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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi seluruh manusia, 

karena merupakan suatu proses yang berjalan baik secara langsung maupun 

tidak langsung melalui pengalaman hidup manusia untuk menambah potensi 

dirinya sendiri agar dapat berguna menjalani kehidupannya. Saat ini 

pendidikan  merupakan  tolak  ukur  maju  atau  tidaknya sebuah  negara, 

semakin baik tingkatannya bagi sebuah negara, maka akan menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas baik dari segi intelegensi, 

keterampilan, dan spiritual, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas 

akan menjadi generasi yang dapat memajukan suatu negara. Dalam upaya 

meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui 

peningkatan mutu pendidikan. Namun, paradigma umum dalam dunia 

pendidikan adalah sekolah berkualitas membutuhkan biaya yang tidak sedikit 

atau mahal. Di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, 

mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya,  masyarakat, bangsa dan 

Negara 

Adapun tingkat pendidikan di Indonesia masih tergolong sangat rendah 

dibandingkan dengan negara yang lain. Rendahnya kualitas pendidikan di 

Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kualitas 

tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana belajar, dan kurang 

relevannya kurikulum yang dibuat. Selain itu, faktor kurangnya minat atau 

motivasi siswa dalam belajar juga menjadi pengaruh yang cukup besar 

terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh 

metode pembelajaran sekolah formal yang dianggap oleh sebagian murid 



 

2 

 

membosankan. Salah satu cara mengatasinya orang tua siswa bisa saja 

menerapkan system pendidikan alternatif untuk metode pembelajaran 

anaknya.  (“Penyebab Rendahnya Mutu Pendidikan di Indonesia oleh Yunita 

Mn -Kompasiana.com,” 2014). Namun hal itu dianggap membosankan bagi 

sebagian murid, apalagi dengan anak-anak yang masih SD, harus diakui di 

umur yang masih kanak-kanak memang lebih suka bermain dibandingkan 

mengikuti proses pembelajaran  yang terlalu formal yang hanya berfokus 

kepada teori/materi pembelajaran dan kurangnya interaksi serta 

pengaplikasian  teori  dengan  alam  sekitar,  hal  ini  dibuktikan  dengan 

kebiasaan murid yang tidak mengikuti proses pembelajaran dikelas karena 

bosan dengan metode pembelajaran yang dianggap monoton, tetapi aktif 

mengikuti proses pembelajaran diluar lapangan seperti pengembangan diri, 

penjas dan muatan lokal/bercocok tanam. Selain itu, di Kabupaten Bulukumba 

memang tidak terdapat sekolah yang mewadahi pendidikan alternatif dimana 

pendidikan itu tidak hanya berfokus kepada akademik karena pendidikan 

memang mestinya mengembangkan multi-intelegensi tiap anak. Oleh karena 

itu yang menjadi tujuan peneliti untuk merancang sebuah Sekolah Alam di 

kabupaten bulukumba, karena Sekolah Alam merupakan salah satu sekolah 

yang menerapkan system pendidikan alternative yang menggunakan alam 

sebagai  media  utama  pembelajaran  murid,  Sekolah Alam merupakan wadah 

kegiatan pendidikan yang menerapkan metode pembelajaran berwawasan 

lingkungan agar peserta didik dapat mengeksplorasi apa yang ada disekitarnya 

sehingga mendapatkan langsung pengalaman dari alam. Alam merupakan 

factor yang sangat penting karena berfungsi sebagai ruang belajar, media 

mengajar serta objek pembelajaran. Karena menggunakan metode 

pembelajaran langsung di alam akan membuat murid lebih aktif dan tidak 

mudah bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Penerapan arsitektur Ekologis pada Sekolah Alam di Kabupaten 

Bulukumba ini sangatlah sesuai karena ingin memperkuat karakter sebuah 

Sekolah Alam yang benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitar dan 

menyesuaikan dengan iklim wilayah setempat, karena Eko-arsitektur 
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mencakup  keselarasan  antara  manusia  dan  alam.  Eko  Arsitektur 

mengandung juga dimensi waktu, alam, sosio kultural, ruang dan teknik 

bangunan,  jadi  untuk  pendekatan  Arsitektur  ekologis ini peneliti akan 

memfokuskan kepada bangunannya yang  menggunakan  material-material 

yang bersifat ekologis atau ramah lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengangkat judul mengenai Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis di Kabupaten Bulukumba dengan memfokuskan pada objek 

perancangan di tingkat Sekolah Dasar. Harapannya bahwa sekolah alam 

mampu mewadahi kegiatan pendidikan yang menerapkan metode 

pembelajaran berwawasan lingkungan agar peserta didik dapat 

mengeksplorasi yang ada disekitarnya sehingga mendapatkan pengalaman 

langsung dari alam, karena menggunakan metode pembelajaran langsung di 

alam akan membuat murid lebih aktif dan tidak mudah bosan dalam mengikuti 

pembelajaran. 

B.   Rumusan Masalah 

Bagaimana Perancangan Sekolah Alam di Bulukumba dapat 

memanfaatkan alam yang berwawasan lingkungan dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis? 

C.   Tujuan dan Sasaran  

1.  Tujuan 

Terwujudnya konsep Perancangan Sekolah Alam di kota Bulukumba 

yang dapat mewadahi kegiatan pembelajaran yang berwawasan 

lingkungan serta menambah minat belajar para siswa dengan menerapkan 

Arsitektur Ekologis sebagai acuan perancangan. 

2.  Sasaran 

Berdasarkan tujuan diatas maka yang menjadi sasaran dalam 

perancangan ini adalah dengan memuat titik rancangan analisis 

perancangan yang meliputi : 

a) Pengolahan tapak; 

b) Pemrograman ruang; 
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c) Pengolahan bentuk; 

d) Pendukung dan kelengkapan bangunan; 

e) Aplikasi arsitektural 

D.   Batasan pembahasan 

Studi pembahasan Perancanan Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur 

Ekologis di Kabupaten Bulukumba Tingkat Sekolah Dasar. 

E.   Metode pembahasan 

Metode   pembahasan   yang   digunakan   dalam penyusunan   konsep 

perancangan yaitu : 

Pengumpulan data, dengan cara suvey lapangan dan studi literature. 

1. Survey meliputi : 

Observasi  lapangan  (site  observation)  merupakan  kegiatan  pengamatan 

langsung terhadap kondisi tapak. 

2. Studi literature meliputi : 

a) Buku-buku,  media  cetak dan media  elektronik  yang mendukung 

tinjauan mengenai perancangan Sekolah Alam 

b) Studi preseden, studi banding tema sejenis sebagai perbandingan ke 

dalam perancangan proyek nantinya. 

F.   Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan untuk menyusun acuan Perancangan Sekolah 

Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Pada bab I berisi antara lain sebagai berikut: 

a. Latar belakang 

b. Rumusan masalah   

c. Tujuan dan sasaran 

d. Batasan pembahasan 

e. Metode pembahasan 

f. Sistematika pembahasan 
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2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab II berisi resume dan juga teori-teori yang mendukung sarana 

sekolah alam yang akan digunakan sebagai dasar perancangan. Terdapat 

beberapa pernyataan yang mengemukakan kondisi ideal yang 

mendukung kedua kegiatan tersebut. 

3. Bab III Tinjauan Khusus 

Menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan pendekatan 

penerapan desain yakni, tapak, pelaku, kegiatan dan prediksi kebutuhan 

serta ruang 

4. Bab IV  Pendekatan Desain 

Memaparkan dan menguraikan tentang proses pendekatan desain 

berupa pendekatan konsep makro dan mikro.  

5. Bab V  Transformasi konsep 

Menguraikan ide-ide dan dasar konsep perancangan Sekolah Alam 

dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba. 

6. Bab VI Produk Desain 

Hasil dari desain perancangan yang telah selesai terdiri dari gambar 

tapak, bentuk, dokumentasi maket atau animasi video dan desain 

banner.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Definisi Judul 

Judul   perancangan   tugas   akhir   ini   adalah   Sekolah   Alam   dengan 

 Pendekatan Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba. 

1.   Defenisi Sekolah Alam 

Sekolah Alam adalah suatu bentuk pendidikan alternative 

mengenai system sekolah dengan konsep pendidikan berbasis alam 

semesta yang dibangun untuk upaya pengembangan pendidikan yang 

dilakukan di alam terbuka  agar  mengetahui  pembelajaran  dari  semua  

makhluk  hidup  di alam ini secara langsung.  

2.   Definisi Arsitektur Ekologis 

“Arsitektur merupakan lingkungan (enclosure) dimana manusia itu 

hidup   dan   tinggal.   Sedangkan   ekologi   merupakan   ilmu   yang 

mempelajari interaksi antar sesama makhluk hidup maupun antara 

makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Penerapan prinsip- 

prinsip ekologis dalam arsitektur, biasanya dalam desain bangunan yang 

mendukung pelestarian lingkungan dan selaras dengan lingkungan 

alaminya”. (Mulyani 2006) 

3.   Definisi Bulukumba 

Bulukumba adalah  Kabupaten/  Kota  yang  merupakan  salah  satu 

daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota 

kabupaten ini terletak di kota Bulukumba. Secara geografis  Kabupaten 

Bulukumba terletak  pada koordinat  5
0
20‟-5

0
40‟ Lintang Selatan  dan 

119
0
28‟-120

0
28‟ Bujur Timur dengan luasan kurang lebih 1.154,67 km

2
 

(seribu seratus lima puluh empat koma enam puluh tujuh) kilometer 

persegi; dan batas-batas wilayahnya meliputi: 

a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai; 

b) Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone; 

c) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores; da 

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota
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Gambar II.1 Peta Wilayah Kota Bulukumba 

(Sumber: imgigi.com, 23 september 2019) 

Kota Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,67 km
2
yang meliputi 

10 kecamatan yang mencakup seluruh wilayah administrasi yang terdiri 

atas: Kecamatan Kindang, Kecamatan Gantarang, Kecamatan 

Bulukumpa, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Bontobahari, 

Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Rilau Ale, dan 

Kecamatan Ujungloe(Perda Kab. Bulukumba,2012). 

Jadi, Sekolah Alam Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis adalah 

sebuah penggambaran tentang media belajar dengan kualitas esensial 

yang mengacu kepada lingkungan alaminya  

B.   Tinjauan Umum tentang Sekolah Alam sebagai Pendidikan Alternatif 

“Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif yang 

menggunakan alam sebagai media utama pembelajaran siswa didik. 

Komunitas sekolah alam mendefinisikan sekolah alam sebagai sekolah dengan  

konsep  pendidikan  berbasis  alam  semesta  yang  menggunakan sumber daya 

alam di sekitar sekolah. Proses belajar berlangsung dengan menyenangkan di 

alam terbuka, tanpa tekanan, dan jauh dari kebosanan sehingga peserta didik 

akan merasa nyaman. Hal ini disesuaikan dengan masa perkembangan 

peserta didik yang mana mereka bukanlah makhluk “instan”, mereka 

mengalami perkembangan dari waktu ke waktu baik dari segi fisik, psikis, 

sosial maupun spiritual”. (Komunitas Sekolah Alam, 2007). 
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1.   Kurikulum Sekolah Alam 

Kurikulum   yang   terdapat   di   sekolah   alam   mengacu   standar 

kompetensi   yang   ditetapkan   Depdiknas   Republik   Indonesia   

dan menjadikan alam sebagai media belajar dalam rangka pembentukan 

karakter anak. Kurikulum ini di integrasikan dengan pengalaman yang 

distrukturkan dan yang didapat siswa di alam melalui metode spider 

web, yang terdiri dari: 

a) Kurikulu akhlak 

melalui konsep teladan pengembangan EQ (Emotional 

Quotient) dan SQ (Spiritual Quotient) yang di implementasikan 

secara praktis. 

b) Kurikulum ilmu pengetahuan (knowledge) 

Disusun secara holistik menggunakan spider web agar 

logika ilmiah siswa berkembang secara integral sehingga mampu 

atau terbiasa mengamati fenomena alam, mencatat data, 

melakukan eksperimen, dan membentuk sebuah teori. 

c) Kurikulum kepemimpinan (leadership) 

Kegiatan utama berupa outbound untuk membentuk karakter 

kepemimpinan   anak   dengan   mengembangkan   nilai-nilai   

adil, amanah, musyawarah, kerjasama, melindungi, mengayomi, 

membela kaum yang lemah, dan menjaga keseimbangan alam. 

d)  Kurikulum kewirausahaan (enterpreneurship) 

Menjadikan anak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri 

dan terbiasa untuk mendapatkan sesuatu dengan kerja keras dan 

halal. Metode yang digunakan dengan berbisnis dari hasil kerja, 

kreasi, dan jerih payah siswa di kebun/green lab memanfaatkan 

potensi ekonomi lokal sekitar. 

 



 

9 
 

2.   Metode pembelajaran sekolah alam 

  Sekolah alam menggunakan alam sebagai media utama 

pembelajaran sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah alam menerapkan 

metode pembelajaran berbasis lingkungan (Environmental learning). 

Metode pembelajaran  berbasis  lingkungan  menurut  Ita  liana  sari  

merupakan model pembelajaran yang dikembangkan agar siswa 

memperoleh pengalaman lebih kongkrit berkaitan dengan lingkungan 

sekitar. Pembelajaran berbasis lingkungan bertujuan agar siswa dapat 

dengan mudah  berinteraksi  dengan  bahan  pelajaran  yang  telah  

disusun  dan disesuaikan dengan model pembelajaran. Bahan 

pembelajaran yang disajikan kepada siswa disusun dengan melibatkan 

lingkungan sekitar. (Sari 2011). 

3.   Karakteristik sekolah alam 

Sekolah-sekolah alam di Indonesia mempunyai beberapa kesamaan 

ciri yang membentuk karakteristik umum sekolah alam. Sekolah alam 

sangat spesifik dilihat dari paradigma belajar, metode, hubungan guru- 

siswa, media belajar, kurikulum, desain fisik, dan penentuan lokasi. 

Karakteristik sekolah alam secara umum antara lain: 

a) pembelajaran   berpusat   pada   siswa   (learner   center)   sehingga 

mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam membangun 

pengetahuan, sikap, dan perilaku. 

b) Guru diposisikan sebagai fasilitator proses pembelajaran siswa. 

Guru menjadi mitra pembelajaran yang berfungsi sebagai 

pendamping (guide on the side) bagi siswa 

c) Belajar berbasis pengalaman (experiental learning) sehingga 

siswa memperoleh pemahaman terhadap suatu pengetahuan 

dengan lebih mendalam (deep learning). 

d) Alam digunakan sebagai media belajar dan alam sekitar 

dijadikan sebagai laboraturium 
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e) Menekankan pada pendidikan luar ruang (outbound education) 

yang sarat dengan permainan yang menantang, mengandung 

nilai-nilai pendidikan, dan mendekatkan siswa dengan alam. 

f) Memodifikasi kurikulum nasional dengan memasukkan 

kurikulum pengembangan, seperti falsafah ilmu pengetahuan, 

spiritualisasi di alam, kepemimpinan, ilmu pengetahuan hayati, 

pendidikan lingkungan hidup, distribusi bisnis dan retail, 

teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain. 

g) Menggunakan konsep pembelajaran  spider  web  (mengambil  

satu objek lalu mengaitkannya dengan banyak mata pelajaran 

sekaligus) dan fun    learning    (menciptakan    suasana    belajar    

mengajar    yang menyenangkan). 

h) Desain fisik ruang kelas biasanya berupa saung-saung tanpa 

bangku kelas umumnya. Anak-anak dapat bebas memilih posisi 

duduk di lantai. 

i) Fasilitas   untuk   melakukan   kegiatan   di   alam   biasanya   

berupa laboraturium, rumah kaca, area kebun dan ternak, 

lapangan untuk outbound, kolam/empang untuk variasi outbound 

dan playground. Fasilitas lain  yang umumnya disediakan 

sekolah alam antara lain perpustakaan, ruang administrasi, 

laboraturium komputer, ruang serbaguna, dan tempat ibadah. 

j) Lokasi sekolah alam pada umumnya dipilih di pinggir kota di 

mana anak-anak dapat dengan mudah menemukan lingkungan 

hijau seperti kebun, sawah, sungai, dan cukup tenang dari 

keramaian aktivitas kota. 

k) Tapak sekolah alam biasanya mempunyai potensi alam dan 

eksisting alami yang menarik misalnya sawah, sungai, kontur 

bervariasi, kebun, peternakan, waduk tadah hujan, permukiman 

penduduk setempat, bukit dan jenis biodiversitas lainnya. 
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l) Lansekap sekolah alam dirancang dinamis, jauh dari kesan 

formal, mengikuti kontur alami, cenderung berkesan rekreatif 

dan menyatu dengan alam. 

m) Bahan material bangunan didominasi oleh kayu,bambu, ijuk dan 

batu bata yang menimbulkan kesan menyatu dengan alam. 

n) Massa-massa  bangunan  biasanya  dipolakan  terpisah  agar  

tercipta ruang-ruang terbuka di antara massa-massa bangunan 

itu. Ruang- ruang antara dijadikan lahan bertanam dan area untuk 

berinteraksi dengan alam. 

4. Struktur Organisasi Sekolah Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar II. 2 Struktur Organisasi Sekolah Alam 

(sumber : Zeta Khwarizmi, 2018) 

 

a. Komite Sekolah 

Komite Sekolah bertugas untuk mengawasi sekolah alam serta 

meningkatkan  mutu  pelayanan  dengan  memberikan  

pertimbangan, arah, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana. 

b. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan guru yang bertugas untuk 

memimpin sekolah serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan 

lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 

juga sebagai supervisor pada sekolah. 
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c. Tata Usaha 

Tata usaha sekolah  bertugas  untuk  mengelola  segala dokumen 

baik surat-surat maupun laporan mengenai kegiatan administrasi 

sekolah yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan 

dalam pengambilan keputusan. 

d. Bidang Kurikulum 

Bidang sarana dan prasarana bertugas untuk melakukan 

inventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana 

baik yang berhubungan langsung maupun yang bersifat 

mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta acara yang 

diselenggarakan oleh sekolah. 

e. Bidang Humas 

Bidang humas bertugas untuk menjalin kerjasama dengan 

pihak- pihak lain diluar sekolah, seperti orangtua siswa, instansi 

lain, serta pihak-pihak di sekitar lingkungan sekolah untuk 

mendukung kegiatan yang diselenggarakan. 

f. Bidang Kesiswaan 

Bidang kesiswaan bertugas untuk mengatur administrasi 

penerimaan siswa baru, pendataan siswa serta menerapkan tata 

tertib siswa. 

g. Koordinator Perpustakaan 

         Koordinator perpustakaan bertugas untuk melaksanakan, 

menyusun kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pelayanan 

perpustakaan, referensi, pembuatan katalog, perawatan dan 

pengamanan bahan pustaka serta menyelenggarakan pelayanan 

perpustakaan umum daerah. 

h. Koordinator Laboratorium 

Koordinator laboratorium bertugas untuk merencanakan dan 

mengalokasikan anggaran untuk pengadaan perangkat-perangkat 

yang diperlukan laboratorium, serta menentukan dan 
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mengevaluasi materi- materi praktikum sesuai dengan kurikulum 

yang berlaku. 

i. Guru 

Guru bertugas untuk mengajar, mendidik, melatih serta 

membimbing para siswa dalam kegiatan yang terjadi di dalam 

sekolah baik yang berhubungan langsung dengan pelajaran 

maupun perilaku sehari-hari. 

5. Sarana dan Prasana Sekolah Alam 

Sekolah alam harus dilengkapi oleh sarana dan prasarana yang baik 

sama   halnya   seperti   sekolah-sekolah   formal   pada   umumnya,   

yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan 

Prasarana Untuk Sekolah Dasar (SD) Sederajat, sekurang-kurangnya 

memiliki prasarana sebagai berikut: 

a. Ruang kelas, 

b. Ruang perpustakaan,  

c. Laboratorium IPA, 

d. Ruang pimpinan,  

e. Ruang guru, 

f. Tempat beribadah,  

g. Ruang UKS, 

h. Jamban, 

i. Gudang, 

j. Ruang sirkulasi, 

k. Tempat bermain/berolahraga. 

l. Kantin 

m. Dengan penambahan green house yang didalamnya terdapat 

tanaman yang pertumbuhannya kurang optimal jika terpapar sinar 

matahari secara langsung seperti sayuran hijau selada, tanaman 

vining seperti tomat, mentimun, dan sebagainya 
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n. Area peternakan 

o. Sungai atau empang  

p. Amphitheatre 

q. Area outbound 

r. Sawah dan kebun. 

C.   Tinjauan Arsitektur Ekologis 

1.    Konsep Dasar Arsitektur Ekologis 

Bangunan yang  menerapkan  arsitektur  ekologis  dapat 

memanfaatkan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh 

kenyamanan penggunanya sehingga dapat mendukung kegiatan yang 

berlangsung  didalamnya.  Akan  tetapi,  perlu  diperhatikan  juga  untuk 

tidak  berlebihan  dalam  memanfaatkan  lingkungan  alam  sekitar  agar 

tidak  mengganggu  keseimbangan  alam  yang sudah  ada  sebelumnya. 

Sehingga dapat terbentuk keselarasan antara manusia dan lingkungan 

alam sekitarnya. 

Penerapan arsitektur ekologis pada sebuah bangunan tidak hanya 

mengutamakan kenyamanan penggunanya saja, melainkan juga harus 

memperhatikan dampak bangunan tersebut terhadap lingkungan 

sekitarnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis, maka 

diharapkan bangunan yang didesain dapat mengurangi dampak buruk 

terhadap lingkungan di sekitarnya. 

2.    Latar Belakang Arsitektur Ekologis 

Saat ini perkembangan semakin maju, begitu juga dengan 

pembangunan yang sekarang semakin gencar dilakukan oleh manusia. 

Semakin banyak pula teknologi yang digunakan dalam hal membangun 

sebuah bangunan. Namun, hal ini juga berdampak pada lingkungan 

sekitar bangunan tersebut dibangun. Hal ini dapat terjadi karena pada saat 

merancang bangunan tersebut tidak memikirkan dampak yang akan 

terjadi terhadap lingkungan sekitar. Salah satu contoh dampak negatif 

yang sering ditemui adalah rusaknya alam karena pembangunan yang 
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tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang sudah seharusnya. Seiring 

berjalannya waktu pertumbuhan penduduk yang meningkat juga 

mengakibatkan kebutuhan akan bangunan yang meningkat. Sementara 

itu, jumlah lahan yang digunakan semakin berkurang. Maka, banyak 

orang merusak alam untuk dijadikan sebagai tempat berdirinya bangunan. 

Selain itu, dampak lainnya yang sering terjadi yaitu semakin 

bertambahnya polusi, berkurangnya lahan terbuka hijau, berkurangnya 

daerah  resapan  air,  dan  penggunaan  energi  yang  berlebihan  pada 

bangunan. 

Seiring dengan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan karena 

pembangunan, maka dibutuhkan solusi yang tepat untuk mengurangi 

dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh 

pembangunan. Salah satunya adalah penerapan arsitektur ekologis. 

Arsitektur ekologis merupakan pembangunan berwawasan lingkungan 

yang memiliki peran dalam menjaga ekosistem lingkungan di sekitarnya. 

3.    Unsur-Unsur Arsitekur Ekologis 

Menurut Heinz Frick “ terdapat unsur pokok Arsitektur Ekologis 

yang dapat menghubungkan bangunan dan lingkungannya. Unsur-unsur 

tersebut adalah bumi, air, api, dan  angin”. Berikut akan  dibahas mengenai 

unsur-unsur pokok dari Arsitektur Ekologis menurut Heinz Frick. 

a)  Bumi 

Bumi dalam hal ini disebut sebagai sumber bahan baku yang juga 

memerlukan pemeliharaan dikarenakan sifatnya yang tidak dapat 

diperbaharui. Heinz frick menyebutkan bahwa hubungan antara 

unsur bumi dengan arsitektur dapat dilihat pada pengaplikasian pada 

struktur dan material bangunan. 

Struktur dapat didefinisikan sebagai keseluruhan struktur 

fungsional, struktur lingkungan (ekologis, tempat, dan waktu), 

struktur bangunan (sistem, teknik, dan konstruksi) dan struktur 

bentuk (ruang dan estetika) secara integral. 



 

16 
 

Material bangunan yang bersifat ekologis yaitu material 

bangunan yang memenuhi syarat berikut: 

(1) Eksploitasi    dan    pembuatan    (produksi) bahan   

bangunan menggunakan energi sesedikit mungkin. 

(2) Tidak mengalami perubahan bahan (transformasi) yang 

tidak dapat dikembalikan kepada alam 

(3) Eksploitasi, pembuatan (produksi), penggunaan dan 

pemeliharaan bahan   bangunan   mencemari   ligkungan   

sesedikit   mungkin (keadaan entropinya serendah 

mungkin) 

(4) Bahan bangunan berasal dari sumber alam lokal (di 

tempat dekat) 

Tabel II. 1  Klasifikasi Material Bangunan Yang Ekologis 

Golongan Bahan Bangunan Contoh Bahan 

01 02 03 

Bahan bangunan alam 

Anorganik : 

1. Batu alam 

2. Tanah liat 

3. Tras  

 

1. Batu kali, krikil, pasir. 

2. Batu merah 

3. Batako, tras, kapur 

dan pasir. 

Organik : 

1. Kayu  

2. Bamboo  

3. Daun-daun, dsb. 

 

1. Jati, meranti, kamper, 

dll. 

2. Petung, ori, gading, 

dll 

3. Rumbia, alang-alang, 

ijuk dll 

Bahan bangunan buatan 

1. Dibakar 

2. Dilebur 

3. Tidak dibakar 

4. Teknik Kimia 

1. Batu merah, 

genting, tanah liat, 

dll. 

2. Kaca. 
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3. Pipa dan genting, 

beton, batako dan 

conblok. 

4. Plastic, bitumen, 

kertas, kayu lapis, 

cat, dll. 

Bahan bangunan logam 

1. Logam mulia 

2. Logam setengah 

mulia 

3. Logam biasa 

dengan berat 

>3.0 kg/dm3 

1. Emas, perak, dsb. 

2. Air raksa, nikel,  

3. Besi, pelumbum, dll. 

4. Aluminium dan 

sebagainya. 

Sumber : zeta kharismi, 2019 

b) Air  

Air merupakan elemen yang mendukung keberlangsungan hidup 

manusia. Air digunakan untuk menunjang kegiatan dan aktivitas 

sehari-hari yang dilakukan oleh manusia, seperti minum, mandi, 

mencuci, dll. Namun demikian air juga menjadi penting bagi 

keberlangsungan hidup organisme lain yang berada di alam seperti 

tumbuh-tumbuhan dan  hewan. Sumber air bersih  yang digunakan 

untuk berkegiatan pada bangunan didapatkan dari sumber seperti, 

air permukaan, air bawah tanah dan sungai. Selain itu, air hujan 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. 

Air hujan dapat dimanfaatkan sebagai pengganti air tanah 

untuk kebutuhan rumah tangga. Air hujan yang turun 

membutuhkan tadah hujan dan juga sistem pemipaan untuk 

pengaliran. Tadah hujan diperlukan untuk menampung volume air 

hujan yang melimpah saat curah hujan sedang tinggi. Air hujan yang 

telah tertampung dapat melalui treatment terlebih dahulu dan 

kemudian dapat langsung digunakan untuk pembilasan, mencuci, 

membersihkan juga untuk menyiram tanaman. 
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c) Api 

Api yang dimaksud disini adalah energi. Setiap kegiatan yang 

dilakukan  oleh  manusia  akan  selalu  membutuhkan  energi.  

Energi dalam bentuk apapun akan selalu membebani lingkungan 

alam. Energi dapat  dibagi  menjadi  2  yaitu  energi  yang  dapat  

diperbaharui  dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber 

energi yang dapat diperbaharui contohnya adalah tenaga surya 

(aktif dan pasif), tenaga air (global), tenaga angin, kayu bakar, 

biogas, dan etanol. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbaharui 

yaitu sumber energi batu bara, minyak bumi, minyak gas, dan 

tenaga nuklir. 

Hasil perhitungan konsumsi energi di dunia ternyata 

menyebutkan bahwa bangunan memerlukan konsumsi energi 

sekitar 40% dari total konsumsi energi. Dengan konsumsi energi 

yang begitu besar sudah banyak upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi penggunaan energi untuk kebutuhan bangunan. Salah 

satu cara yang dilakukan umumnya adalah dengan mengurangi 

penggunaan energi untuk pencahayaan dan penghawaan dengan 

memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami. 

d) Udara 

Udara digunakan untuk bernafas oleh seluruh makhluk hidup. 

Faktor udara juga mempengaruhi kenyamanan pengguna sebuah 

bangunan. Udara yang tercemar dapat mengganggu kenyamanan 

dari pengguna bangunan tersebut.Sehingga ketercemaran udara 

harus dihindari untuk menjaga hubungan erat antara udara dan 

seluruh makhluk hidup yang ada. 
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Penyegaran udara didalam ruangan, disamping tergantung 

terhadap penyegaran udara, juga  pada  pertukaran  udara,  yang 

didaerah tropis sangat berhubungan dengan kesehatan yang cukup 

tinggi. Sehingga untuk dapat memberikan penyegaran udara yang 

optimal maka dapat dilakukan penggerakan udara secara alamiah 

dengan vegetasi. (Frick 2006). 

D.   Studi Preseden 

1. Studi Preseden Berdasarkan judul (Sekolah Alam) 

a.  Sekolah Alam Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 3 sekolah alam bogor 

(sumber: sekolahalambogor.id, 2019) 

Sekolah alam Bogor didirikan pada tahun 2002 oleh anak-anak 

muda yang tergabung dalam wadah Yayasan Progress Insani. Lokasi 

sekolah alam ini dipilih di pinggir kota dimana anak-anak dapat dengan 

mudah menemukan lingkungan hijau seperti kebun, sawah, sungai yang 

cukup tenang dari keramaian aktivitas kota. Sekolah alam biasanya 

mempunyai potensi alam dan eksisting alami yang menarik, misalnya 

sawah,  sungai,  kontur  bervariasi,  kebun,  peternakan,  waduk  tadah 

hujan, pemukiman penduduk setempat, bukit, dan jenis biodiversitas 

lainnya, dengan menerapkan kesan arsitektur hijau pada lingkungannya 

dengan   memanfaatkan   kekayaan   alam   untuk   penggunn   material-

material yang ramah lingkungan. 

Konsep sekolah alam Bogor ini mengintegrasikan tiga pilar 

pendidikan yang diyakini menjadi faktor kunci keunggulan umat 

manusia, yaitu pilar iman, ilmu dan kepemimpinan. 
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(1) Visi Sekolah Alam Bogor 

Visi Sekolah Alam Bogor bisa di jelaskan sebagai berikut :   

Menjadi sekolah percontohan tingkat nasional. 

(2)  Misi Sekolah Alam Bogor 

Menyiapkan generasi pemimpin peradaban, di dasari 

sebuah keyakinan akan janji Allah SWT. Membangun 

komunitas pelajar, bermakna bahwa Sekolah Alam Bogor 

berharap menjadi wadah bagi berkembangnya   kapasitas   setiap   

individu   di   dalamnya melalui proses belajar. Tidak hanya 

siswa yang belajar, tetapi juga guru, staf, pengelola dan orangtua. 

Adapun fasilitas Sekolah Alam Quran Bogor antara lain, 

kelas, asrama putra putri, ruang makan, masjid, ruang serba guna, 

kolam renang, kolam ikan dan lapangan terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 4 Asrama putra putri, ruang makan, ruang 

serbaguna, masjid 

(sumber : sekolahalambogor.id, 2019)
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Dari gambar II. 4 dapat dilihat beberapa ruangan yang merupakan 

fasilitas di sekolah alam bogor. Ruangan seperti asrama putra 

putri, ruang makan, ruang serbaguna, masjid menjadi fasilitas 

penunjang yang dapat mendukung proses belajar mengajar di 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 5. Kolam ikan, kolam renang, lapangan 

(sumber : olah data, 2020) 

Beberapa fasilitas yang berada diluar dari bangunan utama seperti 

pada gambar II. 5 terdapat fasilitas seperti kolam ikan, kolam 

renang, dan juga lapangan olahraga. 

Konsep Pendidikan Sekolah alam adalah sebuah model 

pendidikan yang berusaha mengadaptasi apa yang telah 

dibuktikan oleh Rasulullah SAW pada masanya ke masa kini dan 

masa di mana generasi Rabbani kelak menjadi pemimpin di muka 

bumi. Sekolah Alam berusaha mengembangkan pendidikan bagi 

semua (seluruh ummat manusia) dan belajar dari semua (seluruh 

makhluk di alam semesta). Dalam konsep pendidikan Sekolah 

Alam Bogor, fungsi alam antara lain : 

(a) Alam sebagai ruang belajar 

(b) Alam sebagai media dan bahan ajar 

(c) Alam sebagai objek pembelajaran 

Proses pembelajaran Sekolah Alam Bogor menyandarkan 

pada 4 (empat) pilar pengembangan akhlak melalui teladan 
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Learning by Qudwah Pengembangan logika dan daya cipta 

melalui Expriental Learning Pengembangan kepemimpinan 

dengan metode Outbond Training Pengembangan kemampuan 

berwirausaha. 

b. Green School Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.  6 .green school Bali 

(sumber :greenschool.org) 

 

Di Indonesia, kita memiliki satu sekolah yang sangat bersahabat 

dengan lingkungan yaitu Green School Bali, yang dibangun oleh John 

Hardy. Letaknya di Banjar Saren, Desa Sibang Kaja, Abiansemal, 

Badung, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Denpasar. Dirintis tahun 

2007 oleh John Hardy, seorang pengusaha perhiasan dan barang mewah 

dari Kanada yang telah membuka usahanya di Bali sejak tahun 1970-

an. John Hardy menjual  sahamnya di  The John  Hardy Company 

untuk membiayai perintisan Green School.John hardy menjelaskan 

bahwa ide dasar pembangunan sekolah di atas areal seluas 8 hektar 

itu adalah untuk  menerapkan  ajaran  Trihita  karana,  oleh  karena  itu,  

tidak  ada bahan buatan pabrik atau zat kimia di sekolah ini. Ada 3 

bagian utama dari kurikulum Green School. Pertama adalah pelajaran-

pelajaran dasar seperti  Bahasa  Inggris,  Matematika  dan  Ilmu  

Pengetahuan  Alam. Kedua, “Green Studies” atau pelajaran yang 

berkaitan dengan alam, seperti studi tentang alam, lingkungan, ekologi, 

dan juga sustainability, Pelajaran-pelajaran   ini   langsung   diberikan   

di   lapangan.   Ketiga, pelajaran seni kreatif seperti musik, melukis, 



 

23 
 

drama, mendongeng, kerajinan, dan lain-lain. (sumber : green- school-

bali). 

1) Visi misi green school bali, yaitu : 

Green School bertujuan membentuk siswanya menjadi warga 

negara dunia yang memiliki pengetahuan tentang alam dan turut 

bertanggung jawab menjaga keberlanjutan di muka bumi. 

2)  Konsep green school 

Green School berusaha menjadi sekolah internasional dengan 

carbon footprint paling rendah di dunia, green school bali 

menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan, menyegarkan, 

menyehatkan, penyediaan trasnportasi alternatif, tempat rekreasi 

pilihan, dan kesempatan bagi para pelajarnya. Keuntungan sudah 

jelas yaitu mengurangi gas-gas berbahaya bagi atmosfer, 

meningkatkan kemampuan belajar para siswa, meningkatkan 

kesehatan  para  siswa  seperti  menghindarkan  penyakit  diabetes, 

asma atau penyakit pernapasan lainnya, meningkatkan kepekaan 

sosial, dan sebagainya. 

Bangunannya hanya menggunakan bambu, rumput gajah dan 

tanah liat. Semen yang digunakan hanya beberapa di tempat 

yayasan. Pusat dan bangunan yang paling penting adalah “jantung 

dari sekolah”. Sekolah ini merupakan bangunan terbesar di dunia 

yang dibangun seluruhnya berbahan bambu. Dimensinya adalah 18 

meter dan tingginya 64 meter. Area umum sekolah mencakup 

berbagai struktur : bangunan apartemen, ruang kelas, gedung 

perkantoran dan kafe. 

Sekolah mendapat listrik dari sumber energi yang ramah 

lingkungan: generator turbin hidrolik dan panel surya yang 

terpasang. Bahan-bahan bangunan dipilih hampir seluruhnya dari 

bambu. Meja, kursi, rak, dan lemari tempat menyimpan buku yang 

digunakan sehari-hari oleh anak didik semuanya terbuat dari 
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bambu. Sedangkan  atap  bangunan  dibuat  dari  ilalang.  Semua  

ruangan seperti ruang pertemuan, ruang makan, ruang serba guna 

dan kamar kecil menampilkan keharmonisan antara bangunan 

buatan manusia dengan alam sekitarnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.  7. perabot dari bamboo 

(sumber:greenschoolbali.com) 

 

Pendingin udaranya tidak lagi memakai Ac, melainkan kincir 

angin melalui terowongan bawah tanah. Tenaga listriknya 

menggunakan bio-gas yang terbuat dari kotoran hewan untuk 

menyalakan kompor. Terdapat tambak udang tempat budidaya, 

sekaligus peternakan sapi. Ditambah lagi arena olahraga, 

laboratorium, perpustakaan , dan sebagainya. Didalam area ini 

terdapat sungai ayung yang mengalir dimana gemercik airnya 

menjadi musik alami. 

 

Gambar II. 8 Toilet green school, tenaga listrik biogas, panel surya 

(sumber : greenschoolbali.com, 2019) 

 

 

 



 

25 
 

 

secara umum, selain sebagai inovasi dalam sustainability 

architecture, green school Bali ini juga merupakan bangunan yang 

mengadopsi bentuk dan material kebudayaan lokal Bali sebagai 

inspirasi desain arsitekturalnya. 

c. Sekolah Alam Insan Kamil Gowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.9  sekolah alam insan kamil 

(sumber : sekolah alam insan kamil, 2019) 

 

Tapak/site Sekolah alam insan kamil ini terletak di jalan Dato 

Pagentungan, Kelurahan Tomarunang, Kecamatan Somba Opu, 

Kabupaten  Gowa,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Bangunan  Sekolah ini 

berfungsi sebagai lembaga Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Sekolah 

Dasar (SD). Tapak Sekolah ini sangat tepat, karena potensi alam dan 

letak geografis yang mendukung. Dari segi geografis diuntungkan cagar 

budaya seperti adanya Makam Sultan Hasanuddin dan Museum Balla 

Lompoa merupakan faktor pendukung kelestarian budaya Kabupaten 

Gowa. Selain itu juga wisata alam Malino, serta dikelilingi oleh sawah 

dan sungai memberikan pemandangan yang indah di sekitar tapak. Jika 

ditinjau dari segi lokasi, tapak memiliki potensi yang menguntungkan 

dari sasaran pengguna/potensi pasar yaitu: 

1) Terletak  antara  Kampus  II  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin 

Makassar dengan Kampus Universitas Hasanuddin Gowa. 
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2) Terdapat beberapa kompleks perumahan dekat dengan tapak yang 

dihuni oleh pasangan muda yang memiliki anak usia sekolah (2-

12 tahun). 

3) Jarak antara lokasi perumahan yang dekat (jarak 500-2000m) dari 

tapak (lokasi sekolah) bias ditempuh dengan berjalan kaki/ 

kendaraan dengan waktu tempuh sekitar 5- 40 menit 

Adapun fasilitas dari sekolah alam ini yaitu berupa ruang kelas, 

kantor, masjid, aula, area outbound, perpustakaan, green house, sawah 

dan perkebunan dimana penerapan dalam membangun juga 

menggunakan konsep Pendekatan Arsitektur Ekologis.  

 

Gambar II. 10 ruang belajar, perpustakaan, dan masjid 

(sumber : https://www.mugniar.com/, 2020) 

https://www.mugniar.com/
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Gambar II. 11  Green house, area outbound. Sawah, aula dan tanaman hidroponik 

(sumber :  https://www.mugniar.com/, 2020)  

2. Studi Presedent Berdasarkan Pendekatan Ekologis 

a.   Perpustakaan pusat universitas indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.12 Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia 

(Sumber: liquidhearth.com, 25 september 2019) 

Beberapa konsep Eko-Arsitektur yang diterap kan pada bangunan 

ini diantaranya : 

(1) Area terbuka hijau 

Gedung  perpustakaan  ini  diupayakan  untuk  memberikan 

kontribusi terhadap area hijau disekitar tapak, yaitu dengan cara 

menerapkan konsep bukit buatan pada atap bangunan (roof 

garden), selain itu atap hijau juga dapat meminimalisir atau 

mereduksi suhu didalam ruangan. 

 

 

https://www.mugniar.com/
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Gambar II.  13 Bukit buatan gedung perpustakaan pusat universitas Indonesia 

(sumber : Nur‟aini,R. D. (2017) 

Konsep atap hijau yang diterapkan pada bangunan gedung 

perpustakaan pusat Universitas Indonesia, merupakan aplikasi 

konsep ekologis 

(2) Material bangunan 

Finishing Interior dan eksterior pada bangunan ini 

memanfaatkan material alam dan ramah lingkungan. Fasad 

bangunan menggunakan material paliman palemo dan batu alam 

andesit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 14  Bukit buatan gedung perpustakaan pusat universitas Indonesia 

(sumber : https://www.archdaily.com, diakses pada 02 September 2019) 

Dengan penggunaan material  ini  memberikan  kontribusi  efek 

sejuk pada bangunan, dan mampu bertahan cukup lama pada 

kondisi cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi, selain 

http://www.archdaily.com/
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material ini juga tidak perlu untuk dilakukan pengecatan sehingga 

meminimalkan biaya perawatan bangunan. 

b.  School Of Art Nanyang University 

Nayang Technological University School of Art – Singapura 

merupakan salah satu kampus terkemuka didunia, kampus ini pertama 

kali didirikan pada tahun 1955 diatas lahan seluas 200 Ha. Kemudian 

beberapa kali dilakukan pengembangan, hingga pada tahun 2008, 

master plan kampus ini dirancang menyesuaikan keutuhan-kebutuhan 

prasarana kampus dengan mempertahankan kelestraian lingkungan 

alam. School of Art merupakan salah satu sekolah tinggi dalam 

kompleks NTU, yang   memiliki luas lahan sekitar satu hektar. 

Dirancang oleh Hoong Bee Lokdari CPG Consultants Pte Ltd. yang 

memadukan keharmonisan konsep modern dengan alam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.  15. Nanyang Technological University 

(sumber :https://www.timeshighereducation.com/world- university-rankings/nanyang- 

technological-university- singapore) 

Adapun implementasi konsep ekologi pada universitas teknik 

nayang singapura adalah antara lain: 

(1) Green area (area terbuka hijau) 

Bangunan diatas lahan satu hektar ini menyediakan area hijau 

yang cukup luas, dan juga dengan green roof atau atap hijau yang 

diaplikasikan pada atap bangunan menambah komponen ekologis 

pada bangunan ini.  Selain berfungsi sebagai penutup bangunan, 

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/nanyang-technological-university-singapore
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/nanyang-technological-university-singapore
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/nanyang-technological-university-singapore
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/nanyang-technological-university-singapore
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atap hijau ini juga mampu mereduksi kondisi termal yang ada 

didalam bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.  16. Site plan school of art pada kompleks NTU (kiri),green area 

pada school of art pada kompleks NTU (kanan) 

(Sumber : Nur‟aini,R. D. (2017)) 

Bukit hijau buatan yang diaplikasikan pada atap bangunan 

memberikan kontribusi terhadap ruang terbuka hijau pada 

bangunan. 

(2) Material alami 

Menggunakan material batu alam sebagai material finishing 

pada fasad yang terpapar sinar matahari langsung, hal ini 

bertujuan untuk meminimalkan penyerapan termal berlebih 

kedalam bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.17. Material dinding bangunan school of art pada kompleks NTU 

(Sumber : Nur‟aini,R. D. (2017)) 

Penggunaan material alami pada dinding bangunan   School of 

Art pada kompleks NTU, yaitu berupa batu alam. 
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c.  Gedung Perpustakaan Pusat UGM 

Gedung perpustakaan pusat UGM merupakan gedung bermassa 

yang berdiri diatas lahan seluas 17,8 hektar. Massa bangunan gedung 

perpustakaan UGM kemudian dikembangkan menjadi beberapa 

massa bangunan yang baru dengan didalam perancangannya 

menerapkan konsep ekologi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 18  Kompleks gedung perpustakaan UGM 

(Sumber : Adi A,R (2017:70)) 

Adapun konsep-konsep eko-arsitektur dalam bangunan ini adalah : 

(1)  Green area atau area hijau 

Bangunan perpustakaan pusat yang direncanakan untuk 

memenuhi   kriteria   bangunan   ekologis   ini   menyediakan   

ruang terbuka hijau yang cukup luas, baik pada halaman depan 

maupun pada ruang-ruang perantara massa bangunan. Selain itu 

bangunan ini juga menerapkan konsep green roof, dengan adanya 

atap hijau ini juga membantu meminimalkan suhu ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.19. Area hijau dalam site gedung perpustakaan pusat UGM 

(Sumber : Adi A,R (2017:74)) 
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Total area hijau yang disediakan kompleks perpustakaan ini 

sekitar 5446 m2, dari luas total site 17,8 hektar atau sekitar 

30,56%, Adi A,R (2017:74). 

(2)  Penggunaan material fasad 

Dalam penggunaan material fasad Perpustakaan UGM 

menggunakan material dinding berbeda-beda pada masing-

masing sisi yang disesuaikan dengan orientasi dan fungsi ruang 

didalamnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.20. Material fasad batu alam 

(Sumber : Adi A,R (2017:77)) 

Pada dinding sebelah timur dan barat diaplikasikan material 

fasad berupa batu  alam  dengan  warna  yang  gelap  karena  

pada sisi  ini menerima paparan sinar matahari yang cukup 

tinggi, dengan material batu  alam  akan  mengurangi  efek  

panas  yang  ditimbulkan  serta dengan  penggunaan  warna  yang  

gelap  akan  mengurangi  refleksi pada areal bangunan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.21. Material fasad pada sisi utara-selatan 

(Sumber : Adi A,R (2017:77)) 
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Sedangkan pada sisi utara dan selatan menggunakan fasad 

dengan warna cerah dengan jumlah bukaan untuk 

memaksimalkan sistem ventilasi.
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E. Resume Studi Presedent 
1. Resume Sekolah Alam 

             Table II. 2 Resume studi presedent sekolah alam 

 

No 

 

Sasaran 

 

Sekolah Alam Bogor 

 

Green School Bali 
Sekolah Alam Insan 

Kamil 

 

Gagasan Desain 

 

 

1. 

 Sekolah  alam  bogor  ini Green school bali memiliki Sekolah alam insan kamil 

 

ini terletak di tengah lahan 

terbuka hijau dan dekat 

dengan cagar budaya dan 

wisata yang ada di Gowa 

Pemilihan       tapak       dengan 

Pengolahan terletak  di   pinggir   kota lahan yang berjarak sekitar pertimbangan terletak dipinggir 

tapak dengan     lahan     terbuka 30   kilometer   dari   pusat kota  agar  memberikan suasana 

 hijau     dimana     terdapat kota dengan lahan terbuka yang nyaman dan tenang serta 

 kebun, sawah dan sungai hijau     dimana     terdapat fasilitas   yang   sesuai   dengan 

  tambak udang, peternakan 

sapi, sungai ayung didalam 

pengolahan tapak ini 

sekolah  alam,  seperti  sawah, 

ladang, sungai, dll. 

 

2. 

Pemrograman Pemrograman   ruang  pada Terdapat   bangunan terdiri   dari   ruang   kelas, Ruang- ruang yang dibutuhkan 

ruang sekolah   ini   lebih   tertuju 

kepada  pusat  belajar  atau 

utama,   ruang  pertemuan, 

ruang   makan   dan   ruang 

kantor,  area parkir,  masjid 

kantin, aula, area outbound, 

hampir  sama  dengan  sekolah- 

sekolah pada umumnya dengan 

 gedung  utama   dimana   di serba       guna.       Bentuk perpusakaan     dan     green fasilitas        tambahan        yang 

 lengkapi   dengan   bebagai bangunan green school bali house,  perkebunan,  sawah, menunjang sekolah alam seperti 

 fasilitas mempunyai  bentuk  dasar peternakan      dan      ruang area    outbound,    amphliteatre, 

  lingkaran yang mekanikal sawah, ladang. 
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3. 

 Model   bangunan   seperti Mengadopsi   bentuk   dan 
 

Bentuk              bangunan 

 

Desain      bangunan      pada 
 

Pengolahan 
saung  dengan  mengambil material kebudayaan local  

menggunakan       analogi 

 

sekolah     alam     dirancang 

bentuk sisi alam sebagai orientasi Bali     sebagai     inspirasi 
 

budaya  Indonesia  dalam 

 

senyaman  mungkin  dengan 

 perancangan desain arsitekturalnya membangun rumah adat, 

kapal layar. 

menggunakan material yang 

ramah   terhadap   lingkugan 

    dan     mampu     beradaptasi 

    dengan lingkungannya 

 

4. 

 Menggunakan      material Menggunakan          bahan Menggunakan bahan  yang 

ramah lingkungan 

Menggunakan    material yang 

Pendukung bangunan    yang    ramah bangunan    dari    bambu, ramah lingkungan  

dan lingkungan berupa rumput  gajah  dan  tanah   

kelengkapan bambu dan rumbia liat,   aliran   listrik    dari   

bangunan  energi       yang      ramah   

  lingkungan,     dan    atap   

  bangunan dari ilalang   

5. Aplikasi Menggunakan konsep Aplikasi  arsitektru  pada Menggunakan  konsep Menggunakan              konsep 

arsitekturalnya arsitektur hijau dengan green     arsitektur     bali arsitektur    hijau    dengan pendeketan  berupa  arsitektur 

 memanfaatkan potensi sesuai  dengan  namanya mempertahankan   vegetasi hijau,   atau   ekologis   yang 

 alamnya menggunakan       konsep pada tapak ramah   terhadap   lingkungan 

  arsitektur     hijau     yang  agar   menyatu   dengan   alam 
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   ramah   lingkungan   agar 

menampilkan 

 sekitarnya. 

   keharmonisan         antara  

   bangunan               buatan  

   manusia    dengan    alam  

   sekitarnya.  

6. Visi misi Visi : Visi Misi : Mengajarkan       anak-

anak 

Visi Misi : 

1.  Menjadi percontohan Membentuk          siswa untuk  menjawab  

persoalan 

Menjadikan     sekolah     

alam tingkat nasional menjadi warga   Negara hidup          sejak          

dini, 

sebagai  inspirasi  dari  

sekolah 2.  Memberikan inspirasi dunia    yang    memiliki mengajarkan    

kemandirian 

lainnya, dan tetap 

menanamkan dari sekolah alam pengetahuan       tentang dan ketangguhan sejak 

dini 

nilai-nilai             islam     

yang lainnya . alam        dan         turut dengan             

mengadakan 

betanggung    jawab    

menjaga Misi : bertanggung         jawab bussine day keberlanjutan dimuka bumi 

1. Menyiapkan generasi menjaga   keberlanjutan   

pemimpin peradaban 

2. Membangun komunitas 

pelajar 

di muka bumi   



 

37 
 

7. Kurikulum Pengembangan         akhlak 1.  Pelajaran dasar bahasa 
 

inggris , matematika 

dan ilmu pengetahuan. 

Mengikuti kurikulum 

yang 
 

ditetpkan  oleh  

kementrian pendidikan 

dan kebudayaan 

1.  kurikulum 

akhlak 
 

2.  kurikulum 

ilmu 

pengetahuan melalui teladan (learning by 

qudwah)      pengembangan 

  logika    dan    daya    cipta  

2.  Green studies 
dengan         

mengakomodir 

3.  kurikulum 

kepemimpinan 
 

4.  kurikulum 

kewirausahaan 

  melalui             eksperiental  kurikulumnya sendiri 
   

learning,      pengembangan 
3.  Pelajaran seni kreatif  

  kepemimpinan         dengan   

  metode  outbound  training 

pengembangan kemampuan 

  

8. Konsep 1. alam sebagai media Menjadikan  sekolah  alam Menjadikan        anak-

anak 

1. alam sebagai media 

belajar 
pendidikan   

ruang belajar 

 

internasional            dengan 

 

menjadi pribadi yang 

lebih 

 

2. 

 

belajar berbasis 
 2. alam sebagai media dan carbon     footprint     paling mandiri   dan   

ketangguhan 

 Pengalaman 

  

 

3. 

bahan belajar 

alam sebagai 

objek 

pembelajaran 

rendah didunia sejak dini 3. mempelajari 

interaksi antar 

sesama makhluk 

hidup maupun 

sebaliknya 

1. Sekolah     alam    yang 1. Kelas 1. Kelas Fasilitas      sekolah      

alam 
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9. Fasilitas  natural dan nyaman 2. Perpustakaan 2. Masjid disesuaikan     dengan 

2. Asrama siswa putra dan 3. Café 3. Arena outbund kebutuhan-kebutuhan    

pada  putri   yang   asri    dan 4. Apartment 4. Lapangan umumnya,    seperti    

ruang  nyaman 5. Tempat berkebun 5. Sawah kelas,     ruang     

pengelola, 3. Ruang    makan    yang 6. Arena outbound 6. Aula kantin,        masjid,        

area  nyaman 7. Tempat ibadah 7. Kantin outbound,    kebun,    

sawah, 

  (sumber : olah data pribadi, 2019)                                                                                                                                                                                                

  4.  Masjid yang nyaman 8.  Sungai 8.  Green house 

 

9.  Asrama guru 

sungai dsb. 

  5.  Ruang serba guna yang 9.  Sawah 

  nyaman 10.Kandang ternak 

  6.  Kolam renang 11.Laboratorium 

  7.  Kolam ikan 12.Lapangan olahraga 

  8.  Lapangan terbuka 13.Kantin 

   14.Kolam ikan 

   15.Ruang serbaguna 
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Adapun kesimpulan berdasarkan dari studi presedent tentang 

sekolah alam adalah pemilihan tapak dengan mempertimbangkan 

kemudahan  dalam  pencapaian  dimana  terletak  dipinggir  kota  

atau berada  ditengah  desa  agar  memberikan  suasana  yang  

nyaman  dan tenang dengan di lengkapi fasilitas sekolah alam 

berupa, kelas, area outbound, taman yang luas, ladang, kandang 

ternak, sawah, sungai dan fasilitas penunjang    lainnya dengan 

desain bangunan  yang menyesuaikan dengan pendekatan yaitu 

arsitektur ekologis. 
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2. Resume studi presedent dengan pendekatan arsitektur ekologis 

Tabel II. 3 resume studi presedent dengan pendekatan arsitektur ekologis 

No. Sasaran Perpustakaan Pusat Universitas 

Indonesia 

School Of Art Nanyang 

Tecnological University 

Gedung Perpustakaan Gagasan Desain 

Pusat Ugm 

1. Green Area (Area 

 

Hijau) 

Perpustakaan pusat indonesia 

mempunyai konsep sustainable 

building yang ramah lingkungan 

(eco friendly) karena kebutuhan 

energy menggunakan energy 

terbarukan yaitu energy matahari 

(solar energy) dan bangunan 

dirancang diatas bukit buatan serta 

terletak didepan danau kenanga 

yang ditumbuhi pepohonan besar 

Nanyang university memiliki 

atap melengkung yang 

ditutupi oleh rumput hijau 

seolah-olah membuat kontur 

tanah muncul ke permukaan 

selain sebagai estetika tujuan 

lain agar atap bangunan ini 

membantu menurunkan suhu 

atap di sekitarnya 

, nanyang university ini juga 

terletak 

di sebuah lembah hutan seluas 

 

200 hektare 

1.  5446 m2 area hijau 

atau sekitar 30,59% 

dari site. 

2.  penggunaan green 

 

roof (atap hijau) 

Penerapan arsitektur 

ekologis didesain 

baik pada bangunan 

maupun pada 

lingkungan dengan 

memberikan area 

hijau pada 

bangunan, agar 

memberikan 

kenyamanan 

bagipara 

pengguna 

2. Konsep Sustainable building yang ramah 

lingkungan  (ecofriendly)  bahwa 

kebutuhan  energi  menggunakan 

Perancangan bangunan agar 

tetap terkesan alami dengan 

tidak memaksakan 

Menyediakan area Perancangan 

Rancangan terbuka hijau yang bangunan yang 

 cukup luas, baik pada terkesan alami 
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  sumber energi terbarukan,  yakni 

 

energi matahari ( solar energy) 

pembangunan dengan halaman depan dan ramah 

  mengubah eksisting lembah maupun pada lingkungan 

  tersebut ruangan perantara dengan 

  agar dapat menyatu dengan massa bangunan, dan memanfaatkan 

  alam juga menerapkan 

konsep green roof 

untuk meminimalkan 

suhu ruangan 

potensi alam 

 

3. 

 

Ciri Khas 
Dirancang berdiri diatas lanskap 

bukit buatan dan terletak didepan 

danau kenanga yang ditumbuhi 

pepohonan besar berusia 30 

tahun akan menambah keindahan 

bagi perpustakaan tersebut 

sehingga akan 

tercipta suasana yang lebih 

nyaman 

Memiliki atap melengkung 

yang ditutupi oleh rumput 

hijau seolah- olah membuat 

kontur tanah muncul ke 

permukaan 

Memiliki atap Dirancang dengan 

Bangunan dengan konsep green mengikuti kondisi 

 roof, serta lingkungan yang 

 penggunaan material 

dinding yang 

berbeda-beda ditiap 

sisinya disesuaikan 

dengan orientasi dan 

fungsi ruang didalam 

bangunan 

ada agar dapat 

menyatu dengan 

alam dan tercipta 

suasana yang 

lebih nyaman 
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4. Interior 

Bangunan 

Didesani terbuka dan 

menyambung antara satu ruang 

dengan ruang yang lain melalui 

 

sistem void, agar 

memaksimalkan penggunaan 

sirkulasi alam 

Memiliki dinding kaca, 

kolom beton yang tak 

berbentuk, lantai dari semen 

 

dan pasir 

Interior bangunan 

 

pada tiap sisinya 

menggunakan 

material yang 

berbeda-beda, 

dengan bukaan yang 

besar di area tertentu, 

dan penggunaan 

material batu alam 

dengan warna gelap 

disisi yang memiliki 

tingkat paparan sinar 

matahari yang tinggi 

Memiliki bukaan 

 

yang besar agar 

dapat 

memaksimalkan 

penggunan 

sirkulasi pada 

alam 

  

  

  

  

(sumber : olah data, 2020) 
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Berdasarkan hasil analisis diatas disimpulkan bahwa poin-poin 

pengaplikasian arsitektur ekologis yang dibatasi pada berapa poin seperti, area 

hijau, orientasi bangunan, penggunaan material, diaplikasikan pada bangunan 

dalam hal ini area hijau misalnya berhubungan erat pada penataan guna lahan, 

sehingga proporsi lingkungan ekologis dapat harmonis dengan bangunan yang 

didesain didalamnya. kemudian pada orientasi bangunan adalah kembali pada 

teknik pengolahan tapak, bagaimana merencanakan orientasi yang mampu 

memaksimalkan potensi-potensi tapak seperti, meminimalkan termal ataupun 

memaksimalkan penghawaan alami. Pada material bangunan semaksimal 

mungkin diupayakan menggunakan material- material alami dan ramah 

lingkungan. 

F.   Integrasi Keislaman 

1.    Keutamaan menuntut ilmu 

Menuntut ilmu merupakan hal yang paling wajib dilakukan manusia 

untuk memperluas wawasan sehingga derajat kita pun bisa terangkat. 

Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad 

SAW. “Menuntut ilmu diwajibkan atas orang islam laki-laki dan 

perempuan”. Maka itu, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan wajib menuntut ilmu. Selain itu, ayat alquran tentang 

menuntut ilmu juga termasuk dengan jelas, sehingga jangan ada keraguan 

lagi untuk menuntut ilmu, berikut beberapa ayat tersebut: 

1) Q.S Al Mujadilah ayat 11 : 
هَا يُّ

َ
َٰٓأ ِينَ ٱ يَ حُواْ فِِ  لَّذ ْ فۡ ٱفَ  لمَۡجََٰلسِِ ٱءَامَنُوٓاْ إذَِا قيِلَ لكَُمۡ تَفَسذ ُ ٱسَ ِِ يَفۡ  سَحُوا  للّذ

ْ ٱلَكُمۡۖۡ وَإِذَا قيِلَ  وا ْ ٱفَ  نشُُُ وا ُ ٱيرَۡفعَِ  نشُُُ ِينَ ٱ للّذ ِينَ ٱءَامَنُواْ منِكُمۡ وَ  لَّذ   لَّذ
ُ
وُوُاْ أ

ٖۚ وَ  لۡعلِۡمَ ٱ ُ ٱدَرَجََٰت   ١١بمَِا تَعۡمَلوُنَ خَبيِرٞ  للّذ

Terjemahnya :



 

44 
 

 

11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

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

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang berlapang- lapang 

dalam majlis, bahwa Allah akan memberikan kelapangan untuk mereka. 

Ayat ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu, bahwa orang- orang 

yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. 

Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Munir menjelaskan, tingginya 

derajat itu akan didapatkan oleh orang-orang yang berilmu baik di dunia 

maupun di akhirat. 

Para sahabat sangat memahami hal ini. Sehingga Umar yang awalnya 

mempertanyakan mengapa Nafi‟ memilih Ibnu Abza sebagai 

penggantinya menjadi amil Makkah. Padahal Ibnu Abza adalah mantan 

budak. Ketika Nafi‟ menjelaskan bahwa Ibnu Abza adalah orang yang 

alim dan hafal Quran, Umar sebagai khalifah waktu itu pun 

menyetujuinya. 

2) Q. S. Thaaha ayat 114 

 

ُ ٱ فَتَعََٰلَ  ِ  لَۡۡقُّ  ٱ لمَۡلكُِ ٱ للّذ ن يُقۡضَََٰٓ إلََِۡكَ وحَۡيُهُ  لۡقُرۡءَانِ ٱوَلََ تَعۡجَلۡ ب
َ
 ۡۥۖ مِن قَبۡلِ أ

ِ زدِۡنِِ عِلۡمٗا وَ   ١١٤قلُ رذب 

Terjemahnya : 

114. Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah 

kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan 

mewahyukannya kepadamu[946], dan Katakanlah: "YaTuhanku,   

tambahkanlah   kepadaku   ilmu pengetahuan."  
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 [946] Maksudnya: nabi Muhammad s.a.w. dilarang oleh Allah 

menirukan bacaan Jibril a.s. kalimat demi kalimat, sebelum Jibril a.s. 

selesai membacakannya, agar dapat nabi Muhammad s.a.w. menghafal 

dan memahami betul-betul ayat yang diturunkan itu. 

Adapun salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 

dalam shahihnya, dari hadits abu hurairah radhiyallahu anhu, yang 

membahas tentang menuntut ilmu, Nabi Muhammad SAW. Bersabda : 

لَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلىَ  مَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتمَِسُ فِيْهِ عِلْمًا، سَهَّ

 الْجَنَّ 

Terjemahannya : 

Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk 

menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga.” 

2.    Pentingnya menjaga lingkungan dan alam sekitar 

Dalam islam telah melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam 

sekitar, baik pengerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Kaum 

Muslimin, harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan 

alam sekitar. Oleh karena itu, setiap muslim harus memahami landasan-

landasan pelestarian lingkungan hidup. Karena pelestarian lingkungan hidup 

merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah 

untuk menghuni bumi Allah SWT., Allah SWT. telah melarang perbuatan 

merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia 

di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah SWT. 

dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu 

yang telah  tetapkan.  Oleh  karena itu,  manusia tidak  boleh semena- mena 

mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Allah SWT. 

berfirman dalam “Q.S. Ar-Rum : 41- 42” : 
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ِ ٱفِِ  لۡفَسَادُ ٱ ظَهَرَ  يدِۡي  لۡۡحَۡرِ ٱوَ  لبَۡ 
َ
ِ ٱلَِذُِيقَهُم بَعۡضَ  لنذاسِ ٱبمَِا كَسَبَتۡ أ عَمِلوُاْ  يلَّذ

رۡضِ ٱسِيُرواْ فِِ  قلُۡ  ٤١لعََلذهُمۡ يرَجِۡعُونَ 
َ
ْ ٱفَ  لۡۡ َٰقبَِةُ  نظُرُوا ِينَ ٱكَيۡفَ كََنَ عَ لُ  مِن قَبۡ  لَّذ

شِۡۡكيَِن  كۡثََهُُم مُّ
َ
 ٤٢كََنَ أ

Terjemahnya : 

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 

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

jalan yang benar). 

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 

perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)."  
Penegasan Allah SWT. Bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di 

darat dan di laut adalah akibat dari ulah manusia, oleh karena itu 

hendaklah manusia menghentikannya, mau kembali ke jalan yang 

benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik. 

Allah SWT. menyuruh agar manusia mempelajari umat-umat terdahulu 

(sejarah), banyaklah bencana yang menimpa umat-umat terdahulu 

disebabkan mereka tidak menghiraukan seruan Allah SWT. bahkan 

kebanyakan mereka ingkar dan musyrik kepada- Nya. 

Pada Q.S. Ar Rum ayat 41- 42 menerangkan bahwa Allah SWT. 

menciptakan alam semesta dan segala isinya adalah untuk dimanfaatkan oleh 

manusia demi kesejahteraan hidup dan kemakmurannya. Manusia diangkat   

sebagai   khalifah   di   bumi   yang  diamanati   agar  menjaga kelestarian 

alam jangan sampai rusak. Manusia diperbolehkan menggali kekayaan   alam,   

mengolahnya,   dan   memanfaatkan   sebagai   bekal beribadah kepada Allah 

dan beramal soleh. 
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Namun kenyataannya karena manusia mempunyai sifat tamak, rakus, 

(yang berlebihan ) sehingga penggalian alam itu tak terkendalikan yang 

berdampak menjadi bencana alam, seperti tanah longsor, banjir, alam menjadi 

tandus, kekeringan, alam menjadi gersang, dan udara tercemar dan   lain   

sebagainya.   Kerusakan   alam   itu   akan   berakibat   pula kesengsaraan pada 

diri manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia disuruh mempelajari sejarah 

sebelumnya bahwa banyak manusia yang menjadi sengsara akibat mereka 

tidak mau lagi menghiraukan  seruan Allah SWT, bahkan mereka 

kebanyakan berbuat musyrik dan kufur kepada Tuhannya. 

3.   Tinjauan terhadap arsitektur ekologis 

Seperti yang diketahui arsitektur ekologis adalah pembangunan 

berwawasan  lingkungan,  dimana  memanfaatkan  potensi  alam semaksimal 

mungkin, dan tetap menjaga kelestariannya. Allah SWT. berfirman dalam 

Q.S. Al-furqon ayat 59 : 

ِيٱ َٰتِ ٱخَلقََ  لَّذ مََٰوَ رۡضَ ٱوَ  لسذ
َ
يذام  ثُمذ  لۡۡ

َ
 رِِۖۡ  لۡعَ ٱعََلَ  سۡتَوَىَٰ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا فِِ سِتذةِ أ

  ٥٩خَبيِٗرا  ۦلۡ بهِِ فسَۡ  لرذحۡمََٰنُ ٱ

Terjemahnya : 

59. yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 

Arsy[1071], (Dialah)  yang Maha pemurah,  Maka Tanyakanlah 

(tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang 

Dia. 

[1071] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib 

kita imani, sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. 

Dalam tafsir Al-Misbah (Amraini.com, 2019), maksud dari ayat di atas 

ialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di 

anatara keduanya dalam enam hari. Dia menguasai singgasana 

kerajaan.Kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu.Dialah Zat yang Maha 
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Pengasih.Apabila kamu ingin tahu sifat-sifat-Nya, maka tanyakanlah kepada 

siapa yang mengetahui hal itu. Dia pasti akan memberikan jawaban  untukmu.  

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Enam hari yang 

disebutkan di dalam ayat di atas merupakan ungkapan Allah tentang masa. 

Dialah yang lebih tahu ukuran hari-hari tersebut,  dari  sudut  pandang ilmu  

pengetahuan,  proses kejadian  alam melewati  beberapa  fase.  Adapun  firman  

Allah  yang  berbunyi  “al- samawat wa al-ardl wa ma baynahuma” („langit, 

bumi dan apa yang ada di antara keduanya‟) menunjukkan semua benda-benda 

langit.Sedangkan firman Allah “.tsumma istawa „ala al-arsy” („.kemudian 

Dia menguasai „arsy‟) menetapkan bahwa dilihat dari segi waktu, alam ini 

mempunyai permulaan, dan bahwa terbentuknya alamini disertai dengan 

hukum alam atau sunnatullah yang mengatur semuanya.Dengan adanya suatu 

sistem alam ini yang rinci dan sempurna serta mencakup segala sesuatu, 

penguasaan Allah terhadap alam secara global dan rinci menjadi jelas. 

Mengenai firman-Nya “fa is‟al bihi khabiran” („Tanyakanlah kepada yang 

mengetahui‟), mengandung anjuran akan pentingnya meneliti atau menggali  

gejala-gejala  alam  dan  sistem  yang  ada di  dalamnya untuk mengetahui 

rahasia-rahasia kekuasaan Allah dalam penciptaan alam
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BAB III  

TINJAUAN KHUSUS 

A.   Tinjauan Khusus Lokasi 

1.  Pemilihan Lokasi 

a. RTRW Kabupaten Bulukumba 

Kabupaten bulukumba merupakan kabupaten yang terletak pada 

titik  geografis  5º20º-5º40º  Lintang  Selatan  dan  119º28º  -  120º28º 

bujur  timur,  dengan  luas  wilayah  sekitar  kurang  lebih 1.154 

km
2
, dengan  batas-batas  wilayah  antara  lain,  sebelah  utara  

berbatasan dengan  Kabupaten  Sinjai,  sebelah  timur  berbatasan  

dengan  Teluk Bone,  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  Laut  

Flores,  dan  sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 

Wilayah  perencanaan   Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  

Kabupaten Bulukumba mencakup seluruh wilayah administrasi yang 

terdiri atas : 

1)   Kecamatan Kindang; 

2)   Kecamatan Gantarang; 

3)   Kecamatan Bulukumpa; 

4)   Kecamatan Ujung Bulu; 

5)   Kecamatan Bonto Bahari; 

6)   Kecamatan Bontotiro; 

7)   Kecamatan Kajang; 

8)   Kecamatan Rilau Ale; 

9)   Kecamatan Ujung Loe. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 21 tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba 

2012-2032, Kabupaten Bulukumba memiliki kawasan yang 

diperuntukkan sebagai kawasan pusat pusat kegiatan. Pusat-pusat 

kegiatan sebagaimana dimaksud terdiri atas:  
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Gambar III.1 Peta batas-batas dan Pusat-pusat Kegiatan Kabupaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 1 Peta Bulukumba 

(Sumber: imgigi.com, 18 januari 2020) 

Pada gambar peta di atas menunjukkan pembagian pusat- pusat 

kegiatan yang ada di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kecamatan 

yaitu: 

1.    Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); 

PKW sebagaimana dimaksud merupakan Kawasan 

Perkotaan Bulukumba  yang  meliputi  Kecamatan  Ujung  

Bulu  dan Kecamatan Gantarang. 

2.    Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); 

PPK sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

Kawasan  perkotaan  Tanete  di  Kecamatan  Bulukumpa,  

Tanah Beru di Kecamatan Bontobahari, Kassi di Kecamatan 

Kajang, dan Dannuang di Kecamatan Ujung Loe 

3.    Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); 

PPL sebagaimana dimaksud terdiri atas: 

Kawasan Tanuntung di Kecamatan Herlang, Palampang di 

Kecamatan Rilau Ale, Hila-hila di Kecamatan Bontotiro, 

dan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang (Perda Kab. 

Bulukumba,2012). 
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Dari uraian diatas dan berdasarkan rencana tata ruang 

kabupaten bulukumba   tahun   2012-2023   mengenai   pembagian   

pusat-pusat kegiatan terdapat dua pusat pelayanan kawasan 

perkotaan yaitu pusat  kegiatan wilayah (PKW) dan pusat pelayanan 

kawasan (PPK) dimana wilayah tersebut mempunyai kegiatan utama 

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Sementara, 

untuk pusat pelayanan lingkungan (PPL) merupakan pusat 

permukiman atau kawasan pedesaan yang mempunyai kegiatan 

utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya   alam   dengan   

susunan   fungsi   kawasan   sebagai   tempat permukiman pedesaan, 

pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan 

ekonomi. 

2.  Persebaran Sekolah Dasar di Kabupaten Bulukumba 

Berikut adalah persebaran sekolah dasar di kabupaten Bulukumba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.  2 Peta Penyebaran SD di kabupaten bulukumba 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

Data persebaran  sekolah  dasar berdasarkan  hasil  data dari 

kementerian pendidikan menunjukkan penyebaran sekolah dasar 
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negeri maupun swasta dibeberapa kecamatan di kabupaten 

Bulukumba namun di daerah ini tidak terdapat sekolah alam atau yang  

menerapkan  pendidikan  alternatif.  Adapun  data-datanya ialah 

sebagai berikut.  

Table III. 1 data pendidikan tingkat SD di Kabupaten Bulukumba 

 

 

 

(Sumber : Kemendikbud, 2018) 

Berdasarkan data dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa 

jumlah   sekolah   negeri   yang   ada   di   kabupaten   bulukumba 

sebanyak 348 sekolah dan terdapat 1 sekolah swasta, namun tidak 

terdapat sekolah berbasis pendidikan alternatif atau sekolah alam, 

adapun kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan 

adalah Kecamatan Rilau Ale dengan jumlah sekolah negeri sebanyak 

27, Kecamatan Kindang berjumlah 25 sekolah negeri, Kecamatan 

 

No 

 

Kecamatan 
SD  

Total Negeri Swasta 

 

1 

 

Rilau Ale 

 

27 

 

0 

 

27 

 

2 

 

Bonto Bahari 

 

26 

 

0 

 

26 

 

3 

 

Kindang 

 

25 

 

0 

 

25 

 

4 

 

Ujung Bulu 

 

21 

 

1 

 

22 

 

5 

 

Ujung Loe 

 

34 

 

0 

 

34 

 

6 

 

Herlang 

 

37 

 

0 

 

37 

 

7 

 

Bonto Tiro 

 

39 

 

0 

 

39 

 

8 

 

Gantarang 

 

46 

 

0 

 

46 

 

9 

 

Kajang 

 

45 

 

0 

 

45 

 

10 

 

Bulukumpa 

 

48 

 

0 

 

48 

 

TOTAL 

 

348 

 

1 

 

349 
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Herlang dengan jumlah 37 sekolah negeri dan Kecamatan Bonto Tiro 

sebanyak 39 sekolah negeri. 

3.  Potensi Alam Pada Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) 

Potensi alam di Kabupaten Bulukumba begitu melimpah dimana 

sebagian kawasan tersebut berada dibagian pusat pelayanan 

lingkungan(PPL), berikut potensi-potensi alam yang berada di Pusat 

Pelayanan Lingkungan.  

Table III. 2 potensi alam pada pusat pelayanan lingkungan 

No Kecamatan Potensi Sumber Daya Alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Rilau Ale 

1. Daaerah irigasi 

2. Agriculture 

3. Wisata alam 

4. Perikanan 

5. Industry 

6. Pertanian 

7. Perkebunan 

8. peternakan 

9. Cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan 

 

 

2 

 

Kindang 

1. Daerah irigasi 

2. Agriculture 

3. Wisata alam 

3 Herlang 1.  Agriculture 

 

 

 

 

4 

 

 

Bonto tiro 

1. Daerah irigasi 

2. Agriculture 

3. Wisata alam 

4. Cagar budaya dan ilmu 

pengetahuan 

(sumber : perda kabupaten bulukumba, 2010-2023) 

Berdasarkan data dari table diatas dapat disimpulkan bahwa 

kecamatan yang memiliki potensi alam tertinggi terletak pada 

kecamatan Rilau Ale selain potensi alam yang mendukung kecamatan 
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rilau ale juga merupakan salah satu kecamatan yang terletak di jalan 

kolektor   primer   K1   yang   merupakan   jalan   penghubung   antar 

kabupaten dan posisinya yang berada di tengah sehingga mudah 

menjangkau pusat pariwisata yang ada di kawasan lain seperti cagar 

budaya kajang ammatoa, pembuatan perahu phinisi, dan juga wisata 

pantai  yang  lain,  dengan  terpilihnya  lokasi  ini  diharapkan  sekolah 

alam ini bias menjadi sekolah percontohan pada kecamatan yang berada 

di pusat pelayanan lingkungan maupun pusat-pusat kegiatan lainnya 

4. Lokasi terpilih 

Dari beberapa pertimbangan diatas maka diperoleh lokasi yaitu di 

kecamatan Rilau Ale yang merupakan Daerah Pusat Pelayanan 

Lingkungan yang tepat sebagai lokasi perancangan sekolah alam. 

 

 

Gambar III. 3 Peta Kab. Bulukumba dan Kec. Rilau ALe 

(sumber : Olah data, 2020) 

Dipilihnya daerah Kecamatan Rilau Ale sebagai lokasi untuk 

Perancangan Sekolah Alam di Bulukumba karena lokasi yang dekat 

dari   pusat   perkotaan,   mudah   di   akses,   dan   merupakan   jalur 

penghubung antar kabupaten, sebagai jalur kolektor primer K1, K2 

dan K4. 

Kecamatan rilau ale terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan, adapun 

pembagiannya meliputi, kelurahan Palampang, desa Tanah harapan, 



 

55 
 

Bontomanai, Swatani, Karama, Batu karopa, Bulo lohe, Bontobangun, 

Bontoharu, Baji minasa, Anrang, Bonto mate‟ne, Bonto lohe, 

Pangalloang dan Topanda, dimana kelurahan palampang merupakan 

kota kecamatan dari 14 desa yang artinya palampang dijadikan pusat 

kegiatan di kecamatan rilau ale ini Karena lokasinya yang strategis. 

Maka dari itu, untuk lokasi tapak terpilih berada pada Kelurahan 

Palampang Kecamatan Rilau Ale, dimana pada tapak ini sangat sesuai 

untuk  lokasi  perancangan  sekolah  alam  karena  berada  pada  area 

wisata alam berupa permandian ulfa (ulu faenre) atau mata air, dekat 

dari  permandian  water  park  alika,  dan  di  himpit  oleh  sawah  dan 

ladang, selain itu lokasi ini juga sangatlah strategis karena dekat dari 

jalan kolektor primer K1 sebagai jalur penghubung antar daerah yaitu 

Bulukumba – Sinjai dan Bulukumba – Bantaeng dan diantara wilayah 

pusat  pelayanan  lingkungan  (PPL),  Palampang  merupakan  tempat 

yang paling dekat dari pusat kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 4 Peta Kec. Rilau Ale dan Kel. Palampang 

(sumber : Olah data, 2020) 

Berdasarkan  beberapa  poin  di  atas  maka  lokasi  tapak  yang 

strategis  untuk  perancangan  Sekolah  Alam  di  Bulukumba  yaitu, 

terletak di Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale. Dengan 

mempertimbangkan beberapa hal yaitu: 

1) Dapat di akses dari jalan kolektor primer K1 
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2) Mudah  dijangkau  dengan  transportasi  umum,  pribadi  

maupun berjalan kaki dari kolektor primer K1 

3) Berada pada area lokasi wisata alam 

4) Dekat dari pusat kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 5 peta lokasi tapak berdasarkan wilayah kelurahan palampang 

 

(sumber : Olah data, 2020) 

Lokasi tapak ini berada pada wilayah pusat pelayanan 

lingkungan yang terkoneksi dengan jalan kolektor primer K1. 

1) Ukuran tapaK 

Luas tapak yang akan digunakan sebesar ± 46.500 m
2 

/ 65 Ha. 
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Gambar III. 6 Luas Tapak Dan BCR Di Bulukumba 

(sumber : olah data, 2020) 

2)   Batas-batas tapak 

Batas-batas  yang  dimiliki  oleh  tapak  ini  adalah  

sebagai berikut : 

a) Sebelah utara berbatasan dengan sungai dan ladang, 

  b) Sebelah  timur  berbatasan  dengan  tebing,  lahan  kosong  

dan jalan kolektor primer K1, serta sekolah tingkat 

tsanawiyah dan aliyah, 

 c) Sebelah selatan berbatasan dengan tebing dan  

pemukiman, 

 d) Sebelah barat berbatasan dengan sawah dan ladang 
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Gambar III. 7 Tapak Sekolah Alam 

(sumber : olah data, 2020) 

5.  Ketentuan yang berlaku 

1) Koefisien dasar bangunan (KDB) 

Koefisien dasar bangunan menurut peraturan daerah Kabupaten 

Bulukumba adalah lebih besar dari 20% dan paling tinggi 40%. 

Sehingga didapatkan hasil dengan perhitungan sebagai berikut: 

KDB = Luas Lahan x 30% 

KDB = 46.500 m² x 

30% KDB = 1.395,0 m² 

Sehingga luas lahan sebagai koefisien dasar bangunan adalah 

1.395,0m² 

2)  Koefisien dasar hijau (KDH) 

Koefisien dasar hijau yang diatur dalam peraturan daerah 

Kabupaten Bulukumba adalah paling rendah 50%. Sehingga 

didapatkan hasil dengan perhitungan sebagai berikut. 

KDH = Luas Lahan x 70% 

KDH = 46.500 m² x 

70% KDH = 255.0 m² 
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Sehingga luas lahan sebagai koefisien dasar hijau lahan adalah 

3.255.0 m² 

3)  Perkerasan 

Pada pengerasan tapak direncanakan menyesuaikan hasil dari 

pembagian KDB dan KDH. Sehingga didapatkan hasil sebesar 20% 

dengan perhitungan sebagai berikut. 

Perkerasan = Luas Lahan x 20% 

Perkerasan = 46.500 m² x 20% 

Perkerasan = 930.0 m² 

Sehingga luas pengerasan yakni 930.0m² 

6.  Analisa Tapak 

a. Topografi 

Analisa topografi dilakukan untuk mengetahui kondisi kontur 

dan tanah pada lahan agar bisa menyesuaikan dalam proses 

perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

Gambar III. 8 Analisis Topografi 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan analisis topografi yang dilakukan, diperoleh dari 

data bahwa  tapak  merupakan  area  lahan  kosong  atau  padang  

rumput dengan kondisi tanah relative datar dan terdapat sawah sungai 



 

60 
 

serta lahan  perkebunan.  Jenis  tanah  adalah  tanah  latosol.  Kondisi  

tapak  berada turun ±1,6 meter dibawah posisi badan jalan. 

Adapun konsep desain yang digunakan adalah dengan 

mempertahankan sebahagian kontur serta memanfaatkan kontur 

dalam tapak,   dengan   menyesuaikan   desain   bangunan   dan   

seminimal mungkin melakukan perubahan kontur eksisting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.9 Output Analisis Topografi 

(sumber : olah data, 2020) 

 

Kondisi tanah pada tapak ini sedikit berlubang karena pengaruh 

hewan ternak  sehingga akan  dilakukan  sebagian  penimbunan  yang 

cukup disekitar area terbangun. 

b. Iklim 

Tujuan  analisis  iklim  adalah  untuk  mengetahui  kondisi 

klimatologi yang ada dalam lingkungan tapak, yang meliputi 

lintasan matahari, serta arah angin.  
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Gambar III. 10 Analisis Iklim Pada Tapak 

(sumber : olah data, 2020) 

Lintasan matahari yang bergerak dari timur ke barat 

berpengaruh pada  bangunan  agar  dapat  memberikan  pencahayaan  

secara  alami yang efektif. Hal yang disebutkan di atas dapat 

membantu untuk mengurangi penggunaan energi yang akan 

digunakan pada bangunan khususnya pencahayaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 11 Output Analisis Iklim 

(sumber : olah data, 2020) 

 

Dari hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan untuk 

analisis iklim yaitu akan digunakan bukaan yang akan 



 

62 
 

memanfaatkan sinar matahari dan angin sebagai penghawaan alami, 

memaksimalkan bukaan pada bangunan di area utara dan selatan, 

pemanfaatan vegetasi sebagai penyejuk didalam tapak dan 

bangunan, serta penggunaan atap rumbia yang dapat mereduksi 

panas matahari terutama di siang hari, selain sebagai penghalau 

panas penggunaan rumbia juga ini mengadopsi material kebudayaan 

lokal di daerah Bulukumba sebagai inspirasi desain arsitekturalnya. 

c. Vegetasi 

Analisa vegetasi dilakukan untuk memperoleh data memberikan 

kenyamanan  pada  pengguna  bangunan  dengan  memberikan  

solusi alam pada perancangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 12 Analisis Vegetasi 

(sumber : olah data, 2020) 

Dari hasil analisis vegetasi diperoleh data bahwa kondisi tapak 

merupakan   area   lahan   kosong/padang   rumput   yang  

didalamnya terdapat banyak jenis pepohonan dan persawahan dan 

juga dipenuhi semak belukar.  
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Gambar III. 13 Output Analisis Vegetasi 

(sumber : olah data, 2020) 

Dari hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan untuk 

analisis vegetasi yaitu mempertahankan vegetasi yang ada di dalam 

tapak dengan menambahkan tanaman hias ke dalam tapak agar 

memberi kesan yang lebih berwarna dan hidup serta memberikan 

kenyamanan bagi pengguna dan pengunjung, selain dari tanaman 

hias tapak ini juga akan ditanamami berbagai macam jenis sayuran 

dan tumbuhan untuk ditanami dilahan perkebunan, serta apotik 

hidup, agar semua tumbuhan yang ada didalam tapak dapat 

dimanfaatkan. 

d. View 

Analisa view dilakukan untuk mengetahui view terbaik dari arah 

luar dan dalam tapak. Hal ini akan menentukan tampilan fasade pada 

bangunan. 
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Gambar III. 14 Analisis View Dari Dalam Tapak 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan analisis view dari dalam tapak diperoleh data 

view ke arah utara terdapat sungai yang masih termasuk kedalam 

tapak dan sebagai pembatas antara tapak dan lahan perkebunan 

warga, view dari arah barat dibatasi dengan pepohonan, view dari 

arah timur juga dibatasi oleh berbagai macam jenis pepohonan, dan 

view dari arah selatan terdapat tebing dan ditumbuhi pepohonan, 

secara keseluruhan tapak ini dikelilingi dengan berbagai macam 

pepohonan baik itu yang hanya berfungsi sebagai peneduh atau yang 

tidak menghasilkan buah maupun yang berbuah. 

 

Gambar III. 15 Analisis View Dari Luar 

(sumber : olah data, 2020)  
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Berdasarkan analisis view dari luar tapak diperoleh data View 

terbaik ke dalam tapak dapat diliat dari 2 arah jalan utama di depan 

tapak. Karena posisi tapak ini berada lebih rendah dari jalan 

utama dan dikelilingi dengan pepohonan yang menutupi tapak 

sehingga tidak dapat dilihat secara langsung atau secara sepintas. 

 

 

Gambar III. 16 Output Analisis View Dari Arah Dalam Dan Luar Tapak 

(sumber : olah data, 2020) 

Dari hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan untuk 

analisis view yaitu lokasi disekitar tapak masih berupa lahan kosong. 

Sementara  view  dari  luar,  tapak  dapat  dilihat  dari  jalah  dua  

arah. Untuk menghilangkan view yang kurang menarik dari dalam 

tapak maka akan dibuatkan taman serta penempatan sculpture yang 

akan menjadi  landmark  sekolah.  Selain  itu,  pembuatan  tulisan  

nama sekolah di area depan tapak sebagai tanda pengenal lokasi 

sekolah. 

e. Aksesibilitas 

Analisis aksesibilitas dilakukan untuk mengetahui akses jalan 

menuju tapak serta memperoleh titik penempatan entrance di dalam 

tapak.  
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Gambar III. 17 Analisis Aksesibilitas 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan analisis aksesibilitas diporelah data bahwa posisi 

tapak berada dipinggir jalan poros Bulukumba-Sinjai sehingga 

mudah di akses dan lokasi tapak berada di tengah permukiman 

penduduk. 

 

Gambar III. 18 Output Analisis Aksesibilitas 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan 

untuk  analisis  aksesibilitas  yaitu  penggunaan  Entrance  tapak  

yang dekat dari jalan poros agar mudah dikenali dari jalan, 

penempatan area tunggu kendaraan didekat pintu masuk sekolah, 

dan penempatan entrance  sebagai  jalur  masuk  kendaraan  

pembawa  barang,  dimana pada tiap entrance dibuatkan desain 

gerbang sebagai pengenal lokasi sekolah dari jalan. 
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f.  Kebisingan 

Analisa kebisingan dilakukan untuk menganalisa tingkat 

kebisingan yang terjadi disekitar area tapak sehingga dapat 

diperoleh data untuk menentukan zoning Kawasan dalam tapak. 

 

 
 

Gambar III. 19 Analisis Kebisingan 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan analisa kebisingan diperoleh data bahwa tingkat 

kebisingan tertinggi diantara semuanya berada disebelah utara 

dimana pada area tersebut terdapat sebuah sungai yang alirannya 

terdengar jelas. Sementara, pada sisi lain tingkat kebisingannya 

rendah karena tapak  ini  dikelilingi  oleh  pepohonan  dan  elevasinya  

juga  sangat rendah   jika  dibandigkan   dengan   kondisi   jalan   dan   

pemukiman sehingga tidak terdengar suara/kebisingan yang berada 

diatas. 
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Gambar III. 20 Output Analisis Kebisingan 

(sumber : olah data, 2020)  

Berdasarkan hasil analisa maka tanggapan yang akan diberikan 

untuk area kebisingan yaitu zoning area tapak. Area publik berada 

di sebelah timur yang merupakan jalan masuk menuju tapak yang 

berdekatan dengan jalan raya, sementara untuk zona semi publik dan 

privat berada diarea tengah sampai belakang tapak. 

g. Sirkulasi 

Analisa sirkulasi dilakukan untuk memperoleh pola   sirkulasi 

pedestrian dan area parkir didalam tapak. 

 

Gambar III. 21 Analisis Sirkulasi 

(sumber : olah data, 2020) 
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Berdasarkan hasil analisa sirkulasi diperoleh data bahwa 

sirkulasi di sekitar tapak yaitu berada pada jalan utama yang 

menghubungkan antar daerah atau sebagai jalan kolektor primer K1 

dan sirkulasi kedua terletak disebelah timur pada jalan yang 

menghubungkan antara kedua lingkungan,  sementara  sirkulasi  

eksisting  yang  ada  adalah  berupa jalan  yang  berada  dipinggir  

drainase  sungai  dimana  materialnya berupa pasangan batu yang 

disemen.  

 
 

Gambar III. 22 Output Analisis Sirkulasi 

(sumber : olah data, 2020) 

Berdasarkan hasil analisis sirkulasi maka tanggapan yang akan 

diberikan  untuk  analisis  sirkulasi  yaitu  mengunakan  sirkulasi  2 

gerbang pada tapak, dimana gerbang pertama sebagai jalur masuk 

dan keluar yang diakses oleh pengunjung dengan berjalan kaki, 

sementara untuk gerbang kedua sebagai jalur masuk kendaraan 

bermobil khusus untuk barang. Untuk area parkir, berada didepan 

tapak disebelah timur yang berdekatan dengan akses pintu masuk 

kedalam tapak. Pembuatan pedestrian untuk pejalan kaki didalam 

tapak . 
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h. Utilitas 

Analisa  jaringan  utilitas  dilakukan  untuk  menganalisa 

ketersediaan sarana utilitas  disekitar tapak  yang  akan      

digunakan dalam bangunan tapak. 

 
 

Gambar III.  Analisis Utilitas 

(sumber : olah data, 2020)  

Berdasarkan hasil analisa utilitas diperoleh data bahwa adanya 

jaringan listrik PLN disekitar tapak, terdapat saluran irigasi berupa 

bendungan ulfa yang dialirkan ke tiap sawah, jaringan air bersih 

yang digunakan disekitar tapak berupa sumur, penggunaan sumur 

bor disekitar tapak masih sangatlah sedikit, dimana pengguna 

sumur bor ini berjumlah kurang lebih 3 orang. Adapun saluran 

drainase berupa sungai besar. 

 

Gambar III. 24 Output Analisis Utilitas 

(sumber : olah data, 2020) 
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berdasarkan hasil analisis maka tanggapan yang akan diberikan 

untuk analisis utilitas yaitu penempatan ruang control utilitas 

berada di bagian belakang tapak, sumber air bersih dari sumur bor 

yang diletakkan di area belakang tapak, pembuangan limbah padat 

dengan pembuatan   septik   tank   di   belakang   tapak,   penggunaan   

saluran drainase disekeliling tapak dan bangunan yang 

membutuhkan, listrik dialirkan kedalam tapak dengan pemasangan 

kilometer. 

B.   Konsep dan Metode Pembelajaran serta Kurikulum Sekolah Alam 

1.    Konsep Pembelajaran Di Sekolah Alam 

Konsep pembelajaran di sekolah alam ini memberikan kebebasan 

para siswa untuk berimajinasi dan mengeksplorasi rasa ingin tahu mereka 

terhadap sesuatu, dengan membiarkan berinteraksi langsung dengan alam 

sekitarnya agar mengetahui bahwa ada makhluk hidup lain yang hidup 

disekitar mereka  serta  harus bisa  menjaganya  agar  dapat  terus  hidup 

berdampingan. Siswa juga akan dibimbing untuk mengasah potensi dan 

keterampilan  yang mereka miliki, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

kehidupan mereka yang akan datang. Selain itu, mereka juga diajarkan 

untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, mandiri dan memiliki jiwa 

kepemimpinan. 

Guru di sekolah alam juga tidak harus terpaku menyampaikan materi 

yang terdapat di buku. Guru selain berperan sebagai orang tua siswa 

, juga dapat berperan sebagai teman bermain siswa. Guru harus dapat 

mengajarkan siswa mengenai nilai-nilai penting apa saja yang akan 

berlaku di masyarakat nanti. Sehingga, siswa dapat membedakan mana 

hal  yang baik  dan  buruk  untuk  dilakukan  pada  saat  mereka menjadi 

bagian dari masyarakat yang sesungguhnya. 
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2.    Metode Pembelajaran Sekolah Alam 

Metode pembelajaran di sekolah alam ini akan menggunakan jaring 

laba-laba (spider web). Model jaring laba-laba adalah model dimana guru 

menentukan  tema  tertentu,  lalu  siswa  akan  mengembangkan  tema 

tersebut menjadi sub tema yang akan dikaitkan dengan bidang studi lain. 

Tujuannya yaitu untuk mengembangkan kemampuan dasar siswa dengan 

menggunakan  berbagai  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  kemampuan 

dasar siswa dengan menggunakan berbagai kegiatan yang kognitif, 

bahasa, keterampilan, dan gerak motoric. 

Diharapkan siswa dapat berkembang dalam kegiatan kognitif, seperti 

pengamatan,  penyelidikan,  pengklasifikasian,  sebagai  hasil  eksplorasi 

dan inkuiri. Keterampilan koordinasi motoric yang berkaitan dengan 

kemampuan dasar sains dan kosa kata bertambah melalui temuan yang 

diperoleh selama kegiatan berlangsung. Artinya, kemampuan psikososial 

secara tidak langsung juga meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 25 Model Pembelajaran Spider Web 

(sumber :  http://www.school-of-universe.com/) 

 

 

http://www.school-of-universe.com/
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3.    Kurikulum Sekolah Alam 

Tabel III.  kurikulum sekolah alam 

 

 

(sumber : zeta khawarismi, 2018) 

Kurikulum Tujuan Mata pelajaran 

 

Akhlak 

1. Memberikan ilmu pengetahuan Pendidikan agama 

 

 

2. 

keagamaan 

Menanamkan nilai ajaran agama 

islam serta akhlak mulia 

islam 

 1.    Mengajarkan siswa tentang 

Ilmu pengetahuan umum, bahasa, 

alam, sosial dan numeric. 

2.   Meningkatkan kemampuan siswa 

dalam pelajaran- pelajaran umum 

1. Bahasa Indonesia 
 2. Bahasa inggris 

 3. IPA 

Ilmu 4. IPS 

pengetahuan   

 

Seni 

1.   Meningkatkan keterampilan siswa 

dalam bidang seni, baik itu seni rupa, 

2.   Meningkatkan kreatifitas dan bakat 

siswa 

Seni dan 

keterampilan 

 

 

Kewirausahaan 

1. Mengajarkan   siswa   agar   dapat 

hidup mandiri dan terbiasa untuk 

 Kewirausahaan 

 mendapatkan     sesuatu     dengan 

 

 2. Menumbuhkan  jiwa  wirausahaan 
 

kepada siswa 

 

 

 
 
 
 

Lingkungan 

1.  Membantu siswa untuk lebih 
 

mengenal serta menjaga 

lingkunga disekitar 

2.  Mengajarkan siswa untuk dapat 

memanfaatkan potensi alam 

sekitar 

1. Pendidikan 

 lingkungan hidup 

2. Berkebun 
3. Berternak 

 
kepemimpinan 

dan 

kemampuan 

1.  Membantu  membentuk  karakter 1.  Olahraga 

2. Melatih Kemampuan Gerak 2.  Outbound 

 

3. kepemimpinan pada siswa 

 

  
motorik  

motoric siswa 
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C.   Analisis Program Ruang 

1.    Struktur Organisasi Pengelola Sekolah Alam 

Berikut adalah struktur organisasi sekolah alam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 26 struktur organisasi pengelola sekolah alam 

(sumber : zeta khawarismi, 2018) 

2.    Analisis   Kegiatan   Pelaku,   kebutuhan   Ruang,   Pola Kegiatan 

Dan Besaran Ruang 

Jumlah  pelaku  kegiatan  yang  direncanakan  akan melakukan 

kegiatannya di sekolah alam setiap harinya.
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a.    Tabel jumlah pelaku kegiatan di Sekolah Alam 

Tabel III. 4  jumlah pelaku kegiatan di sekolah alam 

Pelaku kegiatan Keterangan Jumlah 

 

Siswa 

Siswa SD terdiri dari 6 kelas, dan 

terdapat  3  ruangan  perkelasnya, 

setiap  kelas terdiri dari 28 orang 

siswa 

 

       504 

 

Guru 

Guru  SD setiap  kelas terdapat 3 

wali      kelas      dan      3      guru 

pendamping, ditambah 3 guru 

agama, 3 guru seni, dan 3 guru 

olahraga 

 

45 

 

 

 

 

Kepala sekolah 

/staff kesiswaan 

1 orang kepala sekolah 

1 orang sekretaris 

4 orang wakil kepala bidang 

4 orang staff tata usaha 

3 orang staff kurikulum 

4 orang staff sarana dan prasarana 

3 orang staff humas 

4 orang staff kesiswaan 

3 orang staff laboratorium 

3 orang staff perpustakaan 

 

 

 

 

30 

 

Orang tua/ wali siswa 

Setiap 1 orang siswa maksimal 2 

orang      tua/wali,      diasumsikan 

dengan jumlah siswa tingkat SD 

 

1008 

Tamu 
Diasumsikan jumlah tamu yang 

dating 

30 

 

 

 

 

Petugas service 

5 orang petugas kebersihan 

3 orang satpam 

4  orang teknisi 

5 orang penjaga kantin 

3 orang petugas kesehatan 

 

 

 

20 

Jumlah 1637 

         (sumber : olah data, 2020) 
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b.    Tabel Kegiatan Dan Kebutuhan Ruang 

Tabel III. 5. analisis kegiatan dan kebutuhan ruang pelaku 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekstrakurikuler Lapangan, student 

center Outbound Area outbound 

Pemeriksaan kesehatan UKS 

Pulang Gerbang 

 

 

 

 

 

 

Guru 

Datang Gerbang 

Parkir Parkir pengelola 

Absen Ruang absensi 

Menyiapkan materi Ruang guru 

 

Mengajar 

Ruang kelas 

Labororium alam 

Ruang multimedia 

 

Mendampingi murid 

Kebun penelitian 

Kandang peternakan 

Area outbound 

Rapat Ruang rapat 

Menerima tamu Ruang tamu 

Sholat Masjid 

Makan Kantin 

Metabolisme Kamar mandi/ wc 

Pulang Gerbang 

 

 

 

 

Kepala sekolah / staff 

Datang Gerbang 

Parkir Parkir pengunjung 

Absen Ruang absen 

 

 

Bekerja sesuai ruangan 

Ruang kepala sekolah 

Ruang sekretaris 

Ruang tata usaha 

R. bidang kurikulum 

R. sarana dan prasarana 

R. bidang humas 

R. bidang kesiswaan 

Rapat Ruang rapat 

Menerima tamu Ruang tamu 

Shalat Masjid 

Makan Kantin 

Metabolisme Kamar mandi/ wc 

Pulang Gerbang 

Pelaku Kegiatan Bentuk Kegiatan Kebutuhan Ruang 

 

Siswa 

Datang Gerbang 

Parkir Parkir pengunjung 

Upacara/ apel pagi Lapangan 

Berkumpul/ bermain Hall, taman 

 

Belajar 

Ruang kelas 

Laboratorium alam 

Ruang multimedia 

Perpustakaan 

Berkebun Kebun penelitian 

Berternak Kandang peternakan 

Shalat Masjid 

Makan Kantin 

Metabolisme Kamar mandi/ wc 
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Petugas service/ satpam 

Datang Gerbang 

Parkir Parkir pengelola 

 

Bekerja sesuai ruangan 

Ruang satpam 

Ruang petugas 

Kantin 

UKS 

Shalat Masjid 

Makan Kantin 

Metabolism Kamar mandi/ wc 

Pulang Gerbang 

 

 

 

Tamu / orang tua siswa 

Datang Gerbang 

Parkir Parkir pengunjung 

Mencari informasi Ruang informasi 

Menunggu Ruang tunggu 

Menemui pengelola sekolah Ruang tamu 

Shalat Masjid 

Makan Kantin 

Metabolism Kamar mandi / wc 

Pulang Gerbang 

(sumber : olah data, 2020) 

 

c.    Pola kegiatan 

1) Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 27 Pola Kegiatan Siswa 

 (sumber : olah data, 2020) 

 

2) Guru 
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Gambar III. 28 pola kegiatan guru 

(sumber : olah data, 2020) 

3) Kepala sekolah/ staff 

 

Gambar III. 29 pola kegiatan pengelola 

(sumber : olah data, 2020 

4) Petugas service / satpam 

 

Gambar III. 30 pola kegiatan service 

(sumber : olah data, 2020) 

5) Tamu / orang tua siswa 

 

Gambar III. 31 pola kegiatan tamu 

(sumber : olah data, 2020) 
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d.   Analisis Besaran Ruang 

Berdasarkan data siswa Sekolah Dasar di Kabupaten 

Bulukumba pada tahun 2018 sejumlah 44.675 siswa. Sedangkan 

pada tahun 2019 sejumlah 45.043 siswa. Berdasarkan data tersebut 

maka dapat diprediksi jumlah siswa Sekolah Dasar sampai 10 tahun 

mendatang dapat dihitung dengan rumus  sebagai berikut : 

Perhitungan standar : 

Pt = Jumlah prediksi siswa sekolah dasar 

Po = Jumlah siswa sekolah dasar tahun awal prediksi (2019) 

a = angka pertumbuhan (45.043-44.675) 

n = jumlah tahun prediksi 2019-2029 

Pt = Po + a(n) 

Pt = 44.675 + 368 (10) 

= 44.675 + 680 

= 48.355 siswa 

Jadi  prediksi  jumlah  peserta  didik  SD  se-derajat  pada  tahun 

2020 sebanyak 48.355 jiwa. Kapasitas maksimum yang ditampung 

setiap ruang kelas pada Sekolah Dasar Alam ini berdasarkan 

PERMENDIKNAS Nomor 24 tahun 2007 adalah 28 peserta didik. 

Adapun asumsi jumlah peserta didik pertahunnya adalah 504 siswa 

berdasarkan perhitungan kelas dan daya tampung peruangannya 

dengan menyediakan kelas sebanyak 6 tingkatan dimana dalam tiap 

tingkatan  disediakan  3  ruangan  perkelasnya  dan  diisi  28  peserta 

didik peruangan. 

Setelah mendapatkan kebutuhan ruang yang diperlukan di 

Sekolah   Alam,   maka   selanjutnya   akan   dilakukan   perhitungan 

besaran ruang. Dasar perhitungan besaran ruang adalah sebagai 

berikut : 

1) Perhitungan standar : Neufert Architect Data (NAD) Time 

Saver Standard for Building Type (TSS) 
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2) Perhitungan khusus : Berdasarkan jumlah pengguna, 

besaran furniture, sirkulasi, dan Flow. 

3) Perhitungan asumsi : Berdasarkan studi banding dan 

asumsi dari bangunan dan ruang sejenis. 

(a)     Kegiatan Penerimaan 

Tabel III.  Besaran Ruang Penerimaan 

 

(sumber : olah data, 2020)

Nama ruang Standar Sumber Perhitungan Luas (m2) 
 

Entrance 
1,1 

m2/orang 

 

NAD 
Kapasitas 150 orang x 1,1 = 165 m2

 

Flow 70% = 165 x 0,7 = 115,5 m2
 

±280 

  

15 m2
 

 

NAD 
Kapasitas 23 mobil x 15 = 90 m2

 

Flow 100% = 345 x 1 = 345 m2
 

±435 

 
Parkir 

pengelola 

2m2/ motor NAD Kapasitas 45 motor x 2 = 90 m2
 

Flow 100 % = 90 x1= 90 m2
 

 

±180 

15 m2 / 

mobil 

 

NAD 
Kapasitas 30 mobil x 15 = 450 m2

 

Flow 100 % = 450 x 1 = 450 m2
 

± 900 

 

 

 
Parkir 

pengunjung 

 

2 m2/ motor 
NAD Kapasitas 66 motor x 2 = 132 m2

 

Flow 100% = 132 x 1 = 132 m2
 

± 264 

2 m2 / 

sepeda 

 

NAD 
Kapasitas 36 sepeda x 2 = 72 m2

 

Flow 100% = 72 x 1 = 72 m2
 

 

±144 

 

2 m2 / orang 
 

Asumsi 
Kapasitas 2 orang x 2 = 4 m2

 

Flow 50% = 4 x 0,5 = 2 m2
 

±6 

 

Ruang satpam 
1,5 m2/ 

 

orang 

 

 
NAD 

Kapasitas 50 orang x 1.5 m2 = 75 m2 

Flow 20% = 75 x 0,2 =15 m2
 

 

± 90 

JUMLAH ±2.299 
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(b)    Kegiatan Pembelajaran 

Tabel III.  Besaran Ruang Pembelajaran 

 

Nama ruang 

 

Standar 

 

Sumber 

 

Perhitungan 

 

Luas (m2)
 

 

 

Ruang kelas SD 

 

 

1,8 m
2
/ orang 

 

 

NAD 

Kapasitas 28 orang x 1,8 = 50,4m
2

 

Flow 30% =50,4 x 0,3 = 15,12 m
2
 

 

Jumlah ruang kelas 18 x 66 

 

± 1188 

 

Kandang ternak 

 

- 

 

Asumsi 

 

- 

 

± 100 
 

Kebun penelitian 

 

- 

 

Asumsi 

 

- 

 

± 6000 
 

 

Lapangan olahraga 

 

162 m2 

 

NAD 

 

1 lapangan volly 9 x 18 
 

± 243,74  

81,74 m2 

 

NAD 

 

1 lapangan bulu tangkis 
 

Area outbound 

 

- 

 

Asumsi 

 

- 

 

± 2000 

Kamar mandi/ wc 

siswa 

 

2 m2/ orang 

 

NAD 

 

Kapasitas 4 orang x 2 = 8 m2 

 

Jumlah wc 8 = 8 x 8 

 

± 64 
 

Green house 

 

- 

 

Asumsi 

 

- 

 

±160 

JUMLAH 
 

±9.755,74 
 

(sumber : olah data, 2020)
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(c)     Kegiatan Pengelola 

Tabel III.  Besaran Ruang Pengelola 

 

Nama ruang 

 

Standar 

 

Sumber 

 

Perhitungan 

Luas 

(m
2
) 

 

Ruang Kepala Sekolah 

 

5 m
2
/ orang 

 

TSS 

Kapasitas 5 orang x 5 = 25 m2 

Flow 20% = 20 x0,2 = 5 m2 

 

± 30 

 

Ruang Wakil Kepala 

Bidang 

5 m
2
/ orang  

TSS 

Kapasitas 1 orang x 5 = 5 m
2

 

Flow 30% = 5 x 0,3 = 1,5 m 

Total ruang 1 x 15,6 

 

± 15,6 

 

Ruang Sekretaris 

 

12 m
2
/orang 

 

TSS 

Kapasitas 1 orang x 12 = 12 m2
 

Flow 30% = 12 x 0,3 = 6 m
2

 

 

± 15,6 

 

Ruang Rapat 

 

2 m2/orang 

 

NAD 

Kapasitas 40 orang x 2 = 80 m2 

Flow 20% = 80 x 0,2 = 16 m2 

 

± 50 

 

Ruang Informasi 

 

2 m
2
/ orang 

 

NAD 

Kapasitas 4 orang x 2 = 8 m2 

Flow 20% = 8 x0,2 = 1,6 m2 

 

±10 

 

Ruang Pengelola 

 

16 m
2
/orang 

 

TSS 

Kapasitas 1 orang x 16 = 16 m2
 

Flow 30% = 16 x 0,3 = 8 m
2

 

 

± 30 

 

Ruang Tata Usaha 

 

10 m
2
/orang 

 

TSS 

Kapasitas 4 orang x 10 = 40 m2
 

Flow 30% = 40x 0,3= 12 m
2

 

 

± 52 

 

Ruang Guru 

 

5 m2/orang 

 

TSS 

Kapasitas 31 orang x 5 = 155 m2 

Flow 30% = 155 x 0,3 = 46,5 m2 

 

± 54 

 

Ruang Arsip 

 

2 m2/orang 

 

Asumsi 

Kapasitas 3 orang x 2 = 6 m2 

Flow 20% = 6 x 0,2 = 1,2 m2 

 

± 20 

 

Ruang Tunggu 

 

2 m2/orang 

 

NAD 

Kapasitas 10 orang x 2 = 20 m2 

Flow 40% = 20 x 0,4 = 8 m2 

 

± 28 

 

Ruang Tamu 

 

2 m2/orang 

 

NAD 

Kapasitas 4 orang x 2 = 8 m2 

Flow 50 % = 8 x 0,5 = 4 m2 

 

± 16 

Kamar Mandi/ Wc 

Pengelola 

 

2 m2/orang 

 

NAD 

Kapasitas 3 orang x 2 = 6 m2 

Jumlah wc 2 = 6 x 2 

 

± 12 

 

Kamar Mandi/ Wc Guru 

 

2 m2/orang 

 

NAD 

Kapasitas 3 orang x 2 = 6 m2 

Jumlah wc 2 = 6 x 2 

 

±12 

 

JUMLAH 

 

± 299 
 

(sumber : olah data, 2020)
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(d)    Kegiatan service 

Tabel III.9. besaran ruang service 
 

Nama ruang Standar Sumber Perhitungan Luas (m
2
) 

Gudang  Asumsi  ± 15 

Janitor  Asumsi  ± 3 
 

Dapur 4 m
2
/ orang 

 

Asumsi 
Kapasitas 4 orang x 4 = 16 m

2
 

Flow 20% = 16 x 0,2 = 2 m
2

 

 

± 19,2 

Ruang generator 12 m
2
/ mesin NAD Kapasitas 1 mesin x 12 = 12 m

2
 ± 12 

Ruang pompa 5 m
2
/ pompa NAD Kapasitas 3 pompa x 5 = 15 m

2
 ± 15 

Ruang reservoir air 12 m
2
/ tangki NAD Kapasitas 3 tangki x 12 = 36 m

2
 ± 36 

 

Ruang petugas 4 m
2
/ orang 

 

Asumsi 

2 

Kapasitas 10 orang x 4 = 40 m 

Flow 30% = 40 x 0,3 = 12 m
2

 

 

± 52 

 

JUMLAH 

 

± 133 

(sumber : olah data, 2020) 

(e)     Kegiatan Penunjang 

Tabel III. 10 besaran ruang penunjang.  

 

(sumber : olah data, 2020) 

Nama ruang Standar Sumber Perhitungan Luas 

 7,5 m2/orang  
Asumsi 

Ruang rawat kapasitas 4 x 7,5 = 30 m2
  

±250 m 

    Perpustakaan  8m
2
/orang Ruang periksa kapasits 2 x 8 = 16 

Dan UKS 2m
2
/orang Ruang tunggu kapasitas 6 x 2 = 12 m

2
 

 

Lapangan Upacara 0.6 m
2
/ orang 

 

DA 
Kapasitas 500 orang x 0,6 = 300 m 
Flow 30% = 300 x 0,3 = 90 m

2
 

2  

±390 m 

 

Masjid 
  

1.2m
2
/orang 

 

DA 
Ruang kapasitas 500 orang x 1,2 m2 = 600 m2

 
 

± 592 m 

Flow 30% = 600 m
2  

x 0,3 = 180 m
2

 

 

Kantin 1.2 m
2 
/ orang 

 

DA 
Kapasitas 168 orang x 1.2 m

2 
= 201. 6 m

2
 

Flow 30% = 201.6 m
2 

x 0.3 = 60.48 m
2

 

 

±380 

JUMLAH ± 1.562 m 
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(f)     Jumlah Total Besaran Ruang 

   Tabel III.  Total Besaran Ruang 

Kelompok ruang Luas (m
2
) 

Kegiatan penerima ± 299 

Kegiatan pembelajaran ± 755,74 

Kegiatan pengelola ± 299 

Kegiatan service ± 133 

Kegiatan penunjang ± 1.562 

JUMLAH 14.048,74 

 

(sumber : olah data, 2020) 

 yang berlaku seperti KDB dan RTH, dapat diketahui 

kebutuhan jumlah lantai dan luas parkir adalah sebagai berikut. 

Perhitungan jumlah lantai :  

Luas tapak =46.500 m
2

 

KDB rencana = Luas Tapak x 30% 

= 46.500 m
2 

x 30% 

= 1,395,0 m
2

 

Kebutuhan luas bangunan : 

 

=Luas Lantai Keseluruhan : Luas Tapak 

= 1.404, 874 m
2 

: 1.395,0m
2

 

= 1,007078~ 1 lantai 

3.    Analisis Hubungan Ruang 
 

a.    Pola Hubungan Ruang Makro 
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(a)                                                            (b) 

 

Gambar III. 32. (a) (b) Pola Hubungan Ruang Makro 

(sumber : olah data, 2020) 

 

b.    Pola Hubungan Ruang Mikro 

(1)   Pola Hubungan Ruang Penerimaan 

 

Gambar III. 33 Pola Hubungan Ruang Penerimaan 

(sumber : olah data, 2020)
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(2)   Pola Hubungan Ruang Pembelajaran 

 

 
 

 

Gambar III. 34. Pola Hubungan Ruang Pembelajaran 

(sumber : olah data, 2020) 

 

(3)   Pola Hubungan Ruang Pengelola 

 

 
 

Gambar III. 35. Pola Hubungan Ruang Pengelola 

(sumber : olah data, 2020) 
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(4)   Pola Hubungan Ruang Service 

 
 

Gambar III. 36. Pola Hubungan Ruang Service 

(sumber : olah data, 2020)  

 

(5)   Pola Hubungan Ruang Penunjang 

 
 

Gambar III. 37. Pola Hubungan Ruang Penunjang 

(sumber : olah data, 2020)  

 

D.   Analisis Bentuk Bangunan 

1.    Konsep penataan bangunan 

Bentuk penataan bangunan yang terdapat pada Sekolah Alam 

Kabupaten Bulukumba adalah didasarkan pada analisis tapak, kebutuhan 

ruang/hubungan ruang, organisasi massa cluster memiliki kesesuaian 

dengan karakteristik sekolah. Organisasi massa cluster biasanya terdiri 

dari ruang-ruang yang mengelompok sesuai dengan jenisnya. Dalam 

pengolahannya,   organisasi   massa   tersebut   biasanya   menyesuaikan 

dengan bentuk tapak yang tidak teratur, seperti pada tapak yang 

digunakan. 
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Gambar III. 38. Konsep Penataan Bangunan 

(sumber : olah data, 2020)  

2.    Filosofi bentuk 

Filosofi bentuk bangunan Sekolah Alam didasarkan pada 

pertimbangan fungsi bangunan dan potensi pada kondisi tapak. Pola 

bentuk bangunan akan sangat mempengaruhi dalam proses perancangan 

lanskap pada tapak. Pendekatan filosofi bangunan yang mengacu pada 

pemaknaan nilai-nilai yang nantinya akan muncul pada bangunan yang 

ada  di  Sekolah  Alam.  Gagasan  bentuk  awal  diangkat  dari  bentuk 

bangunan setempat yaitu rumah panggung tradisional Bugis Bulukumba. 

 
 

Gambar III. 39. Filosofi Bentuk Bangunan Pengelola 

(sumber : olah data, 2020) 
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Gambar III. 40. Filosofi Bentuk Kelas 

(sumber : olah data, 2020) 

E.   Analisis Kelengkapan Bangunan 

1.    Struktur Bangunan 

Sistem struktur yang diterapkan pada bangunan Sekolah Alam 

mempertimbangkan faktor berikut: 

a. Sistem  keamanan  dan  kemudahan  struktur,  kemampuan  system 

struktur memikul beban dari dalam dan luar banguan. 

b. Daya  tahan  system  struktur   yang  disesuaikan  dengan  iklim, 

lingkungan, kegiatan dan jangka waktu dari bangunan.  

c. Fungsi  utama  system  struktur  yaitu  memikul  secara  aman  dan 

efektif keseluruhan beban yang ada dalam bangunan. 

d. Interaksi dari setiap potongan struktur sehingga diperoleh system 

struktur yang saling mendukung terutama  pada mekanikal elektrikal 

dan perlengkapan bangunan lain. 

e.    Penerapan material bangunan yang ramah lingkungan. 

f.    Mudah dalam pengaplikasian bentuk bangunan yang diinginkan. 

Berikut adalah struktur yang akan digunakan pada Gedung Sekola Alam 

di Kabupaten Bulukumba. 
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Tabel III.  Analisis Kebutuhan Struktur 

Bagian Struktur Aplikasi Struktur Dasar Pertimbangan 

 

 

 

 

Struktur Bawah 

Pondasi Umpak Penggunaan pondasi umpak beton 

 

pada bangunan sekolah alam 

dengan pertimbangan kebutuhan 

struktur yang cukup memadai 

 

 

 

 

 

Struktur Tengah 

Struktur kayu, konstruksi kayu Penggunaan kayu pada tiap 

 

bangunan disekolah alam, dengan 

pertimbangan material ekologis 

serta mudah dalam pemasangan, 

dan minim dari segi cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Atas 

Struktur atap pelana Struktur atap pelana dengan 

 

kemiringan 30-45 drajat untuk 

mengalirkan air hujan. 

Struktur atap limas Struktur atap limas digunakan 

 

pada mushollah 

 

(Sumber : olah data, 2020
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2.    Sirkulasi 

Sistem sirkulasi bangunan adalah jalur penghubung antara fungsi- 

fungsi yang ada didalam bangunan. Keberadaan dari sirkulasi dapat 

memudahkan pengguna mengakses ruang yang ada. Sistem sirkulasi 

bangunan dapat dibedakan menjadi dua yaitu sistem sirkulasi horizontal 

dan sirkulasi vertikal. Berikut adalah sistem sirkulasi yang digunakan 

pada bangunan sekolah alam : 

Table III.  Analisis Sistem Sirkulasi 

No Jenis Sirkulasi Pertimbangan 

Sirkulasi kawasan 

 

 

 

 

 

1. 

Tangga menuju tapak Sebagai penghubung sirkulasi 

 

kawasan ke dalam tapak 

 

 

 

 

 

2. 

Sirkulasi pejalan kaki Sebagai sirkulasi kawasan yang 

 

berada dalam tapak yang 

menghubungkan antara bangunan 

satu dengan yang lain 

 

 

 

 

 

3. 

Jalan setapak pada taman Penggunaan sirkulasi jalan 

 

setapak pada taman  dengan 

tujuan tidak menginjak rumput 

pada taman 
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4. 

Grass block Penggunaan sirkulasi pejalan 

 

kaki menggunakan grass block 

dengan tujuan agar penyerapan air 

hujan kedalam tanah lebih banyak 

serta membuat lingkungan terlihat 

lebih asri dan 

hijau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber : olah data, 2020 

 

 

 

 

 

 

5. 

Jembatan Penggunaan sirkulasi jembatan 

 

dalam tapak agar memberikan 

kemudahan pelaku kegiatan 

dalam mencapai area yang 

terpisahkan oleh sungai 

Sirkulasi bangunan 

No Jenis Sirkulasi Pertimbangan 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

Tangga 

- Sebagai  akses  pada  bangunan 

 

dengan  konsep  bentuk  rumah 

adat tradisional (rumah kayu). 

- Sebagai      system      sirkulasi 

vertical dalam bangunan atau 

penghubung ruang antar 

bangunan dengan jumlah lantai 

2 lantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Selasar - Penghubung sirkulasi vertikal 

bangunan untuk 

mengubungkan fungsi-fungsi 

ruang yang ada. 

- Sebagai sistem sirkulasi 

horizontal. 
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3.    Material  

Pada perancangan Sekolah Alam di Kabupaten Bulukumba 

menggunakan material ekologis yaitu material-material yang ramah 

lingkungan. Bahan atau material ini bisanya merupakan material alami, 

ataupun material buatan yang tidak terkontaminasi atau menggunakan 

bahan-bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan manusia. 

Adapun jenis material yang akan digunakan adalah sebagai berikut:  

Table III.  Analisis Kebutuhan Material 

Jenis material Material yang digunakan pertimbangan 

 Kaca tempered 1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

 

4. 

Kaca tempered kuat dan 

 

Anti gores dan anti rusak 

Bertahan dalam suhu yang 

tinggi 

Digunakan pada jendela 
 

 

 

 

Material 

Bambu 1. 

 

2. 

 

3. 

Material ramah lingkung 

 

Material local 

 

Dapat diolah kembali 

an 

dinding 4. 

 

5. 

 

6. 

Pengerjaan mudah 

Kesan alami 

Ringan 

 

 Kayu 1. Pengerjaan mudah  

 2. Mudah didapat  

 3. Mudah dikombinasikan  

 4. Finishing mudah  

 5. Mudah dibentuk dan ringan 

 

 

 

 

Material 

Kayu 1. Tahan lama 

 

2. Merupakan material alam 

 

1. Dapat di finishing berulang 
Lantai 
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Plafon 

Gypsum water resistant 

 

1. Tidak mengandung 

asbestos 

2. Mempunyai 

kandungan (voc) yang 

jauh dari kadar standar 

3. Tahan air 

 

 

 

 

 

Atap 

Rumbia 

 

 

V 

1. Ramah lingkungan 

2. Salah   satu   ciri   khas 

dari bangunan 

tradisional 

3. Lebih sejuk 

4. Harga murah 

 

 

  Genteng bitumen 

 

1. 1.Usia penggunaan 

panjang 

2. Bobot rendah, 

daya tahan tinggi 

3. Tahan api, rayap, dan 

jamur 

4. Anti korosi, desain 

variatif Proses 

pemasangan yang 

mudah sehingga 

menghemat biaya 

(sumber : olah data, 2019) 
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4.    Material lansekap 

Pengolahan komponen lanskap pada perancangan Sekolah Alam 

dengan Pendekatan Arsitektur ekologis merupakan salah satu poin utama 

yang sangat mempengaruhi kondisi lingkungan didalam tapak. Diantara 

komponen lanskap yang dipertimbangkan dalam perancangan ini adalah 

hard dan soft material. Berikut ini material lanskap yang akan digunakan 

pada perancangan Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis 

Di Kabupaten Bulukumba. 

Table III.  Analisis Material Lansekap 
 

Jenis material Material yang digunakan pertimbangan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hard material 

Tangga menuju tapak Tangga digunakan 

 

untuk sirkulasi pejalan 

kaki sebagai akses 

masuk kedalam tapak 

Paving block Paving Blok 

 

digunakan sebagai 

perkerasan untuk 

pejalan kaki dan untuk 

di area taman 

 

 Jalan setapak Penggunaan sirkulasi 

 jalan setapak pada 

taman  dengan tujuan 

tidak menginjak 

rumput pada taman 

 Grass block Penggunaan sirkulasi 

 pejalan kaki 

 menggunakan grass 
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 block dengan tujuan 

agar penyerapan air 

hujan kedalam tanah 

lebih banyak serta 

membuat lingkungan 

terlihat lebih asri dan 

hijau 

 Gazebo Penempatan gazebo 

 pada taman sebagai 

tempat istirahat dan 

bersantai bagi para 

pelaku kegiatan 

 Bangku taman Bangku dapat di 

 

tempatkan di arean 

taman sekolah sebagai 

tempat istirahat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soft material 

 

Pohon ketapang 

Jenis pohon ini 

 

memiliki daun yang 

rimbun, stomata yang 

banyak dan memiliki 

respirasi tinggi serta 

toleran terhadap 

pencemaran gas. 

Pohon ini cocok Pohon cemara Jenis pohon ini 

memiliki keunggulan 

   yaitu diantaranya 
  tahan terhadap 

  pencemaran berbentuk 

  

 

 

 

 

 

padat sehingga cocok 

untuk mereduksi debu. 
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 Pohon pucuk merah Pohon pucuk merah 

sebagai sebagai 

peneduh di dalam 

tapak 

 Pohon damar Memiliki daun rimbun 

tidak memiliki periode 

gugur, baik dalam 

menyuplai oksigen 

dan penurun suhu 

lingkungan, serta 

dapat beradaptasi pada 

lingkungan dataran 

rendah. 

 Pohon trembesi Trembesi memiliki 
 bentuk yang besar dan 

rindang cocok sebagai 

peneduh dan 

mengurangi 

kebisingan ke dalam 

bangunan 
 Rumput gajah mini Rumput gajah mini, 

dapat di tanam pada 

area taman 

 Cemara Norfolk Cemara Norfolk, 

 dapat di tanam di area 

taman 

 

 

 



 

98 
 

 Pohon palem raja 

 

 

 

 

Pohon palem raja 

dapat menjadi 

vegetasi yang 

ditempatkan di 

sepajang piggir jalan 

 

 

 Pohon kelapa Merupakan jenis 
 tanaman yang banyak 

terdapat di daerah ini 

 (sumber : olah data, 2020
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5.    Utilitas 

a.    Air Bersih 

Untuk  penyediaan  kebutuhan air  bersih  dalam  bangunan  dan 

tapak disediakan alternatif dari air sumur artesis, air sungai, jaringan 

distribusi PAM, dan penggunaan air hujan. 

Table III.  Analisis Sumber Air Bersih 

 

Sumur artesis ( air 

Air bersih yang berasal dari sumur artesis yang 

ditampung terlebih dahulu didalam ground water 

tanah dalam) tank   dan   tangki   atas   yang   kemudian   di 

distribusikan melalui pipa menuju titik distribusi 

  

Sumur freatis ( air 

tanah dangkal) 

Air freatis adalah air tanah yang terletak diatas 

lapisan kedap air tidak jauh dari dari permukaan 

tanah. Air freatis dapat diambil melalui sumur, 

mata air atau air sungai. 

 

 

Distribusi air PAM 

Air yang berasal dari PAM digunakan saat air 

dari sumur artesis kurang mencukupi kebutuhan 

pengguna dalam bangunan. 

 

 

 

 

Air hujan 

Saat air hujan dialirkan di bak penampungan 

melalui drainase yang ada disekeliling 

bangunan. Air ini dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber pengairan tanaman yang ada didalam 

tapak 

 (sumber : olah data, 2020)  

pemilihan distribusi air bersih di Sekolah Alam ini dengan 

menggunakan  air PAM, air tanah,  air hujan dan air sungai hasil 

penampungan yang telah diolah. Air pam dan air tanah digunakan 

untuk  kebutuhan  air  minum,  sedangkan  air  hujan  yang  diolah 

kembali digunakan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Untuk 

system distribusi air bersih menggunakan  Down Feed Distribution 

System.  system  ini  dipilih  untuk  lebih  menghemat  penggunaan 
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energy listrik untuk menyalakan pompa. Karena dengan system ini 

pompa menyala pada saat air akan ditampung pada tangki. 

b.    Limbah 

Sistem pembuangan limbah air kotor yang dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu black water dan gray water. Limbah black water 

adalah limbah yang berasal dari toilet atau tinja‟. Sedangkan limbah 

grey water adalah limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci, 

maupun air hujan, lavatory, urinoir, westafel, floor drain, dan air 

kotor dari dapur. Limbah padat disalurkan melalui septic tank dan 

peresapan  pada  bangunan.  Limbah  cair  dari  lavatory,  urinoir, 

westafel, floor drain, dan air kotor dari dapur disalurkan melalui 

saluran sekunder dengan system tertutup melalalui bak control. 

c.    Jaringan listrik 

Sumber tenaga listrik utama pada bangunan mendapat suplai 

tenaga listrik dari PLN dan panel surya. Bilamana sumber tenaga 

listrik PLN dan panel surya mengalami gangguan, maka secara 

otomatis sumber tenaga listrik diambil alih oleh sumber cadangan 

diesel genset yang dilengkapi Automatic Main Failure (AMF) dan 

melayani beban listrik diesel genset melayani beban adalah 

maksimum 20 detik. 

d.    Penghawaan 

Sistem penghawaan yang diterapkan pada bangunan adalah 

sistem penghawaan alami dengan memanfaatkan sistem 

penempatan bukaan,  orientasi  bangunan  menghadap  utara selatan  

dan  dirotasi agar aliran udara dapat dimaksimalkan serta 

penempatan komponen   vegetasi disekitar bangunan juga 

membantu mempersejuk bangunan. Adapun  sistem  penghawaan  

buatan  berupa  AC  hanya  digunakan pada ruang-ruang tertentu 

yang tidak memungkinkan penghawaan buatan bekerja secara 

maksimal serta membutuhkan tingkat kenyamanan yang tinggi. 
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e.    Keamanan 

(1)  Penanggulangan kebakaran 

Sistem yang terdiri dari splingker, sistem hidrant, dan 

pemadam api ringan. Penempatan yang strategis pada tempat- 

tempat terbuka dan dalam ruangan membantu menanggulangi 

kebakaran. Selain itu pemasangan instalasi alarm kebakaran 

sebagai peringatan apabila terjadi kebakaran. 

(2)  Pos jaga 

Sistem keamanan pada kawasan adalah dengan 

penempatan pos keamanan pada gerbang 

(3)  Keamanan digital 

Sistem keamanan digital menggunakan CCTV (Clossed 

Circuit Television) yang berfungsi untuk memonitor ruangan 

melalui layar televise/monitor dengan penampilan gambar dari 

rekaman kamera. Sistem ini memerlukan pusat control yang 

ditempatkan pada bangunan service. Penempatan monitor 

keamanan pada tempat-tempat yang dianggap strategis. 
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BAB IV  

KONSEP DESAIN 

A.  Gagasan Pengolahan Tapak 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka diperoleh 

sebuah pola ruang didalam tapak. Secara umum pola ruang di dalam tapak 

dibedakan menjadi area parkir, bangunan utama, bangunan penunjang, area 

ibadah, area outbound dan area lapangan. Berikut adalah olah desain 

berdasarkan analisis tapak: 

1. Zonasi Tapak 

Berdasarkan  hasil  analisa  pada  eksisting  tapak  penzoningan  pada 

tapak dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona public, zona semi privat, dan zona 

privat. Sedangkan dari segi fungsi dibagi menjadi 5 zona yaitu ruang 

penerima,  ruang  pembelajaran,  ruang  pengelola,  ruang  penunjang  dan 

ruang service. 

 

Gambar IV. 1. zonasi tapak 

(sumber : olah data, 2020) 

Berikut adalah uraian beberapa fungsi kegiatan yang terdapat di 

sekolah alam ini, sebagai berikut : 

1) Kelompok   ruang   penerima   terdiri   atas   hall,   entrance,   parkir 

pengunjung, parkir pengelola, ruang satpam.  
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2) Kelompok ruang pembelajaran terdiri atas ruang kelas, area outbound, 

lapangan olahraga, perpustakaan, green house kamar mandi, kebun 

penelitian. 

3)   Kelompok  ruang  pengelola  terdiri  atas  ruang  guru,  ruang  kepala 

2. Tata Massa dan Bentuk Bangunan 

Pengolahan  bentuk  massa  bangunan  pada  tapak  adalah  didasarkan 

pada analisis tapak, kebutuhan ruang/hubungan ruang, organisasi massa 

cluster  memiliki  kesesuaian  dengan  karakteristik  sekolah.  Organisasi 

massa cluster biasanya terdiri dari ruang-ruang yang mengelompok sesuai 

dengan   jenisnya.   Dalam   pengolahannya,   organisasi   massa   tersebut 

biasanya menyesuaikan dengan bentuk tapak yang tidak teratur, seperti 

pada tapak yang digunakan, Sedangkan bentuk bangunan diambil dari 

filosofi bentuk bangunan tradisional Bugis Bulukumba Adapun 

penggambaran dari pengolahan massa bangunan pada tapak adalah sebagai 

berikut. 

 

Gambar IV.  Tata massa dan bentuk bangunan 

(sumber : olah data, 2020) 

3. Orientasi Bangunan 

Orientasi  bangunan  utama  menghadap  kearah  jalan  utama  disisi 

sebelah timur dengan bentuk bangunan yang memanjang dari arah barat ke 

timur, sementara untuk bangunan penunjang dan kelas disesuaikan dengan 
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kesesuaian tapak dan berdasarkan pertimbangan lainnya. Berikut 

penggambarannya.  

 

Gambar IV. 3 Konsep Orientasi Bangunan 

(sumber : olah data, 2020) 

 

4. Sistem Utilitas Dan Sirkulasi 

1)   Sumber Air Bersih Dan Air Kotor 

Pemilihan sistem distribusi air bersih di Sekolah Alam ini 

menggunakan air PAM, air tanah, air hujan dan air sungai hasil 

penampungan yang telah diolah. Air PAM dan air tanah digunakan 

untuk kebutuhan air minum, sedangkan air hujan dan air sungai yang 

diolah kembali dibutuhkan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. 

Untuk sistem distribusi air bersih yang digunakan adalah Down Feed 

Distribution System. Sistem ini dipilih untuk menghemat penggunaan 

listrik untuk meyalakan pompa. Karena dengan system ini, pompa 

menyala hanya pada saat air akan ditampung di tangki. Sedangkan 

untuk air limbah sendiri terbagi menjadi dua yaitu limbah padat dan 

cair dimana untuk limbah padat akan dibuang pada septik tank, 

sedangkan untuk limbah cair akan diolah menjadi air bersih dan 

dimanfaatkan kembali sebagai sumber air perawatan tanaman. Seperti 

pada penggambaran berikut ini. 
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Gambar IV.  Konsep Air Bersih Dan Air Kotor 

(sumber : olah data, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 5. Skema jaringan air bersih 

(sumber : olah data, 2020) 

 

2)   Jaringan Listrik 

Sumber  jaringan  listrik  yang  akan  digunakan  sebagai  sumber 

listrik utama adalah listrik PLN, serta penggunaan solar panel sebagai 

sumber energi listrik alternatif.  
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Gambar IV.  Konsep jaringan listrik 

(sumber : olah data, 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. Skema jaringan listrik 

(sumber : olah data, 2020) 

 

3)   Sirkulasi  

Konsep sirkulasi dibedakan menjadi dua yaitu sirkulasi 

pejalan kaki  dan  kendaraan.  Adapun  sirkulasi  dalam  tapak  

adalah  sebagai berikut : 
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Gambar IV. 8 Skema jaringan listrik 

(sumber : olah data, 2020) 

4)   Gagasan siteplan 

Dari hasil analisis yang dilakukan baik analisis tapak, kebutuhan 

ruang  dan  hubungan  ruang  serta  konsep  bentuk  maka  diperolah 

konsep gagasan site plan berikut ini  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.  Konsep Gagasan Siteplan 

(sumber : olah data, 2020) 
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B.   Pendekatan Arsitrektur Ekologis Sebagai Penyedia Area Hijau Dan Eko 

Material 

1.   Area Hijau Bangunan Atau Kawasan 

Area hijau bangunan atau kawasan berfungsi sebagai penyuplai 

udara segar maupun udara sejuk dalam bangunan atau kawasan atau 

sebagai paru-paru bangunan ataupun kawasan. Adapun aplikasi dari 

konsep area hijau ini antara lain adalah : 

a. Mempertahankan komponen vegetasi eksisting 

Pada eksisting vegetasi tapak terdapat berbagai macam jenis 

pohon yang  telah  ada sejak  lama, dimana  semua termasuk  dalam  

kategori pohon keras yang memiliki ketinggian lebih dari 3 meter. 

b. Penambahan komponen vegetasi 

Penambahan pohon atau vegetasi dengan fungsi tertentu dan pada 

area tertentu seperti fungsi reduksi debu dan polusi pada area parkir, 

peneduh, sebagai hiasan taman, fungsi pohon rekreasi dan juga fungsi 

penyuplai udara segar pada area hijau kawasan atau paru-paru 

kawasan 

2.   Eko Material 

Konsep eko-material atau material ekologi merupakan konsep 

penggunaan  bahan  atau  material  bangunan  yang  tidak  memberikan 

dampak  negatif  kepada  pengguna  atau  pun  lingkungan  alam  sekitar,  

(ramah lingkungan) dengan  menggunakan  dan  memanfaatkan  

material- material yang tersedia di lokasi perancangan itu sendiri, 

Adapun penggunaan material ekologi pada bangunan dan kawasan adalah 

sebagai berikut : 

a.  Material Rumbia dan daun Nipah 

Rumbia dan daun Nipah merupakan material ekologis yang ramah 

lingkungan karena berasal dari tanaman palem yang diolah. Adapun 

pengaplikasian material rumbia pada Sekolah Alam di Kabupaten 

Bulukumba adalah pada bagian atap. 

107 
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b. Jerami 

Jerami berupa batang padi yang dikeringkan kemudian 

diaplikasikan sebagai plafon alami dibawah atap agar dapat  

mereduksi panas dan memberikan suasana sejuk pada bangunan. 

c. Material Kayu 

Kayu merupakan material alami dan ramah lingkungan. Adapun 

pengaplikasian material kayu pada Sekolah Alam di Kabupaten 

Bulukumba adalah pada bagian dinding, lantai, serta rangka dan tiang. 

Jenis kayu yang digunakan disini adalah kayu yang tersedia di 

Kabupaten Bulukumba atau di kelurahan Palampang itu sendiri, 

berupa kayu rambutan dan langsat diaplikasikan pada gazebo dan kayu 

bayam digunakan pada bangunan yang lebih besar 

d  Material Bambu 

Material bambu, penggunaan material bambu akan 

diaplikasikan pada sun shading bangunan atau pada fasad bangunan 

e. Material Kaca 

Material  kaca  merupakan  eko-material  buatan  yang  diolah  dengan 

teknik   peleburan,   material   ini   akan   diaplikasikan   pada   bukaan 

bangunan. 

C.   Pendekatan Struktur 

Berdasarkan analisis sebelumnya maka diperoleh system dan material 

struktur yang sesuai dengan tapak Sekolah Alam di Kabupaten Bulukumba 

adalah sebagai berikut : 



 

110 
 

 

Table IV. 1. Pendekatan Struktur 

No Struktur Dan Material Olah Desain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Struktur Bawah  

Penggunaan  struktur  fondasi 

umpak, dengan pertimbangan 

 

kesesuaian     dengan     lahan  

berkontur  dan  dengan  beban  

bangun    1    lantai.    Dengan  

beban      material      struktur  

relative     rendah.     Adapun  

material      fondasi      adalah  

 
material umpak beton 

 

 

 2. Struktur tengah menggunakan 

struktur   kayu   dan   material 

 

 

 

 
kayu   dengan   pertimbangan  

 
penggunaan   material   alami  

 
atau   material   ekologi   serta 

merupakan material lokal. 

 

 

 

 

 

3. Struktur   atas   menggunakan  

struktur atap pelana dan atap 

limas  pada  masjid.  Dengan 

 

pertimbangan         komponen  

material    ekologi        berupa  

kayu.  

(sumber : olah desain, 2021)
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Gambar IV.  Konsep struktur bangunan pengelola 

(sumber : olah data, 2020) 

D.    Pendekatan Utilitas 

1.   Sistem Pengolahan Air Bersih 

System pengolahan air bersih ini penggunaan air yang ada didalam 

bangunan mulai dari sumber utama air bersih sampai dapat digunakan di 

keran. Berikut adalah skema penggambaran air bersih didalam bangunan 

: 

 

Gambar IV.  System Jaringan Air Bersih 

(sumber :olah desain, 2020) 
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Pengolahan air didalam bangunan dari pompa air menuju reservoir 

bawah atau penampungan bawah lalu dipompa kembali menuju reservoir 

atas untuk ditampung. Air dari hasil tampungan tersebut dialirkan ke 

keran ditoilet pada setiap lantai dibangunan. 

2.   System Pengolahan Air Kotor 

System pengolahan limbah pada bangunan adalah dimulai dari system 

pembuangan pada tiap bangunan hingga tahap pembuangan atau 

peresapan. 

 

Gambar IV.  Konsep Pengolahan Air Kotor 

(sumber : olah desain, 2021) 

Pada system pengolahan limbah padat akan ditampung dan 

diresapkan pada system septick tank, sedangkan untuk limbah cair akan 

diolah kemudian digunakan kembali untuk perawatan tanaman. 

3.   System Jaringan Listrik 

Sumber energy listrik pertama yang digunakan pada tapak adalah 

dari jaringan listrik PLN disekitar tapak.  

 

Gambar IV. 13 Sistem Jaringan Listrik 

(sumber : olah desain, 2021) 
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BAB V  

TRANFORMASI  DESAIN 

A.   TAPAK 

1.   Transformasi Tapak 

Pada proses perancangan Sekolah Alam Di Bulukumba Dengan 

Konsep  Arsitektur  Ekologis,  maka  perlu  dilakukan  penataan fungsi-

fungsi ruang dengan mempertimbangkan kondisi ekologis setempat. Serta 

penataan fungsi utama sekolah alam, pengadaan fasilitas penunjang, 

seperti kelas, gedung pengelola, masjid, aula, perpustakaan, uks, kantin, 

green house, untuk menunjang fungsi dari Sekolah Alam dengan 

Pendekatan Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba. 

Berikut ini merupakan transformasi bentuk tapak sekolah alam di 

Bulukumba dimulai dari gagasan awal hingga hasil akhir desain. 

 

 
 

Gambar V.1. desain awal dan hasil akhir siteplan 

(sumber : olah desain, 2021) 

Transformasi desain pengolahan tapak dari awal hingga akhir mengalami 

beberapa perubahan diantaranya adalah : 
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a. Pola penataan bangunan 

Pada rancangan  awal  penataan  bangunan  pada tapak mengalami 

beberapa perubahan yaitu tata letak lapangan olahraga, kandang ternak 

dan kolam ikan. 

Perubahan   tersebut   dengan   dasar   pertimbangan   sebagai 

berikut: 

1) Perubahan pola penataan bangunan dilakukan untuk memberikan 

kemudahan siswa agar dapat mengakses bangunan tersebut 

dengan mudah dan mengikuti pola hubungan ruang yang ada. 

2)  Pola sirkulasi pada area outdoor atau perkebunan dibuat lebih 

rekreatif sehingga peserta secara tidak langsung bisa menikmati 

pemandangan saat menuju ke  green house 

b. Akses tangga menuju tapak didesain kembali dan diletakkan pada 

bagian tengah dengan tambahan jembatan penyeberangan yang 

melintas diatas kolam. 

2.   Transformasi bentuk bangunan 

1.   Bentuk bangunan 

 

 

Gambar V.  Desain awal dan desain akhir bangunan 

(sumber : olah data, 2021) 
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Bentuk awal terinspirasi dari rumah adat yang ada di bulukumba 

dengan atap berbentuk pelana dengan menggunakan timpa‟ laja‟ 

bersusun tiga dan ruang yang berbentuk  bola-bola  (Gazebo),  

sedangkan  pada  desain akhir bangunan tetap berbentuk bola-bola 

(Gazebo) namun  tidak menggunakan model atap timpa‟ laja‟ bersusun  

dengan  pertimbangan  pemaksimalan  bentuk  bangunan agar tidak 

monoton, pemanfaatan bukaan serta view bangunan. 

B.  STRUKTUR DAN MATERIAL 

1.   Struktur 

Penggunaan struktur atap pertama menggunakan strukutur dari atap  

pelana  dengan  kuda-kuda  biasa  yang  juga  merupakan struktur   atap   

lokal,   serta   merupakan   system   struktur   yang ekologis, dan hasil 

akhir rangka atap diubah dengan mempertimbangkan view yang diekspos 

kemudian diganti dengan struktur atap pelana menggunakan kuda-kuda 

gelagar, selain karena view bentuk dari kuda-kuda ini juga diganti dengan 

pertimbangan untuk penggunaan bentangan yang lebih luas. 

 

Gambar V.  Desain awal dan desain akhir struktur bangunan utama 

(sumber : olah desain, 2021) 

 

2.   Material 
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Adapun penggunaan material pada bangunan utama Sekolah Alam 

dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba 

adalah sebagai berikut :  

 

Gambar V.  Material bangunan utama 

(sumber : olah desain, 2021) 

Material yang digunakan pada bangunan ini adalah material kayu 

bayam, rambutan yang tersedia di Kabupaten Bulukumba, pemilihan 

material ini berdasarkan konsep pendekatan arsitektur ekologis. 

C.  BESARAN RUANG 

Adapun transformasi besaran ruang yang mempresentasikan perencaaan 

awal dan hasil perencanaan akhir pada Sekolah Alam dengan Pendekatan 

Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut : 

Table V.1. Transformasi Besaran Ruang 

Kelompok Kebutuhan ruang Besaran ruang Besaran ruang 

kegiatan awal (m
2
) akhir (m

2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrance ±280 ±280 

Parkir pengelola ±180 ±180 

(motor) 

Parkir pengelola ±435 ±435 

(mobil) 

Parkir pengunjung ± 264 ± 264 

(motor) 

Parkir pengunjung 
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penerimaan 

(mobil) ± 900 ± 900 

Parkir Bus - ±157,5 

Parkir sepeda ±144 ±144 

 Ruang satpam ±6 ±6 

Hall ± 90 ± 90 

Total Besaran Ruang 2.299 2.456,5 

 

pembelajaran 

Ruang kelas SD ± 1188 
 

± 1152 
Kandang ternak ± 100 ± 90 

Kebun penelitian ± 6000 ± 6000 

Lapangan olahraga ± 243,74 ± 243,74 

Area outbound ± 2000 ± 2000 

Kamar mandi/ wc 

siswa 

 

± 64 

 

± 64 

Green house ±160 ±168 

Total besaran ruang 
 

±9.755,74 

 

±9.717,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengelola 

Ruang kepala sekolah ±32 ±32 

Ruang Wakil Kepala 

Bidang 

 

± 20 

 

± 16 

Ruang Sekretaris ± 15 ± 16 

Ruang Rapat ± 50 ± 48 

Ruang Informasi ± 10 ± 16 
 

Ruang Pengelola 

 

± 30 
± 30 (Digabung) 

 

Ruang Tata Usaha 

 

± 30 

Ruang Guru ± 54 ± 54 

Ruang Arsip ± 20 ± 24 

Ruang Tunggu ± 28 ± 36 

Ruang Tamu ± 16 ± 16 

Pantry ±16 ±16 

Kamar Mandi/ Wc 

Pengelola 

 

± 12 
 

±12 (Digabung) 
Kamar Mandi/ Wc 

Guru 

 

±12 

Total besaran ruang ± 299 ±304 

 

 

 

 

Gudang ± 15 ± 15 

Janitor ± 3 ± 3 

Ruang generator ± 12 ± 12 

Ruang pompa ± 15 ± 15 

Ruang reservoir 

air 

 

± 36 

 

± 36 
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service Ruang petugas ± 52 ± 52 
 

Total besaran ruang 

 

± 133 

 

± 133 

 

 

Penunjang 

Perpustakaan & 

UKS 

 

±250 ±224 

Lapangan Upacara ±390 ±390 

Masjid ± 592 ± 256 

 Aula - ±336 

Kantin ±380 ±420 
 

Total besaran ruang ± 1.562 ± 1.626 

 

(sumber : olah data, 2021) 

Data table diatas merupakan hasil transformasi besaran ruang dari besaran 

awal yang direncanakan hingga besaran akhir hasil desain. Beberapa  factor  

yang  terjadi  menyebabkan  terjadinya  perubahan ruang, penggabungan ruang 

yang memiliki fungsi relatif sama, hingga penurunan besaran ruang yang 

disebabkan layout ruang yang sebelumnya tidak memperhitungkan bentuk 

bangunan. 

Tabel V.  Total Keseluruhan Besaran Ruang 

Fungsi ruang Besaran ruang awal Besaran ruang akhir 

Penerima 2.29

9 

2.456,

5 

Pembelajaran 
 

9.755,74 

 

9.717,74 

Pengelola 299 304 

Service ± 133 ± 133 

Penunjang 
± 1.562 ± 1.626 

Total 14.048,74 m
2

 14.237,24 m
2

 

    (sumber : olah desain, 2021) 
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Data table diatas adalah jumlah total besaran ruang yang direncanakan dan hasil 

ruang dan hasil ruang yang dirancang dari data transformasi ruang tersebut maka dapat 

diketahui deviasi kebutuhan ruang dengan persamaan berikut : 

Luas Awal            = 538,76 m
2
 

Luas akhir             = 712,64 m
2
 

Presentase deviasi = (luas akhir – luas awal) : luas awal x100% 

= (14.237,24 m
2 

- 048,74 m
2) : 048,74 m

2 
x 100% 

= 0,013% 

Maka deviasi akhir adalah 0,013% lebih besar dari perencanaan
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BAB VI  

APLIKASI  DESAIN 

A.   SITE PLAN  

 

 

 

Gambar VI.  1 Site plan 

(sumber : olah desain, 2021) 

B.   KAWASAN TAPAK 

1.   Tampak Depan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI.  Tampak Depan 

(sumber :hasil desain, 2021) 
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2.   Tampak Samping Kanan 

 

 

 

Gambar VI.3.tampak samping kanan 

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

4. Tampak Samping Kiri 

 

 

Gambar VI.  Tampak samping kiri 

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

5.   Tampak Belakang 

 

Gambar VI.5. Tampak Belakang 

(sumber : hasil desain, 2021) 

C.  FUNGSI BANGUNAN 

1.   Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar VI.6. kelas 

(sumber : hasil desain, 2021)  
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2.   Bangunan pengelolah 
 

 
 

Gambar VI.  Bangunan Pengelola 

(sumber : hasil desain, 2021)  

D.  FUNGSI PENUNJANG 

1.   Perpustakaan dan UKS 

 

 

Gambar VI.  Perpustakaan dan UKS 

(sumber : hasil desain, 2021)  

2.   Aula  

 

Gambar VI.  Aula 

(sumber : hasil desain, 2021)  
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3.   Kantin 

 

 
 

Gambar VI.  Kantin 

(sumber : hasil desain, 2021)  

4.   Masjid 

 

 

Gambar VI.  Masjid 

(sumber : hasil desain, 2021)  

 

5.   Amphiteatre 

 

 

Gambar VI.  Amphiteatre 

(sumber : hasil desain, 2021) 
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6.   Lapangan Olahraga dan Upacara 

 

Gambar VI.  Lapangan olahraga dan Upacara 

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

7.   G r een  House 

 

 

Gambar VI.  G r een  House 

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

8.   Kandang Unggas 

 

 

     Gambar VI.  Kandang Unggas 

(sumber : hasil desain, 2021) 
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9.   Tambak Ikan 

 

 

 

Gambar VI.  Tambak Ikan  

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

 

E.  VIEW 
 

1.   Arah Utara 

 

 

 

Gambar VI.  Arah Utara 

(sumber : hasil desain, 2021) 

 

 

 

 

 



 

126 

 

2.   Arah Barat 

 

 

Gambar VI.  Arah Barat 

(sumber : hasil desain, 2021 

3.   Arah Timur 

 

 

Gambar VI.  Arah Timur 

(sumber : hasil desain, 2021 

4.   Arah Selatan  

 

 

Gambar VI.  Arah Selatan 

(sumber : hasil desain, 2021)  
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F. BANNER 

 

 

Gambar VI.  Banner 

(sumber : hasil desain, 2021) 
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KONSEP PEMILIHAN DAN EKSISTING LOKASI
Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis
di Kabupaten Bulukumba
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DASAR PERTIMBANGAN 
PEMILIHAN LOKASI :

TAPAK TERPILIH 
Lokasi tapak berada di Kelurahan Palampang, 
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba,
dengan luas lahan mencapai 4,6 Ha.

. Daerah pusat pelayanan lingkungan 
  dalam RTRW kabupaten Bulukumba
. Persebaran sekolah dasar di kabupaten Bulukumba
. Potensi alam yang tinggi pada pusat pelayanan lingkungan
. Aksesibilitas yang mudah dijangkau karena terletak dijalan 
  kolektor primer K1

   Kabupaten bulukumba merupakan kabupaten yang terletak pada titik geografis 
5º20º-5º40º Lintang Selatan dan 119º28º - 120º28º  bujur  timur,  dengan  luas  wilayah  

2
sekitar  kurang  lebih 1.154 km , dengan batas-batas wilayah antara lain, sebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, 
sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Bantaeng.

KETENTUAN YANG BERLAKU :
. Koefisien dasar bangunan (KDB) adalah 1.395,0 m2
. Koefisien dasar hijau (KDH) adalah 3.255,0 m2
. Perkerasan 930.0 m2

E
K

S
IS

T
IN

G
 T

A
P

A
K

BATAS-BATAS TAPAK :
. Sebelah utara berbatasan dengan sungai dan ladang
. Sebelah timur berbatasan dengan Tebing, lahan kosong dan 
  jalan kolektor primer K1, serta sekolah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah
. Sebelah utara berbatasan dengan tebing dan pemukiman
. Sebelah barat berbatasan dengan sawah dan ladang

PETA KECAMATAN RILAU ALE
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KONSEP DETAIL SITEPLAN
Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis
di Kabupaten Bulukumba

SAWAH

KELAS

GREEN HOUSE

KANDANG TERNAK

LAPANGAN OLAHRAGA

PARKIRAN

AMPHITEATRE

KANTIN

POS SATPAM
MASJID

AULA & SERVICE

BANGUNAN PENGELOLA

SCLUPTURE

TANGGA

PERPUSTAKAAN

KOLAM

KOLAM IKAN



Mengadopsi model atap tradisional daerah Bulukumba
dengan bentuk atap pelana

TRANSFORMASI BENTUK

Fasad bangunan yang didesain sedemikian rupa 
berbentuk segitiga atap pelana agar 

tak memberi kesan kaku pada bangunan

Dengan desain kelas berbentuk saung

HASIL AKHIR

Bangunan Pengelola
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KONSEP BENTUK
&

PENDEKATAN EKOLOGIS

SKALA NO. LBR JMLH. LBR KETERANGANPARAF

KONSEP BENTUK STRUKTUR DAN MATERIAL  EKOLOGIS BANGUNAN 
Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis di Kabupaten Bulukumba

Kelas
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MATERIAL EKOLOGIS KELAS

MATERIAL EKOLOGIS BANGUNAN PENGELOLA

FILOSOFI BENTUK BANGUNAN

Transformasi bentuk diambil dari model rumah adat 
tradisional Bulukumba mulai dari atas, tengah dan bawah, 

dengan menambahkan entrance atau lego-lego rumah yang menjadi 
ciri khas dari rumah adat suku bugis 

ATAP RUMBIATIMPA’LAJA’

DINDING

Material pada dinding ini berupa railing kayu
yang memperkuat kesan alami pada bangunan

dan penambahan skin fasad yang berfungsi untuk
mereduksi panas dan hujan

Material dari tangga berupa kayu bayam/kayu rambutan

TANGGA

Penggunaan material lokal daerah setempat
 yang bersifat ekologis berupa atap rumbia/nipah

Pada bagian timpalaja diberikan kisi-kisi dari kayu
yang mengikuti model atap yang bertujuan 

untuk memperkuat bentuk struktur atap agar wujudnya lebih terlihat
 dan membuat bangunan lebih menarik dan tidak monoton

Tangga kayu

Timpa Laja

Anjong

Kaca tempered
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SKALA NO. LBR JMLH. LBR KETERANGANPARAF

KONSEP MATERIAL

Material dinding pada bangunan menggunakan 
dinding bata merah. Penggunaan material kaca untuk 
memanfaatkan pencahayaan alami, serta penggunaan bambu 
dan kayu sebagai material ramah lingkungan yang memberikan 
kesan alami dan sejuk pada bangunan

Material lantai menggunakan lantai 
beton plasteran, keramik dan juga kayu 

Material plafon berupa gypsum water resistent 
yang tahan air. Untuk penggunaan material atap 
menggunakan atap rumbia dan genteng bitumen

HARD MATERIAL LANSECAPE

Tangga menuju tapak

Paving blok

Jalan setapak

Grass block

Gazebo

Bangku Taman

SOFT MATERIAL LANSECAPE

Penggunaan jenis pohon peneduh untuk 
mengurangi radiasi sinar matahari didalam
tapak, berupa pohon ketapang, cemara,
pucuk merah, pohon damar, pohon trembesi

Penggunaan rumput, tanaman hias berwarna 
warni untuk penataan taman. 
Rumput gajah mini
Cemara Norfolk

Penggunaan tanaman pohon palem raja 
untuk dibagian pinggir jalan didalam tapak 
dan pohon kelapa  
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KONSEP ARSITEKTUR
EKOLOGIS KAWASAN

SKALA NO. LBR JMLH. LBR KETERANGANPARAF

KONSEP ARSITEKTUR EKOLOGIS KAWASAN
Sekolah Alam dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis
di Kabupaten Bulukumba

PRINSIP ARSITEKTUR EKOLOGIS

a. Merespon iklim setempat
b. Meminimalkan penggunaan energi
c. Memanfaatkan material lokal
d. Menyediakan sumber energi, air, dan pembuangan limbah

SOFT MATERIAL LANSECAPE

Penggunaan jenis pohon peneduh untuk 
mengurangi radiasi sinar matahari didalam
tapak, berupa pohon ketapang, cemara,
pucuk merah, pohon damar, pohon trembesi

Penggunaan rumput, tanaman hias berwarna 
warni untuk penataan taman. 
Rumput gajah mini
Cemara Norfolk

Penggunaan tanaman pohon palem raja 
untuk dibagian pinggir jalan didalam tapak 
dan pohon kelapa  

HARD MATERIAL LANSECAPE

Tangga menuju tapak

Paving blok

Grass block

Mempertahankan komponen vegetasi
eksisting yang ada didalam tapak dimana
terdapat berbagai jenis pohon yang telah
ada sejak lama, yang termasuk dalam kategori
pohon keras yang ketinggiannya lebih dari 3 meter 

Penggunaan material grassblock sebagai
sirkulasi pejalan kaki agar penyerapan
air hujan ke dalam tanah lebih banyak 
dan lingkungan terlihat lebih asri dan hijau

Didalam tapak terdapat sawah, sungai dan juga 
ladang yang menambah dan memperkuat kesan
ekologis dan alami

KESIMPULAN
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SITE PLAN
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SITE PLAN
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A : Pintu masuk

B : Pos satpam

C : Area Parkir

D : Entrance

E : Jembatan

F : Tangga

G : Aula

H : Masjid

I : Bangunan Pengelola

J : Kelas

K : Lapangan olahraga dan Upacara

L : Green House dan Kebun

M :Sawah
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O :Kandang Unggas

P : Kolam ikan

Q : Kantin

R : Amphiteatre

S : Perpustakaan dan Uks

T : Pintu keluar
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satu Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 

Fakultas Sains dan Teknologi pada Program Studi Teknik Arsitektur (S1) dengan lulus 

melalui jalur SPAN PTKIN. Penulis berhasil menyelesaikan studi S1 dengan judul 

skripsi “Sekolah Alam Dengan Pendekatan Arsitektur Ekologis Di Kabupaten 

Bulukumba” pada tahun 2021. 
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