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ABSTRAK 

 

Nama Penulis   : Aufa Fadhillah 

NIM    : 60800115082 

Judul Skripsi  : Tingkat Kesesuaian dan Arahan Pengembangan 

Lahan Eks Tambang Dalam Keberlangsungan 

Lingkungan Melalui Pendekatan Wisata Di Desa 

Swarga Bara, Kutai Timur 

 

Kabupaten Kutai Timur khususnya kawasan Telaga Batu Arang Desa Swarga 

Bara Kecamatan Sangatta Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan 

agrowisata dapat dilihat dari posisi geografis serta kondisi alam, hayati, dan 

budaya yang beragam. Akan tetapi, potensi tersebut belum dikelola secara 

maksimal. Penelitian ini membahas mengenai tingkat kesesuaian lahan telaga 

batu arang dan arahan pengembangan untuk kegiatan agrowisata budidaya 

tanaman salak Desa Swarga Bara. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

kesesuaian lahan, dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil penelitian tingkat 

kesesuaian lahan Telaga Batu Arang untuk kegiatan agrowisata budidaya 

tanaman salak dengan luas 270 Ha atau 1,5% wilayah Desa Swarga Bara 

menghasilkan beberapa klasifikasi yaitu, indikator S2 (cukup sesuai), indikator 

S3 (sesuai marginal), dan indikator N (tidak sesuai). Adapun arahan 

pengembangan kawasan telaga batu arang berdasarkan hasil analisis faktor 

internal dan eksternal maka diperoleh skor total faktor internal 1,73 dan faktor 

eksternal 3,55 berdsarkan hasil analisis SWO S-O (kuadran I, positif, positif). 

 

Kata Kunci :Kesesuaian, Lingkungan, Wisata 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Kutai Timur khususnya di Kawasan Telaga Batu Arang Desa 

Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara memiliki potensi besar untuk 

mengembangkan agrowisata dapat dilihat dari posisi geografis serta kondisi alam, 

hayati, dan budaya yang beragam. Agrowisata atau agroturisme didefinisikan 

sebagai sebuah bentuk kegiatan  pariwisata yang memanfaatkan usaha agro 

(agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, 

pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian. Agrowisata 

merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian (agro) 

sebagai objek wisata. 

Lahan merupakan salah satu media penting dalam sektor pertanian, dalam 

pemanfaatannya sebagai salah satu media budidaya tanaman merupakan modal 

dasar yang utama dan terpenting dalam usaha tani yang harus tetap dijaga dan 

dipertahankan kelestariannya. Lahan merupakan suatu wilayah di permukaan 

bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat bersifat siklik yang berbeda 

di atas dan di bawah wilayah tersebut termasuk atmosfir serta segala akibat yang 

ditimbulkan oleh manusia di masa lalu dan sekarang.  Allah Swt berfirman dalam 

Q.S. Ar-Rum/30 : 41 yang berbunyi : 
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  ,           

Artinya : 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 

sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 

yang benar)”. 

 

Lahan menurut Jayadinata (1999;10) merupakan tanah yang sudah ada 

peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh perorangan atau 

lembaga untuk dapat diusahakan. 

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna tanah 

yang membandingkan persyaratan yang diminta untuk penggunaan lahan yang 

akan diterapkan dengan sifat-sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan 

yang akan digunakan. Inti prosedur evaluasi kesesuaian lahan adalah dengan 

menentukan jenis penggunaan atau jenis komoditas yang akan diusahakan, 

kemudian menentukan persyaratan dan pembatas pertumbuhan/penggunaannya, 

terakhir membandingkan (matching) antara persyaratan penggunaan lahan (syarat 

tumbuh tanaman) tersebut dengan kualitas lahan secara fisik (Hardjowigeno dan 

Widiatmaka, 2001) dalam (Adelia, 2016). 

Pemanfaatan lahan saat ini merupakan suatu hal penting untuk 

direncanakan baik itu di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Dalam 

pengembangan wilayah, perlu terlebih dahulu dilakukan perencanaan lahan yang 
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dapat memberikan keuntungan ekonomi wilayah. Disaat lahan yang dikelola 

sesuai dengan pemanfaatannya maka akan mendatangkan keuntungan bagi daerah 

itu sendiri. Tapi dari pemanfaatan lahan tersebut kita juga harus melihat aspek 

kelestarian lingkungan. Saat ini pemanfaatan lahan yang tidak berorientasikan 

pembangunan berkelanjutan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, 

kerusakan prasarana dan sarana, pemukiman, bahkan bisa mendatangkan bencana 

yang memakan korban jiwa. Hanya demi keuntungan ekonomi yang tinggi bagi 

daerah ditambah lagi dengan kurangnya kesadaraan para investor yang hanya 

memikirkan keuntungan tanpa menghiraukan aspek kelestarian dan keberlanjutan 

lingkungan akhirnya kita semua yang rugi. Salah satu yang menjadi sektor basis 

pertumbuhan ekonomi daerah adalah pariwisata.  

Telaga Batu Arang dengan luas 270,22 Ha cukup potensial dalam 

mengembangkan beberapa komoditas tanaman hortikultura dan perkebunan 

namun saat diketahui bahwa produktivitasnya masih rendah baik dari segi kualitas 

maupun kuantitasnya. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi potensi atau 

kesesuaian lahan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pembatas 

dalam peningkatan produktivitasnya. Dengan mengetahui beberapa faktor 

pembatas yang ada, maka dapat dilakukan usaha-usaha untuk memperbaiki faktor 

pembatas tersebut sehingga dapat diperbaiki atau mengurangi apa saja yang 

menjadi pembatas. 

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, 
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pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang 

dikunjungi dalam jangka waktu sementara.  

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Perusahaan, 

Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.  

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai 

wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha.  

Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam dan budayanya 

yang beragam sehingga banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara 

melakukan perjalanan wisata untuk menikmati pemandangan alam indonesia dan 

keragaman budaya sebagai daya tarik wisata (DTW).  

Pada tahun 2012 direncanakan suatu agrowisata dengan memanfaatkan 

tanaman salak. Pengembangan agrowisata ini merupakan inisiasi dari PT KPC 

(Kaltim Prima Coal) di kawasan Telaga Batu Arang Di Desa Swarga Bara 

Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Telaga Batu Arang berpotensi 

untuk dijadikan lokasi pariwisata alam budaya dan buatan. Selain berpotensi 

untuk dikembangkannya pariwisata, Telaga Batu Arang juga memiliki fungsi 

yang sangat penting bagi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di 

Kabupaten Kutai Timur, karena Telaga Batu Arang berperan penting sebagai 
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sumber bahan pangan (ikan), sumber tanaman, sumber peternakan bagi penduduk 

sekitar, media transportasi dan lain-lain.  

Lokasi Kawasan agrowisata ini cukup strategis dan berpotensi saat ini 

harus menjadi perhatian kita bersama khususnya masyarakat penghuni di sekitar 

Telaga Batu Arang. Disamping itu keterlibatan pemerintah daerah dan provinsi 

yang menentukan kebijakan dan aturan pengembangan di sekitar Telaga Batu 

Arang, haruslah mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan 

akan lingkungan agar terjadi keseimbangan antara pemenuhan ekonomi serta 

kelestarian akan lingkungan.  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis melakukan kajian 

tentang “Tingkat Kesesuaian dan Arahan Pengembangan Lahan Eks 

Tambang Dalam Keberlangsungan Lingkungan Melalui Pendekatan Wisata 

Di Desa Swarga Bara, Kutai Timur” untuk mengembangkan pariwisata di 

daerah paska tambang Telaga Batu Arang yang tentunya berwawasan akan 

lingkungan. Kiranya penelitian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Kutai 

Timur, Perusahaan PT. KPC (Kaltim Prima Coal), dan dapat dijadikan bahan 

untuk penelitian selanjutnya. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan ulasan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian lahan eks tambang dalam keberlangsungan 

lingkungan melalui pendekatan wisata Desa Swarga Bara, Kutai Timur? 
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2. Bagaimana arahan pengembangan lahan eks tambang dalam 

keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan wisata Desa Swarga 

Bara, Kutai Timur ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya :  

1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan eks tambang dalam 

keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan wisata Desa Swarga 

Bara, Kutai Timur. 

2. Untuk mengidentifikasi arahan pengembangan lahan eks tambang dalam 

keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan wisata Desa Swarga 

Bara, Kutai Timur. 

D. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini meliputi kondisi pasca tambang 

dan  budidaya tanaman yang berasosiasi pada Telaga Batu Arang, kondisi sosial 

ekonomi masyarakat serta persepsi stakeholder dalam upaya pengembangan 

agrowisata dengan menggunakan analisis SWOT.   

E. Sistematika Pembahasan 

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa 

bagian, antara lain : 

BAB I   PENDAHULUAN 
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Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan   

kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

 

 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang, definisi perencanaan 

wilayah, tata ruang sebagai hasil dari proses alam dan proses sosial, 

pengertian kawasan, kawasan prioritas, definisi contoh kawasan 

strategis ekonomi daerah, arahan kawasan pertanian, lingkungan, 

kerusakan lingkungan, lahan, Tanah, Teori pengembangan 

kepariwisataan, dampak sosial budaya, ekowisata, arah dan tujuan 

pengembangan kepariwisataan, dampak pembangunan 

kepariwisataan, budidaya tanaman, hipotesis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode 

analisis data, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pikir. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menguraikan tentang gambaran umum lokasi, analisis kesesuaian 

lahan agrowisata budidaya tanaman salak, analisis kesesuaian lahan 
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budidaya tanaman salak, analisis strategi (S.W.O.T), dan perspektif 

islam dalam kaitannya dengan kepariwisataan. 

BAB V PENUTUP 

  Kesimpulan dan saran. 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Perencanaan Wilayah 

Perencanaan wilayah adalah perencanaan yang ditetapkan pada suatu 

wilayah. Pengertian pertama yang harus ditanamkan dalam mendefinisikan 

wilayah adalah : “wilayah adalah ruang”. Mengenai “ruang” ini ada dua 

pandangan yang berbeda, yaitu pandangan subjektif dan objektif. Pandangan 

subjektif menyatakan penentuan wilayah adalah suatu metode klasifikasi untuk 

menyusun pengelompokan ruang. Wilayah di pandang sebagai suatu alat untuk 

menerangkan ruang yang didefinisikan menurut kriteria tertentu untuk tujuan 

tertentu. Penentuan wilayah adalah suatu alat untuk menerangkan ruang yang 

didefinisikan menurut kriteria tertentu untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, 

apabila kriterianya berubah, maka batas wilayahnya pun berubah (Glasson, 

1978:16). Perencanaan wilayah haruslah merupakan perencanaan komprehensif. 

Ini berarti bahwa titik tolak perencanaan berasal dari persoalan wilayah secara 

keseluruhan. Jadi, ketika menyusun suatu perencanaan wilayah, yang pertama kali 

harus ditemukan adalah apa yang menjadi masalah utama di dalam perencanaan. 

Dengan bertitik tolak dari masalah utama ini, diturunkan strategi utama ini 

kemudian dapat dipecah-pecah menjadi strategi sektoral. Karena berasal dari 

suatu strategi dan komprehensif. maka strategi sektoral ini tidaklah berdiri sendiri. 

Strategi untuk sektor yang satu tidak terlepas dari srategis untuk sektor lain. 

Dengan demikian, diharapkan terjadi hubungan yang sinergis dalam 

pengembangan antar sektor. Disini jelas terlihat bahwa rencana wilayah bukanlah 



9 
 

penjumlahan atau penumpukan dari rencana sektor-sektor. Sebaliknya, semua 

rencana sektoral harus berasal dari rencana wilayah. Dengan perkataan lain, 

rencana wilayah merupakan “payung” dari rencana sektoral (Nurzaman, 2012). 

Dalam perencanaan wilayah, sangat perlu untuk menetapkan suatu tempat 

permukiman atau tempat berbagai kegiatan itu sebagai kota atau bukan. Hal ini 

karena kota memiliki fungsi yang berbeda sehingga kebutuhan fasilitasnya pun 

berbeda dibanding dengan daerah kelurahan/pedalaman. Padahal di kelurahan pun 

terdapat lokasi permukiman plus berbagai kegiatan non pertanian seperti 

perdagangan, warung kopi, tukang pangkas atau tukang jahit pakaian, walaupun 

dalam jumlah dan intensitas yang kecil dan biasanya hanya ditujukan untuk 

melayani kebutuhan masyarakat setempat. Di kelurahan umumnya yang menjadi 

kegiatan basis adalah sektor penghasilan barang (pertanian, industri, 

pertambangan). Di perkotaan selain sektor penghasil barang maka sektor 

perdagangan dan jasa dapat menjadi basis asalkan kegiatan tersebut 

mendatangkan uang dari luar wilayah (pelanggannya datang dari luar wilayah). 

Karena kegiatan sektor penghasilan barang, seringkali kegiatannya dibatasi di 

perkotaan dan program untuk pedesaan. Namun, perlu dicatat di sini bahwa sektor 

perdagangan dan jasa di luar yang melayani pariwisata, bukanlah basis murni. 

Perkembangan perdagangan dan jasa di perkotaan tergantung pada perkembangan 

perekonomian wilayah belakangnya. Perkembangan perekonomian wilayah 

belakangnya tergantung pada sektor basis di wilayah belakang tersebut. Dengan 

demikian, perkembangan perekonomian secara keseluruhan tetap tergantung pada 

perkembangan sektor basis murni. (Tarigan, 2009). 



10 

B. Tata Ruang Sebagai Hasil  dari Proses Alam dan Proses Sosial 

1. Pola Ruang 

Sebagai alat pendeskripsian, istilah “pola spasial” (ruang) erat 

kaitannya dengan istilah-istilah kunci seperti pemusatan, penyebaran, 

pencampuran, dan keterkaitan, serta posisi/lokasi dan lain-lain. Istilah pola 

pemanfaatan ruang (pola ruang) berkaitan dengan aspek-aspek distribusi 

(sebaran) spasial sumberdaya dan aktivitas pemanfaatannya menurut 

lokasi, setiap jenis aktivitas menyebar dengan luas yang berbeda-beda dan 

tingkat penyebarannya yang berbeda-beda pula. Dalam cara pandang yang 

lain, sumberdaya dan aktivitas manusia memanfaatkannya pun 

terkonsentrasi dengan tingkat yang berbeda-beda. (Rustiadi, 2011) 

2. Struktur Ruang 

Kata kunci di dalam menggambarkan struktur pemanfaatan ruang 

adalah gambaran mengenai hubungan keterkaitan (linkages) antara aspek-

aspek aktivitas-aktivitas pemanfaatan ruang. Salah satu wujud 

pendeskripsian wilayah sebagai suatu sistem, adalah aspek struktur 

hubungan antar komponen-komponen yang ada di dalam wilayah tersebut. 

(Rustiadi, 2011). 

C. Pengertian Kawasan 

Kawasan (dari bahasa Jawa Kuno: kawaśan, yang berarti daerah waśa, dari 

bahasa Sanskerta: "memerintah") artinya daerah yang memiliki ciri khas tertentu 

atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kawasan 

industri, kawasan perdagangan, dan kawasan rekreasi. Adapun fungsi kawasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Kawi
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Sanskerta
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Rekreasi
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dalam mewujudkan efesiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang serta untuk 

mewujudkan visi dan misi pengembangan suatu wilayah di masa depan, maka 

perlu di tetapkan suatu wilayah dapat dibagi prioritas. Secara umum Rencana Tata 

Ruang Wilayah dapat dibagi atas Kawasan Lindung, Kawasan budidaya dan 

Kawasan Prioritas. 

1. Kawasan Lindung 

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, yang terdiri dari : 

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan 

bawahannya, yaitu berupa kawasan lindung; 

b. Kawasan perlindungan setempat, berupa sempadan sungai di sepanjang 

aliran sungai, kawasan sekitar danau/waduk; 

c. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; 

d. Kawasan rawan bencana alam. 

2. Kawasan Budidaya 

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya 

alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya 

terdiri dari: 

a. Kawasan hutan produksi terbatas; 

b. Kawasan pertanian termasuk kawasan tanaman pangan lahan basah dan 

lahan kering; 

c. Kawasan perikanan, berupa tambak, kolam, perairan darat dan danau; 



12 

d. Kawasan pertambangan, kawasan pertambangan yang terdapat di suatu 

wilayah, baik berupa golongan A, B, C dan sebagainya; 

e. Kawasan pariwisata, kawasan pariwisata dideliniasi berdasarkan 

potensi kepariwisataan, baik berupa wisata alam, wisata budaya, wisata 

sejarah dan lain sebagainya; 

f. Kawasan perindustrian, kawasan yang memiliki potensi industri, baik 

industri besar, sedang, kecil dan kerajinan; 

g. Kawasan permukiman, terdiri dari permukiman perkotaan dan pedesaan 

menurut klasikasinya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); 

h. Arah pengembangan sarana / prasarana, meliputi pengembangan 

prasarana irigasi dilaksanakan di seluruh kecamatan yang memiliki 

lahan potensi sawah, pengembangan prasarana kelistrikan bertujuan 

untuk meningkatkan kapasitas terpasang dan pengembangan 

telekomunikasi; 

i. Pengembangan kawasan transportasi, kawasan yang diarahkan 

pengembangannya sebagai pusat simpul transportasi menurut moda 

transportasi. 

3. Kawasan Prioritas 

Kawasan prioritas berdasarkan fungsi masing-masing kawasan. 

Kawasan prtioritas adalah kawasan yang memiliki spesifikasi dan 

keunggulan dibandingkan dengan kawasan lainnya. Kawasan di 

prioritaskan dengan maksud untuk memberikan perencanaan dan 

penanganan pengembangannya, seperti kawasan : 
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a. Pesisir pantai; 

b. Pesisir danau; 

c. Kawasan berpotensi pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan; 

d. Pariwisata; 

e. Pertambangan/energi panas bumi untuk dikembangkan; 

f. Agroindustri dan kerajinan; 

g. Pusat pemerintahan; 

h. Dan lain sebagainya. 

Selanjutnya penetapan kawasan strategi dalam mendukung dan 

menunjang pembangunan suatu wilayah. Rencana tata ruang kawasan 

strategis perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting 

terhadap ekonomi, sosial, budaya dan / lingkungan hidup. Kawasan 

strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan 

mempunyai pengaruh terhadap : 

a. Tata ruang di wilayah sekitarnya; 

b. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; 

dan 

c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Jenis kawasan strategis, antara lain, kawasan strategis dari sudut 

kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut 

kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan 

pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau 

teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 
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Kawasan strategis dibedakan berdasarkan kewenangannya yaitu 

Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Untuk lebih jelasnya mengenai 

kewenangan pada tiap-tiap wilayah tersebut, dapat dilihat dibawah ini : 

a. Kawasan Stretegis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara 

nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan negara, 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang 

telah ditetapkan sebagai warisan dunia; 

b. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau 

lingkungan; 

c. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam 

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan atau 

lingkungan. (Nursyam, 2013) 

D. Definisi dan contoh Kawasan Strategis ekonomi Daerah 

Definisi kawasan strategis ekonomi daerah mengacu pada proses 

perkembangan wilayah yang tumbuh secara cepat karena potensi sumberdaya 

wilayah dan posisi strategis wilayah tersebut. Kawasan cepat tumbuh adalah 

wilayah yang memiliki produk-produk unggulan dan berpotensi untuk 

berkembang dibandingkan dengan kawasan potensial lainnya. 
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Pengembangan kawasan strategis ekonomi menjadi harapan dalam 

mendorong pengembangan wilayah sekitarnya (daerah tertinggal) dan bertujuan 

meningkatkan pemerataan pembangunan antar daerah. Dari sisi pendekatan 

kewilayahan, definisi wilayah strategis adalah wilayah yang secara ekonomi 

diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan di tingkat nasional, atau 

provinsi atau kabupaten/kota.  

Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian kawasan strategis ekonomi 

daerah dapat dibatasi sebagai berikut : “kawasan strategis ekonomi daerah adalah 

merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk 

dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat 

menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Kawasan ini 

merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam pembangunan wilayah”. 

Kawasan strategis ekonomi daerah juga dapat mengikuti batasan yang 

(dimodifikasi) dikemukakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang memberikan 

batasan tentang kawasan andalan, yaitu : “ kawasan strategis ekonomi daerah 

adalah bagian dari kawasan budidaya daerah, baik di ruang darat maupun ruang 

laut yang pengembangannya di arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

bagi kawasan tersebut dan kawasan disekitarnya. Kawasan budidaya yang 

memiliki nilai strategis daerah ditetapkan sebagai kawasan strategis, dimana nilai 

strategis daerah meliputi kemampuan kawasan untuk memacu pertumbuhan 

ekonomi wilayah dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan 
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perkembangan wilayah”. Dengan demikian, beberapa ciri kawasan strategis 

ekonomi daerah diantaranya : 

1. Kawasan yang memiliki posisi geografi sangat strategis (geo strategis) 

dan mengalami perkembangan wilayah yang lebih cepat dibanding 

wilayah lainnya (contoh kawasan perkotaan dan koridor perkembangan 

wilayah); 

2. Kawasan yang memiliki lokasi strategis berkaitan dengan kemudahan 

keterjangkauan dengan bahan mentah dan pasar, serta pusat-pusat 

logistik regional maupun nasional;  

3. Kawasan yang mempunyai kegiatan ekonomi (ungulan) yang dapat 

mengerakkan pertumbuhan (prime mover) daerah;  

4. Kawasan yang mempunyai keterkaitan kuat dengan daerah lain, 

meliputi keterkaitan produksi, pemasaran dan transportasi; 

5. Kawasan yang memiliki infrastruktur yang realatif lebih baik.  

Berdasarkan pengertian diatas, kawasan strategis ekonomi daerah dapat 

dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan pendekatan sektoral dan 

kewilayahan yaitu kawasan yang mendasarkan pada potensi unggulan sumberdaya 

wilayah (geo ekonomi), khususnya sumberdaya alam dan kawasan yang memiliki 

keunggulan komperatif lokasi (factor geografis/geo strategis). (Muta'ali, 

Pengembangan Kawasan Strategi Ekonomi, 2015). 

E. Arahan Kawasan Pertanian 

Metode analisis kesesuaian lahan pertanian menggunakan kerangka sistem 

Food and Agriculture Organization (FAO, 1976) yang dikembangkan oleh 
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Lembaga Penelitian Tanah (LPT,1982). Parameter yang dinilai meliputi 

kedalaman efektif tanah, tekstur tanah, permeabilitasi, kesuburan tanah, reaksi 

tanah, kemiringan lahan (slope), relief mikro, drainase, ketersediaaan air, erosi 

dan banjir. 

Pengumpulan data parameter tersebut diperoleh dari data sekunder. Survey 

lapangan dilaksanakan untuk pengecekan yang dilakukan secara random. Dari 

data yang terhimpun dikelompokkan sesuai dengan kemudian ditumpang 

tindihkan (superimpose) antara klasifikasi parameter tersebut. 

Hasil akhir diperoleh unit Kesesuaian Lahan dan dinilai secara kualitatif. 

Untuk memudahkan digunakan notasi huruf dan angka sebagai berikut : 

1. S1 (Sangat Sesuai) : lahan tidak mempunyai pembatas yang serius untuk 

menerapkan pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas 

yang tidak berarti; 

2. S2 (sesuai) : lahan mempunyai pembatas-pembatas agak serius untuk 

mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini 

akan mengurangi produksi dan keuntungan dan meningkatkan masukan 

yang diperlukan; 

3. S3 (sesuaia marginal) : lahan mempunyai pembatas-pembatas serius untuk 

mempertahankan tingkat pengelolaan yang harus diterapkan. Pembatas ini 

akan mmengurangi produksi dan keuntungan atau lebih meningkatkan 

masukan yang diperlukan; 
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4. N1 (tidak sesuai pada saat ini) : lahan mempunyai pembatas yang lebih 

serius, tetapi masih mempunyai kemungkinan untuk diatasi hanya tidak 

dapat diperbaiki dengan tingkat pengelolaan dengan modal normal; 

5. N2 (tidak sesuai permanen) : lahan mempunyai pembatas permanen 

sehingga mencegah segala kemungkinan penggunaan berkelangsungan 

pada lahan tersebut. 

Jenis pembatas atau macam perbaikan yang harus dijalankan ditunjukan 

dengan huruf kecil, misalnya d (drainase), x (salinitasi), t (topografi), dan m 

(ketersediaan air). (Pananrangi, 2013). 

F. Lingkungan 

Di Indonesia, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diikuti 

tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang Undang Dasar 1945. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh 

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

adalah payung dibidang pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar 

penyesuaian terhadap perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta 

menjadikannya sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya 

terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan 
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penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, 

dan pengendalian lingkungan hidup. 

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas 

tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup 

dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan 

masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa. 

Dengan mengaitkan mutu lingkungan dengan derajat pemenuhan 

kebutuhan dasar, berarti lingkungan hidup itu kita mendapatkn sumberdaya. Dari 

lingkungan itu kita mendapatkan unsur-unsur yang kita perlukan untuk produksi 

dan konsumsi. Akan tetapi sumberdaya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi 

yang terbatas. Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas 

daya regenerasi atau simulasi, sumberdaya terperbarui itu dapat digunakan secara 

lestari. 

Alat strategis untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan sistem 

terbuka adalah dengan mengembalikan sisa hasil penambangan kedalam lubang- 

lubang tambang, dan menanam kembali vegetasi dengan memperhatikan sisa 

galian (tailing) yang mengandung bahan beracun. Pada lahan pasca tambang 

batubara, reklamasi lahan adalah usaha/upaya menciptakan agar permukaan tanah 

dapat stabil, dapat menopang sendiri secara keberlanjutan (self-sustaining) dan 

dapat digunakan untuk berproduksi, dimulai dari hubungan antara tanah dan 

vegetasi, sebagai titik awal membangun ekosistem baru. Reklamasi lahan pasca 
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tambang batubara yang dikaitkan dengan revegetasi pada dasarnya adalah untuk 

mengatasi berlanjutnya kerusakan lahan dan menciptakan proses pembentukan 

unsur hara melalui pelapukan serasah daun yang jatuh. Aktifitas tersebut 

diharapkan dapat secara berkelanjutan dan dapat membentuk ekosistem baru. 

Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata 

kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar 

dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Reklamasi lahan bekas 

tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca 

tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga 

diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan zona awalnya, dilakukan dengan 

mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. 

Prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan 

reklamasi dan pasca tambang adalah : 

1. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah dan 

udara; 

2. Perlindungan keanekaragaman hayati; 

3. Penjaminan stabilitas dan keamanaan timbunan batuan penutup, kolam 

tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya; 

4. Pemanfaatan lahan bekas tambang; 

5. Memperhatikan nilai‐nilai sosial dan budaya setempat; 

6. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah. 

Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan pertambangan yang 

diharapkan dapat mengembalikan lahan kepada keadaan semula, bahkan jika 
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memungkinkan dapat lebih baik dari kondisi sebelum penambangan. Kegiatan 

reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan 

yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah 

diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir dari 

reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman, 

stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali. 

Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari recontouring/ 

regrading/resloping lubang bekas tambang dan pembuatan saluran-saluran 

drainase untuk memperoleh bentuk wilayah dengan kemiringan stabil, top soil 

spreading agar memenuhi syarat sebagai media pertumbuhan tanaman, untuk 

memperbaiki tanah sebagai media tanam, revegetasi dengan tanaman cepat 

tumbuh, tanaman asli lokal dan tanaman kehutanan introduksi. Perlu juga 

direncanakan pengembangan tanaman pangan, tanaman perkebunan dan atau 

tanaman hutan industri, jika perencanaan penggunaan lahan memungkinkan untuk 

itu (Djati, 2011). 

Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah permasalahan zona industri, 

zona adalah area yang mempunyai karakterisktik yang berbeda dari ruang 

sekelilingnya. Misalnya zona industri, yaitu ruang yang sebagian besar lokasinya 

digunakan untuk bangunan industri atau penunjangnya. Hal ini berbeda dari ruang 

disekitarnya (Richardson, 1978 ;18). 

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 

hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi 

penggunannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia, 
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baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi daerah-daerah pantai, 

penebangan hutan, dan akibat-akiat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi 

garam. Faktor-faktor sosial dan ekonomi secara murni tidak termasuk dalam 

konsep lahan.  (Widiatmaka, 2018) 

Definisi lahan memiliki keterkaitan dengan tanah. Menurut Utomo, et al 

(1992), lahan memiliki ciri-ciri yang unik dibandingkan sumberdaya lainnya, 

yakni lahan merupakan sumberdaya yang tidak habis, namun jumlahnya tetap dan 

dengan lokasi yang tidak dapat dipindahkan. Jayadinata (1999) memaparkan 

bahwa tanah berarti bumi (earth), sedangkan lahan merupakan tanah yang sudah 

ada peruntukannya dan umumnya ada pemiliknya, baik perseorangan atau 

lembaga. Lahan sebagai modal alami utama yang melandasi kegiatan kehidupan 

menurut Utomo, et al (1992), memiliki dua fungsi dasar, yaitu: 

1. Fungsi kegiatan budidaya, yang memiliki makna suatu kawasan yang 

dapat dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik 

sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan, hutan produksi 

dan lain-lain; 

2. Fungsi lindung, bermakna bahwa kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utamanya untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang ada, yang 

mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta 

budaya bangsa yang bisa menunjang pemanfaatan budidaya. 
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G. Kerusakan Lingkungan 

1. Kerusakan Lingkungan 

Walaupun di dalam masyarakat terdapat mekanisme untuk mengatur 

laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk, namun kenyataan menunjukkan 

di banyak tempat terdapat tanda kepadatan penduduk telah melampaui daya 

dukung lingkungan. Hal ini terlihat dengan jelas di Jawa. Di luar Jawa di 

banyak tempat sebenarnya juga terjadi hal yang serupa, walaupun kepadatan 

penduduknya rendah. Tanda-tanda dilampauinya daya dukung lingkungan 

ialah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi di kota maupun di 

pedesaan. 

2. Kerusakan Lingkungan Kota 

Migrasi penduduk merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga 

agar kepadatan penduduk tidak melampauinya daya dukung lingkungan suatu 

daerah. Salah satu migrasi yang kini banyak terjadi ialah migrasi dari desa ke 

kota yang umum disebut urbanisasi. Proses urbanisasi tidak hanya terjadi di 

Indonesia, melainkan di banyak kota di seluruh dunia.di Indonesia urbanisasi 

terjadi dimana-mana. Proses itu umunya makin kuat, makin besar suatu kota. 

Misalnya, arus urbanisasi di Jakarta lebih besar dari di Bandung, dan di 

Bandung lebih besar dari Ciamis. kota kecil dipelosok tidak atau sedikit 

mengalami urbanisasi. kota dilewati oleh atau hanya menjadi tempat 

persinggahan saja arus urbanisasi. Contohnya ialah Wanigiri dan Wanasari di 

pegunungan seribu di Jawa Tengah Selatan. Arus urbanisasi yang besar dari 

daerah itu menuju ke Yogyakarta, Surakarta dan Jakarta dengan melewati saja 
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Wanagiri dan Wanasari. Bahkan banyak yang menggunakan Yogyakarta dan 

Surakarta sebagai tempat persinggahan saja atau batu loncatan. 

Urbanisasi sering disebutkan sebagai hasil dua kekuatan besar, yaitu 

pada satu pihak dorongan dari desa dan pada lain pihak tarikan dari kota. 

Dorongan di desa ialah kepadatan penduduk yang melampaui dayadukung 

lingkungan, sehingga pangan tidak mencukupi dan lingkungan mengalami 

kerusakan. Dorongan ini disebut tekanan penduduk. Mereka yang tidak 

menyerah pada nasib lalu mencari kesempatan baru tempat lain, umumnya di 

kota. 

Dorongan lain untuk meninggalkan desa dapat juga buruknya 

keamanan dan bencana alam. Kedua faktor ini mempunyai aspek ekologi 

yang lain dari kepadatan penduduk. Kedua faktor ini juga mempunyai efek 

negative terhadap daya dukung lingkungan. 

Kota dari banyak segi mempunyai mutu lingkungan yang lebih baik 

dari desa, walaupun ada pula segi yang lebih buruk dari desa. Misalnya, 

pelayanan kesehatan dan sekolah, serta kesempatan kerja lebih baik daripada 

di desa. Terutama karena lapangan pekerjaan yang sangat langka di desa, 

berita tentang adanya kesempatan kerja di kota merupakan daya tarik yang 

besar bagi orang desa. Di samping itu ada citra, orang kota mempunyai 

kedudukan sosial yang lebih tinggi dari orang desa. 

Urbanisasi telah mengakibatkan banyak masalah yang pelik. Di desa, 

orang desa mempunyai kearifan ekologi tertentu yang diperolehnya dalam 

proses adaptasi yang panjang dari generasi ke generasi. Akan tetapi 
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lingkungan kota sangatlah berbeda dengan lingkungan desa. Karena adaptasi 

yang diperolehnya di desa tidaklah sesuai dengan digunakan di kota. 

3. Kerusakan lingkungan pedesaan 

Usaha untuk menaikkan dayadukung lingkungan dengan menaikkan 

luas lahan yang digunakan untuk pertanian merupakan reaksi terhadap 

kenaikan kepadatan penduduk yang sangat umum terjadi. Reaksi itu 

merupakan kekuatan yang disebut tekanan penduduk. Usaha itu dapat 

dilakukan secara orang-seorang dan dapat juga dilakukan oleh pemerintah, 

seperti misalnya transmigrasi. Perluasan yang dilakukan secara orang-seorang 

umumnya terjadi di daerah yang dekat dengan desa permukimannya. 

Perluasan itu pada mulanya dilakukan pada lahan yang sesuai untuk 

pertanian, yaitu lahan yang datar atau berlereng landau dan yang subur. Hutan 

di dataran rendah di Jawa dan Bali, misalnya, telah lama hilang dan telah 

berubah menjadi daerah pertanian. Lama-kelamaan terambil juga lahan yang 

kurang sesuai, tidak subur dan daerah yang lerengnya curam. 

Tekanan penduduk terhadap lahan diperbesar oleh bertambahnya 

luas lahan pertanian yang digunakan untuk keperluan lain, missal 

permukiman, jalan, dan pabrik. lahan yang dipakai untuk keperluan ini 

biasanya justru yang subur. Sebab di Negara agraris permukiman tumbuh di 

daerah yang subur. Permukiman itu menjadi pusat pertumbuhan, dengan 

prasarana yang relatif baik dan dekat dengan pasar. Beberapa contoh ialah 

tumbuhnya permukiman dan perindustrian di sekitar kota besar, seperti 



26 

Jakarta, Bandung dan Suarabaya. (Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup 

dan Pembangunan, 2008). 

4. Kualitas Lingkungan 

Kualitas lingkungan dapatlah diartikan dalam kaitannya dengan 

kualitas hidup, yaitu kualitas lingkungan yang baik terdapat potensi untuk 

berkembangnya kualitas lingkungan yang tinggi. Namun kualitas hidup untuk 

sifatnya adalah subjektif dan relatif. Dan karena itu kulitas lingkungan 

sifatnya juga subjektif dan relatif. (Sumarwoto, 2007). 

H. Lahan  

1. Pengertian Lahan 

Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, 

relief, hidrologi dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi 

potensi penggunannya. Termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat 

kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi 

daerah-daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibat yang 

merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Faktor-faktor sosial dan 

ekonomi secara murni tidak termasuk dalam konsep lahan ini. 

(Widiatmaka, 2018). 

Lahan menurut Jayadinata (1999;10) merupakan tanah yang sudah 

ada peruntukannya dan umumnya dimiliki dan dimanfaatkan oleh 

perorangan atau lembaga untuk dapat diusahakan. 
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Menurut Chapin dan Kaiser (1979, dalam Priyandono, 2000 : 5) 

kebutuhan penggunaan lahan dalam struktur tata ruang kota/wilayah 

berkaitan dengan 3 sistem yang ada : 

a. Sistem kegiatan, manusia dan kelembagaannya untuk memenuhi 

kebutuhannya yang berinteraksi dalam waktu dan ruang; 

b. Sistem pengembangan lahan berfokus untuk kebutuhan manusia dalam 

aktivitas kehidupan; 

c. Sistem lingkungan berkaitan dengan kondisi biotik dan abiotik dengan 

air, udara dan material. 

Robert Thomas dalam Catenese, (1992) mengungkapkan bahwa 

lahan dianggap harta kekayaan, yaitu komoditas untuk dimiliki, 

dimanfaatkan, di perjual belikan demi kesenangan atau keuntungan 

pribadi. Lebih lanjut lahan merupakan sumber daya alam milik bersama, 

sama halnya seperti air dan udara yang harus dilestarikan dan dipelihara 

dengan mempertimbangkan secara tepat dampaknya terhadap masyarakat 

sebagai keseluruhan dan pada kondisi ketika sumber daya alam milik 

bersama itu kelak diwariskan kepada generasi yang akan datang. 

Lahan adalah suatu tanah terbuka yang merupakan wadah bagi 

segala aktifitas makhluk hidup utamanya, yang sifatnya tetap dan dalam 

pemanfaatannya harus secara optimal dan seefisien mungkin agar dapat 

lestari yang selanjutnya dapat diteruskan dan dimanfaatkan oleh generasi 

yang akan datang.  
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Ruang yang dimaksud menurut istilah geografi umum dalam 

Jayadinata J.T (1986) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan 

lapisan biosfera, tempat tumbuhan, hewan, dan manusia. 

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan 

ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara 

termasuk ruang didalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat 

manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta 

memelihara kelangsungan hidupnya. 

Murbyarto (1987) mengemukakan bahwa lahan merupakan salah 

satu faktor produksi seperti lahan modal dan tenaga kerja, hal ini 

dibuktikan dari tinggi rendahnya balas jasa yang sesuai dengan permintaan 

dan penawaran lahan tersebut dalam masyarakat dan daerah tertentu. 

Keputusan Presiden nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan 

kawasan lindung dan Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1990 tentang 

penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri (Jurnal PWK, 

Edisi Maret 1992), mengatur bahwa lahan sebagai aset dalam 

pengembangan wilayah dibagi kedalam dua fungsi utama yaitu lahan yang 

dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang disebut kawasan 

budidaya dan lahan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang disebut kawasan Non Budidaya.  

Istilah lahan digunakan berkanaan dengan permukaan bumi beserta 

segenap karakteristik-karakteristik yang ada padanya dan penting bagi 

perikehidupan manusia (Christian dan Stewart, 1968). Secara lebih rinci, 
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istilah lahan atau land dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah di 

permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat 

dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah 

wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, 

tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia di masa lalu dan sekarang, yang kesemuanya itu berpengaruh 

terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa 

mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973, dan FAO, 1976). Lahan dapat 

dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas (i) komponen struktural 

yang sering disebut karakteristik lahan dan (ii) komponen fungsional yang 

sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakikatnya 

merupakan sekelompok unsur-unsur lahan (complex attributes) yang 

menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan (FAO, 1976). 

(Pananrangi, Perubahan Fungsi Lahan, 2013). 

2. Penggunaan Lahan (Land Use) 

Penggunaan lahan adalah pemanfaatan sebidang lahan untuk tujuan 

tertentu. Penggunaan lahan untuk pertanian secara umum dapat dibedakan 

atas penggunaan lahan semusim, tahunan dan permanen. Penggunaan 

lahan semusim diarahkan untuk tanaman musiman. Pola tanam yang 

diterapkan dapat berupa rotasi atau tumpang sari,dan panen dapat 

dilakukan setiap musim dengan periode kurang dari setahun. Penggunaan 

lahan tahunan merupakan kegunaan lahan jangka panjang yang pergiliran 

tanamannya dilakukan setelah tanaman pertama secara ekonomi tidak 
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menguntungkan lagi, seperti pada perkebunan. Sedangkan penggunanaan 

lahan permanen merupakan penggunaan lahan yang tidak diusahakan 

untuk pertanian, seperti hutan, daerah konservasi, perkotaan, desa dan lain-

lain.  

Dalam evaluasi lahan, penggunaan lahan dapat dipandang sebagai 

tipe  penggunaan lahan, yaitu penggunaan lahan yang lebih spesifik (FAO 

1976) Karena dikaitkan dengan pengelolaan, masukan (input) dan keluaran 

yang diharapakan (output). Tipe penggunaan lahan bukan merupakan 

tingkat katagori dari klasifikasi penggunaan lahan, akan tetapi merupakan 

penggunaan lahan tertentu yang di tingkatannya di bawah kategori 

penggunaan lahan secara umum karena dikaitkan dengan aspek masukan, 

teknologi dan keluarannya. (Suryani, Evaluasi Lahan Untuk Komoditas 

Pertanian, 2011). 

3. Penggunaan Lahan Sebagai Deferensiator Struktural Keruangan 

Regional 

Pembicaraan di depan lebih ditekankan pada struktur keruangan kota 

lokal dalam artian bahwa struktur keruangan yang ditinjau terbatas pada 

areal perkotaan yang secara morfologis dampak dan bentuk penggunaan 

lahannya seluruhnya berorientasi non-agraris. Diskusi dalam paragraph ini 

menyoroti apa yang disebut sebagai “Regional City” (Kota Regional). 

Kota regional tidak lain merupakan wilayah tertentu yang keberadaannya 

meliputi seluruh daerah-daerah di sekitar kota yang terkena pengaruh 

bentuk-bentuk penggunaan lahan perkotaan. Seberapa jauh penetrasi 
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bentuk-bentuk penggunaan lahan perkotaan ini memang tergantung pada 

banyak faktor.  

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk kegiatan manusia 

dipermukaan bumi memang menunjukkan variasi yang sangat besar, baik 

di dalam kota Lokal maupun di dalam kota regional. Pemahaman bentuk-

bentuk penggunaan lahan yang mewarnai daerah terbangun (Built up 

Area), daerah peralihan kota ke desa serta daerah pedesaan sendiri 

merupakan suatu ruangannya. Di samping itu, pemahaman istilah 

“Urban” dan „’Rural’’ juga perlu mendapat perhatian khusus. Dua istilah 

ini pada umumnya dianggap sebagai dua istilah yang saling bertentangan. 

Kata “Urban” adalah kata sifat yang berkaitan dengan kehidupan ke kota 

dan kata “Rural” berkaitan dengan kehidupan kedesaan. Aspek kehidupan 

itu sendiri, baik perkotaan maupun kedesaan menyangkut aspek politik, 

sosial, ekonomi, budaya, psikologi, teknologi, dan fisik. Dalam membahas 

pendekatan morfologikal ini, seseorang selalu menekankan pada aspek 

fisik dan satu di antaranya adalah penggunaan lahan. 

Untuk membedakan jenis penggunaan lahan perkotaan dan 

penggunaan lahan pedesaan, pada umumnya keterkaitan jenis-jenis 

tersebut dengan lahan pertanian menjadi fokus utamanya. Memang diakui 

bahwa sebagian besar jenis penggunaan lahan kedesaan selalu berasosiasi 

dengan kegiatan pertanian, namun diakui pula bahwa ada lahan perkotaan 

yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan pertanian dan ada pula lahan-

lahan kedesaan yang lebih berkaitan dengan kepentingan non pertanian. 



32 

Dengan demikian, akan muncul istilah “Urban Agricultural Land)’’dan 

“Rural Agricultural Land”. Yang tersebut pertama adalah lahan-lahan 

yang berada di daerah perkotaan (secara morfologikal) yang dipergunakan 

untuk maksud-maksud pertanian (dalam arti luas, termasuk peternakan 

atau perikanan). (Yunus, 2010). 

4. Konservasi Bahan Galian 

Konservasi bahan galian tidak terlepas dari usaha pengelolaan dan 

perlindungan bahan galian oleh karena keterpadatannya di alam bersifat 

terbatas dan tidak terbarukan. 

Bahan galian sebagai sumberdaya geologi tak terbarukan, 

keterpadatannya di alam tidak merata dan dalam jumlah yang terbatas, 

sehingga pengelolannya harus dilakukan secara tepat, terencana, rasional, 

efektif dan efesien, disertai upaya menjaga tetap terpeliharanya fungsi 

lingkungannya. Memperhitungkan aspek lingkungan adalah persyarat 

utama. Oleh karena itu usaha pengelolaan bahan galian harus menerapkan 

konsep pertambangan yang baik dan benar (good mining practice) dengan 

melibatkan upaya penerapan konservasi di dalam sistem usahanya. 

Konservasi bahan galian dilandasi kepentingan perlindungan dengan 

mencegah eksploitasi bahan galian yang tidak terkendali dengan kewajiban 

meminimalisasi dampak negatif akibat usaha pertambangan. Untuk 

mendapatkan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi dari usaha pengeolaan 

bahan galian dan menghindari adanya bahan galian tersia-siakan.  
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Bahan galian umumnya berada di bawah permukaan, maka potensi 

pemanfaatannya sangat tergantung kepada status peruntukan wilayah 

kawasan dalam tata ruang daerah maupun nasional. Untuk itu diperlukan 

payung hukum tentang kaidah konservasi agar potensi mineral/bahan 

galian yang ada di permukaan maupun bawah permukaan dapat dikelola 

secara lebih bijaksana.  

Kebijakan konservasi dapat diwujudkan dengan upaya pemantauan 

dan pengawasan terhadap pengusahaan industri pertambangan dan 

dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Ruang lingkup 

konservasi bahan galian meliputi mulai dari penetapan kawasan, perizinan, 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, penentuan sumberdaya atau 

cadangan, evaluasi nisbah pengupasan tanah (stripping rati), penentuan 

kadar terendah rata-rata yang masih ekonomis (cut off grade), 

penambangan, penanganan kadar, marjinal dan kadar rendah, 

pengangkutan, pengolahan dan pemurnian, penanganan mineral ikutan, 

sisa sumberdaya pasca tambang, tailing, peningkatan nilai tambah bahan 

galian, sampai dengan penutupan tambang dan reklamasi serta penataan 

ruang konservasi di wilayah pertambangan. 

Konservasi bahan galian memerlukan langkah pengelolaan secara 

sistematis oleh pemerintah dan pelaku usaha pertambangan, hal ini 

bertujuan agar pemanfaatan bahan galian mengupayakan terciptanya 

keseimbangan antara optimalisasi pemanfaatan bahan galian dengan 

menekan sekecil mungkin dampak negatifnya. Keseimbangan diatas 
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mengandung pengertian bahwa degredasi lingkungan diusahakan 

seminimal mungkin dan upaya proteksi sumberdaya bahan galian dari 

eksploitasi yang tidak terkendali, sehingga tidak mengakibatkan turunnya 

atau hilangnya nilai bahan galian. (Nuhung, 2012). 

5. Teori Interprestasi Kesesuaian Lahan untuk Pertanian  

Dalam melakukan interprestasi survei tanah untuk pertanian, perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Faktor penghambat dan kualitas lahan yang mempengaruhi penggunaan 

dan pengelolaan. 

b. Kesesuaian lahan untuk bermacam-macam penggunaan pertanian, 

pengelolaan yang diperlukan dan produtivitas dari masing-masing kelas 

lahan. Sifat-sifat yang dapat menjadi faktor penghambat dan 

mempengaruhi kualitas lahan untuk pertanian adalah : 

 Dalamnya lapisan batuan, pedas atau lapisan lain yang menghambat 

perakaran, peresapan air dan udara; 

 Kemampuan tanah menyediakan air bagi pertumbuhan tanaman; 

 Drainase tanah; 

 Permeabilitasi tanah; 

 Kemungkinan terbentuknya lapisan keras permukaan (crust) 

sehingga menghambat air infiltrasi dan perkecambahan biji. Hal ini 

sering terjadi pada tanah dengan struktur yang mudah hancur; 
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 Sifat tanah yang menghambat penggunaan alat-alat pengelola tanah, 

misalnya ; curam lereng, adanya batu-batuan, daya penyangga yang 

rendah bila basah, atau terlalu keras bila kering; 

 Kepekaan terhdap erosi, untuk perlu diperhatikan sifat tanah, lereng 

dan iklim; 

 Kemungkinan bahaya banjir; 

 Sanitasi tanah, yaitu menunjukkan tingginya kandungan garam; 

 Adanya unsur-untur beracun bagi tanaman atau bagi hewan yang 

makan tanaman yang tumbuh pada tanaman tersebut. Misalnya saja, 

kandungan unsur-unsur Selenium atau Molibdenum yang tinggi pada 

tanaman dapat menjadi racun bagi ternak; 

 Kadar unsur hara tanaman, baik unsur makro ataupun unsur mikro; 

 Kemasan (pH) tanah dan kebutuhan kapur; 

 Lain-lain sifat yang mungkin berpengaruh di tempat-tempat tertentu. 

Hasil inteprestasi survei tanah dalam bidang pertanian umumnya 

disajikan dalam Peta Kemampuan Lahan atau Peta Kesesuaian Lahan 

untuk pertanian secara umum ataupun untuk jenis tanaman tertentu dengan 

sistem-sistem pertanian yang lebih khusus. Metoda klasifikasi kemampuan 

atau kesesuaian lahan untuk pertanian berbeda-beda, tetapi pada umumnya 

bersumber dari metoda departemen pertanian amerika serikat (United 

States Departement of Agriculture- USDA) dalam “Land Capability 

Classification” (Klingebiel dan Montgomery, 1961) atau metoda FAO 
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dalam “Framework Of Land Evaluation” (FAO,1976). (Widiatmaka, 

Evaluasi Kesesuaian Lahan & Perencanaan Tata Guna Lahan, 2018). 

I. Tanah 

1. Pengertian tanah 

Menurut United Stated Departement of Agriculture (1952) tanah 

merupakan sumber daya fisik wilayah utama yang sangat penting untuk 

diperhatikan dalam perencanaan tataguna lahan. Tanah sangat diperlukan 

manusia baik sebagai tempat untuk mendirikan bangunan tempat tinggal 

dan bangunan-bangunan lain maupun tempat untuk bercocok tanam guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada sektor pertanian, tanah adalah 

bagian terintegrasi dengan sistem ekologis seperti iklim, topografi, geologi 

dan lain-lain yang sangat mendukung produksi suatu tanaman. Tanah 

menyediakan hampir setengah dukungan fisik bagi tanaman sebagai 

tempat menampung air dan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman 

(Sopher and Baird 1982) Ditambahkan Ritung et al. (2007) faktor tanah 

dalam evaluasi kesesuaian lahan ditentukan oleh beberapa sifat atau 

karakteristik tanah di antaranya drainase tanah, tekstur, kedalaman tanah 

dan retensi hara (pH, KTK), serta beberapa sifat lainnya diantaranya 

alkalinitas, bahaya erosi, dan banjir/genangan.  

Penatanaan tanah pada dasarnya berasaskan kepada keterpaduan, 

berdayaguna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, 

keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Penatagunaan 

tanah juga mempunyai tujuan untuk :  
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a. Mengatur penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi 

berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan 

rencana tata ruang wilayah; 

b. Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar 

sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang 

wilayah; 

c. Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan 

dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta 

pengendalian pemanfaatan tanah; 

d. Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hukum dengan 

tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

Dalam pokok-pokok penatagunaan tanah, pemanfaatan ruang 

dikembangkan dengan cara penatagunaan tanah yang disebut juga pola 

pengelolaan tata guna tanah. Penatagunaan tanah tersebut merupakan 

kegiatan dibidang pertanahan di kawasan lindung dan kawasan budidaya 

melalui kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan 

tanah yang dilaksanakan berdasarkan rencana jangka waktu yang telah 

ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang menjadi 

pedoman bagi pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi kegiatan 

pembangunan dalam memanfaatkan ruang serta dalam menyusun program 

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah 
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tersebut sekaligus menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi 

pengarahan pemanfaatan ruang. (Hasni, 2008). 

2. Tata Guna Tanah Di Wilayah Pedesaan 

a. Wilayah Pedesaan 

Menurut Direktur Jendral Pembangunan Masyarakat desa, 

wilayah pedesaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

 Perbandingan tanah dengan manusia (man land ratio) yang besar; 

 Lapangan kerja agraris; 

 Hubungan penduduk yang akrab; 

 Sifat yang menurut tradisi (traditional). 

Pemerintah di wilayah pedesaan menurut Undang-Undang nomor 

5 Tahun 1979 (berlaku mulai 1979) dilakukan oleh kepala desa yang 

dipilih rakyat, dan pemerintahan desa itu mempunyai lembaga 

musyawarah desa (LMD atau rembug desa), jadi mempunyai 

pemerintahan sendiri atau otonomi. Wilayah pedesaan, menurut 

Wibberley, menunjukkan bagian suatu negeri yang memperlihatkan 

penggunaan tanah yang luas sebagai ciri penentu, baik waktu sekarang 

maupun beberapa waktu yang lampau. 

b. Penggunaan Tanah Pedesaan 

Tanah pedesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan 

ekonomi. kehidupan sosial, seperti berkeluarga, bersekolah, beribadat, 

berekreasi, berolah raga, dan sebagainya dilakukan di dalam kampung, 

dan kegiatan ekonomi seperti bertani, berkebun, beternak, 



39 
 

memelihara/menangkap ikan, menebang kayu di hutan, dan sebagainya, 

umumnya dilakukan di luar kampung, walaupun ada kegiatan-kegiatan 

ekonomi yang dilakukan di dalam kampung, seperti industri kecil, 

perdagangan, dan jasa-jasa lain misalnya : guru, bidan, pegawai 

koperasi, dan lain-lain.  

Jadi penggunaan tanah di wilayah pedesaan adalah untuk 

perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam 

kegiatan ekonomi. Dengan demikian kampung dari pedesaan 

merupakan tempat kediaman (dormitory settlement) dan penduduk 

kampung di wilayah pertanian dan wilayah perikanan umumnya bekerja 

di luar kampung. (Jayadinata, 1999). 

c. Prinsip-Prinsip Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah 

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari 

wilayah darat, laut, dan udara, serta ruang bawah tanah beserta isinya 

yang merupakan karunia Allah Swt yang sangat bermanfaat bagi 

kehidupan manusia. Adanya ruang wilayah yang cukup luas ini menjadi 

tnggungjawab bangsa Indonesia untuk mengelola dan memanfaatkan 

ruang darat, laut dan udara beserta isinya sebaik mungkin agar dapat 

bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan 

bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka pemanfaatan ruang wilayah 

harus sedapat mungkin dikelola dengan baik dan memerhatikan 

kelestarian dan berkelanjutannya. Pengelolaan dan pemanfaatan ruang 

ini dapat dilaksana dengan baik, apabila Negara sebagai pemegang 
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kedaulatan tertinggi bagi bangsa Indonesia wajib untuk menata 

penyediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa 

beserta isinya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk itu pemerintah selaku pemegang hak penguasaan atas 

bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, Pasal 33 ayat (3), menentukan “bumi, dan air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya 

di dalam ayat (4) menentukan: “perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaan, eesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 

lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan 

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. 

Ketentuan ini menjadi landasan filosofis dan landasan yuridis 

bagi Negara dalam rangka mengelola sumber daya alam (SDA) 

sekaligus mengatur hak-hak penguasaan dan pemanfaatan tanah, air dan 

ruang angkasa dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan lebih 

lanjut ketentuan tersebut pemerintah membentuk Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria 

(LN. 1960-104, TLN. 2034) yang dikenal dengan UUPA (Undang-



41 
 

Undang Pokok Agraria), yang mulai berlaku tanggal 24 September 

1960. 

UUPA merupakan produk hukum bangsa Indonesia yang 

khususnya mengatur tentang sumber daya alam untuk menggantikan 

aturan-aturan hukum warisan kolonial yang bersifat dualistik 

(berstruktur ganda), yang eksistensinya bertujuan dan bersendikan 

sistem hukum pemerintah jajahan sehingga menghambat pelaksanaan 

pembangunanmasyarakat bangsa Indonesia menuju cita-cita masyarakat 

yang adil dan makmur. Dengan lahirnya UUPA merubah sistem hukum 

agraria yang berlaku, menghilangkan dualistik hukum dan 

menggunakan hukum adat sebagai dasar utama dalam pengelolaan 

sumber daya alam bangsa Indonesia. (Arba, 2018). 

d. Tanah di Areal Pertambangan 

Semula ketentuan-ketentuan mengenai pertambangan di atur 

dalam Undang-Undang nomor 37/prp/1960, kemudian diganti dengan 

Undang-Undang nomor 11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

pertambangan (disingkatkan UUPP), yang pelaksanaannya diatur 

dengan peraturan pemerintah nomor 32/1969. UUPA Nomor 5/1960 

bersumber pada Undang-Undang dasar 1945 pasal 33 sedangkan 

UUPP. Demikian juga, walaupun tidak disebut dalam konsideran 

adanya kaitan antara kedua Undang-Undang itu satu sama lainnya. 

Tetapi di dalam konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 32/1969 pada 

pembentukan UUPP. Dimaksud tujukan guna mempercepat 
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terlaksananya pembangunan Ekonomi Nasional dalam menuju 

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, material dan spiritual 

berdasarkan Pancasila, maka perlu lah diserahkan semua dana dan daya 

untuk mengolah dan membuka segenap kekuatan ekonomi potensial di 

bidang pertambangan menjadi kekuatan ekonomi riil. Seperti dikatakan 

sudah, sepintas lalu nampak seolah-olah antara UUPA dan UUPP tidak 

ada hubungannya. Memang hak-hak atas tanahnya mencakup “kulit-

bumi” saja yang disebut “tanah”. Sedangkan “pertambangan” meliputi 

“tubuh-bumi” dibawahnya dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalam tubuh bumi. Jadi yang berada dibawahnya, jelasnya “di bawah 

tanah” berbicara tentang tubuh bumi, di bawah bersangkutan, maka 

untuk menambangnya kita menuju kepada pengalian unsur-unsur kimia, 

mineral-mineral, biji-biji dan segala macam batuan, di dalamnya 

termasuk batu-batu mulia sebagaimana lazim disebut endapan-alam. 

Maka minyak dan atau gas bumi dan kini juga panas-bumi, terhisab 

juga dalam pengertian “pertambangan”. Tetapi karena kekhususannya, 

maka mengenai minyak dan gas bumi, diatur dalam ketentuan-

ketentuan lain, yakni Undang-Undang Nomor 44/Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang/1960. (Salindeho, 1993). 

J. Teori Pengembangan Kepariwisataan  

1. Pengertian Pariwisata  

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan, pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan 
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dengan wisata termasuk pengelola atau penyelenggara serta pengusahaan 

daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang ini sehingga 

orang/wisatawan datang untuk mengunjunginya.   

Perkembangan pariwisata di Indonesia pada akhir-ahir ini berjalan 

sangat pesat. Hal ini sejalan dengan usaha pemerintah indonesia untuk 

mengembangkan pariwisata di indonesia dengan sebanyak mungkin 

menarik wisatawan mancanegara yang dapat menjadi sumber devisa di 

Indonesia. Untuk itu, berbagai kawasan wisata telah dikembangkan dengan 

cara membenahi obyek-obyek wisata dan sarana yang diperlukan. 

Pengembangan kawasan wisata disamping ditentukan oleh adanya obyek 

wisata yang menarik dan unik juga diperlukan data mengenai sumberdaya 

alam di sekitarnya untuk pengembangan prasarana (hotel, jalan, dan 

sebagainya) dan kebutuhan hidup sehari-hari para wisatawan seperti bahan 

makanan (sayur mayur, daging, dan lain-lain), serta fasilitas-fasilitas lain 

(bank, pos, telepon, dan sebagainya). Survei tanah, disamping dapat 

memberikan data-data yang diperlukan untuk pengembangan pertanian 

diharapkan pula dapat memberi gambaran secara umum tentang sumber 

daya alam yang berkaitan dengan pariwisata. (Widiatmaka, 2015) 

Sedangkan pengertian pariwisata menurut Undang-Undang No.10 

Tahun 2009 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.  
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Spilane (1987: 21) dalam Purwata ningsih. S (2016) , bahwa dalam 

arti luas pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain, 

bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai 

usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.  

Menurut Pendit (1990:29) dalam Purwataningsih. S (2016) bahwa 

pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan 

industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta 

usaha-usaha penginapan dan transportasi. Ditambahkan pula bahwa 

pariwisata terdiri atas 10 unsur pokok yaitu : Politik pemerintah, perasaan 

ingin tahu, sifat ramah tamah, jarak dan waktu, atraksi, akomodasi, 

pengangkutan, harga-harga, publisitas, dan kesempatan berbelanja.  

Host and Guest (1989) dalam Kusumanegara (2009:3) di kutip oleh 

Lestari R, (2013:6) mengklasifikasikan jenis pariwisata sebagai berikut:   

a. Pariwisata Etnik (Etnhic Tourism), yaitu perjalanan untuk mengamati 

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang menarik; 

b. Pariwisata Budaya (Culture Tourism), yaitu perjalanan untuk meresapi 

atau untuk mengalami gaya hidup yang telah hilang dari ingatan 

manusia; 

c. Pariwisata Rekreasi (Recreation Tourism), yaitu kegiatan pariwisata 

yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan 

melakukan kontak social dengan suasana santai; 
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d. Pariwisata Alam atau ekowisata (Eco Tourism), yaitu perjalanan kesuatu 

tempat yang relatif masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk 

mepelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan, dan 

binatang liar serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di 

tempat tersebut; 

e. Pariwisata Kota (City Tourism), yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk 

menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar serta perwujudan 

budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut; 

f. Resort City, yaitu kota atau perkampungan yang mempunyai tumpuan 

kehidupan pada persediaan sarana atau prasarana wisata yaitu 

penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya lainnya; 

g. Pariwisata Agro (Agro Tourism yang terdiri dari Rural Tourism atau 

Farm Tourism) yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan 

mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. 

Jenis wisata ini bertujuan mengajak wisatawan memikirikan alam dan 

kelestariannya.  

2. Pengembangan Kepariwisataan  

Pengembangan  pariwisata  merupakan  suatu  rangkaian  upaya 

untuk mewujudkan  keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya 

pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar  pariwisata yang 

berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan 

pengembangan pariwisata. (Swarbrooke 1996;99) dikutip Mudatsir A  

(2010).  Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :  
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a. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang    

tadinya tidak digunakansebagai atraksi; 

b. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah 

digunakan sebagai atraksi; 

c. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang 

dibangun untuk menarik  pengunjung lebih banyak dan untuk membuat 

atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebihluas, dengan meraih 

pangsa pasar yang baru; 

d. Pengembangan baru pada keberadaan  atraksi  yang  bertujuan  untuk 

meningkatkan fasilitas  pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya  

engeluaran sekunder oleh pengunjung; 

e. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang 

berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut 

memerlukan modifikasi bangunan dan struktur. 

Lestari R, (2013:16), Dalam pengembangan  pariwisata  diperlukan  

aspek-aspek  untuk mendukung  pengembangan  tersebut. Adapun aspek - 

aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :  

a. Aspek Fisik 

Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23  Tahun  

1997,  lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, 

yang mempengaruhi kelangsungan peri-kehidupan dan kesejahteraan 
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manusia serta makhluk hidup lainnya.  Yang termasuk dalam 

lingkungan fisik berdasarkan olahan dari berbagai sumber, yaitu : 

1) Geografi, aspek geografi meliputi luas kawasan daya tarik wisata 

(DTW), Luas area terpakai, dan juga batas administrasiserta batas 

alam; 

2) Topografi, merupakan bentuk permukaan suatu daerah khususnya 

konfigurasi dan kemiringan lahan seperti dataran berbukit dan area 

pegunungan yang menyangkut ketinggian rata-rata dari permukaan 

laut, dan konfigurasi umum lahan; 

3) Geologi, aspek dari karakteristik geologi yang penting 

dipertimbangkan termasuk jenis material tanah, kestabilan, daya 

serap, serta erosi dan kesuburan tanah; 

4) Klimatologi, termasuk temperatur udara, kelembaban, curah hujan, 

kekuatan tiupan angin, penyinaran matahari rata-rata dan variasi 

musim; 

5) Hidrologi, termasuk di dalamnya karakteristik dari  daerah aliran 

sungai,  pantai  dan  laut  seperti arus, sedimentasi, abrasi; 

6) Visability, menurut Salim (1985;2239),  yang  dimaksud  dengan  

visabilty  adalah   pemandangan  terutama  dari  ujung  jalan yang  

kanankirinya  berpohon (barisan pepohonan yang panjang); 

7) Vegetasi, daerah habitat perlu dipertimbangkan untuk menjaga 

kelangsungan hidup vegetasi dankehidupan liar untuk masa sekarang 

dan masa yang akan datang; 
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b. Aspek Daya Tarik 

Pariwisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya 

karena tempat karena tempat tersebut memiliki daya tarik yang  mampu  

mendorong  wisatawan  untuk  dating  mengunjunginya.  Menurut 

Inskeep (1991;77) daya tarik dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu :  

1) Natural attraction : Berdasarkan pada bentukan lingkungan alami; 

2) Cultural attraction : Berdasarkan pada aktivitas manusia; 

3) Special types of attraction : Atraksi ini tidak berhubungan dengan 

kedua kategori diatas, tetapi merupakan atraksi buatan seperti theme 

park, circus, shopping. Yang termasuk dalam natural attraction 

diantaranya iklim, pemandangan, flora dan fauna serta keunikan 

alam lainnya. Sedangkan cultural attraction mencakup sejarah, 

arkeologi, religi dan kehidupan tradisional.  

c. Aspek Aksesibilitas 

yang bersifat fisik maupun non fisik untuk menuju suatu destinasi 

merupakan hal penting dalam pengembangan pariwisata. Aspek fisik 

yang menyangkut jalan, kelengkapan fasilitas dalam radius tertentu, 

frekuensi transportasi umum dari terminal terdekat. Menurut Bovy dan 

Lawson (1998;202), jaringan jalan memiliki dua peran penting dalam 

kegiatan pariwisata, yaitu : 

1) Sebagai alat akses, transportasi, komunikasi antara pengunjung atau 

wisatawan dengan atraksi rekreasi atau fasilitas. 
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2) Sebagai cara untuk melihat-lihat (sightseeing) dan menemukan suatu 

tempat yang membutuhkan perencanaan dalam penentuan 

pemandangan yang dapat dilihat selama perjalanan. Pada peran 

kedua, menunjukan aspek non fisik yang juga merupakan faktor 

penting dalam mendukung aksesibilitas secara keseluruhan, dapat  

berupa keamanan sepanjang jalan, dan waktu tempuh dari tempat 

asal menuju ke destinasi.   

Lebih lanjut Bovy dan Lawson (1998;203) membagi jalan untuk 

kepentingan wisatawan menjadi tiga kategori,  yaitu: 

1) Jalan Utama yang menghubungkan wilayah destinasi utama dengan 

jaringan jalan nasional atau jalan utama di luar kawasan. 

2) Jalan Pengunjung, yaitu jalan sekunder yang biasanya beraspal 

(makadam) ataupun gravel  yang menghubungkan  dengan  fasilitas  

wisata yang spesifik seperti resort , hotel yang terpisah, restoran atau 

atraksi  rekreasi lainnya. 

3) Sirkuit Pengunjung, untuk kegiatan meliha-lihat dengan 

pemandangan yang menarik disepanjang jalannya.  

d. Aspek Aktivitas dan Fasilitas 

Dalam pengembangan sebuah objek wisata dibutuhkan adanya 

fasilitas yang berfungsi sebagai pelengkap dan untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan  wisatawan  yang  bermacam-macam.  

Menurut Bukart dan Medlik (1974;133), fasilitas bukanlah 

merupakan faktor utama yang dapat menstimulasi kedatangan 
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wisatawan ke suatu destinasi wisata, tetapi ketiadaan fasilitas dapat 

menghalangi wisatawan dalam menikmati atraksi wisata. Pada intinya, 

fungsi fasilitas haruslah  bersifat melayani dan mempermudah kegiatan 

atau aktivitas pengunjung / wisatawan yang dilakukan dalam rangka 

mendapat pengalaman rekreasi. Di samping itu, fasilitas dapat pula 

menjadi daya tarik wisata apabila penyajiannya disertai  dengan 

keramah tamahan yang menyenangkan wisatawan, dimana keramah 

tamahan dapat mengangkat pemberian jasa menjadi suatu atraksi 

wisata.  

 Bovy dan Lawson (1979;9) menyebutkan bahwa fasilitas 

adalah atraksi buatan manusia yang berbeda dari daya tarik wisata yang 

lebih cenderung berupa sumber daya. 

e. Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya 

Dalam analisa sosial ekonomi membahas mengenai mata 

pencaharian penduduk, komposisi penduduk, angkatan kerja, latar 

belakang pendidikan masyarakat sekitar, dan penyebaran penduduk 

dalam suatu wilayah. Hal ini perlu dipertimbangkan karena dapat 

menjadi suatu tolak ukur mengenai apakah posisi pariwisata menjadi 

sektor unggulan dalam suatu wilayah tertentu ataukah suatu sektor yang 

kurang menguntungkan dan kurang selarasdengan kondisi 

perekonomian yang ada.   

Selanjutnya adalah mengenai aspek sosial budaya, dimana aspek 

kebudayaan dapatdiangkat sebagai suatu topik pada suatu kawasan. 
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Dennis L. Foster menjelaskan mengenai pengaruh Kebudayaan 

(cultural influences) sebagai berikut : “ Para pelaku perjalanan tidak 

membuat keputusan hanya berdasarkan pada informasi pemrosesan dan 

pengevaluasian. Mereka juga dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, 

masyarakat, dan gaya hidupnya. Kebudayaan itu cenderung seperti 

pakaian tradisional dan kepercayaan pada suatu masyarakat, religi, atau 

kelompok etnik (ethnic group). 

K. Dampak Sosial Budaya 

Banyak wisatawan yang datang di suatu lokasi wisata berasal dari tempat 

yang jauh, bahan ada yang dari luar negeri. Banyak pula lokasi wisata yang 

letaknya di daerah pedesaan dan wisatawan datang dari kota. Jadi wisatawan itu 

banyak yang mempunyai latas belakang kebudayaan yang berbeda dari ke 

budayaan penduduk lokal. Sudah sewajarnyalah terjadi saling mempengaruhi 

antara penduduk lokal dengan wisatawan. Dalam interaksi ini terjadi hal-hal yang 

positif, dan ada pula yang negatif. Yang positif antara lain ialah meluasnya 

cakrawala pandangan penduduk lokal. Mereka sadar dunia mereka bukanlah 

sekedar desa mereka. Mereka juga belajar tentang adat istiadat yang lain. Seni 

mereka terpengaruh olehnya. Bentuk-bentuk baru lahir. Kesenian yang semula 

tradisional dan statis, mengalami modernisasi dan menjadi dinamis. Penduduk 

yang tadinya melakukan kesenian hanya sebagai aktivitas ritual-religius, menjadi 

sadar bahwa kesenian mempunyai pula nilai komersial. Pasaran hasil kesenian 

meningkat. Ekonomi daerah terpacu olehnya, juga karena wisatawan 

membutuhkan makanan, penginapan, dan transpor. (Soemarwoto, 2004). 
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L. Ekowisata (Eco tourism)  

Sesuai topik pengembangan pariwisata yang akan dibahas oleh penelitian, 

maka pengembangan periwisata yang dimaksud disini adalah ekowisata. Tampak 

saat ini kegiatan berekowisata saat ini adalah salah satu bentuk kegiatan wisata 

alam yang berkembang. Ekowisata lebih populer dan banyak dipergunakan 

dibandingkan dengan terjemahan yang seharusnya yaitu ecotourism yaitu 

ecoturisme. 

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2009 tentang 

pedoman pengembangan ekowisata di daerah, ekowisata adalah kegiatan wisata 

alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, 

pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, 

serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan ekowisata adalah 

kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalan ekowisata.  

Dikutip oleh Purwataningsih S (2016) bahwa, menurut Departemen 

Kebudayan dan Pariwisata Republik Indonesia  (2009), ekowisata memiliki 

banyak defenisi, yang seluruhnya berprinsip pada pariwisata yang kegiatannya 

mengacu pada 5 (lima) elemen yang penting, yaitu: 

1. Memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan, sehingga 

dapat meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap daerah tujuan 

wisata yang dikunjunginya. Pendidikan diberikan melalui pemahaman 

tentang pentingnya pelestarian lingkungan, sedangkan pengalaman 
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diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif disertai dengan 

pelayanan yang prima; 

2. Memperkecil dampak negatif yang bisa merusak karakteristik lingkungan 

dan kebudayaan pada daerah yang dikunjungi; 

3. Mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan dalam pelaksanaannya; 

4. Memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh 

karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat menguntukan (profit); 

5. Dapat terus bertahan dan berkelanjutan. 

Menurut Fandeli dan Mukhlison (2000) dalam Tuwo A, (2011), 

menjelaskan pengertian tentang ekowisata mengalami pengertian dari waktu ke 

waktu. Namun pada hakikatnya ekowisata dapat diartikan sebagai bentuk wisata 

yang bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami, memberi 

manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat. 

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip 

konservasi. Bahkan dalam pengembangan ekowisata juga menggunakan strategi 

konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat dan berdaya guna dalam 

mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami. 

Bahkan dengan ekowisata, kelestarian alam dapat ditingkatkan kualitasnya.  

Ekowisata dapat dipahami sebagai perjalanan yang disengaja ke kawasan-

kawasan alamiah untuk memahami budaya dan sejarah lingkungan tersebut 

sambil menjaga agar keutuhan kawasan tidak berubah dan menghasilkan peluang 

untuk pendapatan masyarakat sekitarnya sehingga mereka merasakan manfaat dari 

upaya pelestarian sumber daya alam (Astriani, 2008) dikutip Yulianda, F (2007).  
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Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu tempat lingkungan baik 

alam yang alami maupun yang buatan serta budaya yang ada bersifat inormaif dan 

partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial budaya. 

Ekowisata menitik beratkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau 

ekologi, memberikan manfaat ekonomi, dan secara psikologi dapat diterima 

dalam kehidupan sosial masyarakat. Jadi kegiatan ekowisata secara langsung 

memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui dan menikmati 

pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal (Hakim, 2004) dikutip 

oleh Yulianda, F (2007).  

Menurut The Ecotourism Society (1990) dikutip oleh Tuwo A (2011) 

bahwa, ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang 

dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan 

dan kesejahteraan penduduk setempat. Ekowisata adalah kawasan yang 

diperuntuhkan secara khusus untuk dipelihara untuk kepentingan pariwisata.  

M. Arah dan Tujuan Pembangunan Kepariwisataan 

Pembangunan kepariwisataan dalam negeri telah diarahkan untuk 

memupuk cinta tanah air dan bangsa, menanamkan jiwa dan semangat serta nilai-

nilai luhur berbangsa,meningkatkan kualitas budaya bangsa, memperkenalkan 

peninggalan sejarah, keindahan alam termasuk bahari dengan terus meningkatkan 

wisata remaja-remaja dan pemuda. Peningkatan kesadaran pentingnya 

kepariwisataan kepada masyarakat melalui usaha penyuluhan dan pembinaan 

kepada kelompok-kelompok seni budaya dan pengrajin, memperkenalkan dan 
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mengembangkan budaya bangsa, terpeliharanya kepribadian bangsa dan 

kelestarian lingkungan. 

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tentang kepariwisataan, 

di mana kebijakan yang digariskan bahwa daya tarik wisata yang berupa keadaan 

alam, flora dan fauna, hasil karya manusia, serta peninggalan sejarah dan budaya 

yang merupakan model bagi perkembangan dan peningkatan kepariwisataan di 

Indonesia. Model ini harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan 

kepariwisataan untuk berbagai tujuan nasiona termasuk untuk kepentingan 

masyarakat sendiri dan persahabatan antar bangsa. (Warman, 2014) 

N. Dampak Pembangunan Kepariwisataan 

Banyak negara berkembang diseluruh dunia menaruh perhatian terhadap 

pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dengan harapan dapat 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Dengan berbagai cara agar 

dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Dengan berbagai cara 

dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan dengan 

tingkat tinggal menetap yang lebih lama agar pengeluaran uangnya juga lebih 

banyak yang pada akhirnya devisa yang diterima oleh negara lebih banyak pula. 

Namun hal ini tidak semudah itu, karena masih harus menghadapi kendala-

kendala atau permasalahan yang dianggap klasik, di antaraya adalah : 

1. Rendahnya kualitas pelayanan disebbkan sumber daya manusia yang 

menghasilkn oleh lembaga pendidikan kurang memenuhi standar 

kompetensi untuk pekerjaan di bidang pariwisata atau kata lain kurikulum 

yang tidak berbasis pada kompetensi pekerjaan; 
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2. Rendahnya jumlah dan nilai investasi, disebebakan terdapatnya peraturan 

dan kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron serta lemahnya 

koordinasi di antara pemangku kepentingan yang belum sepenuhnya 

mendukung kemudahan dalam proses penanaman modal baik asing 

maupun dalam negeri; 

3. Prasarana dan sarana yang terdapat pada daerah tujuan pariwisata belum 

memadai, disebabkan masih banyak pembangunan di daerah yang lebih 

diprioritaskan untuk sektor lain diluar sektor pariwisata; 

4. Isu lingkungan dan keamanan yang tidak mendukung dapat berdampak 

kurang baik pada pembangunan kepariwisataan suatu negara; 

5. Peran serta para pelaku usaha masih kurang optimal, sehingga 

menimbulkan para wisatawan tidak dapat merasakan kenyamanan dan 

kepuasan seperti yang diharapkan; 

6. Peran masyarakat masih dirasakan kurang, karena masih ada anggapan 

dari sebagian masyarakat bahwa pembangunan kepariwisataan akan dapat 

menimbulkan aktivitas yang berdampak negatif, misalnya kemaksiatan, 

pergaulan bebas, dan lainnya; 

7. Anggaran untuk kegiatan promosi yang disediakan belum memadai; 

8. Masih lemahnya koordinasi di antara stakeholder, karena masing-masing 

sektor masih menganggap sektornya yang paling penting atau kata lain 

“ego sektoral”; 

9. Persaingan di antara negara-negara tujuan pariwisata, baik tingkat regional 

maupun tingkat internasional. (Muljadi, 2014) 
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O. Budidaya Tanaman  

1. Budidaya Tanaman Hortikultura 

Budidaya Tanaman Holtikultura Kata hoktikultura (horticulture) 

berasal dari bahasa latin, yakni hortus yang berarti kebun dan colere yang 

berarti menumbuhkan (terutama sekali mikroorganisme) pada suatu 

medium buatan. Secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari 

pembudidayaan tanaman kebun. Akan tetapi, pada umumnya para pakar 

mendefinisikan hortikultura sebagai ilmu yang memperlajari budidaya 

tanaman sayura, buah-buahan, bunga-bungaan, atau tanaman hias. Pada 

umumnya, isi kebun di Indonesia adalah berupa tanaman buahbuahan, 

tanaman sayuran, tanaman hias dan wangi-wangian, tanaman bumbu 

masak, tanaman obat-obatan, dan tanaman penghasil rempah-rempah. 

Sementara itu, di Negara-negara maju budidaya tanaman hortikultura 

sudah merupakan susatu usaha tani berpola komersial, yakni diusahakan 

secara monokultur di ladang produksi yang luas, misalanya perkebunan 

apel, anggur, tomat, dan pear  (Pyrus Communis) di Amerika; perkebunan 

mangga dan kelengkeng di Queensland, Australia; serta perkebunan tomat 

hidroponik di New Zeland. Seiring dengan semakin pentingnya kedudukan 

hortikultura dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber berbagai vitamin 

dan mineral di samping sebagai bahan baku berbagai produk olahan, 

pengusahaan hortikultura, khususnya buah-buahan, di Indonesia kini mulai 

dikelola dengan pola agribisnis. 
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Ekologi Tanaman Hortikultura Budidaya tanaman hortikultura 

menghendaki perhatian yang serius, khusunya dalam penentuan 

persyaratan ekologinya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan dan 

perkembangan tanaman sangat tergantung ekologi atau lingkungan di 

mana tanaman tersebut tumbuh. Apabila tanaman diusahakan pada 

lingkungan yanga memenuhi kebutuhan syarat tumbuhnya, dapat 

dipastikan tanaman tersebut akan tumbuh dan berproduksi secara 

maksimal. Hal sebaliknya akan terjadi apabila tanaman tersebut tumbuh 

ada lingkungan yang tidak atau kurang mendukung. Faktor-faktor 

lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman 

hortikultura dapat dikelompokan atas faktor iklim (cahaya, suhu, dan 

keadaan udara) dan faktor medium tumbuh (tanah dan air). 

2. Revegetasi  

Revegatasi adalah kegiatan penanaman kembali pada lahan bekas 

tambang sebagai usaha menghindari erosi lahan, membangun habitat bagi 

satwa liar, biodiversitas, memperbaiki produktivitas dan kestabilan tanah, 

memperbaiki kondisi lingkungan. Model revegetasi  dalam rehabilitasi 

lahan yang terdegradasi terdiri dari beberapa model antara lain  restorasi 

(memiliki aksentuasi pada fungsi proteksi dan konservasi serta  bertujuan 

untuk kembali ke kondisi awal), reforestasi dan agroforestri. Tujuan 

revegetasi ini menjaga lahan terkena erosi dan aliran permukaan yang 

deras; membangun habitat bagi satwa liar; membangun keanekaragaman 

jenis-jenis lokal; memperbaiki produktivitas dan kestabilan tanah; 
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memperbaiki kondisi lingkungan secara biologis dan estetika; dan 

menyediakan tempat perlindungan bagi jenis-jenis lokal dan plasma 

nutfah. 

Perbaikan kondisi tanah meliputi perbaikan ruang tubuh, pemberian 

tanah pucuk dan bahan organik serta pemupukan dasar dan pemberian 

kapur. Kendala yang dijumpai dalam merestorasi lahan bekas tambang 

yaitu masalah fisik, kimia (nutrients dan toxicity), dan biologi. Masalah 

fisik tanah mencakup tekstur dan struktur tanah. Masalah kimia tanah 

berhubungan dengan reaksi tanah (pH), kekurangan unsur hara, dan 

mineral toxicity. Untuk mengatasi pH yang rendah dapat dilakukan dengan 

cara penambahan kapur. Sedangkan kendala biologi seperti tidak adanya 

penutupan vegetasi dan tidak adanya mikroorganisme potensial dapat 

diatasi dengan perbaikan kondisi tanah, pemilihan jenis pohon, dan 

pemanfaatan mikroriza.  

Secara ekologi, spesies tanaman lokal dapat beradaptasi dengan 

iklim setempat tetapi tidak untuk kondisi tanah. Untuk itu diperlukan 

pemilihan spesies yang cocok dengan kondisi setempat, terutama untuk 

jenis-jenis yang cepat tumbuh misalnya sengon, yang telah terbukti adaptif 

untuk tambang. Dengan dilakukannya penanaman sengon minimal dapat 

mengubah iklim mikro pada lahan bekas tambang tersebut. Untuk 

menunjang keberhasilan dalam merestorasi lahan bekas tambang, maka 

dilakukan langkah-langkah seperti perbaikan lahan pra-tanam, pemilihan 

spesies yang cocok, dan penggunaan pupuk.  
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Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pertumbuhan tanaman 

pada lahan bekas tambang, dapat ditentukan dari persentasi daya 

tumbuhnya, persentasi penutupan tajuknya, pertumbuhannya, 

perkembangan akarnya, penambahan spesies pada lahan tersebut, 

peningkatan humus, pengurangan erosi, dan fungsi sebagai filter alam. 

Dengan cara tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana tingkat 

keberhasilan yang dicapai dalam merestorasi lahan bekas tambang.  

Adapun proses revegetasi penambangan, khususnya pada tambang 

permukaan, akan menghilangkan semua vegetasi di lokasi yang akan 

ditambang, seperti pohon, semak-belukar, perakaran tanaman, benih, 

mikroorganisme, termasuk berpindahnya hewan liar. Proses ini tentunya 

akan menghilangkan fungsi-fungsi kawasan revegetasi tersebut, seperti 

menyediakan berbagai hasil hutan, tempat hidup hewan dan tumbuhan, 

pangan dan kawasan penyerap air atau sumber air, dan sebagainya. 

Setiadi (1999), mendefiniskan revegetasi sebagai suatu usaha 

manusia untuk memulihkan lahan kritis di luar kawasan hutan dengan 

maksud agar lahan tersebut dapat kembali berfungsi secara normal. Parotta 

(1993) menyatakan bahwa reklamasi dengan spesies-spesies pohon dan 

tumbuhan bawah yang terpilih dapat memberikan peranan penting dalam 

mereklamasi hutan tropika. Reklamasi dengan jenis-jenis lokal dan eksotik 

yang telah beradaptasi dengan kondisi tempat tumbuh yang berdegradasi 

dapat memulihkan kondisi tanah dengan menstabilkan tanah, penambahan 
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organik dan produksi serasah yang dihasilkan sebagai mulsa untuk 

memperbaiki keseimbangan siklus hara dalam tanah reklamasi. 

Vegetasi termasuk komponen biotik yang berfungsi antara lain 

sebagai pelindung permukaan tanah dari daya perusak butir-butir hujan 

yang jatuh, dan dapat menahan derasnya aliran permukaan (Barrow, 1991). 

Vegetasi juga dapat berfungsi mengurangi kecepatan run off, perakaran 

tanaman akan memperbesar granulasi dan prioritas tanah, mempengaruhi 

aktifitas mikro organisme yang berakibat pada peningkatan porositas 

tanah, dan memperbaiki kapasitas infiltrasi tanah. 

Tahap pertama kegiatan revegatasi lahan bekas tambang harus 

ditanami terlebih dahulu dengan tanaman-tanaman pioneer cepat tumbuh 

yang mampu beradaptasi cepat dengan kondisi lingkungan. Beberapa jenis 

tanaman cepat tumbuh yang umum digunakan untuk revegatasi adalah 

aksia (Acasia mangium, Acasia crassicarpa), gamal (Gliricidia falcate), 

turi (sesbania grandiflora), dan lain-lain. 

Tanaman cepat tumbuh tanam bersamaan atau segera setelah 

tanaman penutup tanah ditanam. Ada beberapa jenis tanaman cepat 

tumbuh yang ditanam sebagai pohon pelindung yang melindungi tanaman 

pokok atau tebing, pematah angin, mengurangi intensitas cahaya dan suhu, 

meningkatkan kelembaban udara dan mempertahankan kelembaban tanah, 

dan menambah bahan organik. Tanaman ini berfungsi untuk menciptakan 

iklim mikro yang cocok untuk ekosistem hutan.  Syarat-syarat tanaman 

penghijauan atau reklamasi sebagai berikut: 
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a. Memiliki fungsi sebagai penyelamat tanah dan air dengan persyaratan 

tumbuh yang sesuai dengan keadaan lokasi, baik iklim maupun 

tanahnya; 

b. Memiliki fungsi sebagai reklamasi tanah; 

c. Memiliki perakaran yang lebar dan atau dalam; 

d. Hasilnya dapat diperoleh dalam waktu yang tidak terlalu lama; 

e. Jika ditanam pada daerah yang sering turun hujan harus mempunyai 

sifat mudah menguapkan air; 

f. Jika ditanam untuk daerah yang kering, tanaman harus dipilih yang 

mempunyai sifat sulit menguapkan air; 

g. Tumbuh cepat dan mampu tumbuh pada tanah kurang subur; 

h. Tidak bersaing dalam kebutuhan air dan hara dengan tanaman pokok; 

i. Tidak mengalami gugur pada musim tertentu; 

j. Tanaman memiliki prospek ekonomi yang baik dan dapat 

dimanfaatkan dikemudian hari. 

Setelah tanaman pioneer cepat tumbuh sudah berkembang dengan 

baik, maka tanaman lokal dapat digunakan untuk memperkaya variasi jenis 

tumbuhan. Tanaman lokal adalah tanaman yang sudah tumbuh secara 

alami di sekitar daerah pertambangan. Jenis-jenis tanaman lokal dapat 

dilihat pada Zona Lingkungan pada dokumen Analisis Dampak 

Lingkungan (AMDAL). Bibit tanaman lokal dapat diperoleh dari bibit 

kecil di hutan sekitar daerah penambangan. Bersama dengan masyarakat 

lokal perlu digiatkan untuk memperoleh bibit tanaman lokal. Tanaman 



63 
 

lokal umumnya sulit tumbuh pada kondisi lahan terbuka. Oleh karena itu 

tanaman lokal ditanam setelah tanaman cepat tumbuh sudah tumbuh 

dengan baik. Semakin banyak jenis dan jumlah tanaman lokal maka 

ekosistem hutan semakin baik dan mendekati hutan alami. Untuk 

mensukseskan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang maka faktor yang 

tak kalah penting adalah lokasi pembibitan untuk tanaman cepat tumbuh 

dan tanaman lokal. Tanaman lokal perlu diaklamatisasi tanaman cepat 

tumbuh. Selain untuk tanaman kehutanan, sesuai dengan status lahannya, 

lahan bekas tambang dapat digunakan untuk tanaman perkebunan, 

tanaman pangan, tanaman hortikultura, maupun tanaman padi sawah. 

Pemilihan penggunaan lahan sangat tergantung dari kondisi geobiofisik 

lahan dan rencana tata ruang penggunaan lahan. 

Tanaman selain kehutanan umumnya memerlukan syarat tumbuh 

yang lebih sulit. Oleh karena itu, persiapan lahan untuk penanaman, 

persiapan benih, bibit, dan perawatan tanaman memerlukan penanganan 

yang lebih baik dibandingkan dengan reklamasi untuk lahan hutan. 

Tanaman selain kehutanan umumnya memerlukan syarat tumbuh yang 

lebih sulit. Oleh karena itu, persiapan benih, bibit, dan perawatan tanaman 

memerlukan penanganan yang lebih baik dibandingkan dengan reklamsi 

untuk lahan hutan. Untuk tanaman yang relatif mudah tumbuh di lahan 

marjinal seperti lahan bekas tambang. Hanya saja tanaman sawit 

memerlukan curah hujan yang cukup tinggi untuk lebih intensif lagi 

dibandingkan tanaman perkebunan penanganan yang lebih intensif lagi 
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dibandingkan tanaman perkebunan yang mencakup persiapan lahan, 

penanaman, dan perawatan tanaman. 

Keberhasilan revegatasi pada lahan bekas tambang sangat ditentukan 

beberapa hal, diantaranya adalah : 

 Aspek penataan (lansekap); 

 Kesuburan media tanam; 

 Penanaman dn perawatan tanaman. 

Penataan lansecape sangat berkaitan dengan aspek konservasi tanah 

dan air serta rencana penggunaan lahan bekas tambang sementara itu 

dalam kesuburan media sangat ditentukan oleh sifat-sifat fisik, kimia dan 

biologi tanah. Disampingnya itu yang tidak kalah penting adalah aspek 

penanaman dan perawatan tanaman. Dibandingkan dengan kegiatan 

revegetasi secara keseluruhan-keseluruhan biaya paling besar yang perlu 

dikeluarkan dalam reklamasi lahan bekas tambang adalah saat kegiatan 

lansekap. Pada tahap ini ribuan metrik ton bahan tailing atau overburden 

digunakan untuk memperoleh bentuk akhir lanskap yang diinginkan. Pada 

prinsipnya dalam penataan lansekap harus dapat menjadi konservasi tanah 

dan air dan membuat bentuk lahan sesuai dengan tujuan reklamasi 

tambang. Jika lahan akan diperuntukkan bagi tanaman kehutanan, maka 

bentuk lansekap perlu di desain mirip dengan bentuk alami sebelum 

penambangan. Penggunaan lahan untuk tanaman perkebunan dan 

hortikultura perlu ditata agar sesaui dengan bentuk yang sesuai dengan 

sifat tanamannya. Tanaman hortikultura umumnya memerlukan lahan yang 
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lebih datar. untuk penggunaan perumahan, maka perlu di desain alokasi 

lahan rumah, jalan, tanam, dan sebagainya. Pada tahap penataan lansekap, 

maka erosi tanah seringkali menjadi ancaman pertama dalam keberhasilan 

revegetasi. (Zulkifli, 2014) 

P. Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diungkapkan secara 

deklaratif yang menjadi jawaban sementara dari sebuah permasalahan yang 

kemudian akan diuji. Untuk itu, hipotesa pada penelitian ini adalah: 

1. Kesesuaian lahan akan berpengaruh positif terhadap pengembangan 

agrowisata kawasan pasca tambang pada kawasan Telaga Batu Arang di 

Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur; 

2. Arahan pengembangan akan berpengaruh positif terhadap pengembangan 

agrowisata kawasan pasca tambang Telaga Batu Arang di Desa Swarga 

Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kutai Timur terdiri dari 18 kecamatan, 2 kelurahan dan 

139 desa dengan luas 35.748 Km
2.

 Sedangkan Kecamatan Sangatta Utara 

secara administrasi mencakup 4 (empat) kelurahan/desa, yaitu Desa 

Swarga Bara, Desa Singa Gembara, Kelurahan Teluk Lingga dan Desa 

Sangatta Utara. Penelitian ini dilakukan di Telaga Batu Arang tepatnya di 

Desa Swarga Bara. Penetapan lokasi penelitian didasari oleh aktivitas 

penambangan batu bara yang telah menyebabkan banyak terjadi perubahan 

penggunan lahan. 

2. Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan berdasarkan latar belakang 

masalah yang diajukan, maka dilakukan penelitian selama 4 (empat) bulan 

yaitu mulai dari Bulan Agustus sampai dengan Bulan Desember Tahun 

2019 bertempat di Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara 

Kabupaten Kutai Timur. Waktu penelitian tersebut mencakup tahap 

pelaksanaan hingga tahap penyusunan skripsi yang secara rinci dapat 

dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Waktu Penelitian 

No Kegiatan 
Bulan Juli 2019 – Agustus 2020 

Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb mar Apr Mei Jun Jul Agu 

1 2 3 

1 
Pembuatan 

Proposal 

              

2 
Seminar 

Proposal 

              

3 

Survey 

Primer dan 

Skunder 

              

4 
Penyusunan 

Draft Hasil 

              

5 
Seminar 

Hasil 

              

6 
Penyusunan 

Draft Skripsi 

              

7 
Seminar 

Munaqasyah 

              

 

B. Jenis dan Sumber Data  

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan  

sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer  

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari survei di 

kawasan Agrowisata, wawancara dan masyarakat Desa Swarga Bara dan 

dari beberapa informan kunci, baik itu pemerintah Kabupaten Kutai 

Timur, Perusahaan PT KPC, maupun praktisi pariwisata di Kabupaten 

Kutai Timur. Data yang diperoleh tersebut berupa penjelasan mengenai 

data potensi fisik (sarana dan prasarana) serta data mengenai non fisik 



68 

(cara hidup masyarakat, kepercayaan masyarakat, strategi pengembangan) 

dan bagaimana kesiapan  masyarakat lokal didalam menerima kunjungan 

wisatawan di daerahnya (Kriyanto : 2010).  

Tabel 2 Data dan informasi yang dikumpulkan 

No Jenis Data Informan yang Dibutuhkan Teknik Pengambilan Data 

1 2 3 4 

1 Kondisi Umum 

 Sejarah 
 Sejarah Telaga Batu 

arang dan Status 

kepemilikan 

Studi Pustaka dan 

Wawancara 

 Kondisi Fisik 
 Letak dan luas Telaga 

Batu Arang dan letak 

geografisnya 

Studi Pustaka dan 

Wawancara 

 

Kondisi Sosial 

budaya 

masyarakat 

sekitar 

 Monografi Desa, 

Pengetahuan masyarakat 

mengenai Telaga Batu 

Arang, interaksi 

masyarakat dengan area 

Telaga Batu Arang 

Studi Pustaka dan 

Wawancara 

2 Potensi Wisata 

 
Daya Tarik 

Fisik 
 Gejala alam atau lainnya 

dari Telaga Batu Arang 

Pengamata lapang dan 

Studi Pustaka 

 Aksesibilitas 

 Aksessibilitas yang ada di 

kawasan tersebut seperti 

panjang jalan dan jenis 

jalan 

Pengamata lapang dan 

Studi Pustaka 

 
Aktivitas 

wisata 

 Aktivitas apa saja yang 

telah dan mungkin 

dilakukan di lokasi 

Pengamata lapang dan 

Studi Pustaka 

  Sumber: Hasil Analisis Data 2019 

Data yang diambil dari observasi dilapangan terkait kondisi eksisting 

dengan informan atau narasumber yakni instansi atau pemerintah 

setempat, masyarakat Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, 

Kabupaten Kutai Timur. Data tersebut adalah sebagai berikut : 

 Kondisi penggunaan lahan / kondisi eksisting pada lokasi penelitian; 
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 Aspek fisik dasar (Klimatologi, Topografi, Hidrologi, Curah Hujan 

Land Use dan Kemiringan Lereng); 

 Dokumentasi lokasi penelitian; 

 Data Daftar isian pertanyaan (kuesioner). 

2. Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media cetak dan 

dokumen resmi serta data-data yang diperoleh melalui instansi-instansi 

pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi data aspek dasar yaitu:  

 Data Kemiringan Lereng dan topografi yang dihasilkan dari Dinas 

Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur; 

 Data curah hujan yang berasal dari Dinas Pertanahan dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kutai Timur; 

 Data klimatologi, hidrologi dan jenis tanah yang berasal dari Dinas 

Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur; 

 Penggunaan Lahan (Land Use) yang berasal dari Perusahaan PT.KPC 

kondisi eksisting; 

 RTRW Kabupaten Kutai Timur, dari Dinas Pertanahan dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kutai Timur; 

 Peta-peta yang mendukung penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:  
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1. Observasi langsung di lapangan, berfungsi untuk pencarian data kondisi 

eksisting terkait penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian.; 

2. Pengumpulan data-data sekunder dengan mengambil data-data yang 

sifatnya dokumen, literatur pada dinas dan perusahaan terkait atau buku-

buku yang mampu mendukung penelitian. Data-data sekunder yang 

dibutuhkan berupa data kependudukan, rencana tata ruang, dan kondisi 

fisik; 

3. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara 

dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang bersifat fisik  

dan non fisik yang bersifat historical yang dialami masyarakat; 

4. Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa studi 

dokumentasi yakni ditujukan untuk melengkapi data dalam rangka analisis 

masalah yang ada di wilayah perencanaan, kita memerlukan informasi dari 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi 

studi. Untuk keperluan ini, kita harus melakukan studi dokumentasi; 

5. Data sosial ekonomi masyarakat diperoleh melalui pembagian daftar isian 

pertanyaan (kuisioner) dan wawancara. Jenis pertanyaan untuk kuesioner 

merupakan pertanyaan tertutup (closed endeed) dan pertanyaan terbuka 

(open endeed)  diantaranya  mengenai pengetahuan tentang tanaman salak, 

pemanfaatan tanaman salak, tanggapan masyarakat   tentang   agrowisata 

telaga batu arang,   dan lain-lain.   Metode   yang digunakan dalam 

pengisian kuisioner adalah purposive sampling dimana   responden   
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ditentukan   berdasarkan   tujuan   yang   ingin diperoleh dari responden 

yang terdiri dari masyarakat setempat, pemerintah, perusahaan, dan lain-

lain. Wawancara dilakukan terhadap masyarakat yang berhubungan 

langsung dengan agrowisata kawasan telaga batu arang dengan cara 

mengajukan pertanyaan lisan yang disusun berdasarkan kepentingan 

penelitian. Model wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terstruktur dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang disusun dan 

dianggap sesuai dengan aspek pengelolaan dan perencanaan 

pengembangan daerah. 

D. Variabel Penelitian  

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang 

dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 

identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana 

suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :  

1. Kesesuian Lahan meliputi klasifikasi dan parameter kesesuaian lahan eks 

tambang dalam keberlangsungan lingkungan. 

2. Kondisi fisik dasar wilayah meliputi kondisi klimatologi, topografi 

kemiringan lereng, curah hujan, land use, jenis tanah dan hirologi. 
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Tabel 3 Variabel Penelitian 

No 
Rumusan 

Masalah 
Indikator Jenis Data Analisis Data 

1 2 3 4 5 

1 
Tingkat 

Kesesuaian lahan  

 Klimatologi 

 Topografi 

 Hidrologi 

 Curah Hujan 

 Land Use 

 Kemiringan Lereng) 

 Jenis Tanah 

 Geologi 

Sekunder 

dan Primer 

Observasi 

Analisis 

Superimpose 

(Overlay)  

2 

Arahan 

Pengembangan 

Agrowisata 

 Internal 

 Eksternal 

Hasil 

Overlay 
SWOT 

 Kekuatan 

 Ketersediaan lahan pertanian 

yang cukup luas. 

 Meningkatnya perekonomian 

daerah.  

 Ciri Khas lahan pasca 

tambang. 

 Transportasi untuk tenaga 

kerja. 

 Jalan (Akses) yang 

mendukung untuk di 

jangkau. 

 Persampahan dalam kondisi 

baik dan lengkap untuk 

berbagai jenis sampah. 

 Air bersih yang mendukung. 

  

 Kelemahan  

 Belum adanya hasil produksi 

tanaman salak. 

 Pengelolaan hasil produksi. 

 Sanitasi (MCK) yang kurang 

perawatan. 

 Sarana dan Prasarana 

  

 Peluang 

 Potensi SDA dan SDM 

dalam pengelolaan 

agrowisata. 

 Minat masyarakat terhadap 

pengembangan agrowisata. 

 Program yang telah 

dilakukan dalam kaitan 

kepariwisataan. 

  

Sumber Hasil Analisi Tahun 2019 
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E. Metode Analisis Data   

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan untuk 

kemungkinan dapat menjawab rumusan masalah yang ada dan metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana tingkat 

kesesuaian lahan eks tambang dalam keberlangsungan lingkungan 

melalui pendekatan wisata di Desa Swarga Bara, Kutai Timur tersebut 

terkait dengan adanya aktivitas pasca tambang batu bara, menggunakan 

analisis superimpose (overlay) / spatial analisis. Tumpang susun data 

keruangan atau Overlay adalah salah satu prosedur analisis data spasial, 

dimana pada proses ini layer dimodifikasi sesuai dengan yang diperlukan. 

Proses overlay sendiri terdiri dari beberapa metode, yaitu identity, 

intersect, union, update, erase, dan symmetrical difference. Software 

yang digunakan dalam teknik penggambaran serta simulasi tugas akhir 

ini yaitu menggunakan software ArcGIS (ArcMap10.3) untuk 

pengolahan data vektor di combine dengan Global Mapper 17 untuk 

pengolahan data Raster. Sedangkan untuk memperoleh data citra satelit 

menggunakan aplikasi google earth. Dengan overlay peta maka 

diharapkan akan menghasilkan suatu kesesuaian lahan di Desa Swarga 

Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Scoring pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan nilai (bobot) skor pada 

masing-masing faktor penentu kriteria penetapan kesesuaian lahan. 

Berikut adalah tabel nilai scoring untuk setiap faktor penentu kesesuaian 
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lahan budidaya tanaman salak untuk menjadi agrowisata di Telaga Batu 

Arang tepatnya di Desa Swarga Bara.  

Tabel 4 Matriks Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian 

No Kriteria 
Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Curah Hujan 

(mm/thn) 
1.000-2000 

500-1.000 

2000-3000 

250-500 

3000-4000 

<250 

>4.000 

 2. 
Ketersediaan 

Oksigen (Drinase) 
Baik, Sedang 

Agak 

terhambat 

Terhmbat, 

Agak Cepat 

Sangat 

Terhambat, 

Cepat 

3. 

Media 

Pengakaran 

(tekstur) 

Halus, Agak 

Halus, sedang 

Halus, 

Agak 

Halus, 

Sedang 

Agak 

kasar,sangat 

halus 

Kasar 

4. 
Kemiringan 

lereng  (%) 
<8 8-15 15-30 >30 

5. Bahaya erosi Sangat Ringan 
Ringan-

sedang 
berat 

Sangat 

Berat 

6. 
Bahaya Banjir 

(hari) 
- <7 7-14 >14 

          Sumber : Petunjuk Teknis Ealuasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian Edisi Revisi 2011 

 

Keterangan : 

Nilai Maksimum : 80 

Kategori sesuai : (%) 

S1 = Sangat sesuai, dengan nilai > 75 % – 100%   

S2 = Sesuai, dengan nilai > 50 – 75%  

S3 = Sesuai bersyarat, dengan nilai  > 25 – 50%   

N = Tidak sesuai, dengan nilai > 25% 

Selanjutnya berdasarkan parameter-parameter kesesuaian lahan 

dalam tabel di atas, data yang diperoleh di lapangan diolah dengan 

menggunakan analisis data sebagai berikut : 
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a. Curah Hujan  

Desa Swarga Bara terkenal dengan sebutan sebagai Desa yang 

stabil, Curah hujan yang digunakan berasal dari sistem informasi 

geografis (GIS) tahun 2019 berkisar antara 2200-2500 mm/tahun. 

b. Drainase Tanah 

Kelas drainase tanah dibedakan atas 7 kelas, yaitu : 

 Cepat (excessively drained), tanah mempunyai konduktivitas 

hidrolik tinggi sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. 

Tanah demikian tidak cocok untuk tanaman tanpa irigasi. Ciri yang 

dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa 

bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi); 

 Agak cepat (somewhat excessively drained), tanah mempunyai 

konduktivitas hidrolik tinggi dan daya menahan air rendah. Tanah 

demikian hanya cocok untuk sebagian tanaman tanpa irigasi. Ciri 

yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa 

bercak atau karatan besi dan aluminium serta warna gley (reduksi); 

 Baik (well drained), tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang 

dan daya menahan air sedang, lembab, tapi tidak cukup basah dekat 

permukaan. Tanah demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri 

yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa 

bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) 

pada lapisan sampai ≥ 100 cm; 
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 Agak baik (moderately well drained), tanah mempunyai 

konduktivitas hidrolik sedang sampai agak rendah dan daya 

menahan air rendah, tanah basah dekat ke permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui 

di lapangan adalah warna tanah homogen tanpa bercak atau karatan 

besi dan/atau mangan serta warna gley (reduksi) pada lapisan sampai 

≥ 50 cm; 

 Agak terhambat (somewhat poorly drained), tanah mempunyai 

konduktivitas hidrolik agak rendah dan daya menahan air rendah 

sampai sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman 

lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah 

homogen tanpa bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta 

warna gley (reduksi) pada lapisan sampai ≥ 25 cm; 

 Terhambat (poorly drained), tanah mempunyai konduktivitas 

hidrolik rendah dan daya menahan air rendah sampai sangat rendah, 

tanah basah untuk waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. 

Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman 

lainnya. Ciri yang dapat diketahui di lapangan adalah warna tanah 

gley (reduksi) dan bercak atau karatan besi dan/atau mangan sedikit 

pada lapisan sampai permukaan; 

 Sangat terhambat (very poorly drained), tanah dengan konduktivitas 

hidrolik sangat rendah dan daya menahan air sangat rendah, tanah 
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basah secara permanen dan tergenang untuk waktu yang cukup lama 

sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan 

sebagian kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di 

lapangan adalah tanah mempunyai warna gley (reduksi) permanen 

sampai pada lapisan permukaan. 

c. Tektur Tanah 

Tekstur merupakan perbandingan relatif dari butir-butir pasir, 

debu dan liat. Tekstur tanah adalah klasifikasi secara kualitatif 

mengenai kondisi suatu tanah berdasarkan tekstur fisiknya. Pengujian 

dan penerapan tekstur tanah diterapkan di lapangan maupun 

dilaboratorium. Berikut ini tabel perbandingan relatif dari butir-butir 

pasir, debu, dan liat : 

Tabel 5 Perbandingan Relatif dari Butir-Butir Pasir, Bebu, dan Liat 

No Kelas tekstur Sifat tanah 

1 2 3 

1 Pasir (S) 
Sangat kasar sekali, tidak membentuk 

bola dan gulungan, serta tidak melekat 

2 Pasir berlempung (LS) 

Sangat kasar, membentuk bola yang 

mudah sekali hancur, serta agak 

melekat. 

3 Lempung berpasir  (SL) 

Agak  kasar,  membentuk  bola  agak 

kuat  tapi  mudah  hancur,  serta agak 

melekat. 

4 Lempung (L) 

Rasa tidak kasar dan tidak licin, 

membentuk bola teguh, dapat sedikit 

digulung dengan permukaan mengkilat, 

dan melekat. 

5 Lempung berdebu (SiL) 

Licin,  membentuk  bola  teguh,  dapat  

sedikit  digulung  dengan permukaan 

mengkilat, serta agak melekat. 

6 Debu (Si) 

Rasa  licin  sekali,  membentuk  bola  

teguh,  dapat  sedikit  digulung dengan 

permukaan mengkilat, serta agak 

melekat. 

7 Lempung berliat (CL) Rasa agak kasar, membentuk bola agak 
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No Kelas tekstur Sifat tanah 

1 2 3 

teguh (lembab), membentuk gulungan 

tapi mudah hancur, serta agak 

melekat.V 

8 Lempung liat berpasir (SCL) 

Rasa  kasar  agak  jelas,  membentuk  

bola  agak  teguh  (lembab), membentuk 

gulungan tetapi mudah hancur, serta 

melekat. 

9 
Lempung liat berdebu 

(SiCL) 

Rasa licin jelas, membentuk bola teguh, 

gulungan mengkilat, melekat 

10 Liat berpasir (SC) 

Rasa licin agak kasar, membentuk bola 

dalam keadaan kering sukar dipilin, 

mudah digulung, serta melekat. 

11 Liat berdebu (SiC) 

Rasa agak licin, membentuk bola dalam 

keadaan kering sukar dipilin, mudah 

digulung, serta melekat. 

12 Liat (C) 

Rasa  berat,  membentuk  bola  

sempurna,  bila  kering  sangat  keras, 

basah sangat melekat. 
Sumber : Petunjuk Teknis Ealuasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian Edisi Revisi 

2011 

 

Tekstur tanah dapat dikelompokkan dalam enam kelas dengan 

sifat tanah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

beikut ini: 

Tabel 6 Pengelompokan kelas tekstur yang digunakan dalam Juknis 

No Kelas tekstur Sifat tanah 

1 2 3 

1 Halus (h) Liat berpasir, liat, liat berdebu 

2 
Agak halus (ah) 

Lempung berliat, lempung liat berpasir, 

lempung liat berdebu 

3 
Sedang (s) 

Lempung berpasir sangat halus, 

lempung, lempung berdebu, debu 

4 Agak kasar (ak) Lempung berpasir 

5 Kasar (k) Pasir, pasir berlempung 

6 Sangat halus (sh) Liat (tipe mineral liat 2:1) 
Sumber : Petunjuk Teknis Ealuasi Lahan Untuk Komoditas Pertanian Edisi Revisi 

2011 
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d. Kemiringan Lereng (%) 

Di wilayah Desa Swarga Bara memiliki ketinggian wilayah 

ketinggian keseluruhan antara < 2-15% merupakan kawasan relatif 

datar dan landai dengan luas pit 270,22 Ha (Hektare). 

e. Bahaya Erosi 

Tingkat bahaya erosi dapat diprediksi berdasarkan keadaan 

lapangan, yaitu dengan memperhatikan adanya erosi lembar permukaan 

(sheet erosion), erosi alur (reel erosion), dan erosi parit (gully erosion). 

Pendekatan lain untuk memprediksi tingkat bahaya erosi yang relatif 

lebih mudah dilakukan adalah dengan memperhatikan permukaan tanah 

yang hilang (rata-rata) pertahun, dibandingkan tanah yang tidak tererosi 

yang dicirikan oleh masih adanya horizon A. Horizon A biasanya 

dicirikan oleh warna gelap karena relatif mengandung bahan organik 

yang cukup banyak. Parameter ini dinilai dari melihat bahaya erosi 

yang berada dilokasi telaga batu arang tepatnya di Desa Swarga Bara.  

f. Bahaya Banjir  

Parameter ini dinilai dari melihat kondisi eksisting bahaya yang 

berada dilokasi Telaga Batu Arang tepatnya di Desa Swarga Bara. 

2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana arahan 

pengembangan lahan eks tambang dalam keberlangsungan lingkungan 

melalui pendekatan wisata di Desa Swarga Bara, Kutai Timur yang tepat 

untuk agrowisata kawasan Telaga Batu Arang di Desa Swarga Bara, 

analisis yang dipakai adalah analisis SWOT. Metode analisis SWOT 
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(Strength, Weakness, Oportunity dan Treaths) yaitu salah satu metode 

analisis yang digunakan dalam mengkaji dan menentukan strategi konsep 

perencanaan pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara untuk kawasan 

budidaya tanaman salak di wilayah Desa Swarga Bara, Kecamatan 

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagai upaya peningkatan 

kualitas lahan bekas tambang batu bara untuk kawasan budidaya tanaman 

salak di lokasi tersebut, dimana penekanan bertumpu pada aspek 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Proses ini melibatkan 

penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang 

tidak dalam mencapai tujuan tersebut. (Muta'ali, Teknik Analisis Regional 

Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan Lingkungan, 2015) Berikut 

ini penjelasan mengenai proses analisis SWOT : 

a. Faktor-faktor dari keempat variabel (kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman) ditentukan berdasarkan hasil analisis sebelumnya 

pengamatan/survei langsung dilapangan dan hasil wawancara. 

Kemudian berikan nilai bobot untuk masing-masing variabel yang 

berjumlah total 1,00. Pemberian bobot tersebut berdasarkan tingkat 

pengaruh (faktor strategis yang sesuai sampai tidak sesuai), sehingga 

besarnya rata-rata nilai bobot tergantung pada jumlah faktor strategis 

masing-masing aspek / variabel. 

b. Untuk mendapatkan nilai skor yang akan digunakan maka terlebih 

dahulu masing-masing faktor strategis diberikan ranking / nilai 
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dengan pertimbangan pada Tabel 7 sebagai berikut : 

Tabel 7 Keterangan Ranking/Nilai untuk Variabel Positif 

(Kekuatan dan Peluang) 

Ranking/Nilai Keterangan 

1 2 

 

1 

Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki 

kelebihan yang lemah/tidak kuat dibandingkan dengan 

rata-rata daerah lain yang ada di sekitarnya. 

 

2 

Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki 

kelebihan yang kurang kuat dibandingkan dengan rata-

rata Desa/Desalain yang ada disekitarnya 

 

3 

Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki 

kelebihan yang kuat dibandingkan dengan rata-rata 

Desa/Desalain yang ada disekitarnya. 

 

4 

Apabila variabel kekuatan dan peluang memiliki 

kelebihan yang sangat kuat dibandingkan dengan rata-

rata daerah lain yang ada disekitarnya 

Sumber : (Muta'ali, Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, 

Tata Ruang, Dan Lingkungan, 2015) 

 

Tabel 8 Keterangan Ranking/Nilai untuk Variabel Negatif 

(Kelemahan dan Ancaman) 

Ranking/ Nilai Keterangan 

1 2 

1 

Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada 

bersifat sangat lemah/kecil dibandingkan dengan rata-

rata daerah lain yang rata-rata Desa lain yang ada 

disekitarnya 

 

 

2 

 

Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada 

bersifat kurang kuat/lemah dibandingkan dengan rata-

rata daerah lain yang rata-rata Desa lain yang ada 

disekitarnya 

 

 

3 

 

Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada 

bersifat kuat/akan berdampak besar dibandingkan 

dengan rata-rata daerah lain yang 

ada disekitarnya 

 

4 

 

Apabila variabel kelemahan dan ancaman yang ada 

bersifat sangat kuat/akan berdampak sangat besar 

dibandingkan dengan rata-rata daerah lain 

yang ada disekitarnya. 

            Sumber : (Muta'ali, Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata 

Ruang, Dan Lingkungan, 2015) 
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c. Setelah didapatkan total skor untuk masing-masing variabel dari 

hasil pembobotan/perkalian antara bobot dan ranking, kemudian 

dilakukan perhitungan dengan rumus : 

 IFAS = S – T (untuk faktor internal)  

 EFAS  = O – T (untuk faktor eksternal)  

d. Dari hasil perhitungan tersebut akan didapatkan nilai yang akan 

dimasukkan kedalam diagram x & y (gambar 1) untuk mengetahui 

kuadran masing-masing faktor sehingga akan dihasilkan kesimpulan 

bahwa strategi mana yang akan mendapatkan prioritas pelaksanaan 

untuk memaksimalkan pengembangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Strategi Prioritas Analisis SWOT   

 

e. Alternatif strategi merupakan hasil matrik analisis SWOT yang 

menghasilkan berupa strategi SO, WO, ST, dan WT. alternatif 

strategi yang dihasilkan minimal 4 (empat) strategi sebagai hasil dari 

analisis matrik SWOT, antara lain : 

Kekuatan (S) 

Kuadran I 

Prioritas untuk 

strategi SO 

Kuadran II 

Prioritas untuk 

strategi ST 

Kuadran III 

Prioritas untuk 

strategi WT 

Kuadran II 

Prioritas untuk 

strategi WO 

Peluang (O) Ancaman (T) 

Kelemahan (W) 
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  Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran   

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar – besarnya; 

  Strategi ST, strategi dalam menggunakan kekuatan yang 

dimiliki untuk mengatasi ancaman; 

  Strategi WO, diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada; 

   Strategi WT, didasarkan pada kegiatan usaha meminimalkan 

kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

F. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti untuk 

melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau 

fenomena.   

1. Wilayah adalah ruang yang menjadi tempat dimana penelitian di 

lakukan/tempat di mana tambang galian tersebut berada (Tambang Batu 

Bara di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur.  

2. Penggunaan Lahan adalah sebuah pemanfaatan lahan sesuai dengan 

kondisi eksisting alam. 

3. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk 

penggunaan tertentu dalam penelitian di Desa Swarga Bara Kecamatan 

Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. 



84 

4. Kegiatan budidaya, yang memiliki makna suatu kawasan yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan, seperti pemukiman, baik 

sebagai kawasan perkotaan maupun pedesaan, perkebunan, hutan produksi 

dan lain-lain dalam penelitian di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta 

Utara Kabupaten Kutai Timur. 

5. Wilayah adalah ruang yang menjadi tempat dimana penelitian di 

lakukan/tempat di mana tambang galian tersebut berada (Tambang Batu 

Bara di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai 

Timur). 

6. Desa merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian 

termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi 

7. Masyarakat yang di maksudkan dalam penelitian ini ialah semua penduduk 

yang berada di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten 

Kutai Timur. 

8. Pemetaan adalah Proses pengukuran, perhitungan dan penggambaran  

permukaan bumi dengan menggunakan cara dan atau metode tertentu 

hingga di dapatkan hasil berupa softcopy maupun hardcopy peta dan 

berbentuk vektor maupun raster. 

9. Kriteria kesesuaian lahan untuk kelompok tanaman hortikultura. 
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Tabel 9  Kriteria Komoditas Tanaman Salak (Salacca Edulis) 

Persyaratan 

penggunaan/karakteristik 

lahan 

Kesesuaian Lahan 

S1 S2 S3 N 

1 2 3 4 5 

Curah Hujan (th/mm) 1.000-2000 
500-1.000 

2000-3000 

250-500 

3000-4000 

<250 

>4.000 

Ketersediaan Oksigen  

(Dreinase) 
Baik, sedang 

Agak 

terhambat 

Terhambat,

agak cepat 

Sangat 

terhambat 

Media Pengakaran (tekstur) 
Halus, agak 

halus, sedang 

Halus, agak 

halus, 

sedang 

Agak kasar, 

sangat 

halus 

kasar 

Kemiringan Lereng (%) <8 8-15 15-30 >30 

Bahaya Erosi Sangat ringan 
Ringan-

Sedang 
Berat 

Sangat 

Berat 

Bahaya Banjir - <7 7-14 >14 

Sumber petunjuk juknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian edisi revisi 2011 

Keterangan : 

Kelas Sangat Sesuai (S1) : 

Lahan tidak mempunyai faktor pembatas yang 

berarti atau nyata terhadap penggunaan 

berkelanjutan, atau hanya mempunyai faktor 

pembatas yaang bersifat minor dan tidak 

mereduksi produktivitas lahan secara nyata. 

Kelas Cukup Sesuai (S2) : 

Lahan mempunyai faktor pembatas yang 

mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan 

tambahan masukan (input). Pembatas tersebut 

umumnya masih dapat di atasi oleh petani. 
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Kelas Sesuai Marginal (S3) : 

Lahan mempunyai faktor pembatas berat yang 

mempengaruhi produktivitasnya, memerlukan 

tambahan masukan yang lebih banyak dari lahan 

tergolong S2. Untuk mengatasi faktor pembatas 

pada S3 diperlukan modal tinggi, sehingga perlu 

bantuan atau intervensi pemerintah atau pihak 

swasta karen petani tidak mampu mengatasinya. 

Kelas Tidak Sesuai (N) : 

Lahan yang tidak sesuai (N) karena mempunyai 

faktor pembatas yang sangat berat dan / atau sulit 

diatasi. 

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian 

terdahulu yang terkait tentang kesesuaian lahan bekas tambang batu bara serta 

pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara. Penelitian pertama berjudul 

Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batu Bara untuk Pengembangan Sagu Di 

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur dengan 

peneliti Nurhaini Mashud. Tujuannya adalah mengetahui untuk mereklamasi 

lahan bekas tambang batu bara untuk meningkatkan produksi pertanian, dan untuk 

mengidentifikasi kesesuaian lahan bekas tambang batu bara untuk pengembangan 

sagu. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat adalah 

mengkaji tentang tingkat kesesuaian pemanfaatan lahan bekas tambang batu bara. 
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Perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih memperhatikan sifat tanah seperti 

tekstur tanah, dan sifat kimia atau sifat fisik tanah lahan bekas tambang batu bara. 

Metode yang digunakan sama yaitu deskriptif spasial. (Masmud, 2014). 

Penelitian terdahulu yang kedua adalah Analisis Kesesuaian Lahan Bekas 

Tambang Batu Bara pada PT. Asia Multi Invesama di Kabupaten Tebo di Provinsi 

Jambi dan tujuan penelitian nya adalah merumuskan metode untuk meningkatkan 

kualitas lahan bekas tambang batu bara dengan cara memperbaiki kerusakan lahan 

agar dapat berdaya guna sesuai dengan peruntukannya dengan suatu design dan 

revegatasi yang sesuai dengan lingkungan setempat dan dapat melaksanakan 

kegiatan reklamasi yang sesuai dengan kemampuan dan tata guna lahan dalam tata 

ruang dengan keadaan wilayah, sosial dan masyarakat setempat. Penelitian 

terdahulu memiliki persamaan dalam mengkaji kesusaian tata guna lahan dengan 

peruntukannya melakukan revegetasi yang sesuai dengan lingkungan setempat. 

Metode yang digunakan sama yaitu metode Metode penelitian yang digunakan 

yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan langsung dilapangan, sedangkan metode tidak 

langsung dilakukan dengan melakukan studi literatur baik dari perpustakaan 

ataupun arsip-arsip dan dokumen perusahaan (Rande , 2016). 

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah Revegetasi Lahan Bekas Tambang 

Batu Bara Melalui Aplikasi Pupuk Kandang dan Mikoriza di Kabupaten Muaro 

Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh vegetasi yang adaptif pada 

lahan reklamasi tambang batubara dan rekomendasi teknologinya. Persamaan 

metode pada penelitian pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperoleh 
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ditabulasi dan dianalisa statistik serta yang dibandingkan. Produksi setiap tanaman 

dianalisis usaha taninya dan dibandingkan antara semua tanaman (Purnamayani, 

2017). 

 Penelitian terdahulu yang keempat yang berjudul analisis kesesuaian 

penggunaan lahan berdasarkan arahan fungsi kawasan di Kabupaten Boyolali. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan arahan fungsi utama 

kawasan di Kabupaten Boyolali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian 

Nomor 837/Kpts/Um/11/1980 dan menganalisis kesesuaian penggunaan lahan di 

Kabupaten Boyolali berdasarkan arahan fungsi utama kawasan dan 

menyajikannya dalam bentuk pemetaan. Persamaan metode pada penelitian ini 

adalah menggunakan teknik analisis overlay. (Aji, 2015). 

Penelitian terdahulu kelima yang berjudul evaluasi kesesuaian lahan 

beberapa komoditas tanaman hortikultura dan perkebunan kawasan agrowisata 

Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. Agrowisata atau 

agroturisme didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan  pariwisata yang 

memanfaatkan usaha agro (agribisnis) sebagai objek wisata dengan tujuan untuk 

memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang 

pertanian. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Agustus sampai Bulan Oktober 

2015 terhitung dari tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan 

pembuatan peta kesesuaian lahan  tanaman hortikultura buah-buahan seperti 

nenas, pisang, jeruk, salak dan juga tanaman perkebunan seperti kopi robusta. 

Lokasi penelitian berada di Desa Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. 

(Adelia,20
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AGROWISATA KAWASAN TELAGA BATU ARANG 

Potensi 

Berpotensi menjadi kawasan budidaya 

tanaman melalui pendekatan wisata 

 

Kondisi Eksisting Telaga Batu Arang 

(Perubahan Fungsi Lahan Tambang-Pertanian) 

 

Analisis 

 

1. Analisis Superimpose (Overlay) Kesesuaian 

Lahan Agrowisata Budidaya tanaman salak 

(Sumber (Muta'ali, Teknik Analisis Regional 

Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, Dan 

Lingkungan, 2015)). 

2. Analisis SWOT. 

 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian  lahan eks  tambang 

dalam keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan 

wisata Desa Swarga Bara, Kutai Timur ?  

2. Bagaimana arahan pengembangan lahan eks tambang 

dalam keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan 

wisata Desa Swarga Bara, Kutai Timur? 

 

 

 

 

Variabel 
1. Data klimatologi, data topografi, data hidrologi, 

data curah hujan, data land use, data kemiringan 

lereng, dan data jenis tanah. 

2. Faktor eksternal dan internal. 

Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan eks  

tambang dalam keberlangsungan lingkungan melalui 

pendekatan wisata Desa Swarga Bara, Kutai Timur. 

 

2. Untuk mengidentifikasi arahan pengembangan lahan 

eks tambang dalam keberlangsungan lingkungan 

melalui pendekatan wisata Desa Swarga Bara, Kutai 

Timur. 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Pikir 

 

Tingkat Kesesuaian dan Arahan Pengembangan Lahan Eks 

Tambang Dalam Keberlangsugan Lingkungan melalui 

pendekatan wisata di Desa Swarga Bara, Kutai Timur 

 

 

H. H. Kerangka Pikir 

 



 

  BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi  

1. Batas Administrasi dan Letak Geografis 

Secara administratif kawasan Telaga Batu Arang merupakan 

kawasan pasca tambang batubara. PT. Kaltim Prima Coal terletak pada 

batas geografis 117º 27‟ 7.40” - 117º 40‟ 43.40” BT dan 0º 31‟ 20.52” - 0º 

52‟ 4.60” LU, termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai 

Timur, Provinsi Kalimantan Timur (PT. KPC). TBA terletak bersentuhan 

dengan Sungai Sangatta yang merupakan batas administrasi antara wilayah 

tambang KPC dengan Taman Nasional Kutai (TNK). Kawasan ini 

memiliki luas sekitar 270,22 Ha. 

Secara administrasi kawasan telaga batu arang merupakan bagian 

dari Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai 

Timur dengan batas wilayah. 

Sebelah Utara  : Kecamatan Bengalon 

Sebelah Selatan : Kelurahan Teluk Lingga 

Sebelah Timur  : Desa Singa Gembara 

Sebelah Barat  : Kecamatan Rantau Pulung 

Kawasan ini berjarak ± 9,8 km dari poros Kecamatan Sangatta Utara 

dengan jalan  yang  dapat  dilalui  yaitu  jalan  beton  dengan  

menggunakan  kendaraan pribadi berupa mobil dan motor. 
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Kawasan Telaga Batu Arang ditunjuk sebagai kawasan agrotourism 

(agrowisata) dengan surat keputusan peraturan menteri kebudayaan dan 

pariwisata Nomor : PM.47/UM.001/MKP/2009 Tanggal 1 April 2013  ± 

200 hektar dengan nama Telaga Batu Arang. 

Kawasan Tegala Batu Arang (TBA) berlokasi didalam konsesi 

pertambangan KPC wilayah Sangatta, yaitu Pit Surya di Areal SSED 

(Sangatta South-East Dump) dan Porodisa Road. Penambangan berakhir 

tahun 1998. Departemen Environment KPC mulai melaksanakan reklamasi 

lahan dan revegetasi baik penanaman langsung atau penyulaman pada 

Tahun 2000 hingga 2006. Maka TBA merupakan lahan pascatambang 

dengan umur revegetasi 15 tahun. 

Topografi yang ada pada kawasan merupakan daerah perbukitan 

dengan beberapa lokasi yang landai dan memiliki formasi tanah seperti 

batu lempung dan batu lanau dengan lapisan berupa batu pasir, batubara 

dan siderit. Kawasan tersebut terbagi 2 area, yaitu zona inti seluas 70,22 

Ha dan zona pemanfaatan seluas 200 Ha, yang akan dikembangkan 

menjadi kawasan wisata. 

Klimatologi Kabupaten Kutai Timur beriklim hutan tropika humida 

dengan suhu udara rata-rata 26
o
 C, dimana perbedaan suhu terendah 

dengan suhu tertinggi mencapai 50 - 70 C. Curah hujan di Kabupaten 

Kutai Timur bervariasi mulai dari wilayah pantai hingga ke pedalaman 

yang semakin meningkat. Jumlah curah hujan rata-rata di wilayah 

kabupaten ini berkisar antara 2000 – 4000 mm/tahun, dengan jumlah hari 
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hujan rata-rata adalah 130 – 150 hari/tahun. Temperatur rata-rata berkisar 

antara 26
o
C dengan perbedaan antara siang dan malam dengan 5 – 7 

derajat celcius. 

Potensi hidrologi cukup besar, terutama adanya alira beberapa sungai 

antara lain Sungai Sangatta, Sungai Telen, Sungai Marah dan Sungai 

Wahau. Peranan sungai di daerah ini sangat penting, yaitu sebagai sarana 

transportasi air antara daerah pantai 2 – 23 dengan daerah pedalaman, 

transportasi ke kota-kota besar lainnya dan sebagai sumber mata 

pencaharian untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. 

Selain itu, air sungai dimanfaatkan sebagai sumber air minum juga 

dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci serta irigasi bagi masyarakat 

setempat. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten yang 

mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah baik yang dapat 

diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui walaupun telah 

dilakukan eksploitasi maupun baru tahap eksplorasi sehingga dalam 

kegiatan pengembangan wilayah pemanfaatan sumberdaya alam harus 

optimal terkendali. Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur berupa laut, 

sungai, dan danau. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Administrasi Swarga Bara 
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2. Kependudukan  

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Swarga Bara yang 

tercatat mencapai 14.655 (empat belas ribu enam ratus lima puluh lima ) 

jiwa yang tersebar di 10 Dusun dimana tingkat kepadatan penduduknya 

yakni 84,37 jiwa/km2 dan jumlah luas total wilayah 173,7 km2 dengan 

rata-rata jiwa per rumah tangga adalah sekitar 4-5 jiwa.  Tingkat kepadatan 

penduduk desa ini terhitung ke dua terkecil dari desa lain dikecamatan 

Sangatta Utara, lebih jelasnya dapat dilihat di Tabel 10 dibawah : 

Tabel 10 Jumlah penduduk dan Jenis Kelamin Menurut 

Desa Swarga Bara di Kecamatan Sangatta Utara, tahun 2018 

No Kecamatan` Laki-laki Perempuan Jumlah (Jiwa) 

1 2 3 4 5 

1 Sangatta Utara 23.265 20.105 43.370 

2 Teluk Lingga 14.707 12.175 26.882 

3 Singa Gembara 6.968 5.834 12.802 

4 Swarga Bara 8.541 7622 14.655 

Sangatta Utara 63.904 44.421 98.325 

 Sumber : Survei Lapangan Kantor Desa Swarga Bara 2019 

Pengembangan kawasan ini menjadi objek wisata alam merupakan 

suatu bentuk pemanfaatan kembali area pasca tambang yang didasari oleh 

visi misi dan program rencana penutupan tambang, CSR tambang PT 

Kaltim Prima Coal (KPC), serta visi misi Divisi External Affairs and 

Sustainable Development  (ESD) yang mengemban mandat perusahaan 

untuk menjadi mitra Pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian 

daerah, sehingga dilakukan penggalian dan pengembangan untuk 

membangkitkan sektor-sektor non tambang yang dapat bersaing dan 

menjadi alternatif baru dalam menjalankan roda perekonomian wilayah. 
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Lahan dan kolam bekas tambang ini dapat menjadi model percontohan 

pengelolaan lahan bekas tambang serta menjadi lokasi wisata bagi warga 

Kota Sangatta dengan kegiatan yang di desain untuk dapat meningkatkan 

pengetahuan pengunjung tentang lingkungan dalam arti luas yaitu salah 

satunya adalah budidaya tanaman salak. Selain itu, kawasan ini dapat 

berfungsi sebagai penyangga bagi Taman Nasional Kutai. 

3. Sarana dan Prasarana 

Ada beberapa fasilitas pengunjung yang telah disediakan oleh pihak 

pengelola Telaga Batu Arang untuk kemudahan dan kenyamanan 

pengunjung wisata, berupa papan penunjuk arah, papan interpretasi, kantor 

administrasi, rumah pegawai, jalan utama, gazebo, toilet/wc umum dan 

parkir umum. Fasilitas tersebut tersebar di beberapa titik kawasan. 

a. Papan penunjuk arah dan papan interpretasi 

Papan penunjuk arah dan papan interpretasi terletak hampir di 

setiap blok objek wisata. Papan ini berfungsi sebagai penunjuk arah 

menuju objek wisata dan juga sebagian lain memberikan penjelasan 

secara singkat tentang tempat objek wisata. Papan tersebut memiliki 

kondisi yang cukup baik namun beberapa telah pudar ataupun tersobek. 

 

 

 

 
Gambar 4 Papan penunjuk arah & interpretasi: (a) Papan interpretasi untuk 

menjaga anak di lokasi bermain, (b) Papan interpretasi untuk 
memberikan tanda bahaya di pinggir danau, dan (c) Papan 
penunjuk arah lokasi untuk jogging track.  
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b. Kantor administrasi 

Kantor administrasi Gambar 5, terletak ± 200 meter dari pintu 

utama Telaga Batu Arang. Pos tersebut dimaksudkan untuk menjual 

tiket dan juga tempat untuk melapor para pengunjung. Kondisi kantor 

administrasi tersebut cukup baik namun belum sepenuhnya difungsikan 

karena Telaga Batu Arang sendiri belum terbuka secara umum. 

Gambar 5 Kondisi kantor administrasi Telaga Batu Arang 

 

c. Gazebo 

Gazebo ini dibangun pada setiap Blok objek wisata Gambar 6, 

dengan maksud agar memberikan tempat beristirahat dan berteduh 

ketika pengunjung terasa lelah. Kondisi dari gazebo ini sendiri cukup 

baik dan terawat rapi. 

(a)                                                      
(b) 

Gambar 6 Fasilitas Gazebo: (a) Pada area taman bermain    dan 
(b) salah satu gazebo yang ada pada setiap titik objek 
wisata untuk tempat beristirahat 
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d. Toilet atau WC Umum 

WC umum ini terletak di tepi Danau Telaga Batu Arang Gambar 

7. Bangunan ini memiliki ukuran yang kecil dengan kondisi bersih dan 

rapi serta air yang tersedia juga jernih. 

 

 

 

 

(a)                                                 

(b) 

Gambar 7 Fasilitas Toilet: (a) Kondisi toilet umum yang  
disediakan dan (b) Galon air yang disediakan untuk 
memasok air pada toilet umum. 

 

e. Area Parkir Kendaraan 

Parkir kendaraan dapat dilakukan pada beberapa tempat, namun 

tempat parkir utama adalah di depan blok Danau Telaga Batu Arang 

Gambar 8. Area parkir ini memiliki luas 500
2
 sehingga dapat 

menampung kurang lebih 100 kendaraan roda empat. 

Gambar 8 Area parkir yang disediakan pengelola 
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f. Penilaian Daya Tarik Wisata dan Aksesibilitas di Telaga Batu 

Arang 

Kawasan Telaga Batu Arang terbagi ke dalam empat blok, yaitu 

Blok Pemeliharaan Rusa, Blok Menara Pandang, Blok Taman Bermain 

dan Blok Danau Telaga Batu Arang. Ada perbedaan potensi daya tarik 

wisata dan variasi kegiatan pada keempat blok tersebut. Mengacu pada 

(Dirjen PHKA 2003), penilaian potensi daya tarik dan kegiatan wisata 

pada kawasan dapat dilihat pada penjelasan berikut : 

1) Blok Pemeliharaan Rusa 

Blok pemeliharaan rusa merupakan area Telaga Batu Arang 

yang digunakan untuk mengembangbiakkan satwa rusa yang berjenis 

rusa sambar. Area ini dulunya adalah kawasan tambang batu bara 

yang kemudian direstorasi untuk kepentingan lestarinya lingkungan 

paska tambang. Di dalamnya terdapat tumbuhan dominan yang 

terdapat di area ini berupa pohon kapuk yang dimaksudkan untuk 

tempat berlindung bagi rusa dari sinar matahari. Pada pagi dan sore 

hari sering terlihat beberapa ekor orangutan dan monyet ekor 

panjang melewati area ini untuk mencari makan dan sumber air, 

karena di area ini terdapat satu rawa yang digunakan sebagai sumber 

air. Pemandangan alam yang tersaji berupa pepohonan hasil 

reboisasi di sekitar area dan dusun terdekat dari kawasan dapat 

dilihat dari atas bukit, karena objek ini berada di pinggir kawasan 

TBA yang memiliki topografi cukup tinggi dan berbatasan dengan 
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dusun tempat tinggal masyarakat. Blok wisata ini juga menyajikan 

pengetahuan bagi pengunjung akan kehidupan dari satwa rusa yang 

dipelihara oleh pengelola. Adapun variasi kegiatan yang dapat 

dilakukan di obyek ini berupa melihat pemandangan, fotografi, dan 

juga wisata pendidikan. 

Gambar 9 Blok pemeliharaan rusa gerbang masuk 

pemeliharaan dan satwa rusa sambar 

 

2) Blok Menara Pandang 

Blok menara pandang merupakan area dengan lokasi tertinggi 

di kawasan Telaga Batu Arang dari objek ini kita dapat melihat 

pemandangan sekitar TBA dengan sangat luas karena kita memiliki 

sudut pemandangan dari atas bukit Gambar 10. Selain itu, kita juga 

dapat melihat aktifitas tambang yang ada berdekatan dengan area 

TBA. Di objek ini kita juga dapat menjumpai orangutan yang 

singgah untuk beristirahat ataupun makan dan juga melihat elang dan 

alap-alap yang terbang sekitar menara atau gazebo. Area ini dulunya 

juga merupakan kawasan tambang batubara yang kini telah 

direstorasi bentuk dari kegiatan paska tambang. Selain keindahan 

alam yang kita nikmati, blok wisata ini juga menyajikan nilai 

pengetahuan bagi pengunjung untuk bisa melihat satwa yang sering 
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melewati area ini dan juga kita dapat melihat kegiatan pertambangan 

batubara, karena berdekatan dengan lokasi tambang yang masih 

aktif. Pada objek wisata ini kita dapat melakukan beberapa variasi 

kegiatan wisata, seperti melihat pemandangan, fotografi, 

tracking/hiking dan wisata pendidikan. 

Gambar 10 Blok Menara Pandang: pemandangan danau dari atas 

menara, pemandangan lain yang dapat dinikmati di 

sekeliling menara, dan menara pandang yang 

disediakan untuk pengunjung. 

 

3) Blok Taman Bermain 

Blok taman bermain adalah objek wisata terdekat yang dapat 

kita nikmati, karena lokasinya yang terletak setelah pintu masuk atau 

gerbang masuk Telaga Batu Arang. 

Gambar 11 Blok Taman Bermain: Salah satu permainan anak yang 

disediakan, Lapangan sepak bola, Kuda untuk menambah 

dayatarik diobjek ini, dan Arena Paint Ball khusus untuk 

dewasa. 

 

Objek ini memiliki arena bermain anak dan juga dewasa. Ada 

arena paint ball, jungkat-jungkit, lapangan bola, gazebo dan beberapa 

permainan anak lainnya. Pengunjung dapat menikmati keindahan dan 
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kenyamanan yang ada di area ini karena lokasinya sangat sejuk untuk 

kawasan bermain. Bagi orang tua yang membawa anaknya bermain 

disini, mereka dapat mengajarkan anaknya bagaimana bermain dan 

menyatu dengan alam. Pada objek ini pengunjung dapat melakukan 

aktivitas wisata berupa, outbond, jogging, bersepeda dan camping. 

4) Blok Danau Telaga Batu Arang 

Pada kawasan ini pengunjung dapat menikmati keindahan 

alam yang hijau dari hasil reboisasi dengan paduan suasana danau 

yang nyaman dan sangat bersih sehingga pengunjung dapat melihat 

hingga ke dasar air pada kedalaman tertentu, terdapat juga area 

camping untuk pengunjung yang telah disediakan oleh pengelola 

Gambar 12. Selain itu, danau ini dapat dijadikan objek penelitian 

seperti penelitian gejala geologi hasil dari pertambangan batubara. 

Variasi kegiatan yang dapat dilakukan di objek ini cukup beragam, 

seperti menikmati pemandangan, fotografi, camping, jogging, dan 

bersepeda. 

(a) (b) 
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      (c)                                               (d) 

Gambar 12 Blok Danau TBA: (a) Area camping ground, (b) 
Gazebo, (c) Pemandangan di pagi hari, dan (d) 
Pemandangan di sore hari 

Danau Telaga Batu Arang sebelumnya merupakan tempat 

pusat pertambangan batu bara yang saat ini telah habis ditambang 

oleh PT. KPC dengan proses blasting, yaitu dengan meledakkan 

struktur tanah untuk kemudian mengambil batubaranya dengan 

bantuan mesin dan truk keruk. Proses ini menyebabkan terjadi 

sebuah cekungan yang cukup dalam. Cekungan ini awalnya akan 

direstorasi dengan cara ditimbun tanah untuk mengembalikan 

struktur tanah yang sebelumnya, namun ada beberapa pertimbangan 

sehingga cekungan ini dibiarkan tetap menjadi sebuah cekungan dan 

dikelola dengan mengembalikan kadar pH, tingkat keasaman dan 

kepadatan tanahnya, sehingga kemudian terbentuklah danau Telaga 

Batu Arang ini. 

g. Aksesibilitas 

Kawasan Telaga Batu Arang memiliki satu jalan poros, sehingga 

pengunjung sangat mudah untuk menemukan dan sampai ke lokasi 

Gambar 13. Pengunjung dari luar Kalimantan Timur dapat menempuhnya 

dengan jalur udara atau darat dengan titik awal di Bandara Sepinggan 
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Balikpapan. Perjalanan udara Balikpapan-Sangatta (292.4 km
2
) 

memerlukan waktu 6 – 7 jam, sedangkan jika ditempuh melalui jalan udara 

akan memerlukan waktu 30 – 45 menit. Jalur udara tidak dibuka secara 

bebas dan terkadang tidak bisa digunakan dikarenakan transportasi udara 

adalah milik perusahan PT. KPC, sehingga pengunjung harus menempuh 

melalui jalur darat. Jarak yang harus di tempuh dari Bandara Sepinggan ke 

objek wisata sepanjang 300 – 400 km, sedangkan jarak dari pusat Kota 

Sangatta ke objek wisata sepanjang 150– 200 km. 

Setelah tiba di Kota Sangatta, pengunjung dapat langsung ke objek 

wisata Telaga Batu Arang hanya dengan waktu tempuh 30– 45 menit dari 

pusat kota dengan tipe jalan beraspal. Setelah tiba di objek wisata Telaga 

Batu Arang, pengunjung melewati pos keamanan untuk perijinan dan 

kemudian bisa masuk ke dalam kawasan untuk menikmati objek wisata 

yang terdapat pada 4 blok wisata di dalam kawasan. Keempat blok tersebut 

terletak pada jarak yang berbeda dari pintu masuk, dengan kisaran 100 m – 

2 km. 

(a)                                                       (b) 

Gambar 13  Tipe jalan: (a) Menuju kawasan TBA dan (b) Di 

dalam kawasan Telaga Batu Arang 

 

Blok Taman Bermain merupakan objek wisata yang dapat dijumpai 

pertama kali di dalam kawasan. Lokasinya sangat dekat dari gerbang 
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masuk dan kantor administrasi, yaitu sepanjang 100–200 m, dengan tipe 

jalan pasir berbatu. Blok Pemeliharaan Rusa terletak sekitar 2 km dari 

pintu gerbang. Tipe jalan menuju blok ini berupa jalan tanah-berbatu yang 

dapat ditempuh dengan berjalan kaki ataupun kendaraan bermotor. Blok 

Menara Pandang merupakan blok yang terletak di atas bukit dengan jarak 

1 – 2 km dari pintu gerbang dan tipe jalan tanah-berbatu. Pengunjung 

dapat menempuhnya dengan bersepeda ataupun berjalan kaki untuk dapat 

menikmati tracking hiking sepanjang jalan menuju objek. Blok Danau 

TBA merupakan objek yang dapat dinikmati selanjutnya dengan jarak 1 – 

2 km dari kantor administrasi dan tipe jalan pasir-berbatu. Pengunjung 

dapat menempuhnya dengan menggunakan kendaraan bermotor ataupun 

berjalan kaki. 

(a)                                               (b) 

Gambar 14 Jalan menuju objek wisata di dalam kawasan 
TBA: (a) Blok pemeliharaan rusa; (b) Blok 
menara pandang; dan (c) Blok Danau TBA 

 

Bobot total aksesibilitas kawasan Telaga Batu Arang tertinggi 

sebesar 440, dengan klasifikasi sedang. Tiga lokasi objek lainnya memiliki 

nilai 400 dengan klasifikasi rendah. Melihat dari data tersebut maka 

aksesibilitas untuk menuju objek tidak mudah untuk dijangkau. Nilai 

tersebut dikatakan tidak mudah dijangkau untuk wisatawan luar daerah 



105 

 

Kalimantan Timur, akibat dari jarak bandara ke objek wisata TBA yang 

jauh. Namun nilai tersebut dapat dikatakan mudah dijangkau untuk 

wisatawan lokal yang berada di Kota Sangatta khususnya, karena jarak 

objek dari pusat kota cukup dekat. 

B. Analisis Kesesuaian Lahan Agrowisata Budidaya Tanaman Salak 

1. Parameter Agrowisata Budidaya Tanaman Salak 

Berdasarkan dari data yang diperoleh dari instansi dan hasil penelitian 

dilokasi, maka didapatkan data mengenai budidaya tanaman salak 

mengenai indikator agrowisata budidaya tanaman. 

a. Curah Hujan  

Berdasarkan hasil penelitian dan Sistem Informasi Geografis 

(GIS) yang dilakukan di Kawasan Telaga Batu Arang maka diperoleh 

hasil jumlah curah hujan tahunan atau curah hujan pada masa 

pertumbuhan 2200-2500 (mm). Hasil dari curah hujan dari analisis 

kesesuaian lahan untuk tanaman salak termasuk dalam katagori 

kesesuaian lahan S2 yaitu 2200-2500 mm/th.  

b. Drainase Tanah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kondisi eksisting di Telaga 

Batu Arang drainase tanah dibuat dari setiap objek wisata yaitu salah 

satunya adalah di kebun tanaman salak. Di bangun dengan maksud 

memberikan pengaruh laju perkolasi air ke dalam tanah terhadap aerasi 

udara dalam tanah. Kondisi dari drainase tanah ini sendiri cukup baik 

dan terawat rapi. Kita bisa melihat pada Gambar 15 Dan Hasil 
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ketersediaan oksigen (drainase) dari analisis kesesuaian lahan untuk 

tanaman salak termasuk dalam katagori kesesuaian lahan S1 yaitu 

dalam kondisi baik. 

Gambar 15 Fasilitas Ketersediaan Oksigen (Drainase) Tanaman Salak 

Sumber survei 2019 

 

c. Tekstur Tanah 

Berdasarkan data yang diperoleh dari kondisi eksisting di Telaga 

Batu Arang media pengakaran (tekstur) dilihat dari perbandingan butir-

butir pasir, debu, dan tanah liat. Kondisi dari media pengakaran 

(tekstur) ini sendiri sedang dan halus. Kita bisa melihat pada Gambar 16 

Hasil media pengakaran (tekstur) dari analisis kesesuaian lahan untuk 

tanaman salak termasuk dalam katagori kesesuaian lahan S1 yaitu 

dalam kondisi halus dan sedang. 

 

 

 

 

Gambar 16 Kondisi Media Pengakaran (Tekstur) Tanaman Salak 

Sumber survei 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17  Peta Curah Hujan Telaga Batu Arang 
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Gambar 18  Peta Drainase Tanah Telaga Batu Arang 
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Gambar 19  Peta Penyebaran Ukuran Soil Telaga Batu 

Arang 
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d. Kemiringan Lereng  

Berdasarkan hasil penelitian dan Sistem Informasi Geografis 

(GIS) yang dilakukan di Kawasan Telaga Batu Arang maka diperoleh 

hasil ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara 

umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Dari hasil analisis 

kemiringan lereng yang terdapat di lokasi Telaga Batu Arang yaitu 

kemiringan lereng landai (2-15%) masuk dalam katagori kesesuaian 

lahan S2, kemiringan lereng agak curam (15-25%) masuk dalam 

katagori kesesuaian lahan S3, dan kemiringan lereng curam (25-40%) 

yaitu masuk dalam katagori kesesuaian lahan. Berikut Gambar 20  peta 

kemiringan lereng di lokasi telaga batu arang. 

e. Bahaya Erosi 

Berdasarkan hasil penelitian dan Sistem Informasi Geografis 

(GIS) yang dilakukan di Kawasan Telaga Batu Arang maka diperoleh 

hasil jumlah tanah hilang dari suatu lahan, di prediksikan menggunakan 

rumus USLE (ton/ha/tahun). Dari hasil analisis tingkat bahaya erosi 

(TBE) dapat diketahui bahwa terdapat tiga (3) tingkat bahaya erosi 

sedang, tingkat bahaya erosi berat, dan tingkat bahaya erosi sangat 

berat. Dari peta tingkat bahaya erosi secara visual dapat dilihat bahwa 

sebagian besar tingkat bahaya erosi sangat berat tersebar di bagian 

tengah dan ke arah hilir DAS, sedangkan tingkat bahaya erosi sedang 

dan berat tersebar di bagian tengah DAS dan bagian Hulu DAS. Berikut 

Gambar 21 peta bahaya erosi dan hasil analisis kesesuaian lahan pada 
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bahaya erosi di telaga batu arang khususnya tanamakan salak terdapat 

bahaya erosi yang ringan sedang yaitu masuk dalam katagori 

kesesuaian lahan S2, berat masuk dalam katagori kesesuaian lahan S3, 

dan sangat berat termasuk katagori kesesuaian lahan.  

f. Daerah Banjir 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kawasan Telaga 

Batu Arang maka diperoleh hasil tidak ada daerah banjir di kawasan 

Telaga  Batu Arang. Karena kondisi topografis wilayah juga tentunya 

berpengaruh terhadap terjadinya banjir di telaga batu arang, akan tetapi 

karena kemiringan lereng kedua Daerah Aliran Sungai (DAS) tersebut 

didominasi oleh datar (0-8%) sampai curam (25-40%), pengaruhnya 

akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi topografis 

pegunungan Cyclop yang didominasi lereng sangat curam (>40%). 

Adapun Gambar 22  dan termasuk kesesuaian lahan S1 karena 

didominasi tanah yang datar. 

Gambar 20 Lokasi telaga batu arang 

Sumber survei 2019
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Gambar 21  Peta Lereng Telaga Batu Arang 
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Gambar 22  Peta Potensi Erosi Telaga Batu Arang 
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2. Analisis Kesesuaian Lahan Budidaya Tanamana Salak 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui kategori tingkat kesesuaian lahan budidaya tanaman salak 

yang  disajikan  dalam  Tabel 11 berikut : 

Tabel 11 Hasil Evaluasi Kesesuaian Lahan Komoditi Salak di Lokasi Telaga Batu Arang 

No 

Kriteria 

Kelas Indikator 
Luas 

(Ha) 

Curah 

Hujan 

(mm/tahun) 

Ketersediaan 

Oksigen 

(drinase) 

Media 

Pengakaran 

(Tekstur) 

Kemiringan 

Lereng (%) 

Bahaya 

erosi 

Bahaya 

Banjir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2200-2500 Baik Sedang 2-15 
Ringan 

Sedang 
Tidak Ada 

S2,S1, S1, 

S2, S2, S1, 
S2 48,24 

2 2200-2500 Baik Halus 2-15 
Ringan 

Sedang 
Tidak Ada 

S2,S1, S2, 

S2, S2, S1, 

3 2200-2500 Baik Halus 15-25 Berat Tidak Ada 
S2,S1, S1, 

S3, S3, S1, 

S3 

 
216,5 

4 2200-2500 Baik Sedang 15-25 Berat Tidak Ada 
S2,S1, S1, 

S3, S2, S1, 

5 2200-2500 Baik Halus 15-25 Berat Tidak Ada 
S2,S1, S2, 

S3, S2, S1, 

6 2200-2500 Baik Halus 15-25 Berat Tidak Ada 
S2,S1, S2, 

S3, S3, S1, 

7 2200-2500 Baik Sedang 25-40, >40 
Sangat 

Berat 
Tidak Ada 

S2,S1, S2, 

N, N, S1, 
N 5,48 

Total  270,22 

    Sumber Hasil Analisis Penulis, 2019
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Tabel 12 Kesesuaian Lahan Komoditi Salak  

di Kelurahan Swarga Bara 

No Kelas Kesesuaian Lahan 
Luas 

Km
2
 

1 2 3 

1 S2 48,24 

2 S3 216,5 

3 N  5,48 

Total 270,22 
Sumber Hasil Analisis Penulis, 2019 

 

Pertama membuat Peta kesesuaian lahan tanaman salak dengan 

menganalisis data atribut peta satuan lahan dengan data kriteria klasifikasi 

kesesuaian lahan tanaman salak. Kemudian data tersebut dikelaskan 

menjadi kelas sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marginal (S3), 

dan lahan yang tergolong ordo tidak sesuai (N). Peta kesesuaian lahan 

dapat dilihat pada gambar 23. 

Kedua menggunakan peta penggunaan lahan yang digunakan sebagai 

pembanding kondisi atau untuk melihat keadaan penggunaan lahan yang 

mendekati sekarang. Sehingga dari gabungan peta kesesuaian lahan 

tanaman salak dengan peta penggunaan lahan dapat dihasilkan peta 

evaluasi kesesuaian lahan tanaman salak telaga batu arang (TBA) di Desa 

Swarga Bara. 

Terakhir dilakukan survei lapangan, survei ini lebih ditujukan untuk 

mencari area kebun tanaman salak dengan menggunakan GPS (Global 

Positioning System). Data posisi koordinat geografi yang didapat dari 

lapangan kemudian dimasukkan dalam bentuk point. Setelah itu data point 

digabung dengan peta evaluasi kesesuaian lahan tanaman salak Telaga 

Batu Arang (TBA) di Desa Swarga Bara. Hal ini ditujukan untuk 
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mengetahui sebaran tanaman salak dengan kesesuaian lahannya. 

Selebihnya kita dapat melihat peta kesesuaian lahan tanaman salak 

Gambar 23. 

Kriteria Lahan Kelas S2 (Sangat sesuai) dijumpai pada areal seluas 

48,24 Km
2
 dari luas wilayah. Selebihnya berada pada S2, S3 dan N, yang 

tidak dapat dilakukan usaha perbaikan karena tekstur tanah, kemiringan 

ereng, bahaya erosi untuk komoditi salak tidak sesuai, Berdasarkan hasil 

analisis, peta kesesuaian lahan komoditi manggis dapat dilihat pada peta 

kessuaian lahan di Gambar 23. Berdasarkan hasil survei lapangan pada 

sentra kebun tanaman salak, lebih dominan ditemukan pada kelas 

kesesuaian lahan S2 yaitu cukup sesuai . Selain itu diasumsikan dengan 

semakin banyaknya tanaman salak yang tumbuh disuatu lahan maka dapat 

dikatakan lahan tersebut cukup sesuai untuk tanaman salak. Jadi dengan 

adanya data survei lapangan dan peta evaluasi kesesuaian lahan tersebut, 

maka peta evaluasi kesesuaian lahan tanaman salak Telaga Batu Arang 

(TBA) di Desa Swarga Bara yang telah dibuat pada penelitian ini dapat 

dianggap cukup sesuai dengan realita dilapangan. Peta evaluasi kesesuaian 

lahan tanaman salak dengan data point GPS (Global Positioning System). 

Secara batas administratif untuk evaluasi kelas kesesuaian lahan yang 

cukup sesuai (S2) terdapat pada Desa Swarga Bara daerah tersebut 

merupakan daerah potensi pengembangan tanaman salak.  
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Gambar 23  Peta Kesesuaian Lahan Telaga Batu Arang 
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3. Analisis Strategi (S.W.O.T) 

a. Evaluasi Strategi 

Analisis strategi pengembangan agrowisata tanaman salak di 

Kawasan Telaga Batu Arang, Desa  Swarga Bara,  Kecamatan  Sangatta 

Utara,  Kabupaten Kutai Timur menggunakan Analisis SWOT 

(Strength, Weakness, Opportunity, and Threats). Tahapan analisis 

SWOT yang digunakan dalam menganalisis data lebih lanjut yaitu 

mengumpulkan semua informasi yang mempengaruhi ekosistem pada 

wilayah kajian, baik secara eksternal maupun secara internal. 

Hasil  studi  lapangan  melalui  analisis  data  primer  dan  

sekunder  yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian, persepsi 

stakeholder yaitu Perusahaan PT. KPC dan pemerintah dalam hal ini 

terdiri dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai 

Timur  dan masyarakat setempat yang berdomisili di sekitar Telaga 

Batu Arang, pemilik modal, pengelolah kawasan, dan pengunjung maka 

dilakukan analisis SWOT. Hal pertama yang dilakukan dalam analisis 

ini adalah mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal 

yang member pengaruh nyata dalam pengembangan agrowisata 

tanaman salak di Telaga Batu Arang. Kemudian merumuskan alternatif- 

alternatif strategi guna memperoleh strategi yang dipilih untuk 

direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Kutai Timur, 

terutama bagi stakeholder yang berhubungan langsung dengan 

perencanaan pembangunan lahan pasca tambang Kabupaten Kutai 

Timur. Berikut hasil identifikasi faktor internal dan eksternal. 
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b. Internal Strategi Faktor Analysis ( IFAS ) 

1) Pembobotan Analisis Faktor Internal 

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength and 

weaknesses (S dan W). Dimana faktor ini menyangkut dengan 

kondisi yang terjadi di lokasi penelitian, yang mana ini turut 

mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (decision 

marking). Pembobotan diisi oleh 10 orang yang merupakan orang 

dengan kompetensi pada bidang pertanian, yaitu dari pihak 

perusahaan (yang mengelola perencanaan agrowisata pada tanaman 

salak) dan pihak akademisi. Berdasarkan jawaban para informan, 

diperoleh jawaban yang sama terkait pemberian nomor urut bobot 

dari masing-masing indikator. Pembobotan responden terhadap 

masing-masing indikator lingkungan internal pengembangan 

agrowisata pada kawasan pasca tambang. 

Berdasarkan respon dari Informan, yang memperoleh bobot 

tertinggi pertama yaitu indikator ketersediaan lahan, hasil produksi 

buah dan pengelolaan hasil produksi dengan bobot 0.118, hal ini 

dianggap penting karena untuk menunjang pengembangan 

agrowisata pada suatu kawasan sangat memerlukan lahan pertanian, 

produksi buah khususnya tanaman salak yang baik serta pengelolaan 

produksi yang baik. 

Tabel 13 Pembobotan Faktor Internal Konsep  

Arahan Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan Telaga Batu Arang   

Tahun 2019 

No Faktor Internal Bobot 

1 2 3 

1 Ketersediaan lahan pertanian 0.118 
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No Faktor Internal Bobot 

1 2 3 

2 Hasil Produksi Tanaman Salak 0.085 

3 Meningkatkan Perekonomian Daerah 0.110 

4 Ciri Khas 0.103 

5 Pengelolaan Hasil Produksi 0.066 

6 Transportasi 0.103 

7 Jalan (akses) 0.103 

8 Sanitasi (MCK) 0.088 

9 Persampahan 0.114 

10 Air Bersih 0.110 

Jumlah 1 

Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

 

2) Penilaian (Rating) Faktor Internal 

Penilaian terhadap faktor internal dilakukan oleh 10 responden 

dengan menjawab pilihan dari 4 alternatif nilai, yaitu : sangat baik 

(4), baik (3), kurang baik (2), dan sangat tidak baik (1). Besarnya 

nilai rata-rata dapat menentukan kekuatan dan kelemahan 

pengembangan agrowisata pada kawasan telaga batu arang. Faktor 

kekuatan berada pada rentang 2,51 sampai 4,00 dan faktor 

kelemahan berada pada rentang 1,00 sampai 2,50. (Tanralili, 2015) 

Tabel 14 Pembobotan Faktor Kekuatan Arahan Pengembangan 

Agrowisata Pada Kawasan Telaga Batu Arang  

Tahun 2019 

No Faktor Internal Bobot Rating Skor 

1 2 3 4 5 

1 Ketersediaan lahan pertanian 0.118 3.2 0.376 

2 Meningkatkan Perekonomian Daerah 0.110 3.0 0.331 

3 Ciri Khas 0.103 2.8 0.288 

4 Transportasi 0.103 2.8 0.288 

5 Jalan (Akses) 0.103 2.8 0.288 

6 Persampahan 0.114 3.1 0.353 

7 Air Bersih 0.110 3.0 0.331 

Jumlah 0.761 20.7 2.255 
     Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

Indikator yang merupakan kelemahan dalam pengembangan 

agrowisata pada kawasan telaga batu arang adalah hasil produksi 
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tanaman salak dengan nilai rating 2.3 dan pengelolaan hasil produksi 

dengan nilai rating 1,8, dan sanitasi (MCK) dengan rating 2.4. Sebagian 

besar responden berpendapat bahwa indikator ini belum dikembangkan. 

Berikut adalah penilaian dari responden. 

Tabel 15 Pembobotan Faktor Kelemahan Arahan Pengembangan 

Agrowisata Pada Kawasan Telaga Batu Arang Tahun 2019 

No Factor internal Bobot Rating Skor 

1 2 3 4 5 

1 Hasil Produksi Tanaman 

Salak 
0.085 2.3 0.194 

2 Pengelolaan Hasil Produksi 0.066 1.8 0.119 

3 Sanitasi (MCK) 0.088 2.4 0.212 

Jumlah 0.239 6.5 0.525 

       Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

Selanjutnya menjumlahkan hasil perkalian dari bobot dengan rating 

dari masing-masing indikator, dimana faktor kekuatan bernilai positif dan 

faktor kelemahan bernilai negatif. 

Tabel 16 Internal Strategi Factor Analysis ( IFAS ) 

No 
Faktor Strategi Internal 

Bobot Rating Skor 
Akumul

asi Kekuatan (Strenghts) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ketersediaan lahan 

pertanian 0.118 
3.2 0.376 

2.255 

2 Meningkatkan 

Perekonomian Daerah 
0.110 

3.0 0.331 

3 Ciri Khas 0.103 2.8 0.288 

4 Transportasi 0.103 2.8 0.288 

5 Jalan (akses) 0.103 2.8 0.288 

6 Persampahan 0.114 3.1 0.353 

7 Air Bersih 0.110 3.0 0.331 

 Kelemahan (Weakness)     

1 
Hasil Produksi Tanaman 

Salak 
0.085 2.3 0.194 

0.525 
2 Pengelolaan Hasil Produksi 0.066 1.8 0.119 

3 Sanitasi (MCK) 0.088 2.4 0.212 

  1    

T 1.73 
Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 
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Berdasarkan skor faktor kekuatan dan skor faktor kelemahan, 

posisi faktor internal arahan pengembangan agrowisata pada kawasan 

telaga batu arang berada pada posisi kuat dengan nilai 1.73 (2.255-0.525). 

c. Eksternal Strategi Factor Analysis (EFAS) 

Analisis faktor eksternal dilakukan dengan mengelola faktor-

faktor eksternal berupa peluang dan ancaman. Analisis ini dimulai 

dengan pembobotan faktor eksternal dari responden. Pembobotan 

dilakukan dengan beberapa indikator yaitu keterampilan sumberdaya 

manusia, minat masyarakat terhadap pengembangan wisata, kerjasama 

antar stakeholder, Program kepariwisataan, dan Kedudukan kawasan 

dalam RTRW. Pembobotan faktor eksternal dilakukan dengan skala 

0,00 (tidak penting) sampai dengan 1,00 (sangat penting), dan total 

keseluruhan harus sama dengan 1. 

1) Pembobotan Faktor Eksternal 

Berdasarkan respon dari informan yang memperoleh bobot 

tertinggi adalah keterampilan sumber daya manusia dengan nilai 

0.227. Pembobotan responden terhadap masing-masing indikator 

eksternal dapat dilihat pada Tabel 17 berikut: 

  Tabel 17 Pembobotan Faktor Eksternal Arahan Pengembangan 

Agrowisata Pada Kawasan Telaga Batu Arang Tahun 2019 

No Faktor Eksternal Bobot 

1 2 3 

1 Keterampilan SDM 0.227 

2 Minat masyarakat terhadap pengembangan 

agrowisata 
0.213 

3 Kerjasama stakeholder (local, nasional dan 

internasional) 
0.102 

4 Program yang telah dilakukan dalam kaitan 0.193 
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No Faktor Eksternal Bobot 

1 2 3 

Kepariwisataan 

5 Kedudukan kawasan dalam RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) Kabupaten 
0.102 

Jumlah 1 

    Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

Indikator keterampilan sumber daya manusia memperoleh 

bobot tertinggi yaitu 0.227, Indikator ini dianggap penting karena 

pengembangan agrowisata berkontribusi dalam membuka lapangan 

pekerjaan dan mampu mendorong kegiatan ekonomi lokal yang 

berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. kemudian 

tertinggi kedua yaitu minat masyarakat terhadap pengembangan 

agrowisata dengan bobot 0.213. 

2) Penilaian (Rating) 

Penilaian pada faktor eksternal sama halnya dengan penilaian 

faktor internal, dilakukan oleh responden yang sama yaitu berjumlah 

10 orang dengan menjawab pilihan dari empat alternatif nilai yaitu : 

sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2), dan sangat tidak baik (1). 

Bedasarkan rata-rata nilai yang diperoleh dari masing-masing 

indikator menghasilkan peluang dan ancaman. Faktor Peluang 

berada pada rentang 2.51 sampai 4.00 dan faktor ancaman berada 

pada rentang 1.00 sampai 2.50. (Tanralili, 2015) 

Tabel 18 Faktor Peluang Arahan Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan 

Telaga Batu Arang Tahun 2019 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

1 2 3 4 5 

1 Keterampilan SDM 0.227 6.80 1.54 

2 
Minat masyarakat terhadap 

pengembangan agrowisata 
0.213 6.40 1.37 
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No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

1 2 3 4 5 

3 
Program yang telah dilakukan dalam 

kaitan kepariwisataan 
0.193 5.80 1.12 

Jumlah 0.633 19 4,03 
      Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

Responden berpendapat bahwa untuk faktor peluang yang 

memiliki rating tertinggi yaitu keterampilan sumber daya manusia 

dengan nilai 6.80, hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat 

penting dalam pengembangan agrowisata, kemudian minat 

pengembangan masyarakat terhadap agrowisata juga penting hal ini 

dapat dilihat dari seberapa besar inisiatif masyarakat di Desa Swarga 

Bara untuk mengembangkan wilayahnya menjadi bernilai. 

Kedudukan RTRW Kabupaten secara umum sesuai dengan 

peruntukannya dalam arahan pengembangan kawasan daerah yang 

berusaha mengembangkan sektor pertanian. 

Selanjutnya terdapat indikator kerjasama dengan berbagai 

stakeholder dan program yang telah dilakukan dalam kaitan 

kepariwisataan yang merupakan ancaman dengan nilai 2.40. Belum 

adanya kerjasama dengan stakeholder dan masih kurangnya program 

yang telah dilakukan yang berkaitan dengan kepariwisataan (sadar 

wisata) hal ini menjadi ancaman dalam pengembangan wilayah. 

Faktor ancaman tersebut dapat dilihat pada Tabel 19 berikut: 

Tabel 19 Faktor Ancaman Konsep ArahanPengembangan Agrowisata 

Pada Kawasan Telaga Batu Arang Tahun 2019 

No Faktor Eksternal Bobot Rating Skor 

1 2 3 4 5 

1 Kerjasama stakeholder (local, 

nasional dan internasional) 
0.102 2.40 0.24 
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2 Kedudukan kawasan dalam RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Kabupaten 

0.102 2.40 0.24 

Jumlah 0.204 4.80 0.48 

Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019 

Analisis selanjutnya yaitu menjumlahkan perkalian dari bobot 

dengan rating dari masing-masing indikator. 

Tabel 20 Eksternal Strategi Factor Analysis ( EFAS ) 

No 
Faktor Strategi Eksternal 

Bobot Rating Skor Akumulasi 
Peluang (Opportunities) 

1 2 3 4 5 6 

1 Keterampilan SDM 0.227 6.80 1.54 

4.03 

2 
Minat masyarakat terhadap 

pengembangan agrowisata 
0.213 6.40 1.37 

3 
Program yang telah dilakukan 

dalam kaitan kepariwisataan 
0.193 5.80 1.12 

 Ancaman (Threath )     

1 Kerjasama stakeholder (local, 

nasional dan internasional) 
0.102 2.40 0.24 

0.48 2 Kedudukan kawasan dalam 

RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) Kabupaten 

0.102 2.40 0.24 

  1    

TOTAL 3.55 

 Sumber: analisis dari responden masyarakat tahun 2019.  

Berdasarkan Tabel 20 menunjukkan bahwa jumlah skor yang 

diperoleh dari hasil penjumlahan antara skor penilaian peluang dan 

ancaman yaitu 3.55 (4.03-0.48). Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

pengembangan agrowisata pada kawasan telaga batu arang 

mempunyai peluang dalam pengembangannya karena skor yang 

dihasilkan termasuk dalam kategori berpeluang. 
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d. Arahan Pengembangan Lahan Eks Tambang Dalam 

Keberlangsungan Lingkungan Melalui Pendekatan Wisata Di Desa 

Swarga Bara, Kutai Timur 

Arahan Pengembangan lahan eks tambang dalam 

keberlangsungan lingkungan melalui pendekatan wisata di Desa Swarga 

Bara, Kutai Timur diawali dengan menguraikan faktor-faktor internal 

dan eksternal.Faktor internal dianalisis menggunakan matriks IFAS dan 

faktor eksternal menggunakan matriks EFAS. Dari penggabungan 

matriks tersebut (IFAS dan EFAS) maka diperoleh sebuah konsep. 

Kemudian menggunakan matriks SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats) untuk merumuskan strategi alternatifnya 

Matriks SWOT menghasilkan empat sel kemungkinan arahan 

pengembangan yang sesuai dengan potensi serta kondisi internal dan 

eksternal yang dimiliki. Dari setiap strategi khusus yang dihasilkan 

dapat dijabarkan atau diturunkan berbagai macam pengembangan 

agrowisata. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan 

eksternal maka diperoleh skor total faktor internal 1.73 dan faktor 

eksternal 3.55. Selanjutnya total skor yang diperoleh dimasukkan ke 

dalam matriks Internal Eksternal (IE) berupa diagram empat sel. 

Matriks IE menunjukkan pertemuan nilai internal dan eksternal berada 

pada kuadran I yakni strategi pertumbuhan. 
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Gambar 24 Kuadran SWOT Pengembangan Agrowisata 

Sumber: analisis tahun 2019 

 

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor internal dan eksternal 

maka diperoleh skor total faktor internal 1.73 dan faktor eksternal 3.55. 

Selanjutnya total skor yang diperoleh dimasukkan ke dalam matriks 

Internal Eksternal (IE) berupa diagram empat sel. Matriks IE 

menunjukkan pertemuan nilai internal dan eksternal berada pada 

kuadran I yakni strategi pertumbuhan. 

Berdasarkan matriks SWOT, maka di temukan beberapa arahan 

pengembangan yang dapat mendukung pengembangan agrowisata pada 

kawasan telaga batu arang di Desa Swarga Bara. Hal ini dapat dilihat 

pada matriks berikut: 
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Gambar 25  Matriks SWOT Arahan Pengembangan Agrowisata 
Sumber: analisis tahun 2019 

Sumber: analisis tahun 2019 

Konsep khusus dapat dijabarkan hasil rumusan dari setiap konsep 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 21 Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan Telaga Batu Arang di Desa Swarga 

Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2019 

SO Konsep Pengembangan agrowisata pada 

kawasan Telaga Batu Arang yang berbasis 

1. Pengembangan potensi pertanian 

2. Pengembangan potensi wisata 

3. Peningkatan SDM Masyarakat 

             INTERNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

Strengths/Kekuatan (S) 

1. Ketersediaan lahan pertanian 

luas 

2. Dapat meningkatkan 

perekonomian daerah 

3. Ciri khas yang dapat di 

menjadi objek wisata 

4. Transportasi yang dapat 

mengakses aksesibilitas ke 

agrowisata 

5. Jalan (Aksesibilitas) yang 

menunjang 

6. Kondisi persampahan yang 

baik 

7. Air Bersih yang menunjang 

Weaknesses/Kelemahan (W) 

1. Hasil Produksi tanaman 

salak 

2. Pengelolaan Hasil Produksi 

3. Sanitasi (MCK) 

Opportunities/Peluang (O) 

 

1. Keterampilan Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

2. Minat masyarakat 

terhap pengembanagan 

Agrowisata 

3. Program yang telah 

dilaukan dalam kaitan 

kepariwisataan 

Konsep (SO) 

 

Konsep pengembangan yang 

menggunakan kekuatan dan 

memanfaatkan peluang. 

 

Arahan Pengembangan 

agrowisata pada kawasan 

telaga batu arang yang 

berbasis buah. 

Konsep (WO) 

 

Konsep pengembangan yang 

meminimalkan kelemahan 

untuk memanfaatkann peluang 

 

Arahan pengembangan 

agrowisata pada kawasan 

telaga batu arang merujuk 

kebijakan pemerintah dan 

keterampilan SDM 

Threats/Ancaman (T) 

 

1. Kerjasama dengan 

stakeholder (lokal, 

nasional & 

internasional) 

2. Kedudukan kawasan 

dalam RTRW (Rencana 

Tata Ruang Wilayah) 

Kabupaten 

Konsep (ST) 

 

Konsep  pengembangan yang 

menggunakan kekuatan untuk 

mengatasi ancaman 

 

Arahan pengembangan 

agrowisata pada kawasan 

telaga batu arang berbasis 

program pemerintah dan 

kerjasama stakeholder 

Konsep (WT) 

 

Konsep yang meminimalkan 

kelemahan dan menghindari 

ancaman 

 

Arahan pengembangan 

sarana dan prasarana di 

Desa Swarga Bara 
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buah salak 

ST 

Konsep pengembangan agrowisata pada 

kawasan Telaga Batu Arang berbasis program 

pemerintah dan kerjasama stakeholder 

1. Sosialisasi mengenai sadar wisata 

2. Mengembangkan komoditi 

berdaya jual tinggi selain tanaman 

salak 

3. Menjadikan salah satu icon wisata di 

areal pasca tambang batu bara  

4. Melakukan kerjasama dengan pihak 

pemerintahan dan masyarakat 

WO 

Konsep pengembangan agrowisata pada 

kawasan Telaga Batu Arang merujuk 

kebijakan pemerintah dan keterampilan SDM 

1. Peningkatan hasil produksi buah salak 

2. Pengelolaan hasil produksi buah 

3. Pemasaran 

4. Meningkatkan perawatan untuk 

produktifitas tanaman salak dalam 

menghasilkan income berkelanjutan. 

WT 
Konsep pengembangan sarana dan prasarana 

di Desa Swarga Bara 

1. mengupayakan dukungan pemerintah 

setempat dalam menghadirkan sarana 

dan prasarana 

2. Mengupayakan terhubungnya hasil 

panen dengan pasar umum maupun 

pasar global 

3. Mendorong regulasi pada kawasan 

agrowisata sebagai pengembangan 

perusahaan. 

Sumber: analisis tahun 2019 

 

Arahan pengembangan kawasan agrowisata pada kawasan Telaga 

batu arang di Desa Swarga Bara adalah konsep arahan pengembangan 

agrowisata berbasis komoditi buah salak. Pengembangan ini dapat dilakukan 

dengan menghasilkan produksi buah yang baik, lahan yang sesuai untuk 

komoditi buah yang unggul, Peningkatan jasa pemasaran agrowisata, 

peningkatan sarana dan prasarana penunjang agrowisata dan peningkatan 

sumber daya manusia (SDM) masyarakat. 

Berdasarkan hasil analisis pengembangan kawasan agrowisata pada 

kawasan Telaga Batu Arang di Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara 

Kabupaten Kutai Timur menghasilkan  
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1. Ketersediaan sarana dan prasarana. Hasil komoditas berbagai usaha 

pertanian yang dimanfaatkan sebagai obyek kunjungan bagi wisatawan, 

perlu ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan 

menuju ke ODTW agro, serta kawasan penunjang aktivitas seperti 

fasilitas umum, restaurant, home industri, sarana transportasi serta areal 

penjualan aneka hasil agrowisata; 

2. Lahan yang sesuai untuk pengembangan agrowisata berdasarkan 

kesesuaian lahan. Pengembangan agrowisata dilakukan berdasarkan 

studi kelayakan kesesuaian lahan dengan mempertimbangkan indikator 

curah hujan, kondisi drainase, jenis tanah, topografi, dan bahaya banjir; 

3. Perusahaan melakukan sosialisasi pada masyarakat mengenai sadar 

wisata, dan melakukan pendekatan pengembangan OVOP (one village 

one product) satu desa satu produk yaitu potensi daerah yang 

menghasilkan satu produk khas daerah yang unik dengan 

memanfaatkan komoditi unggulan di masing-masing desa guna 

mendukung keberlanjutan pengembangan agrowisata; 

4. Menjalin kerjasama antar wilayah demi memenuhi kebutuhan 

permintaan produk dari hasil komoditi unggulan untuk pengembangan 

di kawasan agrowisata tersebut; 

5. Keterampilan Sumberdaya Manusia misalnya kelompok tani untuk 

meningkatkan produksi buah dengan pengelolaan yang baik serta 

mengemas dan memasarkan produk-produk unggulan agrowisata 

dengan menjual keaslian, kekhasan, dan ke-lokalan yang ada di 
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kawasan agrowisata sehingga dengan cara ini OVOP dapat berjalan dan 

berkelanjutan. 

C. Perspektif Islam dalam Kaitannya dengan Kepariwisataan  

1. Pengembangan Pariwisata dan Kaitannya dengan Islam  

Perspektif Islam mengenai kepariwisataan dalam Al-Qur‟an dalam 

Q.S. Al-Mulk surah/67:15 berbunyi : 

                    

            

Artinya : 

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Al-

Qur‟anul Kariim). 

 

Adapun Tafsir Quraish Shihab ialah Dialah yang menundukkan 

bumi sehingga memudahkan kalian. Maka, jelajahilah di seluruh 

pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi itu untuk 

kalian. Hanya kepada-Nya kalian akan dibangkitkan untuk diberi balasan.  

Ayat diatas jika dikaitkan mengenai pengembangan kepariwasataan 

bahwa memang manusia diperintahkan atau dianjurkan untuk bepergian 

melihat, menikmati, mempelajari atau memanfaatkan segala apa yang 

menjadi hamparan di bumi ini, dan memang hal inilah yang merupakan 

inti dari kegiatan periwisata. 

Kemudian dalam hal pengembangannya bahwa anjuran untuk tidak 

berlebih-lebihan dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, dijelaskan 
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pada kalimat „dan makanlah sebagian dari rizki-Nya‟ dalam artian semua 

yang ada dibumi yang bisa dimanfaatkan dan di eksplor dengan syarat 

tidak berlebih lebihan. 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam al Imam Abul Fida Ism‟il Ibnu 

Katsir Addimasyqi, Ibnu Katsir menafsirkan ayat diatas bahwa, kemudian 

Allah Swt. Menjelaskan nikmat-Nya kepada makhluk-Nya yang telah 

menundukan bumi untuk mereka. Dia telah menjadikannya terhampar dan 

tenang, tidak goncang atau bergerak-gerak, karena Dia telah menjadikan 

gunung-gunung (sebagai pasaknya). Dia telah mengalirkan mata air, 

membentangkan padanya jalan-jalan, menyiapkan padanya berbagai 

manfaat serta tempat-tempat yang cocok untuk menanam tanaman-

tanaman dan buah-buahan. 

Allah berfirman, “Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi 

kalian, maka berjalanlah di segala penjurunya,” yakni pergilah kalian ke 

mana saja yang kalian suka di seluruh penjuru bumi. Dan berpencaranlah 

kalian di berbegai belahannya untuk melakukan berbagai aktivitas dan 

perdagangan. Ketahuilah bahwa kepergian kalian tidak akan lancar kecuali 

dengan izin Allah. 

Oleh karenanya Allah berfirman, “..Dan makanlah sebagian rizki-

Nya.” Dari perintah yang terdapat pada ayat ini difahami bahwa berusaha 

dalam rangka menjalankan sebab bagi datangnya rizki tidaklah 

meniadakan sikap tawakkal. 

Maka dari itu, jika menarik kembali benang merah dari pembahasan 

penelitian ini bahwa pengembangan kawasan pariwisata harus dilakukan 
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dengan dasar yang benar dan tujuannya adalah untuk kebutuhan makan 

dan minum manusia, yaitu melihat etika-etika lingkungan yang tidak boleh 

dilupakan. (Muhartono E 2013). 

Selayaknya pengelolan dan pemanfaatan sumber daya alam 

didasarkan pada teori manfaat alam secara Qur‟ani dan etika-etika 

lingkungan yang terdapat dalam al-Qur‟an. 

2. Kesesuaian Lahan dan Kaitannya dengan Islam  

Penjelasan Al-Qur‟an yang berkaitan mengenai kesesuaian lahan 

tersirat pada Q.S. Al-A‟raf/7:58, sebagai berikut: 

                        

      

                

Artinya: 

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur 

dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya 

hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda 

kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (Al-Qur‟anul 

Kariim) 

 

Adapun tafsir Quraish Shihab ialah Tanah yang baik, tanamannya 

tumbuh subur dan hidup dengan izin Allah. Dan tanah yang tidak subur, 

tidak menghasilkan kecuali sedikit tanaman yang tidak berguna, bahkan 

menjadi penyebab kerugian pemiliknya. 

Diisyaratkan bahwa tanah yang subur adalah tanah yang dapat 

ditanami dengan baik, sedangkan tanah yang tidak subur adalah tanah 
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yang tumbuhannya kering dan layu, namun dengan berbagi teknologi 

canggih tanah yang tandus dapat berubah menjadi subur dan dapat 

ditanami tumbuhan. 

Dengan demikian, untuk mewujudkan perencanaan sebuah kawasan 

entah itu kawasan pengembangan pariwisata, pertanian, pertambangan, 

perdagangan dan jasa, perindustrian dan permukiman dibutukan suatu 

kajian agar perencancaan dapat terlaksana sehingga terbentuk suatu ruang 

yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sesuai dengan ketahanan 

nasional dan wawasan nusantara. 

Oleh karena itu, pembangunan lingkungan hidup pada hakekatnya 

untuk pengembangan lingkungan hidup, yakni mengurangi resiko 

lingkungan dan atau memperbesar manfaat lingkungan. Sehingga manusia 

mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkan alam 

sekitarnya.  

Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam al Imam Abul Fida Ism‟il Ibnu 

Katsir Addimasyqi, mengenai ayat diatas, menjelaskan perumpamaan 

orang yang bisa menerima kebenaran Al-Qur‟an dan orang yang 

menolaknya seperti sebidang tanah. Tanah yang subur akan mengeluarkan 

tumbuh-tumbuhan yang subur dan berkualitas tinggi. Sedangkan tanah 

yang tandus dan kering kerontang akan menumbuhkan rumput dan pohon 

yang berduri, kerdil dan jelek. Demikian juga halnya dengan hati manusia. 

Hati manusia yang subur dengan iman, keyakinan dan ilmu, maka Al-

Qur‟an akan tumbuh subur dalamnya, pikiran dan dirinya. Namun bagi 

orang yang hampa hatinya dari keimanan, keyakinan dan ilmu, maka Al-



135 

 

Qur‟an sulit tumbuh dalam hati, pikiran dan dirinya. Kalaupun tumbuh, 

tidak bisa membesar dan berkembang serta senantiasa kerdil dan bahkan 

layu dan kemudian mati. Yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran 

Allah agar manusia dapat bersyukur. 

Terkait masalah penelitian, bahwa perumpamaan pada ayat 

sebenarnya merujuk pada manusia sebagai penerima Al-Qur‟an. Seperti 

yang dijelaskan bahwa manusia yang menerimanya  akan menjadi orang 

dipenuhi dengan hal positif, sedangkan yang tidak menerimanya akan 

menjadi sebaliknya, jadi jika diputar kembali ke masalah lahan dan 

menemukan benang merahnya bahwa lahan yang baik dalam artian 

digunakan sesuai dengan karakternya akan menghasilkan hal yang positif, 

dan lahan yag digunakan tidak sesuai dengan karakternya malah akan 

memberikan kerugian.  

Lahan dalam hal ini bumi, menyediakan ruang dengan karakter dan 

fisik berbeda-beda untuk kemudian di kembangkan, namun kembali lagi 

yang dipaparkan diatas yaitu eksploitasi dan eksplorasi harus di bawah 

batas daya regenerasi atau asimilasi maka sumber daya dapat terbaharui 

dan dapat digunakan secara lestari. (Muhartono E 2013).  

3. Strategi Pengembangan dan Kaitannya Dengan Islam 

Jika membahas strategi pengembangan dengan kaitan dalam Islam, 

pasti akan berbalik waktu pada masa kepemimpinan khalifaurrasyidin 

yaitu masa ekspansi  islam secara besar-besaran. Sejarah awal 

perkembangan Islam yang paling melekat pada masyarakat muslim bahkan 
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sampai dikagumi kaum non muslim yaitu masa kepemimpinan Umar Bin 

Khattab. 

Agenda pertama setelah Umar memegang amanah jabatan sebagai 

Khalifah adalah ekspansi wilayah Islam sebagai kelanjutan dari kebijakan 

Khalifah Abu Bakar. Dengan demikian, pada masa kepemimpinannya, 

daerah taklukan Islam meluas hingga Jazirah Arabia, Palestina, Syria, 

Mesir, dan sebagian besar wilayah Persia. Meluasnya ekspansi yang 

tengah dilakukan, mau tidak mau menuntut Umar untuk mengatur 

administrasi negara yang terencana.  

Di samping itu, ekspansi wilayah menyebabkan pendapatan negara 

mengalami peningkatan yang sangat berarti. Dalam rangka mengelola 

pendapatan tersebut, setelah bermusyawarah dengan sahabat lain, maka 

Umar mengeluarkan kebijakan agar pendapatan yang menjadi kas negara 

tersebut dikelola dengan terencana dan terarah. Lembaga Baitul Mal yang 

telah dicetuskan pada masa Rasulullah, menjadi institusi yang memiliki 

peran penting pada masanya dalam rangka mengelola tata kelola keuangan 

negara. Sebagai khalifah, Umar bin Khattab sangat memperhatikan 

kemaslahatan bersama secara profesional.  

Hal ini dibuktikan dengan berbagai rumusan kebijakan yang penuh 

dengan pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Sehingga zamannya 

dikenal dengan zaman yang sarat dengan perubahan, dan tak jarang 

bertolak belakang dengan apa yang pernah Rasulullah kerjakan. 

Kebijakan yang paling fenomenal adalah kebijakan fiskal di sektor 

perpajakan tentang pertanahan dan pertahanan, atau sering kali juga 
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dikenal dengan kebijakan Umar di sawad (tanah subur). Umar 

memutuskan untuk tidak mengambil alih tanah taklukan, namun justru 

diberikan pengelolaan sepenuhnya kepada pemiliknya, namun diwajibkan 

membayar pajak (kharaj) sebesar 50 persen dari hasil panen. 

Berkaitan dengan segelintir kebijakan ekonomi Umar sebagaimana 

dijelaskan, ada satu hal yang mesti digaris bawahi, yaitu mengenai 

pendistribusian kas Baitul Mal sebagai tunjangan sosial kepada kerabat 

Rasulullah dan orangorang yang berjasa dalam membela Islam. Karena 

dibalik niat yang mulia itu ternyata menuai kritikan dari salah seorang 

sahabat, Hakim bin Hizam. Menurutnya, hal demikian akan mendongkrak 

mereka dengan sifat malas, dan akan menjadi fatal ketika pemerintah 

sudah tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut.  Khalifah menyadari 

bahwa kebijakan tersebut mengandung kekeliruan dan berimbas negatif 

terhadap strata sosial masyarakat dan berniat untuk memperbaikinya. 

Namun Umar wafat  sebelum terealisasikan rencananya. 

Dari berbagai kebijakan ekonomi Umar bin Khattab tersebut, 

nampak tidak terlalu memprioritaskan kaum miskin ataupun kaum kaya, 

tetapi Umar lebih mengedepankan kemaslahatan bersama. Setiap 

kebijakan selalu berupaya untuk menjawab keadaan realitas dengan tidak 

memberatkan dalam implementasinya. Sehingga dengan demikian, dapat 

dikatakan fleksibelitas menjadi karakteristik perekonomian di Masa Umar 

bin Khattab. Kebijakan ekonomi yang kaku sangat dihindari oleh Umar, 

karena akan berdampak negatif terhadap bangunan kemaslahatan yang 

ingin dicapai. Kemaslahatan menjadi dasar ataupun landasan bagi Umar 
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dalam menjalankan roda perekonomian, sebagai sebuah pengejewantahan 

dari perintah yang termaktub dalam al-Qur‟an dan as-Sunnah. 

Semua hasil dari kepemimpinan Umar bin Khattab dapat diaraih 

karena umar sendiri melakukan dan memutuskan segala sesuatu itu 

berdasarkan nilai Islam yang dijelaskan didalam Al-Qur‟an yang 

dibawakan atau sampaikan oleh nabi Muhammad Sallallahu Alaihi 

Wasallam. Dijelaskan dalam Q.S. Al- Anbiya/21:107 berbunyi: 

               

Artinya: 

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahma bagi semesta alam.” (Al-Qur‟anul Kariim).  

 

Adapun tafsir Quraish Shihab ialah kami tidak mengutusmu, wahai 

Nabi, kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk 

alam semesta. 

Basis pembangunan yang dilakukan oleh para khalifah dalam 

melakukan strategi pengembangan untuk kemajuan islam dilakukan 

dengan mengedepankan visi Islam Rahmatan Lil „Alamin dalam 

membangun perdamaian dunia hakiki. 

Alam semesta secara umum mendapat manfaat dengan diutusnya 

Nabi Muhammad. Kemanfaatan yang dimaksudkan disini memiliki makna 

yang berbeda untuk subjek yang berbeda. Untuk orang mukmin yang 

mengikuti beliau, dapat meraih kemuliaan di dunia dan akhirat sekaligus. 

Akan tetapi untuk orang kafir yang memerangi beliau, manfaat yang 
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mereka dapatkan adalah disegerakannya pembunuhan dan maut bagi 

mereka, itu lebih baik bagi mereka. Karena hidup mereka hanya akan 

menambah kepedihan adzab kelak di akhirat. Kebinasaan telah ditetapkan 

bagi mereka. Sehingga, dipercepatnya ajal lebih bermanfaat bagi mereka 

daripada hidup menetap dalam kekafiran. (Muhartono E 2013). 

Dari ulasan sejarah mengenai kepemimpinan Umar Bin Khattab 

diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi pengembangan yang 

dilakukannya dari berbagai aspek mulai dari yang bersifat fisik dan non 

fisik, dan yang terjadi adalah terwujudnya teraturnya masyarakat dan 

kesejarteraan masyarakat. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan nilai 

nilai yang jelas, jika dikaitkan penelitian ini maka nilai itu adalah 

kebutuhan dan kesesuaian. Kebutuhan dalam arti bahwa kawasan Telaga 

Batu Arang memiliki nilai yang penting sebagai kebutuhan masyarakat 

maupun yang berhabitat disana, kemudian kesesuaian dalam arti bahwa 

parameter kondisi kawasan ini sesuai atau dinilai sesuai untuk 

penetapannya kemudian. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Desa Swarga Bara, 

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian lahan Telaga Batu Arang dan arahan 

pengembangan untuk kegiatan agrowisata budidaya tanaman salak.  

1. Tingkat kesesuaian lahan Telaga Batu Arang untuk kegiatan agrowisata 

budidaya tanaman salak dengan luas 270,22 Ha atau dari luas 1,5 % dari 

luas 17.370 Ha wilayah Desa Swarga Bara menghasilkan beberapa 

klasifikasi yaitu, indikator S2 (cukup sesuai), indikator S3 (sesuai 

marginal), dan indikator N (tidak sesuai). 

a. Kawasan pada indikator S2 (cukup sesuai)  untuk kegiatan agrowisata 

budidaya tanaman salak dengan luas lahan 48,24 Ha atau 0.3% dari 

luas 17.370 Ha wilayah Desa Swarga Bara; 

b. Kawasan indikator S3 (sesuai marginal) untuk kegiatan agrowisata 

budidaya tanaman salak dengan luas 216,5 Ha atau 1,24% dari luas 

17.370 Ha wilayah Desa Swarga Bara; 

c. Kawasan indikator N (tidak sesuai) untuk kegiatan agrowisata 

budidaya tanaman salak dengan luas 5,48 Ha atau 0,03% dari luas 

17.370 Ha wilayah Desa Swarga Bara. 

2. Arahan Pengembangan untuk kawasan Telaga Batu Arang berdasarkan 

hasil analisis SWOT, maka diperoleh skor total faktor internal 1,73 dan 
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faktor eksternal 3,55. Dalam matriks internal eksternal (IE) menunjukkan 

pertemuan nilai internal dan eksternal berada pada kuadran I (S-O). 

Sehingga dapat disimpulkan dalam matriks SWOT untuk arahan 

pengembangan agrowisata untuk konsep (S-O) berupa konsep 

pengembangan agrowisata pada kawasan Telaga Batu Arang yang berbasis 

buah Salak, yaitu dengan melakukan pengembangan potensi pertanian, 

pengembangan potensi wisata dan peningkatan SDM (sumber daya 

manusia) masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diuraikan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata untuk 

lebih meningkatkan penyuluhan mengenai kepariwisataan kepada 

masyarakat agar memahami bahwa terdapat potensi yang bisa 

dikembangkan pada wilayahnya sehingga terwujudnya 

peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan daerah atau 

masyarakat; 

2. Perlunya kerja sama yang baik antara pihak swasta, masyarakat dan 

pemerintah dalam mendukung pengembangan agrowista pada 

kawasan Telaga Batu Arang di Desa Swarga Bara; 

3. Sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya sehingga dapat melakukan 

penelitian dengan objek yang sama dengan permasalahan yang 

berbeda demi mengembangkan agrowisata yang berbasis buah-
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buahan pada kawasan Telaga Batu Arang di Desa Swarga Bara.
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LAMPIRAN 

Kuesioner Penelitian Responden (Pemberian rating) terhadap Faktor-faktor 

Internal 

No Faktor Strategi Internal Rating Keterangan 

1 Sumberdaya Alam 

 Ketersediaan Lahan Pertanian  

1 = Tidak Baik 

   2 = Kurang Baik 

     3 = Baik 

 4 = Sangat Baik 

 Hasil Produksi Tanaman Salak  

 Meningkatkan Perekonomian 

Daerah 

 

 Ciri Khas  

 Pengolaan Hasil Produksi  

2 Sarana Dan Prasarana Penunjang 

 Transportasi  
1 = Tidak Baik 

   2 = Kurang Baik 

     3 = Baik 

 4 = Sangat Baik 

 Jalan(Akses)  

 Sanitasi Lingkungan  

 Persampahan   

 Air Bersih  

 

Kuesioner Penelitian Responden (Pemberian Rating) Terhadap 

Faktor-Faktor Eksternal 

 

No Faktor Strategi Ekternal Rating Keterangan 

1 Kondisi Sosial-Ekonomi 

 
Keterampilan SDM 

 
1 = Tidak Baik 

   2 = Kurang Baik 

     3 = Baik 

 4 = Sangat Baik 

 Minat Masyarakat Terhadap 

Pengembangan Agrowisata 

 

 Kerjasama Stakeholder (Tingkat 

Lokal, Regional Maupun Nasional) 

 

2 Lingkungan 

 

Program yang Telah Dilakukan 

Dalam Kaitan Kepariwisataan 

 1 = Tidak Baik 

   2 = Kurang Baik 

     3 = Baik 

 4 = Sangat Baik 

3 Kebijakan Pemerintah 

 
Kedudukan Desa Swarga Bara, Kec. 

Sangatta Utara Dalam RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah) 

 1 = Tidak Baik 

   2 = Kurang Baik 

     3 = Baik 

 4 = Sangat Baik 

 

Diisi Pada Tanggal……November 2019 Oleh: 

Nama :……………………….    TTD   : 

Tabel Rekapitulasi Kuesioner Faktor Internal 
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Tabel Rekapitulasi Kuesioner Faktor Eksternal 

 

EKTERNAL RESPONDEN 
JUMLAH RATING  

BOBOT 

% 
SKOR 

Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 34 6.80 0.288 1.96 

2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 32 6.40 0.271 1.74 

3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12 2.40 0.102 0.24 

4 2 3 2 2 3 4 3 3 2 4 28 5.60 0.237 1.33 

5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 12 2.40 0.102 0.24 

                      118 23.60 1 5.51 

 

               INTERNAL RESPONDEN 
JUMLAH RATING  

BOBOT 

% 
SKOR 

Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 32 3.2 0.118 0.376 

2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 1 23 2.3 0.085 0.194 

3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 4 30 3.0 0.110 0.331 

4 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 28 2.8 0.103 0.288 

5 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 18 1.8 0.066 0.119 

6 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 28 2.8 0.103 0.288 

7 1 4 4 1 3 3 3 3 2 4 28 2.8 0.103 0.288 

8 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 24 2.4 0.088 0.212 

9 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 31 3.1 0.114 0.353 

10 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 30 3.0 0.110 0.331 

TOTAL 272 27.2 1 2.782 



147 

 

 


