merupakan bagian dari suatu 

proses pembangunan yang kompleks. Perencanaan dikaitkan 

dengan adanya kelangkaan sumberdaya ekonomi dan perencanaan 

ini digunakan untuk menentukan pilihan terbaik dari alternatif yang 

tersedia untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Conyers 1991 dalam 

Tyas 2006:22) 

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait. Batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek 

fungsional. 

Perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut : 

(a)Berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah, di Indonesia 

dikenal wilayah kekuasaan Pemerintah, seperti propinsi, 

kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/ lingkungan, 

(b) Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling 

umum adalah kesamaan kondisi fisik, misalkan wilayah pertanian 

dengan wilayah industry dan wilayah perkotaan dengan daerah 

pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan 
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sosial budaya. Misalkan, daerah-daerah dibagi menurut suku 

mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah 

tersebut, (c) Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu 

diterapkan terlebih dahulu pusat pertumbuhan (growth pole atau 

growth centre) yang kira-kira sama besarnya/rangkingnya, 

kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat 

pertumbuhan, (d) Berdasarkan wilayah perencanaan/program. 

Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah 

yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut 

termasuk ke dalam suatu perencanaan atau tujuan khusus (Tarigan 

2005 dalam Ghufron 2008:13). 

Penataan ruang dapat diartikan sebagai upaya mewujudkan 

tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan 

lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi 

antar lingkungan, tahapan pengelolaan dan  pembangunan serta 

pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia 

yang ada berdasarkan kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan 

ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak. Berdasarkan 

pengertian tersebut, penataan ruang pada hakekatnya adalah proses 

perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

 

B. Lahan Pertanian 

Lahan merupakan sumber daya alam strategis bagi 

pembangunan. Dan salah satu sumberdaya alam yang memiliki 

banyak manfaat bagi manusia, seperti sebagai tempat hidup, tempat 

mencari nafkah. Hampir semua sektor pembangunan fisik 

memerlukan lahan seperti sektor pertanian, kehutanan, perumahan, 

industri, pertambangan, dan transportasi. 

Penggunaan lahan memiliki keterkaitan dalam penggunaan 

lahan yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kepentingan 
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antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerinntah dalam 

memanfaatkan lahan. Lahan mempunyai arti penting bagi para 

stakeholder yang memanfaatkannya dimana salah satu fungsi lahan 

bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata 

pencaharian sementara bagi petani, lahan merupakan sumber 

memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup dan untuk pihak 

swasta, lahan adalah aset untuk mengakumulasikan modal 

sedangkan bagi pemerintah, salah satu fungsi lahan merupakan 

indicator kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. 

Salah satu masalah utama terkait dengan sumberdaya lahan 

adalah akurasi data tentang lahan pertanian. Hal ini menjadi 

perhatian khusus Kementerian Pertanian, sehingga pada 

perencanaan awal kegiatan Kementerian Pertanian masalah 

perbaikan akurasi data lahan ini menjadi salah satu prioritas utama. 

(Renstra Kementan R.I Tahun 2014-2019). 

Perlunya komitmen serius dari pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah dalam upaya perlindungan lahan pertanian 

pangan. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang 

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu diikuti 

dengan penyusunan peraturan di bawahnya sebagai acuan dalam 

perencanaan pembangunan, penataan wilayah dan monitoring 

pelaksanaan pembangunan. (Murdaningsih, 2017) 

Alih fungsi lahan membawa dampak yang buruk. Alih fungsi 

lahan di Kabupaten Pemalang sampai saat ini masih terjadi dan 

mengalami peningkatan. Pembangunan berkelanjutan yang 

memiliki tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat gagal 

tercapai. Hal ini disebabkan para petani yang seharusnya 

mendapatkah kesejahteraasn justrul jauh untuk di katakan sejahtera 

karena tidak dapat penghasilan yang maksimal. Namun pemerintah 

Kabupaten Pemalang sendiri telah melakukan upaya-upaya untuk 

menganggulangi permasalahan alih fungsi lahan ini. (Ardiana N, 

2018) 
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C. Bencana Tanah Longsor 

Bencana adalah Satu kejadian atau serangkaian kejadian 

yang memberi meningkatkan jumlah korban dan atau kerusakan, 

kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting 

atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas 

norma (Coburn, A. W. dkk. 1994. Di dalam UNDP). 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana bahwa bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia. 

Adapun definisi yang terkait dengan bencana adalah sebagai 

berikut: 

a. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa 

tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, 

menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan 

tanah atau batuan penyusun lereng. 

b. Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah 

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan 

ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud 

kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang 

terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, 

kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan . 

c. Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu 

tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan 

lain- lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau 

kerugian. 
 

Longsor sering kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah 

pada kondisi daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembaban 

(moisture) tinggi, dan tumbuhan jarang (lahan terbuka). Faktor lain 

untuk timbulnya longsor adalah rembesan dan  aktifitas geologi 

seperti patahan, rekahan dan liniasi. (Fandeli dalam Aswar 2012:6) 
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Sebaran daerah rawan longsor di kota Manado, dimana lebih 

di dominasi oleh tingkat kerawanan bencana longsor sedang, dengan 

luasan 9.621 hektar atau 69 % dari luas wilayah penelitian. 

Pemanfaatan lahan pada tingkat kerawanan tinggi dengan luas area 

sebesar 1.761 hektar atau 13 % dari luas wilayah penelitian, yang 

didominasi oleh lahan terbangun dengan luasan 920.88 hektar dari 

pada lahan tidak terbangun yaitu 840.17 hektar. Oleh karena itu, 

dibuatkan mitigasi struktural maupun non struktural seperti peta 

mitigasi di daerah kerawanan tinggi bencana longsor sebagai 

wilayah prioritas untuk dapat memproteksi serta mengurangi potensi 

terjadinya bencana longsor di kota Manado.(Sungkar, I dkk.2016) 

Longsor sering kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah 

pada kondisi daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembaban 

(moisture) tinggi, dan tumbuhan jarang (lahan terbuka). Faktor lain 

untuk timbulnya longsor adalah rembesan dan aktifitas geologi 

seperti patahan, rekahan dan liniasi. Kondisi lingkungan setempat 

merupakan suatu komponen yang saling terkait. Bentuk dan 

kemiringan lereng, kekuatan material, kedudukan muka air tanah dan 

kondisi drainase setempat sangat berkaitan pula dengan kondisi 

kestabilan lereng (Fandeli dalam Aswar 2012:6) 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kriteria kelas 

kerawanan longsor yaitu : 
 

Tabel 1. Kritria Kelas Kerawanan Longsor 

No Kelas kerawanan Kriteria 

1 Tidak Rawan a) Jarang atau tidak pernah longsor, 

kecuali di sekitar tebing sungai 

b) Topografi datar hingga landai 

bergelombang 

c) Vegetasi agak rapat 

d) Material bukan lempung ataupun 

rombakan (talus) 
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2 Rawan a) Jarang terjadi longsor kecuali bila 

lerengnya terganggu 

b) Topografi landai hingga sangat terjal 

c) Vegetasi antara kurang hingga amat 

rapat 

d) Batuan   penyusun   lereng  

umumnya lapuk tebal 

3 Sangat Rawan a) Dapat dan sering terjadi longsor 

b) Topografi landai hingga sangat curam 

c) Vegetasi antara kurang hingga sangat 

kurang 

d) Batuan   penyusun  lereng  lapuk

tebal dan rapuh 

e) Curah hujan tinggi 

Sumber : Subagio (2008) 
 

Zona berpotensi longsor adalah daerah/kawasan  yang rawan 

terhadap bencana longsor dengan kondisi terrain dan kondisi geologi 

yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami 

maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, 

sehingga berpotensi terjadinya longsor. Berdasarkan 

hidrogeomorfologinya dibedakan menjadi tiga tipe zona  

sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.) sebagai berikut: 
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Gambar 1. Tipologi Kawasan Rawan Bencana Longsor 

 

a. Zona Tipe A 

Zona berpotensi longsor pada daerah lereng gunung, 

lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan, dan tebing 

sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40%, dengan 

ketinggian di atas 2000 meter di atas permukaan laut. 

b. Zona Tipe B 

Zona berpotensi longsor pada daerah kaki gunung, kaki 

pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai 

dengan kemiringan lereng berkisar antara 21% sampai dengan 

40%, dengan ketinggian 500 meter sampai dengan 2000 meter 

di atas permukaan laut. 

c. Zona Tipe C 

Zona berpotensi longsor pada daerah dataran tinggi, 

dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai 

dengan kemiringan lereng berkisar antara 0% sampai dengan 

20%, dengan ketinggian 0 sampai dengan 500 meter di atas 

permukaan laut. 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M/2007 
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tentang pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana longsor, 

agar dalam penentuan struktur ruang, pola ruang, serta jenis dan 

intensitas kegiatannya dilakukan secara tepat, maka pada setiap tipe 

zona berpotensi longsor, ditetapkan klasifikasinya, yakni 

pengelompokan tipe-tipe zona berpotensi longsor ke dalam tingkat 

kerawanannya. 

Suatu daerah berpotensi longsor, dapat dibedakan ke dalam 

3 (tiga) tingkatan kerawanan berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas 

sebagai berikut: 

a. Kerawanan Tinggi 

Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi merupakan 

kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan 

tanah dan cukup padat permukimannya, atau terdapat konstruksi 

bangunan sangat mahal atau penting. Pada lokasi seperti ini 

sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada 

musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. 

b. Kerawanan Sedang 

Kawasan dengan tingkat kerawanan sedang merupakan 

kawasan dengan potensi yang tinggi untuk mengalami gerakan 

tanah, namun tidak ada permukiman serta konstruksi bangunan 

yang terancam relatif tidak mahal dan tidak penting. 

c. Kerawanan Rendah 

Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah merupakan 

kawasan dengan potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak 

ada risiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan 

bangunan. Kawasan yang kurang berpotensi untuk mengalami 

longsoran, namun di dalamnya terdapat permukiman atau 

konstruksi penting/mahal, juga dikategorikan sebagai kawasan 

dengan tingkat kerawanan rendah. 

Untuk mengukur tingkat kerawanan tersebut dilakukan 

kajian-kajian terhadap faktor- faktor fisik alami seperti 

kemiringan lereng, karakteristik tanah (soil) dan lapisan batuan 

(litosfir), struktur geologi, curah hujan, dan hidrologi lereng; serta 

faktor- faktor aktifitas manusianya sendiri seperti kepadatan 
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penduduk, jenis kegiatan dan intensitas penggunaan 

lahan/lereng, dan kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat 

dalam mengantisipasi bencana longsor. 
 

1. Parameter-Parameter Longsor 

a. Curah Hujan 

Curah hujan akan meningkatkan presipitasi dan kejenuhan 

tanah serta naiknya muka air tanah. Jika hal ini terjadi pada lereng 

dengan material penyusun (tanah dan atau batuan) yang lemah maka 

akan menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah/batuan dan 

menambah berat massa tanah, pada dasarnya ada dua tipe hujan 

pemicu terjadinya longsor, yaitu hujan deras yang mencapai 70 mm 

hingga 100  mm per hari dan hujan kurang deras namun berlangsung 

menerus selama beberapa jam hingga beberapa hari yang kemudian 

disusul dengan hujan deras sesaat. (Karnawati 2003 dalam Aswar 

2012:10). 

b. Jenis Tanah 

Faktor tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap longsor 

yang berbeda-beda. Kepekaan longsor tanah yaitu mudah atau 

tidaknya tanah longsor sebagai fungsi berbagai sifat fisik tanah dan 

kimia tanah. 

Arifin 2006 dalam Aswar 2012:10 menjelaskan bahwa sifat-

sifat tanah yang mempengaruhi longsor adalah: tekstur, struktur, 

bahan organik, kedalaman, sifat lapis air tanah dan tingkat kesuburan 

tanah. 

c. Kemiringan Lereng 

Faktor-faktor penyebab lereng rawan longsor meliputi faktor 

internal (dari tubuh lereng sendiri) maupun faktor eksternal (dari 

luar lereng), antara lain: kegempaan, iklim (curah hujan), vegetasi, 

morfologi, batuan/tanah maupun situasi setempat, tingkat 

kelembaban tanah (moisture), adanya rembesan, dan aktifitas 

geologi seperti patahan (terutama yang masih aktif), rekahan dan 

liniasi (Zakaria 2000 dalam Aswar 2012:12). 

d. Batuan 
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Rahim 2000 dalam Suranto 2008:39 membagi kelas 

kemampuan lahan yang didasarkan pada kondisi fisik alam yang 

menunjukkan kesesuaian pada penggunaan lahan diatasnya. 
 

D. Pemanfaatan Daerah  Rawan  Longsor  Menjadi  

Lahan  Petanian  Berbasis Mitigasi Bencana 

Tutupan lahan dalam bentuk tanaman-tanaman hutan akan 

mengurangi erosi. Adapun tutupan lahan dalam bentuk permukiman, 

sawah dan kolam akan rawan terhadap erosi, lebih-lebih lahan tanpa 

penutup akan sangat rawan terhadap erosi yang akan mengakibatkan 

gerakan tanah Pemanfaatan lahan dapat menjadi faktor  pengontrol 

gerakan tanah dan meningkatkan resiko gerakan tanah karena 

pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada tutupan lahan (land 

cover) yang ada. (Karnawati 2003 dalam Suranto 2008:34). 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan 

permintaan akan kebutuhan lahan meningkat. Hal ini mempengaruhi 

perkembangan fisik suatu kawasan. Perkembangan fisik kawasan 

jika tidak segera diarahkan, akan mengakibatkan berbagai masalah, 

di antaranya kesimpangsiuran aktivitas, perubahan dalam 

pemanfaatan  lahan serta timbulnya berbagai masalah sosial 

kemasyarakatan yang tidak diinginkan. (Syamsul,2017) 

Pertumbuhan penduduk yang memicu padatnya pemanfaatan 

ruang menyebabkan pemborosan dalam pemanfaatan lahan. 

Pemborosan dalam pemanfaatan lahan mempengaruhi daya dukung 

lingkungan. Dengan adanya pemborosan lahan daya dukung 

lingkungan seluruh wilayah pun telah terancam, dimana sebagian 

wilayah di Indonesia merupakan dataran tinggi dan diidentifikasi 

sebagai daerah rawan longsor. 

Vegetasi mempunyai pengaruh yang bersifat melawan 

terhadap pengaruh faktor- faktor lain yang erosif seperti hujan, 

topografi dan karakteristik tanah. Menurut Suripin 2002 dalam 

Suranto 2008:38 pengaruh vegetasi dalam memperkecil laju erosi 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Vegetasi mampu menangkap (intersepsi) butir air hujan 
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sehingga energy kinetiknya terserap oleh tanaman dan tidak 

menghantam langsung pada tanah; 

b. Tanaman penutup mengurangi energi aliran, meningkatkan 

kekasaran sehingga mengurangi kecepatan aliran permukaan 

dan memotong kemampuan aliran permukaan untuk melepas 

dan mengangkut partikel sedimen; 

c. Perakaran tanaman meningkatkan stabilitas tanah dengan 

meningkatkan kekuatan tanah, granularitas dan porositas tanah; 

d. Aktivitas biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan 

tanaman memberikan dampak positif pada porositas tanah; 

e. Tanaman mendorong transpirasi air, sehingga lapisan tanah 

atas akan menjadi kering dan memadatkan lapaisan di 

bawahnya. 
 

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi 

masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana dengan 

kegiatan mitigasi dilakukan melalui (a). pelaksanaan penataan 

ruang; (b). pengaturan pembangunan, (c). pembangunan 

infrastruktur, tata bangunan; dan (d). penyelenggaraan pendidikan, 

penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun 

modern. (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Pencegahan longsor dapat dilakukan melalui pemberdayaan 

masyarakat dan teknis berupa civil teknis dan upaya Vegetatif 

(pendekatan fisik). 

a. Vegetatif 

Teknik pengendalian tanah longsor metode vegetatif harus 

dipilahkan antara bagian kaki, bagian tengah, dan bagian atas lereng. 

Stabilisasi tanah diutamakan pada kaki lereng, baik dengan tanaman 

(vegetatif ) maupun bangunan. 

Pada lahan yang rawan longsor, kerapatan tanaman beda 

antara bagian kak i lereng (paling rapat = standar kerapatan tanaman), 

tengah (agak jarang = ½ standar) dan atas (jarang = ¼ standar). 

Kerapatan yang jarang diisi dengan tanaman rumput dan atau 

tanaman penutup tanah (cover crop) dengan drainase baik, seperti 
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pola agroforestry. Pada bagian tengah dan atas lereng diupayakan 

perbaikan sistim drainase (internal dan eksternal) yang baik 

sehingga air yang masuk ke dalam tanah tidak terlalu besar, agar 

tingkat kejenuhan air pada tanah yang berada di atas lapisan kedap 

(bidang gelincir) bisa dikurangi bebannya. 
 

b. Teknik Sipil 

Upaya  pengendalian  tanah  longsor  metode  teknik  sipil  

antara   lain   berupa pengurugan/penutupan  rekahan,  reshaping  

lereng,  bronjong  kawat, perbaikan drainase, baik drainase 

permukaan seperti saluran pembuangan air (waterway) maupun 

drainase bawah tanah. Untuk mengurangi aliran air (drainase) bawah 

tanah dilakukan dengan cara mengalirkan air secara horizontal 

melalui terowongan air seperti paritan (trench) dan sulingan (pipa 

perforasi). 
 

Tabel 2. Arahan Teknik Penanggulangan Bencana Tanah 

Longsor Pada Berbagai Penggunaan Lahan dan 

Tingkatan Proses Longsor 

Tingkat Longsor Penggunaan  Lahan 

Hutan Tegal Sawah Permukiman 

Belum Longsor Vegetatif Vegetatif Teknik 

Sipil 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Retakan/Rekahan Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Teknik 

Sipil 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Longsor Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Teknik 

Sipil & 

Vegetatif 

Sumber : Paimin dkk 2009 
 

Upaya pengelolaan lahan zona longsor tinggi pada kawasan 

budidaya belum menerapkan pola tanam yang sesuai dengan kaidah 

konservasi lahan. Pola pengelolaan lahan belum sepenuhnya 
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menerapkan konsep konservasi tanah dengan berbasis pada ancaman 

bahaya longsor. Tingkat pengelolaan tanah sangat terkait dengan 

kondisi kesuburan tanah meskipun berada dikawasan berlereng dan 

digunakan untuk usaha budidaya tanaman baik tanaman keras 

ataupun tanaman semusim yang berimplikasi terhadap makin 

tingginya kerentanan terhadap bencana longsor (Soewandita, 

H.2018) 

Identifikasi potensi bahaya tanah longsor dengan 

menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan 

metode tumpang susun atau overlay terhadap parameter-parameter  

tanah  longsor seperti:  kemiringan  lereng,  jenis  tanah,   batuan, 

curah hujan, dan lain-lain. 

Bencana alam sebagai fenomena alam dapat terjadi setiap 

saat. Salah satunya longsor yang sering mengakibatkan kerugian 

harta benda maupun korban jiwa dan menimbulkan kerusakan yang 

berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografis (SIG), dalam studi kasus yang dilakukan 

Kabupaten Boyolali ini dapat membantu mengurangi maupun 

menghindari kerugian maupun korban jiwa yang dapat disebabkan 

jika terjadi tanah longsor. Hasil dari proses pemetaan ini akan 

menghasilkan Early Warning System (Sistem Peringatan Dini) 

tentang bencana tanah longsor di daerah tersebut, sehingga 

diharapkan dapat membantu pemerintah dalam penentuan lokasi 

pembangunan sarana dan prasarana potensi bencana, dan juga 

memicu kesadaran masyarakat dalam hal pemanfaatan dan tata guna 

lahan.( Greogory dkk,2017). 

Pendekatan pengendalian tanah longsor berbeda dengan 

pengendalian erosi permukaan, bahkan bertolak belakang. Pada 

pengendalian tanah longsor diupayakan agar air tidak terlalu banyak 

masuk ke dalam tanah yang bias menjenuhi ruang antara lapisan 

kedap air dan lapisan tanah, sedangkan pada pengendalian erosi 

permukaan air hujan diupayakan masuk ke dalam tanah sebanyak 

mungkin sehingga energi pengikisan dan pengangkutan partikel 

tanah oleh limpasan permukaan dapat diminimalkan. 
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Dengan demikian tindakan mitigasi tanah longsor harus lebih 

hati- hati apabila pada tempat yang sama juga mengalami degradasi 

akibat erosi permukaan (rill and interrill erosion). Pengendalian 

erosi permukaan mengupayakan agar air hujan dimasukkan ke dalam 

tanah sebanyak mungkin, sebaliknya pengendalian tanah longsor 

dilakukan dengan memperkecil air hujan yang masuk ke dalam tanah 

sehingga tidak menjenuhi lapisan tanah yang berada di atas batuan 

kedap air. 
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BAB  

III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

 

 

A. Jenis Pelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian 

survey deskriptif kualitatif- kuantitatif. Penelitian ini merupakan 

metode penelitian yang menggambarkan dan meninterpretasikan 

objek sesuai dengan keberadaan baik deskriptif maupun interpretasi 

angka. 
 

B. Lokasi Penelitian 

Secara administratif lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Kabupaten Enrekang. dan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. 

Penetapan lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan bahwa 

Kabupaten Tana Toraja dan Gowa merupakan salah satu daerah 

yang memiliki potensi wilayah berbasis pertanian dan perkebunan 

tetapi berada pada daerah rawan bencana longsor. 
 

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, yang dapat diuraikan 

sebagai berikut: 
 

1. Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif adalah data yang nilainya dalam bentuk 

angka. Adapun jenis data yang dimaksud adalah data kondisi 

wilayah (kemiringan lereng, curah  hujan, jenis tanah dan 

penggunaan lahan), luas wilayah dan data lain yang terkait dengan 

penelitian ini. 
 

2. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berupa angka 

tetapi berupa kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup 
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penelitian. Adapun jenis data tersebut meliputi kondisi pola 

penggunan lahan, dan kondisi fisik kawasan dan lainnya. 

Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan 

pengamatan langsung ke lapangan atau obyek penelitian. 

Adapun data yang dimaksud seperti : Kondisi eksisting 

dan pola penggunaan lahan lokasi penelitian, lahan  

pertanian,  dan kondisi fisik daerah rawan bencana longsor. 

2) Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang di peroleh secara 

tidak langsung tetapi data yang diperoleh dari pihak 

ketiga, misalnya instansi atau lembaga-lembaga terkait 

adapun data yang diporeleh dari instansi antara lain: 

a) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten 

Enrekang dan Kabupaten Gowa. 

b) Penelitian sebelumnya 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan pada penelitian 

ini,  maka  dilakukan suatu metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Metode observasi lapangan, yaitu cara pengumpulan data 

secara la ngsung kelapangan dengan melakukan proses 

pengamatan dan pengambilan data atau informasi. 

2. Metode wawancara/interview, yaitu cara pengumpulan data 

dengan melakukan pendekatan partisipasi masyarakat 

wawancara langsung dengan memberikan pertanyaan mengenai 

kondisi dan potensi pertanian masyarakat di lokasi penelitian. 

3. Metode telaah pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan sumber- sumber documenter. 

4. Studi dokumentasi, yaitu untuk melengkapi data, maka kita 

memerlukan infornasi dari dokumentasi yang ada 
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hubungannya dengan keadaan pertanian pada daerah rawan 

bencana longsor yang menjadi studi. 
 

E. Variabel Penelitian 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk rumusan masalah pertama, bagaimana lahan pertanian 

di Sulawesi  Selatan yaitu: 

a. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian 

b. Penggunaan lahan pertanian 

2. Untuk rumusan masalah kedua, pemanfaatan daerah rawan 

bencana longsor menjadi lahan pertanian berbasis mitigasi 

bencana di Sulawesi Selatan yaitu: daerah rawan longsor : 

Topografi (Kemiringan lereng), Curah hujan, Jenis Tanah, 

Batuan, Tutupan Lahan.dilanjutkan dengan mitigasi bencana 

longsor: pelaksanaan penataan ruang, pembangunan 

(Pengaturan, Pembangunan, Infrastruktur, Tata Bangunan, 

Penyelenggaraan Kapasitas melalui penyelenggaraan 

pendidikan, penyuluhan, pelatihan dan variabel selanjutnya 

yakni pemanfatan lahan dengan indikator Vegetatif, 

Metode Mekanis (Teknik Sipil) 
 

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Analisis pemetaan Ar-GIS dan Analisis Deskriptif Kualitatif. 
 

Tabel 3. Metode Pembahasan dan Analisis 
 

No Rumusan 

Masalah 

Variabel Teknik Analisis 

Data 

 

 

1. 

Bagaimana 

lahan 

Pertanian di 

Sualwesi 

Selatan 

Kondisi Lahan 

Pertanian: 

1. Kebijakan 

pengembangan 

wilayah pertanian 

2. Peruntukan lahan 

pertanian 

 
Analisis Deskriptik 

kualitatif 
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2. 

 

 

 

 

 
 

Pemanfaatan 

daerah rawan 

longsor 

menjadi lahan 

pertanian 

berbasis 

mitigasi 

bencana. 

A. Daerah Rawan 

Longsor 

a. Topografi (Kemiringan 

lereng) b.Curah hujan 

c. Jenis Tanah d.Batuan 

e. Tutupan Lahan 

 

B. Mitigasi Bencana 

Longsor: 

1. Pelaksanaan Penataan 

Ruang 

2. Pembangunan : 

i. Pengaturan 

Pembangunan, 

ii. Infrastruktur 

iii. Tata Bangunan 

3. Penyelenggaraan 

Kapasitas: 

- Penyelenggaraan 

Pendidikan 

- Penyuluhan 

- Pelatihan 

C. Pemanfatan Lahan : 

1. Vegetatif 

2. Metode Mekanis 

(Teknik Sipil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis GIS dan 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

G. Definisi Operasional 

1. Pemanfaatan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh 

manusia  terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan 

terbangun seperti lapanga n, pertanian, dan permukiman 

2. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang 

mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, 

energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di 
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atas tanah maupun di dalam lautan. 

3. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian 

4. Pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan 

bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri,  dan untuk 

mengelola lingkungannya 

5. Pembangunan wilayah merupakan upaya yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk menciptakan aspek-aspek 

pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan yang berdimensi 

lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi 

wilayah 

6. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan 

dampak besar bagi populasi manusia. Peristiwa alam dapat berupa 

banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah 

longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, 

hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah 

penyakit. 

7. Tanah Longsor merupakan peristiwa terjadinya pergerakan 

tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah 

yang terlepas dari bagian utama gunung atau bukit 

8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata 

ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

9. Curah hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah 

dalam waktu tertentu. 

10. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan 

r e l a t i f  t e r h a d a p  b i d a n g  d a t a r  y a n g  s e c a r a  

u m u m  d i n y a t a k a n  d a l a m  p e r s e n  a t a u  

d e r a j a t .  

11. B a t u a n  a d a l a h  s a l a h  s a t u  e l e m e n  k u l i t  

b u m i  y a n g  menyediakan m i n e r a l -  m i n e r a l  

a n o r g a n i k  m e l a l u i  p e l a p u k a n  y a n g  

s e l a n j u t n y a  m e n g h a s i l k a n  t a n a h .  
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12. T a n a h  m e r u p a k a n  h a s i l  p e l a p u k a n  a t a u  

e r o s i  b a t u a n  i n d u k  ( a n o r g a n i k )  yang bercampur 

dengan bahan organic 

13. Penggunaan lahan adalah penggolongan penggunaan lahan 

secara umum seperti pertanian tadah hujan, pertanian 

beririgasi, padang rumput, kehutanan, atau daerah rekreasi. 

14. Peningkatan aktifitas merupakan perkembangan fisik suatu 

kawasan yang diikuti oleh permintaan kebutuhan lahan 

meningkat. 

15. Kemampuan lahan merupakan kapasitas lahan untuk dapat 

berproduksi secara op timal tanpa menimbulkan kerusakan 

dalam jangka waktu panjang. Kemampuanlahan diartikan 

sebagai pengklasifikasian tanah yang didasarkan pada factor 

penghambat kerusakan tanah yang bersifat permanen. 

16. Vegetatif adalah tindakan konservasi menggunakan tumbuh-

tumbuhan (vegetasi) ,  b a i k  t a n a m a n  l e g u m  y a n g  

m e n j a l a r ,  s e m a k  a t a u  p e r d u ,  m a u p u n  

p o h o n  a t a u  r u m p u t -  r u m p u t a n  s e r t a  

t u m b u h - t u m b u h a n  l a i n ,  y a n g  d i t u j u k a n  

u n t u k  m e n g e n d a l i k a n  e r o s i  d a n  a l i r a n  

p e r m u k a a n .  

17. T e k n i k  s i p i l  a d a l a h  m e t o d e  d e n g a n  

m e n g g u n a k a n  p e n d e k a t a n  m e k a n i s  

p e n g e n d a l i a n  l o n g s o r  m e l i p u t i  :  

P e m b u a t a n  s a l u r a n  d r a i n a s e  ( s a l u r a n  

p e n g e l a k ,  s a l u r a n  p e n a n g k a p ,  s a l u r a n  

p e m b u a n g a n ) ,  P e m b u a t a n  b a n g u n a n  

p e n a h a n  m a t e r i a l  l o n g s o r ,  P e m b u a t a n  

b a n g u n a n  p e n g u a t  d i n d i n g / t e b i n g  a t a u  

p e n g a m a n  j u r a n g ,  d a n  P e m b u a t a n  t r a p  t r a p  

t e r a s e r i n g .  
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18. Kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi m e r u p a k a n  

k a w a s a n  d e n g a n  p o t e n s i  y a n g  t i n g g i  u n t u k  

m e n g a l a m i  g e r a k a n  t a n a h  d a n  c u k u p  p a d a t  

p e r m u k i m a n n y a ,  a t a u  t e r d a p a t  k o n s t r u k s i  

b a n g u n a n  s a n g a t  m a h a l  a t a u  p e n t i n g .  P a d a  

l o k a s i  s e p e r t i  i n i  s e r i n g  m e n g a l a m i  

g e r a k a n  t a n a h  ( l o n g s o r a n ) ,  t e r u t a m a  p a d a  

m u s i m  h u j a n  a t a u  s a a t  g e m p a  b u m i  t e r j a d i .  

19. K a w a s a n  d e n g a n  t i n g k a t  k e r a w a n a n  s e d a n g  

m e r u p a k a n  k a w a s a n  d e n g a n  p o t e n s i  y a n g  

t i n g g i  u n t u k  m e n g a l a m i  g e r a k a n  t a n a h ,  

n a m u n  t i d a k  a d a  p e r m u k i m a n  s e r t a  

k o n s t r u k s i  b a n g u n a n  y a n g  t e r a n c a m  r e l a t i f  

t i d a k  m a h a l  d a n  t i d a k  p e n t i n g .  

20. K a w a s a n  d e n g a n  t i n g k a t  k e r a w a n a n  r e n d a h  

m e r u p a k a n  k a w a s a n  d e n g a n  p o t e n s i  

g e r a k a n  t a n a h  y a n g  t i n g g i ,  n a m u n  t i d a k  

a d a  r i s i k o  t e r j a d i n y a  k o r b a n  j i w a  t e r h a d a p  

m a n u s i a  d a n  b a n g u n a n  

21. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi 

pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, k e p e m i m p i n a n , dan cara bertindak. Istilah 

ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan 

kelompok sector swasta, serta individu. 
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H. Kerangka Pikir 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Penelitian 
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BAB  

IV 

HASIL DAN  

PEMBAHASAN 

 
 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang 

1.1. Geografi dan Administrasi Wilayah 

Kabupaten Enrekang adalah salah satu dari 23 

kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak sebelah utara  kota  Makassar yang berjarak lebih kurang ±240 

km. 
 

Tabel 4. Nama, Luas Wilayah per Kecamatan dan Jumlah 

Desa /Kelurahan di Kabupaten Enrekang. 

Kecamatan Luas 

(KM2) 

Persentase 

(%) 

Banyaknya Desa/Kelurahan 

Desa Kelurahan Jumlah 

Maiwa 392,87 21,99 21 1 22 

Bungin 238,64 13,26 6 - 6 

Enrakang 291,19 16,30 12 6 18 

Cendana 91,01 5,10 7 - 7 

Baraka 159,15 8,91 12 3 15 

Buntu Batu 126,65 7,09 8 - 8 

Anggeraja 125,34 7,02 12 3 15 

Malua 40,36 2,26 71 1 8 

Alla 43,66 1,94 5 3 8 

Curio 178,51 9,99 11 - 11 

Masalle 68,35 3,83 6 - 6 

Baroko 41,08 2,30 5 - 5 

Jumlah 1.786,01 100 112 17 129 

Sumber : BPS Kabupaten Enrekang dalam Angka 2016 
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Kabupaten Enrekang yang memiliki luas 1.786,01 km2 

terdiri dari 12 kecamatan defenitif dengan jumlah 112 desa dan 17 

kelurahan. Secara geografis Kabupaten Enrekang terletak antara 1190 

40‟ – 1200 06‟ Bujur Timur dan 30 14‟ – 30 50‟ Lintang Selatan. Batas 

wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu 

c. Sebelah Selatan : Kabup aten Sidrap 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang 
 

Berikut peta administrasi Kabupaten Enrekang Provinsi 

Sulawesi Selatan. 
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1.2. Kondisi Fisik Wilayah 
 

1.2.1. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah 

didominasi oleh bukit- bukit/gunung- gunung yaitu 

sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang 

sedangkan yang datar hanya 15,04%. Topografi Wilayah 

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah 

Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, 

pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 

3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah 

pantai. 

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah 

utara ke Selatan rata- rata ketinggian sekitar 3000 meter 

di atas permukaan laut, memagari kabupaten enrekang di 

sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai 

Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang 

dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.Hal ini 

dapat dilihat pada peta berikut. 

1.2.2. Hidrologi 

Secara umum Kondisi Hidrologi yang ada di 

Kabupaten Enrekang adalah dengan air permukaan, 

meskipun ada beberapa daerah mempunyai potensi 

dengan memakai mata air bawah tanah dengan 

memanfaatkan aliran sungai. Khusus untuk daerah 

Kecamatan Curio dan Kecamatan Maiwa sebagian besar 

masih menggunakan sistem pemboran dengan memakai 

mesin bor jenis rotari. 

1.2.3. Kondisi Umum Iklim dan Curah Hujan 

Kabupaten Enrekang mempunyai curah hujan 

berkisar antara 2.000-4.000 mm/tahun, dengan hari hujan 

yang bervariasi antara 100-160 hari/tahun kelembaban 

udara rata-rata, tercatat berkisar antara 64-87 %, dengan 

suhu udara rata-rata berkisar antara 21,10C- 
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32,40C.Meskipun kondisi iklim dan curah hujan bisa 

berubah setiap saat tetapi secara umum curah hujan yang 

ada di Kabupaten Enrekang di bagi tiga kategori. Curah 

hujan hujan yang paling tinggi terjadi di Kecamatan 

Maiwa, sementara daerah di Kecamatan Baroko, 

Kecamatan Masalle, Kecamatan Alla, sebagian 

Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka 

mempunyai curah hujan yang rendah. Khusus Kecamatan 

Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Buntu Batu, 

Kecamatan Bungin, Kecamatan Enrekang, Kecamatan 

Cendana, sebagaian Kecamatan Maiwa, Kecamatan 

Anggeraja mempunyai curah hujan kategori sedang. 

Sepanjang tahun, daerah ini termasuk beriklim sub tropis, 

yang mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan pada 

priode april-oktober, dan musim kemarau yang 

berlangsun pada bulan oktober-april. 

1.2.4. Struktur Geologi 

Berdasarkan morfologinya, maka wilayah 

Kabupaten Enrekang dapat dibagi menjadi 9 (Sembilan) 

yaitu : Brown Farest Soil yang banyak terdapat di 

Kecamatan Cendana, Mediterian Coklat kekelabu-labuan 

banyak terdapat di wilayah Kecamatan Alla, Kecamatan 

Anggeraja, Kecamatan Baraka dan Kecamatan Enrekang, 

Mediteran Coklat banyak terdapat di Kecamatan 

Anggeraja dan Kecamatan Alla. Podsolik Coklat banyak 

terdapat di Kecamatan Enrekang, Kecamatan Maiwa, 

Kecamatan Anggeraja dan Kecamatan Baraka, Podsolik 

Kekuningan banyak terdapat di Kecamatan Maiwa, 

Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla, Podsolik Violet 

terdapat di Kecamatan Baraka dan Kecamatan Alla. 
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2. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

2.1. Geografi dan Administrasi Wilayah 

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Sungguminasa. 

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan 

dan 167 Desa/Kelurahan. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% 

mempunyai kemiringan tanah di atas 400, yaitu pada wilayah 

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 

ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang tersebar adalah 

Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 Km2 dengan panjang 90 km. 

Luas Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 Km2 atau sama 

dengan 3,01% dari luas Provinsi di Sulawesi Selatan. Kabupaten 

Gowa memiliki topografi berupa perbukitan, pegunungan, lembah 

dan sungai. Kabupaten Gowa sebagian besar berada pada wilayah 

dataran tinggi, yaitu sebesar 72,26%. Terdapat 9 Kecamatan yang 

berada pada dataran tinggi, diantaranya Kecamatan Parangloe, 

Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, 

Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. 

Jumlah penduduk di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 

adalah 27.674 jiwa dengan jumlah penduduk laki- laki lebih banyak 

dari jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki- laki 

adalah 14.060 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak  

13.614  jiwa.  Kabupaten  Gowa  berada  pada  5°33‟6”  -  5°34‟7”  

Lintang Selatan dan 12°38‟6”-  12°33‟6” Bujur  Timur. Kabupaten 

Gowa berbatasan langsung dengan : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 

Maros. 

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai. 

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar, 

Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng. 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan 

Kabupaten Takalar. 
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Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,32 km2 atau 

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

yang terbagi dalam 167 Desa/Kelurahan dari 18 Kecamatan. Adapun 

Kecamatan yang berada di Kabupaten Gowa. 
 

Tabel.5. Luas Kabupaten Gowa Menurut Kecamatan Tahun 2016 

No. Kecamatan Luas Area 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

1 Bontonompo 30.39 1.61 

2 Bontonompo Selatan 29.24 1.55 

3 Bajeng 60.09 3.19 

4 Bajeng Barat 19.04 1.01 

5 Pallangga 48.24 2.56 

6 Barombong 20.67 1.10 

7 Somba Opu 28.09 1.49 

8 Bontomarannu 52.63 2.79 

9 Pattallassang 84.96 4.51 

10 Parangloe 221.26 11.75 

11 Manuju 91.90 4.88 

12 Tinggimoncong 142.87 7.59 

13 Tombolo Pao 251.82 13.37 

14 Parigi 132.76 7.05 

15 Bungaya 175.53 9.32 

16 Bontolempangan 142.46 7.56 

17 Tompobulu 132.54 7.04 

18 Biringbulu 218.84 11.62 

Jumlah 1883.32 100.00 

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka 2017 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Parangloe 

merupakan Kecamatan yang paling luas dengan luas area 221.26 K 

m2 dengan jumlah persentase sebanyak 11.75% dan Kecamatan 

Bajeng Barat merupakan Kecamatan paling kecil dengan luas area 

19.04 Km2 
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2.2. Kondisi Fisik Wilayah 

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, yakni 

wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi. Wilayah 

Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu 

sekitar 72,26%. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30% 

mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah 

Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. 

Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 

ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar 

adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 

km.Luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau sama 

dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yang 

terdiri dari 18 (delapan  belas) kecamatan dan 167 (seratus enam puluh 

tujuh) desa/kelurahan. 

2.2.1. Topografi 

Kabupaten Gowa memiliki 2 (dua) dimensi wilayah, 

yakni wilayah dataran rendah dan wilayah dataran 

tinggi. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar 

merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Dari 

total luas Kabupaten Gowa 35,30% mempunyai 

kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada 

wilayah Kecamatan Parangloe, Tinggimoncong, 

Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui 

oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada 15 

sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang 

terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km² 

dengan panjang 90 km. 

2.2.2. Klimatologi 

Kondisi klimatologi di Kabupaten Gowa yaitu 

dengan curah hujan rata-rata 2.653 per tahun dengan 

curah hujan tertinggi berada pada bulan Desember, 

Januari dan Februari dan curah hujan terendah yaitu 

pada bulan Agustus hingga bulan Nopember. 
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B. Lahan Pertanian 

Potensi ketersediaan lahan pertanian di Indonesia cukup 

besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Jumlah luasan dan 

sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup 

tinggi, sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi 

kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, 

bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat 

potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian. Potensi 

ini apabila dapat dmanfaatkan secara optimal merupakan peluang 

bangsa kita untuk menjadi lebih maju dan sejahtera. 

Areal pertanian dan lahan potensial belum termanfaatkan 

secara optimal seperti lahan kering/pegunungan/rawa/lebak/ pasang 

surut/gambut yang merupakan peluang bagi peningkatan produksi 

tanaman pangan. Potensi sumberdaya ini harus dirancang dengan 

baik pemanfaatannya untuk produksi komoditas tanaman pangan 

dan meningkatkan pendapatan petani. 
 

1. Kabupaten Enrekang 

1.1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian 

Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk  

menjamin ketahanan pangan nasional, pengembangan dan 

penyediaan bahan baku bioindustri, serta penyediaan bahan bakar 

nabati melalui peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, 

berdaya saing dan mampu mensejahterakan semua pelaku usaha 

yang terlibat di dalamnya secara berkeadilan. Pengembangan 

kawasan pertanian dalam operasionalnya harus disesuaikan dengan 

potensi agroekosistem, infrastruktur, kelembagaan sosial ekonomi 

mandiri dan ketentuan tata ruang wilayah. 

Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Enrekang 

dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil 

guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan 

melalui penguatan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 

Tentang RTRW Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031. 
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Kebijakan penataan ruang wilayah Daerah, antara lain 

melalui : Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi 

lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah 

lingkungan melalui strategi Penataan Ruang : Strategi peningkatan 

produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi 

pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan adalah :(a) 

meningkatkan produktivitas hasil perkebunan, pertanian dan 

kehutanan melalui intensifikasi lahan;(b) memanfaatkan lahan non 

produktif secara lebih bermakna bagi peningkatan kualitas 

lingkungan dan peningkatan pendapatan masyarakat; (c) 

meningkatkan teknologi pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, 

peternakan dan kehutanan sehingga terjadi peningkatan produksi 

dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi; dan (d) 

meningkatkan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan 

sumber daya manusia dan kelembagaan serta fasilitasi sertifikasi yang 

dibutuhkan. 

Pengembangan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian 

pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten disusun 

kawasan budidaya untuk peruntukan kawasan pertanian. Kawasan 

Peruntukan Pertanian terdiri atas (a) Kawasan peruntukan tanaman 

pangan;(b) Kawasan peruntukan hortikultura; (c)Kawasan 

peruntukan perkebunan; dan (d) Kawasan peruntukan peternakan. 
 

1.2. Penggunaan Lahan 

Sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Enrekang 

memiliki ketergantungan yang besar terhadap input yang umumnya 

dari luar daerah, mulai dari bibit, pupuk dan pestisida serta beberapa 

sarana produksi lainnya. Pada sisi lain daya saing berbagai komoditi 

pertanian masih rendah baik daya saing kualitas maupun daya saing 

harga. Pada umumnya komoditi unggulan dan andalan daerah 

memiliki biaya produksi tinggi, sehingga seringkali hasil- hasil 

produksi pertanian tidak memberi keuntungan dan nilai tambah bagi 

petani. 
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Penggunaan lahan dominan di Kabupaten Enrekang dibagi 

dalam 3 (tiga) kategori yakni lahan pertanian sawah yang terdiri: 

lahan sawah irigasi, lahan sawah tadah hujan, lahan sawah rawa 

pasang surut dan lahan sawah rawah lebak. Kedua, Lahan pertanian 

bukan sawah terdiri: Tegal/Kebun, ladang, perkebunan, lahan yang 

ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan/padang 

rumput, lahan sementara yang tidak diusahakan dan lahan bukan 

sawah lainnya. Ketiga, Lahan bukan pertanian terdiri: Rumah, 

bangunan dan halaman sekitarnya, hutan negara, rawa-rawa, lahan 

bukan pertanian lainnya (jalan, sungai, danau, lahan tandus dan lain-

lain), termasuk lahan pertanian bukan sawah. 
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PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN GOWA 
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2. Kabupaten Gowa 

2.1. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian 

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk 

mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, 

aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju di 

bidang pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan wisata melalui 

inovasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara 

berkelanjutan, dan mendukung fungsi KSN Perkotaan 

Mamminasata. 

Sektor pertanian yang mencakup tanaman padi, peternakan, 

holtikultura dan perkebunan, berperan besar dalam rangka 

penyediaan bahan pangan khususnya untuk mendukung ketahanan 

pangan dan memenuhi hak atas pangan. Kabupaten Gowa yang telah 

menetapkan misinya sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi 

Selatan terbukti memberikan konstribusi yang besar terhadap 

ketahan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan bahkan Kawasan 

Timur Indonesia. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu dikelola 

secara baik dalam bentuk usaha tani (farmenterprise). 

Kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Gowa 

adalah sebagai berikut: 

a. pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan di Kabupaten 

Gowa untuk mendukung terintegrasinya sistem-sistem pusat 

kegiatan di KSN Perkotaan Mamminasata; 

b. pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan 

berhirarkhi; 

c. peningkatan fungsi kawasan lindung; 

d. peningkatan sumber daya hutan produksi; 

e. peningkatan sumber daya lahan pertanian, perkebunan, 

peternakan dan perikanan; 

f. pengembangan potensi pariwisata; 

g. pengembangan potensi pertambangan; 

h. pengembangan potensi industri; 

i. pengembangan potensi perdagangan; 

j. pengembangan potensi pendidikan; 
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k. pengembangan potensi permukiman; dan 

l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan 

keamanan negara. 
 

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten melalui Strategi 

pengembangan prasarana wilayah secara terpadu dan berhirarki di 

Kabupaten Gowa melalui mengembangkan akses jaringan jalan 

menuju kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan 

daerah terisolir dan strategi peningkatan sumber daya lahan 

pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Kabupaten 

Gowa, yang terdiri atas (1) mempertahankan areal sentra produksi 

pertanian lahan basah secara berkelanjutan di daerah perdesaan, (2) 

meningkatkan kualitas lahan pertanian holtikultura di daerah 

perbukitan dataran tinggi. 

Dengan dukungan strategi tersebut mendukung Kabupaten 

Gowa sebagai salah satu penghasil beras (lumbung padi) di Sulawesi 

selatan, maka pemenuhan kebutuhan irigasi diarahkan pada upaya 

membantu percepatan peningkatan produksi dan produktivitas lahan 

pertanian. 
 

2.2. Penggunaan Lahan 

Kawasan pertanian adalah merupakan gabungan dari sentra-

sentra  pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan 

manajemen pembangunan di wilayah serta terkait secara fungsional 

dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya dan 

keberadaan infrastruktur penunjang. Berikut penggunaan lahan 

melalui pendekatan kawasan di Kabupaten Gowa sebagai berikut. 

 



54 

PETA PENGGUNAAN LAHAN KABUPATEN GOWA 
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2.2.1. Lahan untuk Pertanian Lahan Basah 

Kegiatan pertanian lahan basah adalah kegiatan pertanian 

yang memerlukan air terus menerus sepanjang tahun, dengan 

komoditi utamanya adalah padi sawah (wetland rice). Pertanian 

lahan basah memerlukan kedalaman efektif tanah minimal 60 cm. 

Produktifitas dan kualitas mutu panen cenderung menurun bila 

kedalaman efektif tanah menurun. Batas ambang  kedalaman efektif 

tanah ini adalah 30 cm. Sedang tekstur tanah yang terba ik bagi jenis 

pertanian bagi jenis pertanian lahan basah adalah tanah yang 

berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Tanah yang 

berkuarsa sangat tak sesuai. Kawasan peruntukan pertanian 

tanaman pangan lahan basah seluas kurang lebih 39.357 Ha (tiga 

puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh hektar) tersebar di 

seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gowa. 
 

2.2.2. Lahan untuk Pertanian Lahan Kering 

Pada kegiatan pertanian lahan kering, jenis komoditi yang 

dibudidayakan terutama adalah tanaman palawija dan holtikultura 

(sayuran dan buah-buahan). Pada dasarnya kriteria penentuan 

kesesuaian lahan kering hampir sama dengan kriteria penentuan 

kesesuian lahan basah. Hal ini terutama dalam hal tekstur tanah, 

resiko banjir dan genangan, kedalaman efektif tanah. 

Pertanian lahan kering juga memerlukan kedalaman efektif 

tanah minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen pada 

pertanian lahan kering cenderung menurun bila kedalaman efektif 

tanah menurun. Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 

30 cm. Sedangkan tekstur tanah yang terbaik bagi jenis pertanian 

lahan kering adalah tanah yang berliat, berdebu halus, sampai 

berlempung halus. Dalam hal ini tanah yang berkuarsa sangat  tidak 

sesuai untuk pengembangan pertanian kecuali kandungan kuarsanya 

sedang. 

Untuk kepentingan rencana pola ruang pertanian wilayah 

Kabupaten Gowa lokasi yang potensial untuk Padi Sawah, Padi 

Lahan Kering, Pertanian Lahan Kering, dikelompokkan menjadi 
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satu, disebut lahan pertanian tanaman pangan unggulan. Padi 

sawah dikategorikan kedalam komoditi unggulan tanaman 

pertanian lahan basah sedangkan tanaman jagung dikategorikan 

kedalam komoditi unggulan tanaman pertanian lahan kering. Luas 

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan kering 

seluas kurang lebih 17.756 (tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh 

enam) hektar terutama di Kecamatan Bontonompo, Kecamatan 

Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kecamatan Tombolo Pao, dan 

Kecamatan Tompobulu. 
 

C. Daerah Rawan Bencana Longsor 

1. Kabupaten Enrekang 

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Enrekang 

terdiri atas (a) Kawasan rawan tanah longsor dan (b) Kawasan 

rawan banjir. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di 

Kecamatan Masalle, Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, 

dan Kecamatan Enrekang sedangkan untu daerah atau Kawasan 

rawan banjir ditetapkan di Kecamatan Enrekang yang merupakan 

pertemuan antara Sungai Mata Allo dan Sungai Saddang. 

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan 

lingkungan hidup  terdiri atas; 
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a. Kawasan rawan bencana alam zona patahan di Kecamatan 

Bungin, Kecamatan Maiwa, Kecamatan Enrekang, 

Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Masalle, Kecamatan 

Baroko, Kecamatan Alla dan Kecamatan Malua; 

b. Kawasan DAS Saddang, DAS Bila, DAS Mata Allo dan DAS 

Malua; 

c. Kawasan mata air Bongso di Pasui Kecamatan Buntu Batu, 

kawasan mata air Mata Allo di Kalosi Kecamatan Alla, dan 

kawasan mata air Malauwe di Kecamatan Enrekang; 

d. Kawasan Wisata Pemandian Lewaja di Kecamatan Enrekang; 

e. Kawasan wisata pemandian alam Kaluppang di Kecamatan 

Maiwa; 

f. Kawasan wisata alam terpadu Gunung Bambapuang dan 

Gunung Nona di Kecamatan Anggeraja; 

g. Kawasan rawan longsor di Kecamatan Masalle, Kecamatan 

Baroko, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Enrekang; dan 

h. Kawasan rawan banjir di Kecamatan Cendana dan Kecamatan 

Enrekang. 

 

2. Kabupaten Gowa 

Fenomena banjir telah menjadi isu pokok nasional. Hampir 

seluruh daerah di Indonesia mengalami peristiwa banjir dengan 

dampak negatif yang bervariasi. Hal yang terpenting adalah 

fenomena banjir menggambarkan telah terjadi disharmonisasi 

pemanfaatan sumberdaya alam. Belum terdapat benang keterpaduan 

pembangunan antar sektor, menjadi salah satu akar masalah 

terjadinya banjir. Kerawanan bencana di Kabupaten Gowa lainnya 

adalah tanah longsor terutama longsor yang terjadi di Gunung 

Bawakaraeng yang menyebabkan tingginya transportasi sedimentasi 

yang terbawa ke Waduk Bili. Lebih rinci kawasan rawan bencana 

alam tanah longsor berada di Desa/Kelurahan Garassi, Bontolerung 

dan Gantarang Kecamatan Tinggimoncong, Desa/Kelurahan 

Bilangrengi, Manimbahoi, Majannang dan Jonjo di Kecamatan 

Parigi, Desa/Kelurahan Moncongloe dan Tamalatea di Kecamatan 
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Manuju, Desa/Kelurahan Pao, Kanreapi, Ballasuka, Erelembang dan 

Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, Desa/Kelurahan 

Berutallasa, Taring, Borimasunggu dan Julukanaya di Kecamatan 

Biringbulu,   dan   Desa/Kelurahan   Je‟nebatu,   Sapaya,    Buakkang   

dan   Rannaloe   di Kecamatan Bungaya. 

Kawasan rawan bencana longsor dan banjir harus dipastikan 

tidak menjadi kawasan permukiman dan pusat pertumbuhan 

ekonomi. Hal tersebut penting untuk menghindari bencana yang 

memberikan kerugian fisik, ekonomis dan kemanusiaan. Sisi lain, 

kegiatan pembangunan menjadi sangat mubazir sebagai akibat 

perencanaan yang kurang tepat dan pelaksanaan pembangunan yang 

distorsif. Kawasan rawan bencana alam banjir  berada  di  

Desa/Kelurahan    Je‟nemadingin,    Borong  Pa‟lala  dan  Panaikang  

di Kecamatan Pattallassang, Desa/Kelurahan Borisallo, 

Belapunranga, dan Bontokassi di Kecamatan Parangloe, 

Desa/Kelurahan Mata Allo, Bili-bili, Sokkolia dan Romanglompoa 

di Kecamatan Bontomarannu, Desa/Kelurahan Samata, 

Paccinongan, Romangpolong, Tamarunang, Mawang, Bontoramba 

di Kecamatan Somba Opu di Kecamatan Somba Opu, 

Desa/Kelurahan Pallangga, Pangkabinanga, Bontoala, tetebatu, 

Kampili dan Parangbanoa di Kecamatan Pallangga, dan 

Desa/Kelurahan Pattalikang, Tassese dan Tanakaraeng di 

Kecamatan Manuju. 

Kawasan potensi rawan bencana alam di Kabupaten Gowa 

pada umumnya berupa bencana banjir dan tanah longsor. Daerah 

rawan banjir pada umumnya berada pada lokasi di sepanjang DAS 

Sungai Jeneberang, Sungai Jeneberang, Sungai Pa‟bundukang, 

Sungai Je‟nelata,  Sungai  Ca‟dika,  Sungai  Malino  serta  beberapa  

sungai  lainnya  dan  daerah cekungan baik yang terbentuk secara 

alamiah maupun lokasi bekas penambangan tanah kuari. Sedangkan 

untuk kawasan rawan longsor geologi terutama terjadi pada wilayah- 

wilayah di kecamatan dataran tinggi yang memiliki topografi yang 

relatif terjal, tingkat permeabilitas batuan yang rendah serta jenis 

tanah yang labil terhadap erosi. Daera h longsor yang perlu terus 
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diwaspadai di Kabupaten Gowa adalah lanjutan longsor Gunung 

Bawakaraeng yang berdampak pada tingginya sedimentasi di 

Waduk Bili-Bili. 

Beberapa wilayah kecamatan yang rawan bencana alam di 

Kabupaten Gowa: 

• Kawasan rawan bencana alam tanah longsor berada di 

Desa/Kelurahan Garassi, Bontolerung dan Gantarang 

Kecamatan Tinggimoncong,  Desa/Kelurahan Bilangrengi, 

Manimbahoi, Majannang dan Jonjo di Kecamatan Parigi, 

Desa/Kelurahan Moncongloe dan Tamalatea di Kecamatan 

Manuju, Desa/Kelurahan Pao, Kanreapi, Ballasuka, 

Erelembang dan Bolaromang di Kecamatan Tombolo Pao, 

Desa/Kelurahan Berutallasa, Taring, Borimasunggu dan 

Julukanaya di Kecamatan Biringbulu, dan Desa/Kelurahan  

Je‟nebatu,  Sapaya, Buakkang  dan Rannaloe  di Kecamatan 

Bungaya; 

• Kawasan  rawan  bencana  alam  banjir  berada  di  

Desa/Kelurahan    Je ‟nemadingin, Borong Pa‟lala dan 

Panaikang di Kecamatan Pattallassang, Desa/Kelurahan 

Borisallo, Belapunranga, dan Bontokassi di Kecamatan 

Parangloe, Desa/Kelurahan Mata Allo, Bili-bili, Sokkolia dan 

Romanglompoa di Kecamatan Bontomarannu, 

Desa/Kelurahan Samata, Paccinongan, Romangpolong, 

Tamarunang, Mawang, Bontoramba di Kecamatan Somba 

Opu di Kecamatan Somba Opu, Desa/Kelurahan Pallangga, 

Pangkabinanga, Bontoala, tetebatu, Kampili, Parangbanoa di 

Kecamatan Pallangga, dan Desa/Kelurahan Pattalikang, 

Tassese, Tanakaraeng di Kecamatan Manuju. 
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D.  Pemanfaatan Lahan Longsor Menjadi Lahan Pertanian 

1. Vegetatif 

Pengendalian longsor dengan pendekatan vegetatif pada 

prinsipnya adalah mencegah air terakumulasi di atas bidang luncur. 

Sangat dianjurkan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat 

menembus lapisan kedap air,  mampu  merembeskan air ke lapisan 

yang lebih dalam, dan mempunyai massa yang relatif ringan. 

Pengendalian longsor dengan pendekatan vegetatif pada 

prinsipnya adalah mencegah air terakumulasi di atas bidang luncur. 

Sangat dianjurkan menanam jenis tanaman berakar dalam, dapat 

menembus lapisan kedap air,  mampu merembeskan air ke lapissan 

yang lebih dalam, dan mempunyai massa yang relatif ringan. Jenis 

tanaman yang dapat dipilih di antaranya adalah sonokeling, akar 

wangi, Flemingia, kayu manis, kemiri, cengkeh, pala, petai, jengkol, 

melinjo,  alpukat, kakao, kopi, teh, dan kelengkeng. Selanjutnya jenis 

tanaman yangterdapat di Kabupaten Enrekang dan Gowa meliputi 

kemiri, cengkeh, kakao dan kopi, teh, pinus. Jenis Tanaman ini 

diharafkan mampu menahan laju erosi dan longsor. 
 

2. Mekanis/Sipil Teknis 

Pendekatan mekanis atau sipil teknis yang dapat digunakan 

untuk Pengendalikan longsor, sesuai dengan kondisi topografi dan 

besar kecilnya tingkat bahaya longsor. 

Pendekatan mekanis atau sipil teknis yang dapat digunakan 

untuk mengendalikan longsor di Kabupaten Enrekang dan Gowa, 

sesuai dengan kondisi topografi dan kemiringan lereng dapat 

dilakukan dengan cara: pembuatan saluran drainase (saluran 

pengelak, saluran penangkap, saluran pembuangan), pembuatan 

bangunan penahan material longsor, pembuatan bangunan penguat 

dinding/tebing atau pengaman jurang, pembuatan trap trap 

terasering. 

a. Saluran Drainase 

Tujuan utama pembuatan saluran drainase adalah 

untuk mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran 
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permukaan, sehingga kekuatan air mengalir tidak merusak 

tanah, tanaman, dan/atau bangunan konservasi lainnya. Di 

areal rawan longsor, pembuatan saluran drainase 

ditujukan untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi, 

sehingga tanah tidak terlalu jenuh air, sebagai faktor 

utama pemicu terjadinya longsor. 

Pembuatan saluran drainase bertujuan untuk 

mencegah genangan dengan mengalirkan air aliran 

permukaan, sehingga kekuatan air mengalir tidak merusak 

tanah, tanaman, dan/atau bangunan konservasi lainnya. Di 

areal rawan longsor, pembuatan saluran drainase 

ditujukan untuk mengurangi laju infiltrasi dan perkolasi, 

sehingga tanah tidak terlalu jenuh air, sebagai faktor 

utama pemicu terjadinya longsor. Bentuk saluran drainase 

ini dapat di gunakan pada lahan pertanian di Kabupaten 

Enrekang dan Kabupaten Gowa kerawanan rendah untuk 

budidaya tanaman semusim. 

b. Bangunan Penahan Material Longsor 

Konstruksi bangunan penahan material longsor 

bergantung pada volume longsor.  Jika  longsor  termasuk  

kategori  „kecil‟,  maka  konstruksi  bangunan penahan 

dapat menggunakan bahan yang tersedia di tempat, 

misalnya bambu, batang dan ranting   kayu.   Apabila   

longsor   termasuk   kategori   „besar‟,   diperlukan  

konstruksi bangunan beton penahan yang permanen. 

Beton penahan ini umumnya dibangun di tebing jalan atau 

tebing sungai yang rawan longsor. 

Penahan material longsor dengan volume yang 

kecil. Konstruksi bangunan tersebut dapat menggunakan 

bahan yang tersedia di tempat misalnya bambu, batang 

dan ranting kayu. Untuk menanggulangi longsor dengan 

volume besar maka bronjong dibuat dari susunan batu 

dalam anyaman kawat. Sistem ini juga cocok kalau batu 

yang ada tidak terlalu besar (diameter antara 30-40 cm) 
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untuk membangun sistem  dari batuan lepas. Metode 

mekanis penahan longsor ini sangat sangat cocok 

diterapkan di Kabuapen Enrekang dan Kabupaten Gowa 

mengingat persedian bahan utama seperti bambu dan batu 

masih tersedia di sekitar daerah pertanian masyarakat. 

c. Saluran Pembuangan Air (SPA) 

Saluran pembuangan air (SPA) : Saluran drainase 

yang dibuat untuk mengalirkan air dari saluran pengelak 

dan/atau saluran teras ke saluran alami atau sungai atau 

tempat penampungan atau pembungan air lainnya. 

Menampung dan mengalirkan air dari saluran 

pengelak dan atau saluran teras ke sungai atau tempat 

penampungan/pembuangan air lainnya tanpa 

menyebabkan erosi. Metode mekanis ini sangat cocok di 

Kabuapten Enrekang dan Kabupaten Gowa Sedang untuk 

tanaman perkebunan semusim di samping dapat menahan 

longsor dan erosi, metode ini dapat bermanfaat dalam 

menjaga kesuburan tanah. 

d. Trap-trap Terasering 

Trap terasering adalah bangunan berbentuk teras 

yang digunakan untuk menampung longsoran, menahan 

longsoran tanah pada tebing/lahan yang curam, 

memperkuat lahan berteras, agar bidang olah dan 

tampingan teras lebih stabil, melengkapi dan memperkuat 

cara vegetatif.
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BAB  

V 

PENUTUP 

 
 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut; 

1. Lahan pertanian di Sulawesi Selatan khususnya di 

Kabupaten Enrekang didorong untuk mewujudkan 

ketahanan pangan Kabupaten melalui kawasan budidaya 

untuk peruntukan kawasan pertanian yang terdiri atas (a) 

Kawasan peruntukan tanaman pangan;(b) Kawasan 

peruntukan hortikultura;(c)Kawasan peruntukan 

perkebunan; dan (d) Kawasan peruntukan peternakan dan di 

Kabupaten Gowa kebijakan penataan ruang wilayah 

kabupaten didorong melalui mengembangkan akses jaringan 

jalan menuju kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, 

industri dan daerah terisolir dan strategi peningkatan sumber 

daya lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan, yang terdiri atas (1) mempertahankan areal sentra 

produksi pertanian lahan basah secara berkelanjutan di 

daerah perdesaan, (2) meningkatkan kualitas lahan pertanian 

holtikultura di daerah perbukitan dataran tinggi. 

2. Pemanfaatan daerah rawan longsor menjadi lahan pertanian 

di Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Gowa dapat 

dilakukan dengan cara vegetatif dengan menanam jenis 

tanaman berakar dalam, dapat menembus lapisan kedap air, 

mampu merembeskan air ke lapisan yang lebih dalam, dan 

mempunyai massa yang relatif ringan dan mekanis/sipil 

teknis meliputi: pembuatan saluran drainase (saluran 

pengelak, saluran penangkap, saluran pembuangan), pembuatan 

bangunan penahan material longsor, pembuatan bangunan 

penguat tebing, pembuatan trap trap terasering. 



66 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan hal sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengoptimalkan lahan pertanian di Kabupaten 

Enrekang dan Gowa maka diharapkan pemerintah aktif 

sosialisasi terkait dengan penerapan Undang=Undang 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan khususnya dalam 

manajemen budiddaya pertanian, mitigasi bencana dan 

pengendalian pemanfaatan ruang secara tertib dan tepat. 

2. Perlu peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

pemanfaatan dan pengendalian tata ruang khususnya 

dalam pemanfaatan daerah rawan bencana longsor 

menjadi lahan pertanian yang aman,nyaman, produktif dan 

berkelanjutan. 
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