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ABSTRAK 

 

Nama  :  Umrah 

Nim   :  60400117048 

Judul :Studi Analisis Tingkat Intensitas Curah Hujan Berdasarkan  

Distribusi Log Pearson Type III Di Kota Masamba 

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tingkat intensitas 

curah hujan berdasarkan distribusi Log Person Type III di Kota Masamba. Pada 

penelitian ini digunakan data sekunder berupa data curah hujan harian tahun 

2010-2020 yang diperoleh dari BMKG Wilayah IV Makassar. Metode 

perhitungan curah hujan harian maksimum  rencana menggunakan jenis distribusi 

yang sesuai yaitu  Log Pearson Type III dengan curah hujan rencana periode 

ulang 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa curah 

hujan rencana tiap periode ulang yaitu 62.38 mm, 102.00 mm, 141.09 mm, 211.78 

mm, 284.95 mm dan 380.85 mm. Dan berdasarkan kurva intensitas durasi 

frekuensi(IDF), hujan dengan intensitas yang tinggi di kota Masamba berlangsung 

dalam waktu yang cepat yaitu 1-6 jam pada setiap periode ulang. Besarnya curah 

hujan pada periode ulang 2 tahun dapat menyebabkan banjir dengan curah hujan 

yang sama pada tahun 2020 sedangkan untuk periode ulang 5, 10, 25, 50 dan 100 

maka akan menyebabkan banjir yang lebih besar dibandingkan banjir yang terjadi 

pada tahun 2020 .  

 

Kata Kunci: Banjir, Hujan, Intensitas Curah Hujan dan Log Pearson Type III.  
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ABSTRACT 

 

Nam  :   Umrah 

Nim   :   60400117048 

Title : Analysis Of Rainfall Intensity Levels Based On The 

Distribution Of Pearson Type III Logs In Masamba City 

Research has been conducted that aims to find out the level of rainfall intensity 

based on the distribution of  Person Type III Log in Masamba City. In this study 

used secondary data in the form of daily rainfall data in 2010-2020 obtained from 

BMKG region IV Makassar. The plan’s daily rainfall calculation method uses the 

appropriate type of distribution is obtained, Pearson Type III Log with repeat 

periods of 2, 5, 10, 25, 50 and 100 years. The result showed that in rainfall plan of 

each re-period was 62.38 mm, 102.00 mm, 141.09 mm, 211.78 mm, 284.95 mm 

and 380.85 mm. And based on the intensity duration frecuensy (IDF) curve, the 

rain with high intensity in Masamba city lasts in a fast time of 1-6 hours at each 

re-period. The amount of rainfall in the 2 year repeat period can cause flooding 

with the same rainfall in 2020 while for repeat periods of 5, 10, 25, 50 and 100 

years it will cause greater flooding than floods that occur in 2020.  

Keywords: Flooding, Rain, Rainfall Intensity and Log Pearson Type III.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang paling sering 

terjadi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh rusaknya 

sistem dalam siklus hidrologi, sehingga mempengaruhi kestabilan kondisi iklim 

dan cadangan air di permukaan bumi (Abdul, 2020). Parameter iklim yang paling 

berpengaruh terhadap banjir ialah curah hujan. Curah hujan merupakan 

banyaknya air yang jatuh di tanah datar pada kurun saat tertentu. Curah hujan 

suatu wilayah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap faktor topografi 

wilayah.  

Intensitas curah hujan merupakan tinggi atau kedalaman air hujan 

persatuan waktu. Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi biasanya didapatkan 

pada curah hujan konvektif. Lamanya curah hujan dengan intensitas yang tinggi 

adalah faktor utama lain yang menentukan resiko bencana banjir. Banjir menjadi 

masalah  pada musim hujan karena daya dukung daerah aliran sungai (DAS) 

terhadap hujan yang turun sudah tidak mampu. Banjir juga dipengaruhi oleh 

perubahan tata guna lahan, pemanfaatan bantaran sungai buat pemukiman serta 

keperluan industry dan rusaknya DAS (wilayah aliran sungai) serta lain 

sebagainya. insiden banjir menjadi salah  satu bencana yg memiliki frekuensi yg 

begitu besar  dan  mengakibatkan kerugian yang relatif besar. Kondisi ini banyak 

terjadi pada kota besar di Indonesia. 
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 Masamba sebagai ibukota kabupaten Luwu Utara, secara geografis  

terletak di ujung utara provinsi Sulawesi Selatan atau berada di tengah Pulau 

Sulawesi dan di antara 20⁰30’45”- 2⁰37’30” LS dan 119⁰41’15” - 12⁰43’11” BT 

dengan luas wilayah   7.843,57 km
2
. Berada pada ketinggian 50-300 m di atas 

permukaan laut dengan topografi yang terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, 

dataran tinggi maupun wilayah pegunungan. Pada tahun 2017, bencana banjir 

terjadi sebanyak 44 kali yang tersebar di empat kecamatan, kejadian tersebut 

disebabkan oleh tingginya curah hujan dengan total nilai curah hujannya 

mencapai lebih 4000 mm dimana nilai curah hujan bulanan terendah mencapai 

kurang dari 190 mm. Dalam kurun waktu 5 tahun (2013-2017) nilai curah hujan 

bulanan menunjukkan dikisaran angka 100-600 mm. 

Berdasarkan informasi dari beberapa media bahwa bencana banjir yang 

melanda Masamba pada hari minggu tanggal 13 Juli 2020 menurut Badan 

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan bahwa berdasarkan 

hasil pengamatan curah hujan dan  satelit cuaca mencatat bahwa adanya intensitas 

curah hujan sedang hingga lebat di wilayah Masamba dan sekitarnya serta adanya 

pertumbuhan awan cumulonimbus (Cb) pada hari kejadian terutama di siang dan 

sore hari di wilayah masamba sehingga menjadi pemicu terjadinya bencana banjir 

bandang. Dimensi kejadian banjir menjadi lebih besar akibat adanya pembukaan 

lahan di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Balease. 

Menurut berita yang dilansir oleh (www.tirtod.id 16 juli 2020), bahwa 

telah terjadi banjir bandang yang mengakibatkan putusnya jembatan antar desa 

dan jalan raya lintas provinsi tertimbun tanah setinggi 1-4 meter. Menurut Badan 

http://www.tirtod.id/
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Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, sebanyak 256 keluarga (655 

jiwa) mengungsi dan 4.202 keluarga (15,994 jiwa) terdampak banjir.  Kerugian 

harta benda yang tercatat antara lain sebanyak 4.940 unit rumah terendam, 10 unit 

hanyut, 213 unit rumah terkubur lumpur (pasir) dan rusaknya berbagai bangunan 

dan dinyatakan 30 orang meninggal dunia. Berdasarkan kejadian tersebut maka 

perlu dilakukan analisis distribusi frekuensi curah hujan. 

Salah satu metode analisis yang digunakan dalam pendugaan curah hujan 

adalah analisis distribusi frekuensi curah hujan. Analisis frekuensi adalah 

prosedur memperkirakan frekuensi suatu kejadian pada masa lalu atau masa yang 

akan datang. Prosedur tersebut dapat digunakan untuk menentukan hujan 

rancangan dalam berbagai kala ulang berdasarkan distribusi yang sesuai. Analisis 

frekuensi dapat dilakukan dengan seri data yang diperoleh dari hasil rekaman data 

hujan. Analisis ini sering dianggap sebagai analisa yang paling baik karena 

dilakukan terhadap data yang terukur langsung yang tidak melewati 

pengalihragaman terlebih dahulu.  

Pada analisa frekuensi ada beberapa jenis distribusi yaitu distribusi  

normal,  distribusi log normal, distribusi gumbel, distribusi log pearson type III 

serta uji kesesuaian chi-kuadrat dan uji smirnov-kolmogorov yang digunakan. 

Penggunaan distribusi yang dipergunakan akan berpengaruh terhadap perkiraan 

hujan untuk kala ulang tertentu. 

 Beberapa penelitian mengenai analisis curah hujan telah dilakukan 

sebelumnya antara lain oleh Sutopo Purwo Nugroho (2008), tentang analisis curah 

hujan penyebab banjir besar di Jakarta pada awal bulan Ferbruari 2007. Hasil 
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penelitiannya menunjukkan bahwa bencana banjir tersebut disebabkan oleh 

adanya curah hujan yang tinggi dengan hasil analisis frekuensi curah hujan 

dengan rata-rata curah hujan 142,5 mm/hari. Wahyu Samsuddin (2016), tentang 

analisis statistik dalam pendugaan curah hujan studi kasus di DAS Ciliwung hulu 

menyimpulkan bahwa pola distribusi tepat yang digunakan pada DAS (Daerah 

Aliran Sungai) Ciliwung Hulu yaitu distribusi Gumbel dengan nilai curah 

hujannya sebesar 70,98 mm.   

Dari beberapa penelitian sebelumnya di atas yang berkaitan dalam 

bencana banjir maka telah dilakukan penelitian yang sama. Akan tetapi, 

perbedaan studi yang dilakukan ini di kota Masamba adalah terletak pada lokasi 

studinya karena bencana yang melanda kota Masamba sebagai salah satu bencana 

banjir yang cukup ekstrim. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan 

penelitian sebagai tugas akhir dengan judul: “Studi Analisis Tingkat Intensitas 

Curah Hujan Berdasarkan Distribusi Log Pearson Typee III Di Kota 

Masamba”.  

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat intensitas 

curah hujan berdasarkan berdasarkan distribusi Log Pearson Type III di Kota 

Masamba? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat intensitas 

curah hujan berdasarkan distribusi Log Pearson Type III di Kota Masamba. 
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D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang diamati pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan di kota Masamba Kabupaten Luwu Utara dengan titik 

koordinat 2⁰30’45”-2⁰37’30” LS dan 119⁰41’15”-121⁰43’11”BT. 

2. Data yang digunakan berupa data curah hujan tahun 2010-2020 sebagai data 

sekunder yang diperoleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) Wilayah IV Makassar. 

3. Digunakan analisa distribusi Log Pearson Type III untuk analisis curah hujan 

rencana. 

4. Digunakan metode mononobe untuk menghitung intensitas curah hujan. 

5. Jumlah data curah hujan yang digunakan sebanyak 11 tahun dengan kala 

ulang curah hujan rencana 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun.  

6. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office Word 

2010, Microsoft Excel,  dan Argcis 10.1. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat tingkat intensitas 

curah hujan sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana 

banjir.  
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2. Mahasiswa  

Menambah informasi mengenai penentuan analisis tingkat intensitas curah 

hujan yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.  

3. Pemerintah 

Memberikan informasi kepada para perencana dan pengambil kebijakan dalam 

menetapkan program perencangan saluran drainase di Kota Masamba.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

  

A. Gambaran Umum Wilayah Kota Masamba 

 Masamba sebagai ibu kota dari Kabupaten Luwu Utara terletak pada titik 

koordinat wilayah 20⁰30’45”-2⁰37’30” LS dan antara 119⁰41’15”-12⁰43’11” BT. 

Mempunyai luas wilayah 7.502 km
2
 dengan berbatasan di bagian utara yaitu 

Sulawesi tengah, dibagian selatan berbatasan dengan teluk bone, bagian barat 

berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Sulawesi barat sedangkan pada 

bagian timur berbatasan dengan kabupaten luwu timur. Luwu Utara terdiri dari 15 

kecamatan dan 166 desa dengan jumlah penduduk sebesar 354.828 jiwa dengan 

sebaran penduduk 48 jiwa/km
2
 (BPS Kab. Luwu Utara, 2016). 

 

Gambar 2.1: Peta Administrasi Kota Masamba 

(Sumber: BPS Kab. Luwu Utara 2016) 



8 

 

 
 

Masamba terletak pada ketinggian 50-300 m di atas permukaan laut. 

Keadaan permukaan lahan berada pada topografi datar atau landai serta sebagian 

lainnya berada pada topografi berbukit-bukitan. Kondisi morfologi pada kota 

Masamba  bagaikan cekungan kecil yang di apit oleh pegunungan di bagian timur, 

barat dan utara sedangkan di bagian selatannya dibatasi oleh teluk bone. Terdapat 

tiga sungai besar dan beberapa sungai kecil di wilayah ini yaitu sungai Masamba, 

Radda dan Sabbang berada pada perbukitan yang sangat terjal dan kasar. Sungai 

tersebut mengalir memotong daerah pedataran yang luas dari utara selatan dan 

sungai ini terbentuk dari akibat patahan-patahan atau sesar sekitar pliosen (2 juta 

tahun yang lalu). Pada daerah hulu ini proses pelapukan sangat intens terjadi, 

dimana ketebalan soil atau tanah tutupan sekitar 5-7 meter. Terjadinya proses 

sedimentasi pada sungai sangat tinggi yang mengakibatkan kondisi sungai secara 

umum terganggu (BPS Kab. Luwu Utara, 2016). 

Pulau Sulawesi mempunyai struktur geologi yang agak rumit, dilewati 

oleh zona sesar palu koro (ZSPK) yang membelah kedua pulau Sulawesi pada 

arah barat lau dan tenggara.berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim 

rose unggulan terpadu pada tahun 1997, dimana sistem sesar palu koro 

menghasilkan kegempaan yang ternyata lebih komplek dari dugaan awal. Di 

kabupaten Luwu Utara, zona sesar palu koro melewati bagian tengah kabupaten 

tersebut. Sehingga rawan bencana gempa bumi di kabupten luwu utara berada di 

bagian yang melwati sesar palu koro (BPS Kab. Luwu Utara, 2016). 
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B. Bencana Banjir 

Bencana adalah insiden yang dapat disebabkan oleh faktor alam atau 

ulah manusia yang mengancam dan menghancurkan kehidupan manusia yang 

dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, stress berat (dampak biologis), 

korban jiwa dan kerugian besar (Perka BNPB No. 02 Tahun 2012). 

Banjir merupakan salah satu bencana yang menjadi fenomena rutin di 

musim hujan dan menyebar ke berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS). Di 

Indonesia, jumlah korban banjir saat musim hujan terus meningkat demikian 

pula jumlah korban jiwa dan hilangnya sarana dan prasarana umum. Banjir itu 

sendiri menunjukkan ketidakseimbangan sistem lingkungan dalam proses aliran 

air permukaan dan dipengaruhi oleh aliran air yang melebihi kapasitas 

pemadatan cekungan (Muhammad Zean dkk, 2018).  

Banjir sering terjadi di wilayah dengan skala yang berbeda, dimana 

terdapat banyak air di lahan kering. Banjir dapat menyebabkan kerusakan yang 

sangat parah terutama di daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, seperti 

tepian sungai atau daerah yang mengalami banjir secara berskala tau berkala. 

Banjir dibedakan menjadi dua jenis yaitu proses luapan air sungai yang 

disebabkan oleh debit air sungai pada kondisi curah hujan tinggi yang alirannya 

melebihi kapasitas sungai dan yang kedua yaitu penimbunan air di daerah dataran 

rendah yang biasanya tidak terendam dalam jumlah yang sangat besar 

(Ari Septian, 2020). 

 Proses terjadinya banjir dikarenakan daya tampung sungai tidak dapat 

menampung air dalam jumlah tertentu, sehingga banjir melebhi batas muka air 
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sehingga menyebabkan air meluap dari kedua tepian sungai sehingga 

menyebabkan banjir di dataran rendah sepanjang sungai. Biasanya banjir seperti 

ini disebabkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi sehingga sistem drainase 

seperti sungai, sungai kecil, sistem drainase dan saluran banjir tidak dapat 

menunjukkan jumlah air yang terakumulasi sehingga menyebabkan luapan air. 

Kapasitas sistem drainase tidak selalu sama, yang dapat terjadi karena adanya 

perubahan seperti sedimen di sungai, penyempitan sungai akibat ulah manusia, 

pembuangan sampah dan faktor lainnya (Ari Septian, 2020). 

Dampak ekonomi dari bencana banjir bandang yaitu menyebabkan 

kerusakan dan kerugian harta benda dalam skala besar terutama untuk bangunan 

tempat tinggal (kerugian akibat terbawa arus), jembatan dan jalan serta 

infrastruktur lainnya, yang membutuhkan banyak biaya perbaikan. Selain itu, 

kerusakan infrastruktur bangunan dapat mengisolasi kawasan pemukiman 

sehingga evakuasi dan pengiriman material berupa bantuan menjadi sulit. Dalam 

jangka panjang, hilangnya mata pencaharian menyebabkan kelumpuhan ekonomi 

masyarakat yang terkena dampak banjir (Adi Seno, 2013). 

Menurut Adi Seno (2013), beberapa faktor yang dianggap sebagai bencana 

banjir bandang adalah sebagai berikut: 

a. Bentang alam pegunungan dan lereng yang curam. 

b. Formasi geologi tersusun dari batuan vulkanik muda. 

c. Vegetasi yang tidak mendukung dalam penyerapan air hujan. 

d. Perubahan tutupan lahan. 
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e. Peristiwa tanah longsor yang menyebabkan sungai di hulu terhambat 

(Gambar 2.2). 

f. Perilaku manusia atau masyarakat yang eksploitatif terhadap lingkungan 

sehingga tata guna lahan tidak dapat diselamatkan tanpa dilakukan konservasi 

tanah dan air. 

 

 

Gambar 2.2: Longsor Tebing Sungai yang menyebabkan Alur Sungai terbendung  

(Sumber: Seno Adi, 2013) 

C. Tipe Banjir 

Di daerah datar, banyak masalah banjir dan drainase (air hujan). Menurut 

Mulyono Sadyohutomo (2009), banjir ada dua jenis yaitu:  

a. Banjir disebabkan oleh genangan air hujan lokal karena drainase lokal yang 

buruk.    
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b. Luapan dari hulu sungai di hulu menyebabkan banjir. Jenis banjir ini 

biasanya terjadi pada saat hujan di daerah lokal dan daerah hulu pada waktu 

yang bersamaan. 

Dilihat dari penyebabnya, jenis banjir yang ada dapat dibagi menjadi 

empat kategori, yaitu: 

a. Banjir yang disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas rendah dalam 

waktu lama (siklon atau curah hujan frontal) yang berlangsung selama 

beberapa hari. Karena kapasitas penampungan air di setiap unit DAS (SWS) 

terlampaui, air hujan yang dihasilkan akan berubah menjadi limpasan dan 

kemudian dengan cepat mengalir ke sungai terdekat dan membanjiri sungai-

sungai dataran rendah di kedua sisi. Jenis banjir ini merupakan salah satu 

banjir yang paling sering terjadi di Indonesia. 

b. Banjir yang disebabkan oleh salju yang mengalir, yang terjadi karena aliran 

tumpukan salju dan peningkatan suhu udara yang cepat di atas salju. Dengan 

hujan, aliran salju ini akan mengalir dengan cepat. 

c. Banjir bandang (flash flood), disebabkan oleh tipe hujan konvensional dengan 

intensitas yang tinggi dan terjadi pada tempat-tempat dengan topografi yang 

curam di bagian hulu sungai. Aliran air banjir dengan kecepatan tinggi akan 

memiliki daya rusak yang besar, dan akan lebih berbahaya bila disertai dengan 

longsoran, yang dapat mempertinggi daya rusak terhadap yang dilaluinya.   

d. Banjir yang disebabkan oleh air pasang atau air surut di muara atau 

pertemuan dua sungai. Jika hujan deras terjadi di hulu sungai pada waktu 

yang bersamaan sehingga menyebabkan sungai meluap dari bagian hilir 
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disertai badai yang terjadi di laut atau pesisir, keadaan ini akan berdampak 

besar. 

D. Curah Hujan 

Hujan merupakan bagian dari siklus air yang menjaga keseimbangan air 

alami alam semesta. Hujan adalah anugerah Allah swt, memberikan banyak 

manfaat dan sangat penting untuk kelangsungan hidup di bumi. Di sebaliknya, 

jika curah hujan dan curah hujan tidak terkendali, air hujan dapat menimbulkan 

bencana. Ini adalah fenomena alam sulit untuk dimodifikasi atau dikontrol 

manusia (Juleha dkk., 2016).  

Menurut Nancy (2015), curah hujan adalah banyaknya air yg jatuh di 

tanah datar pada kurun waktu tertentu yang jika tidak terjadi penguapan, limpasan 

serta resapan, diukur dalam satuan ketinggian di atas permukaan air (mm). Curah 

hujan 1 mm, adalah pada suatu daerah datar seluas satu meter persegi akan 

terkumpul 1 mm air atau 1 L atau 1000 mililiter air. 

a. Hujan ringan, bila intensitas curah hujan rendah kecepatan pengumpulan 

hujan pada alat pengukur hujan sangat lambat (Bila kurang 0,5 mm/jam) serta 

tetesan hujan sebagian besar  terdiri dari tetesan hujan kecil, maka hujan 

disebut menjadi hujan ringan. 

b. Curah hujan sedang, Jika curah hujan turun relatif cepat hingga membentuk 

genangan di atas kelengkungan tanah, maka air hujan diklaim curah hujan 

sedang, serta kecepatan pengumpulan curah hujan pada alat ukur hujan artinya 

0,5-4 mm/jam. 
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c. Hujan deras, dianggap hujan deras Jika menyebabkan bunyi gemuruh di atap 

dan tumpah ke jalan atau permukaan yg keras. Kecepatan pengumpulan hujan 

pada indera pengukur hujan melebihi 4 mm/jam. 

Tabel 2.1 Kriteria Intensitas Curah Hujan Di Wilayah Indonesia 

Kategori Keterengan 

Hujan ringan 1-5 mm/jam atau 1-20 mm/hari 

Hujan sedang  5-10 mm/hari atau 20-50 mm/hari 

Hujan Lebat 10-20 mm/jam atau 50-100 mm/hari 

Hujan sangat lebat >20 mm/jam atau >100 mm/hari 

(Sumber: BMKG, 2010) 

Menurut Asep (2016), ada beberapa jenis-jenis hujan yang biasa terjadi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Hujan Siklonal 

Hujan yg terjadi karena temperatur tinggi disertai angin berputar. Hal ini 

karena adanya pertemuaan angin timur laut serta angin tenggara, lalu, angin 

pektoris naik serta menggumpal di atas awan pada atas ekuator. Hujan umumnya 

terjadi di daerah yg dilewati garis khatulistiwa. asal hujan cepat, termasuk 

beberapa massa udara yang akbar seratus mil tekanan rendah di tengah angin 

bertiup searah jarum jam menuju sentra (belahan bumi selatan) atau antagonis 

arah jarum jam (belahan bumi utara). 

b. Hujan Frontal 

Hujan ini disebabkan oleh kerapatan antara suhu rendah dan udara dingin 

serta massa udara panas. umumnya perbedaan antara dua periode bertemu 

sebelumnya ini adalah salah  satu tempat yang paling mungkin kondensasi serta 

pembentukan awan. banyak sekali jenis cuaca dapat ditemukan di depan tutupi 
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kemungkinan badai petir, namun umumnya jalur mereka terkait dengan 

menguapkan massa air. Bukaan depan umumnya terbentuk di dekat area 

bertekanan rendah. 

c. Hujan Muson 

Curah hujan terjadi karena adanya pergerakan matahari dengan titik balik 

musim semi di utara serta selatan dan hujan turun dalam kurun waktu tertentu. 

dengan umumnya di musim kemarau serta musim penghujan itu sering terjadi di 

Indonesia. 

d. Hujan Zenithal (Hujan Konveksi) 

Hujan ini disebabkan oleh pertemuan antara angin timur tenggara dan  

angin laut. Hujan Ini akan mengakibatkan massa awan bertambah menyebabkan 

suhu turun sehingga tejadi kondensasi dan  terjadi hujan. umumnya hujan ini ada 

di wilayah tropis. 

e. Hujan Orografis 

Hujan yg terjadi karena angin yg mengandung uap air kemudian 

membimbing gerakan horizontal. perjalanan angina itu harus melintasi gunung 

akibatnya suhu angin menurun adanya proses kondensasi (seiring waktu melewati 

pegunungan sebelumnya). 

E. Siklus Hidrologi 

Secara alami air mengalir berasal bagian hulu ke hilir, berasal daerah yang 

lebih tinggi ke wilayah yg lebih rendah. Air mengalir diatas permukaan tanah 

tetapi air juga mengalir di dalam tanah. Hidrologi artinya ilmu yg membahas ciri 

kuantitas serta kualitas air pada bumi dari ruang serta ketika, termasuk proses 
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hidrologi, pergerakan, penyebaran, aliran tampungan, eksplorasi, pengembangan 

maupun manajemen (Salsabila, 2020).  

Permukaan bumi sebagian besar tertutupi oleh air sebanyak 20,9% baik 

berupa perairan darat juga perairan laut. Perairan darat ialah seluruh bentuk 

perairan yang ada di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat yaitu mata air, 

air yang mengalir pada permukaan serta beranjak menuju wilayah-daerah yang 

lebih rendah membuat sungai, danau, telaga, rawa dan  lain-lain yg mempunyai 

suatu pola aliran yg dinamakan daerah sirkulasi sungai (DAS). Sedangkan 

perairan bahari yaitu segala bentuk perairan pada laut (Salsabila, 2020).  

Sistem hidrologi adalah rangkaian elemen jenis tanah, tata guna lahan, 

topografi dan  panjang lereng yang saling berkaitan antara satu komponen dengan 

komponen yg lainnya sehingga membentuk satu kesatuan yang saling mensugesti 

terhadap keseimbangan tata air. siklus hidrologi ialah perputaran (sirkulasi) air 

yang tidak pernah berhenti berasal atmosfer ke bumi dan  kembali lagi ke 

atmosfer melalui kondensasi, presipitas, evaporasi dan  transpirasi (Edi, 2018). 

Gambar 2.3 Siklus Hidrologi  

(Sumber: Salsabila, 2020) 
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Sistem hidrologi terus beranjak secara kontinu dalam tiga cara yg berbeda 

yaitu siklus hidrologi siklus pendek yang adalah hujan yang jatuh berasal langit 

langsung ke bagian atas bahari, danau, sungai yang kemudian pribadi mengalir 

pulang ke laut. daur ke 2 yaitu daur sedang mempunyai proses yg sedikit lebih 

panjang asal di siklus pendek. siklus ketiga yaitu daur daur panjang yang ditandai 

dengan tidak adanya keseragaman ketika yang dibutuhkan sang suatu siklus. daur 

kedua ini mempunyai rute bepergian yang lebih panjang dari di daur pertama 

(Salsabila, 2020). 

F. Analisis Curah Hujan 

Menurut Samsuddin (2016), dalam melakukan analisis curah hujan maka 

bisa digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut: 

a) Metode Arithmatic Average  

Metode Arithmatic Average adalah salah satu metode yang begitu 

sederhana, dimana dalam melakukan pengukuran dilakukan pada beberapa stasiun 

dalam waktu yg bersamaan dijumlahkan lalu di bagi menggunakan jumlah tiap 

statiun. Adapun stasiun curah hujan yg dipakai pada melakukan perhitungan 

artinya statiun yg berada pada sekitaran daerah DAS, namun stasiun yang berada 

di luar DAS tetapi tangkapannya masih relatif menjangkau maka dapat pula 

diperhitungkan. Metode rata-rata aljabar dapat menyampaikan akibat atau 

keluaran yg baik Bila stasiun curah hujan yg beredar secara merata pada DAS dan  

distribusinya pun cukup merata pada seluruh DAS. 
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b) Metode Poligon Thiessen 

Metode Poligon Thiessen merupakan salah satu diantara ketiga metode 

yangg sering dipergunakan. dalam metode tadi memperhitungkan jumlah asal tiap 

statiun yang mewakili luasan tiap wilayah sekitarannya. Jika suatu luasan di 

dalam sebuah DAS dinyatakan bahwa hujan artinya sama dengan jumlah luasan 

yang terdapat di statiun terdekatnya sehingga hujan tadi mewakili luasan yang 

tercatat di tiap statiun. Metode ini dipakai Bila pada daerah tersebut penyebaran 

statiun diklaim tidak merata dan  pada metode ini jumlah statiun yg dipergunakan 

pada melakukan perhitungan yaitu 3 statiun curah hujan. Polygon Thiessen dapat 

diperoleh dengan caa menarik garis bagi tegak lurus di masing-masing sisi 

segitiga yg menghubungkan di tiap titik-titik dalam pengamatan. Curah hujan 

wilayah metode Polygon Thiessen dihitung dengan menggunakan rumus: 

 ̅  
∑     
 
   

∑   
 
   

               (2.1) 

dimana 
  

  
 merupakan koeisien Thiessen       

Keterangan: 

 ̅  = curah hujan wilayah (mm). 

Ai = luas wilayah yang mewakili tiap titik pengamatan i (km
2
). 

Ri = curah hujan di tiap titik pengamatan i (mm). 
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Gambar 2.4: Perhitungan curah hujan Poligon Thiessen 

(Sumber: Dewi, 2012) 

c) Metode Isohyet 

Metode isohyet adalah metode yang paling teliti pada antara ketiga metode 

analisis curah hujan dalam menghitung kedalaman hujan homogen-rata di suatau 

daerah. pada metode ini stasiun hujan yg diperlukan atau dipergunakan harus 

cukup banyak serta beredar secara merata pada daerah DAS. dalam menghitung 

curah hujan homogen-homogen nya dibutuhkan ketelitian serta perhatian yg 

cukup banyak dibandingkan dengan kedua metode yang lainnya. 

Sistem hidrologi dipengaruhi oleh kejadian-kejadian ekstrim seperti banjir 

dan kekeringan. Besaran peristiwa ekstrim berbanding terbalik dengan frekuensi 

kejadiannya, peristiwa yang luar biasa ekstrim kejadiannya sangat langkah. 

Tujuan analisis frekuensi adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ekstrim 

yang berkaitan dengan frekuensi kejadian melalui penerapan distribusi 

kemungkinan. Analisis frekuensi didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang 

telah lalu untuk memperoleh probabilitas besaran hujan di masa yang akan datang. 

Dengan anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang masih 

sama dengan sifat statistik kejadian hujan masa lalu (Susilowati, 2010).  
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Analisis distribusi frekuensi curah hujan memberikan subsidi dalam 

perencanaan air terutama dalam menentukan periode kritis yang berlaku di suatu 

wilayah tertentu baik dalam peristiwa kekeringan maupun banjir dimana 

pengetahuan tentang analisa distribusi curah hujan memberikan informasi yang 

bertujuan dalam mengurangi dampak yang disebabkan oleh  variabilitas curah 

hujan (Cantalice dkk, 2020).   

Menurut (Susilowati, 2010), ada dua seri data dalam menentukan 

frekuensi yaitu sebagai berikut: 

a. Data maksimum tahunan: jumalah data maksimal yang diambil dalam tiap 

tahun dengan analisi pengaruh lanjutannya dengan seri data  yang diketahui 

yaitu seri data maksimal (Seri tahunan terbesar).  

b. Seri parsial: Dengan menentukan satu angka tertentu adalah batas bawah, 

selain itu, semua volume data lebih dari batas bawah dan menjadi bagian 

dari rangkaian data lalu suka biasanya. Ambang ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan teknis atau apapun (melebihi ambang) namun ambang batas 

tidak boleh diatur dengan cara ini jumlah sampel dalam rangkaian menjadi 

lebih dari lima kali panjangnya tahun data.  

1. Parameter Statistik  

Menurut (Samsuddin, 2016), dalam perhitungan curah hujan harian rata-

rata maksimum, tahapan yang dilakukan adalah pengukuran dispersi. Pada 

pengukuran dispersi tidak semua nilai dari suatu variabel hidrologi berada atau 

sama dengan nilai rata-ratanya namun kemungkinan ada nilai yang lebih besar 

atau lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Dimana besarnya derajat dari sebaran 
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nilai rata-rata disekitarnya disebut dengan variasi atau dispersi suatu data 

sembarang variabel hidrologi. Beberapa jenis yaitu sebagai berikut: 

a)  Standar Deviasi (  ) 

Standar deviasi (  ) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

   √
∑ (    ) 
 
 

   
             (2.2) 

Keterangan: 

Sd = standar deviasi 

Xi  = nilai curah hujan (mm) 

X  = nilai rata-rata 

N  = jumlah data 

b) Koefisien Skewness (Cs) 

Koefisien skewness (Cs) dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut: 

   
 ∑ (    ) 

 
 

(   )(   )(   )
            (2.3) 

Keterangan: 

Cs = koefisien skewness 

Sd = standar deviasi 

Xi = nilai curah hujan (mm) 

X = nilai rata-rata 

n = jumlah data 
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c) Koefisien Kurtosis (Ck) 

Koefisien urtosis (Ck) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

   
  ∑ (    ) 

 
   

(   )(   )(   )(  ) 
      (2.4) 

Keterangan:  

Ck = koefisien kurtosis 

Sd = standar deviasi 

Xi  = nilai curah hujan (mm) 

X   = nilai rata-rata 

N   = jumlah data 

d) Koefisen Variasi (Cv) 

Koefisen variasi (Cv) dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

   
  

 
   (2.5) 

Keterangan: 

Cv = koefisien variasi 

Sd  = standar deviasi 

X   = nilai rata-rata  

2. Analisis Frekuensi 

Analisis frekuensi adalah prediksi (perkiraan) yang terjadinya pada  

peristiwa hidrologi dalam operasi sebagai dasar untuk menghitung rencana 

hidrologi memprediksi semua kemungkinan terjadi. Analisis frekuensi ini 

selesai gunakan kemungkinan distribusi teoritis probabilitas distribusi. Dengan 

pedoman umum yang digunakan dalam penggunaan distibusi dapat dilihat pada 
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(Tabel 2.3) (Devita, 2017). Menurut (Utami, 2016), dalam melakukan analisis 

perhitungan distribusi frekuensi dan curah hujan dilakukan dengan 

menggunakan empat metode yaitu metode distribusi log normal, metode 

distribusi normal, metode distribusi gumbel dan metode distribusi log pearson 

type III. 

Tabel 2.5 Pedoman Umum Penggunaan Distribusi 

No Jenis Sebaran Syarat 

1 Normal Cs = 0, Ck = 3 

2 Log Normal Cs = 1,104; Ck = 5,24 

3 Gumbel Cs≤1,4; Ck≈5,4002 

4 Log Pearson Type III 

Cs positif atau negatif, dan tidak 

memenuhi semua syarat diatas 

(Sumber: Devita, 2017) 

a) Distibusi Normal 

Persamaan dalam metode distibusi normal yaitu: 

     ̅                    (2.6) 

Keterangan:  

    = besaran curah hujan rencana untuk periode ulang T tahun. 

KTr  = variabel reduksi Gauss 

 ̅    = harga rata-rata dari data 

     = simpangan baku 

dengan: 

 ̅    =  
∑   
 
 

 
             (2.8) 
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     = √
∑(    )̅̅̅̅

   
          (2.9) 

b) Distribusi Log Normal 

Persamaan metode distibusi log normal yaitu sebagai berikut: 

            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                     (2.10)  

Keterangan:  

       =  besarnya curah hujan rencana untuk periode ulang T tahun. 

    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   = harga rata-rata dari data  

        = simpangan baku 

         = variabel reduksi Gauss 

dengan: 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  = 
∑    (  )
 
 

 
          (2.11) 

        = √
∑(         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) 

   
         (2.12) 

c) Distibusi Gumbel 

Persamaan metode distibusi Gumbel adalah sebagai berikut: 

     ̅                 (2.13) 

Keterangan: 

    = besarnya curah hujan rencana untuk perioe ulang T tahun. 

 ̅    = harga rata-rata dari data. 

Sx   = simpangan baku 

K    = faktor frekuensi yang merupakan fungsi dari periode ulang (return  

period) dan tipe frekuensi. 

dengan: 
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 ̅ = 
∑   
 
 

 
           (2.14) 

Sx = √
∑(    ̅) 

   
          (2.15) 

Sedangkan untuk menghitung faktor frekuensi Gumbel maka mengambil 

harga: 

  
     

  
            (2.16) 

Keterangan: 

yt      = reduksi sebagai fungsi dari probabilitas. 

yn dan Sn = besaran yang merupakan fungsi dari jumlah pengamatan.  

d) Distribusi Log Pearson Type III 

Persamaan metode Log Person Type III adalah sebagai berikut: 

            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅       (     )       (2.17) 

Keterangan: 

      = besarnya curah hujan rencana untuk periode ulang T tahun. 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   = harga rata-rata dari data 

        = simpangan baku 

KTr = koefisien frekuensi, didapat berdasarkan hubungan nilai Cs dengan    

periode ulang T 

dengan: 

     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 
∑      
 
   

 
                   (2.18) 

       = √
∑ (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  
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   = 
  ∑ (           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )  

   

(   )(   ) ( 
    

) 
                               (2.19) 

 

3. Uji Kesesuaian 

Dalam melakukan pengujian distribusi frekuensi dilakukan dengan dua 

cara pengujian yaitu sebagai berikut: 

a) Uji Chi-Kuadrat 

Uji Chi-Kuadrat (uji data vertical) merupakan suatu ukuran perandingan 

yang diperoleh antara frekuensi yang diamati dengan yang di harapkan. Pengujian 

ini digunakan untuk simpangan tegak lurus yang diperoleh dengan rumus Shanin 

yaitu: 

(  )    ∑
(     ) 

  
    

 

 

 
            (2.20) 

Keterangan: 

X
2
hit   = uji statistik 

OF     = nilai yang diamati (observed frequency) 

EF     = nilai yang diharapkan (expected frequency) 

Uji Chi-kuadrat yaitu uji simpangan vertikal dimana langkah-langkah 

pengujiannya adalah: 

1. Menentukan jumlah kelas distribusi (K). 

2. K=1+3,22 Log n, dimana n adalah banyaknya data. 

3. Mencari nilai Chi-Kuadrat hitung (X
2
)cr. 
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4. Besarnya nilai (X
2
)cr dapat diperoleh atas taraf signifikan (α) dan derajat 

bebasnya (DK). Memasukkan harga K dan sebaran Chi-Kuadrat sehingga  

diperoleh nilai DK. 

5. DK = K – (P – 1) 

6. Lalu nilai (X
2
)cr dibandingkkan dengan nilai Chi-Kuadrat kritis (X

2
)cr. 

7. Jika nilai (X
2
)cr > (X

2
)hitung maka sebaran vertikalnya dapat diterima. 

 

b) Uji Smirnov Kolmogorov 

Uji Smirnov Kolmogorov (uji data horizontal) pengujian yang dilakukan 

untuk uji simpangan secara mendatar. Dalam melakukan pengujian tersebut 

digunakan persamaan yaitu sebagai berikut: 

      |  ( )    ( )|            (2.21) 

Keterangan: 

       = selisih data probabilitas teoritis dan empiris. 

Pt(x)    = posisi data x menurut sebaran teoritis. 

PE(x)   = posisi data x menurut data empiris. 

Berdasarkan hasil perhitungan data diperoleh perbedaan atau 

perbandingan yang maksimum atara distribusi secara teoritis dengan distribusi 

empiris yang di namakan dengan  maksimum, lalu nilai  maksimum hasil perhitungan 

dibandingkan dengan nilai hasil   cr yang diperoleh berdasarkan tabel suatu 

derajat yang tertentu dengan nilai kritisnya (significant level) α = 5%. Jika  cr > 

 maksimum maka hipotesa dapat diterima.   
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G. Intensitas Curah Hujan 

Intensitas curah hujan adalah ketinggian curah hujan yang terjadi pada 

kurun waktu dimana air hujan berkonsentrasi. Intensitas curah hujan ini dapat 

diproses berdasarkan data curah hujan yang telah terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya. Perhitungan besarnya intensitas curah hujan dapat dipergunakan 

beberapa rumus empiris dalam hidrologi. Salah satunya adalah menggunakan 

rumus mononobe yaitu sebagai berikut: 

  
   

  
*
  

 
+
    

           (2.22) 

Keterangan: 

I     = Intensitas curah hujan (mm/jam) 

t      = lamanya curah hujan (jam) 

R24 = Curah hujan maksimum dalam 24 jam (mm) 

H. Perspektif Al-Qur’an tentang Fenomena Banjir 

Bencana banjir sebagai salah satu fenomena alam yang dapat terjadi di 

berbagai kawasan yang dipicu oleh proses alamiah serta aktivitas manusia yang 

tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam. Dalam proses alamiah begitu 

tergantung pada kondisi curah hujan, struktur geologi, tata air tanah, 

geomoorfologi dan topografi lahan. Sedangkan aktivitas manusia dalam 

mengeksploitasi alam cenderung merusak lingkungan dan kurang terkendali tanpa 

memerhatikan kesejeahteraan manusia. Hal tersebut telah diisyaratkan di dalam 

Al Qur’an bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ada yang disebabkan 
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oleh tangan manusia. Dalam hubungan ini, dapat dilihat pada firman Allah dalam 

QS. Ar-Rum/30: 41. 

 ُْ رِ َّ ضَ ال عْ مْ بَ يُ قَ ّْ رِ ُ ْ اسِ لِ َّ ٍ الن دِ َّْ َثْ ا ب سَ ا كَ مَ سِ بِ َحْ ب الْ ًَ سِّ  َ ب ُ فَِ الْ اد َسَ ف سَ الْ يَ ظَ

نَ عَ  ٌْ عُ جِ َسْ مْ ّ يُ َّ ل عَ َ ا ل ٌْ ُ ل مِ  

  

 

Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 

(Kementrian Agama, 2012). 

سِّ   َ ب ْ ل ا  ِ ِ ف  ُ د ا سَ َ ف ْ ل ا سَ  يَ  yang disebabkan (Telah tampak kerusakan di darat)ظَ

oleh berhentinya hujan dan berkurangnya tumbuh-tumbuhan سِ   حْ َ ب ْ ل ا ًَ  (dan di laut) 

yang artinya di negeri ini sudah begitu banyak sungai yang kekeringan َثْ   ب سَ ا كَ مَ ِ ب  

اسِ  َّ ن ل ُ ا دِ َّْ  maksudnya perbuatan-perbuatan (disebabkan perbuatan manusia)أ

maksiat مْ   يُ َ ّق رِ ُ ْ لِ (supaya Allah swt merasakan kepada mereka) dapat di baca 

liyuziqahum dan linuziqahum, kalau dibaca linuziqahum yang artinya supaya 

kami merasakannya  ٌا ُ ل مِ ُ عَ َّرِ ل ضَ ا عْ َ  (sebagai dari akibat perbuatan mereka)ب

hukuman terhadapnya  ٌُ ع جِ سْ َ ّ مْ   يُ َّ ل َ ع َ  dengan maksud mereka (agar mereka kembali) ل

bertaubat dari perbuatan keji atau maksiat (Jalalain, 2015). 

 Menurut tafsir Al-Munir bahwa kekacauan, kerusakan dan penyimpangan 

yang telah muncul dimana-mana di alam ini. Dikarenakan banyaknya 

kemadharatan, minimnya kemanfaatan, kekurangan hasil, minimnya curah hujan, 

merebaknya kekeringan dan tanah dan tandus. Semua hal itu diakibatkan 
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kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa manusi berupa kekafiran, kezhaliman 

dan pelanggaran terhadap apa yang telah Allah swt tetapkan. Maka dari itu 

diharapkan barangkali mereka bisa sadar dan insaf serta menyadari kesalahan dan 

kemaksiatan mereka lalu meninggalkannya. Dan dalam Q.S Al-A’raf: 56 Allah 

swt berfirman: 

ِ قسَِّبٌ مِهَ  طَمَعاً ۚ إِنَّ زَحْمَثَ اللََّّ ًَ فاً  ٌْ ادْعٌُهُ خَ ًَ لََ جفُْسِدًُا فِِ الْْزَْضِ بعَْدَ إصِْلََحِيَا  ًَ

 الْمُحْسِنِْهَ 

Terjemahnya: 

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Kementrian Agama, 

2012). 

Menurut Tafsir Al-Wajiz, dalam ayat di atas bahwa dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di muka bumi” dengan kemaksiatan “sesudah (Allah) 

memperbaikinya” dengan ketaatan, karena kemaksiatan dapat merusak akhlak, 

amal, dan rizki, sebagaimana firman Allah “telah Nampak kerusakan di darat dan 

di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.” Sebagaimana akhlak, amal 

rizki, keadaan dunia dan akhirat menjadi baik dengan ketaatan. ”dan berdoalah 

kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan)“ yakni takut kepada azabnya dan berharap pahalanya, berharap di 

terima dan takut di tolak, bukan doa seorang hamba yang lancang kepada 

Rabbnya yang mengagumi dirinya dan mendudukannya diatas kedudukan yang 

semestinya, atau doa dari hamba yang lupa dan lalai.  



31 

 

 
 

Dimana, Allah swt juga telah menunjukkan bahwa adanya tanda-tanda 

penciptaan langit dan bumi yang berfirman dalam Q.S As-Syurah/42: 29 yang 

berbunyi sebagai berikut: 

ٌَ عَلَٰ جَمْعِيِ مْ اِذاَ ّشََاۤءُ قدَِّسٌْ  ىُ ًَ مَا بثََّ فِْيِْمَا مِهْ داَۤبَّةٍ ۗ ًَ الَْزَْضِ  ًَ تِ  ٌٰ حوِٖ خَلْقُ السَّمٰ ّٰ مِهْ اٰ ًَ

Terjemahnya: 

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada 

keduanya. dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila 

dikehendaki-nya (Kementrian Agama, 2012). 

 Allah swt menjelaskan bahwa sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan 

kebesaran-Nya adalah menciptakan-Nya langit dan bumi serta apa yang tersebar 

pada keduanya seperti binatang yang melata dan bergerak termasuk manusia, jin 

dan semua hewan dalam berbagai macam bentuk dan corak serta warnanya. Allah 

kuasa mengumpulkan manusia di hari kemudian, baik yang datang lebih dulu 

maupun yang datang kemudian, begitu juga makhluk yang lain di padang masyhar 

kemudian dia akan memberikan balasan kepda mereka dengan seadil-adilnya 

(Kementrian Agama, 2012). 

Dari beberapa ayat diatas, Allah swt telah senantiasa peringatkan kepada 

hamba-hambaNya untuk tidak membuat kerusakan yaitu kemaksiatan berupa 

merusak akhlak, amal, rezeki aataupun kerusakan di muka bumi ini. Dimana 

kerusakan di bumi ini bukan sesuatu hal yang Allah swt percuma sampaikan di 

dalam Al-Qur’an yang bergantung pada fenomena alam tetapi bias jadi bencana 

banjir yang terjadi di Kota Masamba dapat juga di sebabkan oleh perbuatan 

manusia itu sendiri dalam mengeksploitasi alam yang cenderung merusak 

lingkungan dan kurang terkendali tanpa memerhatikan kesejahteraan manusia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Februari-Agustus 2021. 

Daerah penelitian terletak di wilayah Kota Masamba Provinsi Sulawesi Selatan 

yang berada pada titik koordinat wilayah antara 20⁰30’45”-2⁰37’30” LS dan 

119⁰41’15”-12⁰43’11” BT. Lo kasi penelitian seperti ditunjukkan pada gambar 3.1 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 2021) 

B. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang  digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. 1 unit laptop lenovo sebagai media pengolahan data dan pembuatan laporan. 
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2. Software Microsoft Word 2010 digunakan untuk menyusun laporan 

penelitian. 

3. Software Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data curah hujan. 

4. Software Arcgis 10.1 digunakan untuk membuat peta daerah penelitian. 

5. Data curah hujan dari  tahun 2010-2020 yang diperoleh dari data yang 

dikeluarkan dari Balai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) Wilayah IV Makassar. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang  dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Tahap awal sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu yaitu studi 

litelatur sebagai bahan informasi atau referensi dalam menunjang penelitian yang 

diperoleh dari jurnal, skripsi ataupun buku yang terkait dengan pembahasan banjir 

dan curah hujan di daerah penelitian.  

2. Pengumpulan Data 

Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan data iklim berupa data curah 

hujan harian, suhu dan kelembaban dari kejadian bencana banjir yang terjadi di 

Masamba dari tahun 2010-2020 yang diperoleh dari Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Makassar.  

3. Pengolahan data  

Tahapan pengolahan data intensitas  curah hujan adalah sebagai berikut: 

a) Mengumpulan data curah hujan harian maksimum tahun 2010-2020 dari 

stasiun BMKG Wliyah IV Makassar 
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b) Menganalisis data curah hujan maksimum harian menjadi curah hujan 

maximum bulanan lalu memilih nilai data curah hujan maximum tiap 

tahun.  

c) Kemudian menentukan jenis distribusi yang sesuai berdasarkan parameter 

statistik yang dapat dihitung berdasarkan (persamaan 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5) 

d) Setelah dilakukan analisis parameter statistik kemudian menentukan jenis 

distribusi frekuensi berdasarkan frekuensi yang sesuai yaitu distribusi 

normal (persamaan 2.6), distribusi log normal (persamaan 2.10), distribusi 

gumbel (persamaan 2.13) dan distirbusi log pearson type III (persamaan 

2.17). 

e) Selanjutnya melakukan pengujian berdasarkan hasil dari masing-masing 

distribusi untuk menentukan jenis sebaran dengan pengujian Chi-Kuadrat 

dan Smirnov Kolmogorov untuk mengetahui apakah jenis distribusi yang 

dipilih sudah tepat. Dapat dhitung berdasarkan persamaan (2.20 dan 2.21)  

f) Lalu menghitung intensitas curah hujan dalam waktu 24 jam untuk periode 

ulang 2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun  menggunakan metode Mononobe 

berdasarkan persamaan (2.22) 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengumpulkan data curah hujan harian maksimum dari tahun 2010-2020. 

b) Kemudian menganalisa frekuensi hujan dengan cara menghitung nilai 

dispersinya yaitu standar deviasi (Sd), koefisien kemencengan (Cs), 

koefisien kurtosis (Ck) dan koefisien variasi (Cs). 
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c) Menghitung nilai dispersi dengan melakukan analisa jenis sebaran yang 

sesuai berdasarkan hasil perhitungan koefisien kurtosis (Ck) dan koefisien 

kemencengan (Cs) dari keempat metode yaitu metode distribusi normal, 

distribusi log normal, distribusi gumbel dan distribusi log pearson type III 

berdasarkan syarat tabelnya (Tabel 2.3). 

d) Setelah diperoleh jenis distribusi yang sesuai dari keempat metode 

tersebut, maka dilakukan uji kesesuaian distribusi menggunakan dua 

pengujian yaitu: 

1) Uji Chi-Kuadrat dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah kelas 

distribusi (K) lalu menghitung derajat kebebasan, kemudian menghitung 

interval kelas nya dan menghitung nilai X
2
. Jika nilai X

2
 hitung < 

 
X

2
 tabel 

maka hipotesa diterima (Persamaan 2.20) 

2) Uji Smirnov Kolmogorov dilakukan dengan cara menghitung nlai probabilitas 

P(Xi), menghitung nilai f(t), nilai P’(Xi) dan nilai ∆P lalu membandingkan 

nilai ∆P hitung dengan ∆P kritis. Jika nilai ∆P hitung < ∆P kritis maka 

hipotesa diterima (Persamaan 2.21). 

e) Jika uji sebaran distribusi yang dilakukan telah sesuai maka menghitung 

curah hujan berdasarkan prediksi ulang dengan cara berikut ini: 

1) Menghitung besarnya nilai curah hujan rata-rata. 

2) Menghitung besarnya selisih antara nilai curah hujan rata-rata dengan curah 

hujan harian maksimum           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅). 

3) Menghitung besarnya nilai kuadrat dari selisih perhitungan antara curah hujan 

dengan nilai curah hujan harian maksimum           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)2
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4) Menghitung besarnya standar deviasi (Sd), (Persamaan 2.2). 

5) Menentukan nilai K (Lampiran 2 Tabel.1) berdasarkan nilai koefisien 

kemencengan (Ck), (Persamaan 2.3). 

6) Menghitung curah hujan rencana periode ulang T berdasarkan keempat 

metode distribusi (Persamaan 2.6, persamaan 2.10, persamaan 2.13 dan 

persamaan 2.17).  

f) Menghitung intensitas curah hujan perjam-jam dengan menggunakan 

metode monobebe (persamaan 3.1).  
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D. Diagram Alir Penelitian 

 

 

  Studi Litelatur 

Pengumpulan Data curah hujan  

Penentuan seri data curah hujan 

Penentuan jenis distribusi curah hujan yang sesuai 

Distribusi 

Normal 

Distribusi Log 

Normal 

Distribusi 

Gumbel 

Distribusi Log 

Person III 

Parameter Analisis 

Statistik 

Pengujian kecocokan 

distribusi 

Uji Chi-Kuadrat Uji Smirnov Kolmorgov 

X 

Mulai 

Tidak 

Ya 
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Perhitungan Intensitas Curah Hujan menggunakan 

metode kala ulang (mononobe) dengan durasi hujan 

tertentu 

Kesimpulan 

Saran 

Selesai 

X 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Untuk memperoleh hasil penelitian tingkat intensitas curah hujan 

berdasarkan distribusi Log Pearson Type III di Kota Masamba, maka tahapan 

yang harus dianalisis adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan curah hujan maksimum tiap tahun berdasarkan data harian. 

b. Menghitung parameter statistik untuk menentukan jenis distribusi yang sesuai 

yaitu curah hujan rata-rata ( ̅), standar deviasi (Sd), koefisien kemencengan 

(Ck), Koefisien kurtosis (Cs) dan Koefisien Variasi (Cv). 

c. Memilih distribusi yang sesuai berdasarkan nilai Ck dan Cs 

d. Menguji kesesuaian distribusi menggunakan uji chi-kuadrat (  ) dengan 

syarat    tabel >    hitung dan uji smirnov-kolmogorov dengan syarat 

           .  

e. Menghitung tingkat curah hujan rencana periode ulang berdasarkan distribusi 

yang sesuai. 

f. Menghitung intensitas curah hujan rencana menggunakan metode mononobe. 

Berikut dapat di uraikan secara satu persatu dari tahapan di atas: 

1. Penentuan Curah Hujan Maksimum Tahunan 

Hujan rencana merupakan hujan harian maksimum yang digunakan untuk 

menghitung intensitas hujan. Untuk mendapatkan hujan rancangan (Rt) dilakukan 

melalui analisa frekuensi tergantung pada parameter satatistik dan distirbusi 

probabilitas dari data hujan. Data curah hujan adalah banyaknya hujan yang jatuh 
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pada suatu tempat, yang diperoleh dari alat penakar curah hujan. Curah hujan 

mempengaruhi debit dan aliran permukaan sungai dalam kejadian bencana banjir.  

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa 

kategori intensitas curah hujan dibagi menjadi empat kategori yaitu curah hujan 

ringan 1-5 mm/jam atau 5-20 mm/hari, curah hujan sedang 5-10 mm/jam atau 20-

50 mm/hari, hujan lebat 10-20 mm/jam atau 50-100 mm/hari dan curah hujan 

sangat lebat >20 mm/jam atau >100 mm/hari (Tabel 2.1). Sedangkan curah hujan 

harian maksimum bulanan tertinggi di kota Masamba selama sebelas tahun 

mencapai kurang dari 200 mm/hari. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh (March Abdul, 2019) yang 

menggunakan data curah hujan harian maksimum dalam melakukan analisa curah 

hujan rancangan periode ulang T. Dan pada penelitian ini menggunakan data 

curah hujan selama 11 tahun, yang tercatat mulai dari tahun 2010 sampai 2020 

yang diperoleh dari stasiun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG) wilayah IV Makassar. Adapun data curah hujan harian maksimum  

dapat dilihat pada (Table 4. 1) sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Grafik Curah Hujan Harian Maksimum  
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 Berdasarkan grafik di atas, curah hujan tertinggi di kota Masamba selama 

sebelas tahun yaitu pada tahun 2019 sebesar 158 mm. Sedangkan kejadian 

bencana banjir yang terjadi pada 13 Juni 2020 disebabkan oleh intensitas curah 

hujan ringan hingga lebat (20-100 mm/hari) dari dua hari sebelum kejadian 

hingga hari kejadian. Dan curah hujan harian maksimum tahun 2020 diperoleh 

sebesar  117,7 mm/hari yang terjadi pada bulan Juni. 

2.  Menghitung Parameter Statistik 

Frekuensi hujan merupakan besarnya kemungkinan suatu besaran hujan 

yang disamai atau dilampaui. Analisa frekuensi diperlukan data seri hujan yang 

diperoleh dari penakar hujan baik yang manual ataupun otomatis. Analisa 

frekuensi ini didasarkan pada sifat statistik data kejadian yang telah lalu untuk 

memperoleh probabilitas besaran hujan dimasa yang akan datang. Dengan 

anggapan bahwa sifat statistik kejadian hujan yang akan datang masih sama 

dengan sifat statistik kejadian hujan masa lalu. Analisa frekuensi curah hujan 

diperoleh untuk menentukan jenis sebaran (distribusi). Untuk itu pada analisa 

frekuensi terlebih dahulu dilakukan perhitungan disperse yaitu melalui 

perhitungan parameter statistik untuk (Xi-X), (Xi-X)
2
, (Xi-X)

3
 dan (Xi-X)

4
. 

Berikut hasil perhitungan parameter statistik distribusi curah hujan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 Perhitungan Parameter Statistik Distribusi Curah Hujan 

Parameter Nilai 

Curah Hujan Rata-Rata (X) 102.71 

Standar Deviasi (Sd) 29.53 

Koefisien Kemencengan (Cs) 1.04 
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Parameter Nilai 

Koefisien Kurtosis (Ck) 1.27 

Koefisisen Variasi (Cv) 0.28 

 Berdasarkan Tabel 4.2 di atas diperoleh perhitungan nilai curah hujan rata-

rata (X), standar deviasi (Sd), koefisisen kemencengan (Cs), koefisien kurtosis 

(Ck) dan koefisien variasi (Cs) yang digunakan untuk menentukan jenis ditsribusi. 

Berdasarkan nilai koefisisen kurtosis (Ck) sebesar 1,27 dan koefisien 

kemencengan (Cs) sebesar 1,04. Hasil perhitungan dapat dilihat pada 

(Lampiran 3).  

3.  Memilih Jenis Distribusi 

Hasil perhitungan disperse dapat digunakan untuk mencari curah hujan 

rencana dengan periode ulang tertentu. Maka parameter statistik data curah hujan 

wilayah diperiksa terhadap beberapa jenis sebaran yaitu distribusi normal, 

distribusi gumbel, distribusi log normal dan distribusi log Pearson Type III. 

Berikut Tabel 4.3 yaitu perbandingan syarat-syarat distribusi dan hasil 

perhitungan analisa frekuensi hujan.  

Tabel 4.2: Uji parameter statistik untuk menentukan jenis sebaran 

Jenis Sebaran 
Syarat 

Hasil 

Perhitungan 
Keterangan 

Cs Ck Cs Ck Cs Ck 

Normal 0 3 1.04 1.27 
Tidak 

Memenuhi 

Tidak 

Memenuhi 

Gumbel 1.14 5.4 1.04 1.27 
Tidak 

Memenuhi 

Tidak 

Memenuhi 

Log Normal 0.76 3 1.04 1.27 
Tidak 

Memenuhi 

Tidak 

Memenuhi 

 

Log Pearson 

Type III 
≠0 ≠0 1.04 1.27 Memenuhi Memenuhi 
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Berdasarkan Tabel 4.2, didapatkan nilai hasil perhitungan koefisien 

kemencengan (Ck) dan koefisien kurtosis (Ck) lalu membandingkan nilai dari 

keempat sayarat jenis sebaran tersebut diperoleh jenis sebaran distribusi yang 

sesuai adalah Log Pearson Type III , yang digunakan sebagai metode perhitungan 

curah hujan rancangan. Hal ini dibutikan dari nilai hasil perhitungan dimana nilai 

Cs dan Ck tidak termasuk dalam persyaratan Distribusi Normal, Distribusi Log 

Normal dan Distribusi Gumbel. 

Sehingga berdasarkan analisis frekuensi parameter statistik yang 

dillakukan pada data curah hujan harian maksimum dimana diperoleh nilai 

Cs=1,04 dan nilai Ck=1.27. Bahwa jenis distribusi yang cocok atau sesuai dengan 

sebaran data curah hujan harian maksimum di Kota Masamba adalah Distribusi 

Log Pearson Type III.  Hal ini sesuai dengan persyaratan (Devita, 2017), bahwa 

ciri khas statistik distribusi Log Pearson Type III adalah jika nilai Cs dan Ck ≠ 0. 

4. Menguji Kesesuaian Distribusi 

Data curah hujan yang telah didapatkan dan sesuai dengan penentuan 

parameter statistik adalah Metode Log Pearson Type III maka akan dilakukan 

pengujian terlebih dahulu untuk mengetahui keakuratan atau kelayakan hasil data 

curah hujan tersebut. Pengujian kelayakan data tersebut akan dilakukan dengan 

menggunakan dua macam pengujian yaitu uji Chi- Kuadrat dan uji Smirnov 

Kolmogorov. 

a. Uji Sebaran Chi-Kuadrat (Chi-Square Test) 

Uji sebaran Chi-Kuadrat dimaksudkan untuk menentukan pola persamaan 

distribusi yang dapat mewakili dari distribusi statistik sampel data yang dianalisis.  



44 

 

 
 

Pengambilan keputusan uji  kuadrat menggunakan parameter X
2
. Berikut hasil 

perhitungan uji sebaran chi-kuadrat (X
2
) seperti pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.3: Perhitungan Uji Sebaran Chi-Kuadrat (X
2
) 

Kelas  Interval Ef Of Of-Ef (Of-Ef)
2
/Ef 

1 >119,99 2,2 4 1,8 1,47 

2 77,51 - 119,99 2,2 5 2,8 3,56 

3 57,04 - 77,51 2,2 1 -1,2 0,65 

4 42,30 - 57,04 2,2 0 -2,2 2,20 

5 <42,30 2,2 1 -1,2 0,65 

Jumlah 11 11  8,55 

X
2 
hitung = 

∑(     ) 

  
 = 
    

   
 = 3,88 

Berdasarkan hasil perhitungan chi-kuadrat di atas diperoleh nilai X
2 
hitung 

sebesar 3,88 sedangkan nilai X
2
 tabel yaitu 5,991 (Lampiran 2, Tabel 2).  Dengan 

memasukkan nilai ke dalam persyaratan yang diterima dalam pengujian ini yaitu 

X
2
 hitung (3,88) < tabel X

2
 tabel (5,991) maka dari perhitungan tersebut jenis 

sebaran Log Pearson Type III bahwa hipotesa diterima. Hal ini dibuktikan 

dengan syarat bahwa uji Chi-Kuadrat nilai X
2
 hitung < X

2
 tabel. 

b. Uji Smirnov-Kolmogorov 

Uji Smirnov-Kolmogorov merupakan uji kesesuaian non parametrik, 

karena pengujiannya tidak menggunakan fungsi sebaran tertentu. sehingga 

pengujian kesesuaian dapat dilakukan lebih sederhana dengan membandingkan 

kemungkinan untuk setiap peluang dan peluang teorotisnya untuk memdapatkan 

nilai ∆ maks. Berikut hasil perhitungan Tabel 4.4 untuk analisa uji Smirnov-

Kolmogorov. 
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Tabel 4.4 Perhitungan Uji Sebaran Uji Smirnov-Kolmogorov 

NO Xi Log (Xi) P (Xi) F(t) P'(X) ∆P 

1 158 2.199 0.083 1.557 0.141 0.058 

2 146 2.164 0.167 1.404 0.112 -0.055 

3 139 2.143 0.250 1.308 0.147 -0.103 

4 128 2.107 0.333 1.147 0.063 -0.270 

5 117.7 2.071 0.417 0.984 0.012 -0.405 

6 109.9 2.041 0.500 0.850 0.111 -0.389 

7 92.4 1.966 0.583 0.512 0.122 -0.461 

8 92.2 1.965 0.667 0.508 0.112 -0.555 

9 89.2 1.950 0.750 0.444 0.120 -0.630 

10 57.5 1.760 0.833 -0.411 0.094 -0.739 

11 0 0.000 0.917 -8.303 0.001 -0.916 

     
Max 0.058 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4, didapatkan nilai 

∆ maksimum adalah 0,058 sedangkan nilai ∆ kritis untuk n = 11 serta dengan 

derajat kepercayaan 5% adalah 0,391 (Lampiran 2,Tabel.3). Dengan memasukkan 

syarat yaitu nilai ∆ maksimum (0.058) < ∆ kritis (0.391), maka dari perhitungan 

tersebut distribusi Log Pearson Type III hipotesa diterima. Hal ini dibuktikan 

bahwa syarat dari uji Smirnov-Kolmogorov adalah nilai ∆ maksimum < ∆ kritis. 

Tabel 4.5: Resume Perhitungan Uji Distribusi 

No 
Jenis Uji 

Kecocokan 

Nilai 

Tabel 

Hasil 

Perhitungan 
Syarat Keterangan 

1 Uji Chi Kuadrat 5,991 3,88 X
2
 Tabel > X

2
 hitung Memenuhi 

2 
Uji Smirnov-

Kolmogorov 
0,391 0,058 ∆ Kritis > ∆ Maks Memenuhi 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa Distribusi Log Pearson 

Type III diterima untuk menganalisa data curah hujan rencana untuk periode ulang 

2, 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun. Karena hasil perhitungan menggunakan uji Chi 
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Kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov telah memenuhi  syarat penggunaan uji 

sebaran distribusi.  

5.  Curah Hujan Berdasarkan Prediksi Periode Ulang 

Berdasarkan hasil analisis frekuensi yang dilakukan diperoleh jenis 

distribusi yang sesuai dengan data sebaran curah hujan harian maksimum di 

wilayah Kota Masamba yaitu distribusi Log Pearson Type III. Maka diperoleh 

hasil perhitungan curah hujan rencana distribusi Log Pearson Type III (Persamaan 

2.17). 

Tabel 4.6 Perhitungan Metode Log Pearson Type III 

No Tahun Xi Log Xi Log X 
Log Xi-

Log X 

(Log Xi-

Log X)
2 

(Log Xi-

Log Xrt)
3 

1 2019 158 2.20 1,85 0.35 0.121 0.042 

2 2011 146 2.16 1,85 0.31 0.098 0.031 

3 2010 139 2.14 1,85 0.29 0.085 0.025 

4 2012 128 2.11 1,85 0.26 0.065 0.017 

5 2020 117.7 2.07 1,85 0.22 0.048 0.011 

6 2016 109.9 2.04 1,85 0.19 0.036 0.007 

7 2017 92.4 1.97 1,85 0.11 0.013 0.001 

8 2018 92.2 1.96 1,85 0.11 0.013 0.001 

9 2014 89.2 1.95 1,85 0.10 0.010 0.001 

10 2015 57.5 1.76 1,85 -0.09 0.008 -0.001 

11 2013 0 0.00 1,58 0.00 0.000 0.000 

Jumlah 1129.9 20.37  
 

0.497 0.135 

Dari data-data tabel 4.6 di peroleh: 

a. Curah hujan log rata-rata (    ̅): 

Log  ̅ = 
∑        
   

 
 

        = 
     

  
 

       = 1,85 



47 

 

 
 

b. Standar deviasi (Sd): 

Sd Log X = √
∑ (          ̅)  
   

   
 

           = √
     

    
 

  = 0,22 

c. Koefisien kemencengan (Cs): 

Cs = 
 ∑ ((  ) ( ))

  
   

(   ) (   )    
 

= 
  ∑           

   

(    ) (    ) (     ) 
 

= 1,4 

Selanjutnya pada analisa curah hujan rencana diperlukan nilai KT yang 

diperoleh berdasarkan dari nilai Cs = 1.4 pada tabel nilai  kemecengan (Lampiran  

2 Tabel.1) 

Tabel 4.7 Perhitungan Curah Hujan Rencana Distribusi Log Pearson Type III 

No 

Periode 

ulang (T) 

tahun 

Log X Kt 
Sd 

Log X 

Log 

Xt 

Curah hujan 

(Xt)/mm Keterangan 

1 2 1.85 -0.22 0.22 1.80 63.28 
Lebat 

(rawan) 

2 5 1.85 0.70 0.22 2.00 102.00 
Sangat lebat 

(rawan) 

3 10 1.85 1.33 0.22 2.15 141.09 
Sangat lebat 

(rawan) 

4 25 1.85 2.12 0.22 2.32 211.78 
Sangat lebat 

(rawan) 



48 

 

 
 

No 

Periode 

ulang (T) 

tahun 

Log X Kt 
Sd 

Log X 

Log 

Xt 

Curah hujan 

(Xt)/mm Keterangan 

5 50 1.85 2.70 0.22 2.45 284.95 
Sangat lebat 

(rawan) 

6 100 1.85 3.27 0.22 2.58 380.845 
Sangat lebat 

(rawan) 

Berikut hasil analisa data hujan rencana Distribusi Log Pearson Type III untuk 

periode ulang 2 tahun: 

Log X2 = Log  ̅ + KTr x Sd  Log X 

= 1,85 + (-0,22 x 0,22) 

= 1,80 

= 63,28 mm. 

Berdasarkan Tabel 4.7, bahwa hasil perhitungan hujan rencana 

menggunakan metode Log Pearson Type III menunjukkan hujan rencana periode 

ulang 2 tahun sebesar 62,28 mm untuk kala ulang periode 5 tahun sebesar 102,00 

mm, untuk kala ulang 10 tahun sebesar 141,09 mm, untuk kala ulang 20 tahun 

sebesar 211,78 mm/jam dengan peluang kejadian 4% dan pada kala ulang 50 

tahun sebesar 284,95 mm sedangkan untuk kala ulang periode 100 tahun sebesar 

380.85 mm. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi periode ulang tahun 

maka semakin besar hujan rencananya sedangkan persentase peluang kejadiannya 

semakin semakin kecil.   

6.  Intensitas Curah Hujan berdasarkan prediksi periode ulang 

Perhitungan intensitas curah hujan dilakukan berdasarkan hasil analisa 

curah hujan rencana. Curah hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan 
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persatuan waktu. Untuk mendapatkan intensitas curah hujan suatu wilayah 

diperlukan data curah hujan jangka pendek atau jam-jaman. Namun data yang 

tersedia untuk penelitian ini adalah data curah hujan harian. Maka intensitas curah 

hujan dapat dihitung menggunakan Metode Mononobe (persamaan 2.22). Berikut 

contoh hasil perhitungan intensitas curah hujan pada kala ulang 2 tahun untuk 

t = 1 jam yaitu sebagai berikut: 

  
   

  
*
  

 
+
    

  

  
     

  
*
  

 
+
    

  

                

Hasil perhitungan intensitas curah hujan dengan distribusi Log Pearson 

Type III disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8: Intensitas Curah Hujan Metode Mononobe 

t (jam) 

Periode Ulang Tahun (mm/jam) 

2 5 10 20 50 100 

63.28 102 141.09 211.78 284.95 380.85 

1 21.93 35.36 48.91 73.42 98.78 132.03 

2 13.82 22.27 30.81 46.25 62.23 83.17 

3 10.54 17.00 23.51 35.29 47.49 63.47 

4 8.70 14.03 19.41 29.13 39.20 52.39 

5 7.50 12.09 16.72 25.10 33.78 45.15 

6 6.64 10.70 14.81 22.23 29.91 39.98 

7 5.99 9.66 13.36 20.06 26.99 36.08 

8 5.48 8.84 12.22 18.35 24.69 33.00 

9 5.07 8.17 11.30 16.96 22.83 30.51 

10 4.72 7.61 10.53 15.81 21.28 28.44 

12 4.18 6.74 9.33 14.00 18.84 25.19 

13 3.96 6.39 8.84 13.28 17.86 23.88 

14 3.77 6.08 8.42 12.63 17.00 22.73 

15 3.60 5.81 8.04 12.07 16.24 21.70 
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t (jam) 

Periode Ulang Tahun (mm/jam) 

2 5 10 20 50 100 

63.28 102 141.09 211.78 284.95 380.85 

22 2.79 4.50 6.23 9.35 12.58 16.81 

23 2.71 4.37 6.04 9.07 12.21 16.32 

24 2.63 4.25 5.87 8.82 11.87 15.86 

 

B. Pembahasan 

1. Tingkat Curah Hujan Rencana 

Berdasarkan hasil perhitungan curah hujan rencana menggunakan 

distribusi log pearson type III bahwa curah hujan rencana tiap periode ulang 2, 5, 

10, 25, 50 dan 100 di Kota Masamba secara berturut-turut sebesar  63.28 mm, 

102.00 mm, 141.09 mm, 211.78 mm, 284.95 mm dan 380.845 termasuk dalam 

kategori curah hujan lebat (50-100 mm) dan sangat lebat (>100) sehingga dapat 

dikategorikan bahwa curah hujan yang diperoleh termasuk dalam kategori rawan 

banjir.  

Jika dikaitkan dengan besarnya intensitas curah hujan banjir yang terjadi 

di Kota Masamba pada hari minggu tanggal 13 Juli 2020 yang disebabkan oleh 

curah hujan dengan intensitas 20-100 mm/hari. Maka pada periode ulang 2 tahun 

dengan besar curah hujan rencananya yaitu 63,28 mm maka menyebabkan 

terjadinya banjir dengan kejadian curah hujan yang sama. Sedangkan untuk 

periode ulang 5, 10, 25, 50 dan 100 tahun diperoleh curah hujan rencana berturut-

turut sebesar 102.00 mm, 141.09 mm, 211.78 mm, 284.95 mm dan 380.845 mm 

maka akan terjadi banjir dengan intensitas yang lebih besar dibandingkan dari 

tahun 2020.  
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2. Tingkat Intensitas Curah Hujan 

Dari hasil curah hujan rencana dibuatkan kurva Intensitas Durasi 

Frekuensi (IDF) untuk menggambarkan hubungan antara dua parameter penting 

hujan yaitu durasi hujan dan intensitas curah hujan. Kurva Intensitas Durasi 

Frekuensi (IDF) dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini: 

 
Gambar 4.2. Kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF) Mononobe 

Berdasarkan pada kurva Intensitas Durasi Frekuensi (IDF), gambar 4.2 

menunjukkan bahwa intensitas hujan pada periode ulang 2 tahun termasuk dalam 

kategori curah hujan yang tinggi (lebat) sebesar >10 mm/jam dan hanya 

berlangsung selama 1-3 jam sedangkan hujan yang berlangsung selama 4-24 jam 

termasuk dalam kategori hujan sedang dan ringan. Untuk periode ulang 5 tahun 

diperoleh intensitas curah hujan selama 1-6 jam sebesar 10-35 mm/jam termasuk 

dalam kategori hujan tinggi sedangkan hujan yang berlangsung selama 7-24 

termasuk dalam kategori ringan dan sedang. Untuk periode ulang 10 tahun 

diperoleh bahwa hujan yang berlangsung selama 1-10 jam termasuk dalam 

kategori hujan tinggi sedangkan selama 11-24 jam termasuk dalam kategori curah 
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hujan ringan dan sedang. Untuk periode ulang 25 tahun, hujan yang berlangsung 

selama 1-19 jam termasuk dalam kategori hujan tinggi sebesar 10-73 mm/jam 

sedangkan selama 20-24 jam dalam kategori hujan sedang. Sedangkan untuk 

periode ulang 50 dan 100 tahun untuk tiap jam nya termasuk dalam kategori hujan 

tinggi sebesar 11- 132 mm/jam.  

Intensitas curah hujan tertinggi atau termasuk dalam kategori hujan lebat 

terjadi pada periode ulang untuk 25, 50 dan 100 tahun untuk tiap jam nya 

sehingga dapat dikategorikan bahwa intensitas curah hujan tersebut dikategorikan 

sebagai rawan banjir. Hal ini menunjukkan bahwa hujan deras berlangsung dalam 

waktu yang singkat, dibandingkan dengan hujan yang tidak deras (rintik-rintik) 

berlangsung dalam waktu yang lama. Sifat umum hujan adalah makin singkat 

hujan berlangsung, maka intensitas hujannya cenderung meningkat dan semakin 

besar periode ulangnya maka semakin besar pula intensitas curah hujan.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa tingkat intensitas curah hujan di Kota Masamba menggunakan metode Log 

Pearson Type III diperoleh curah hujan tertinggi sebesar 132,03 mm/jam yang 

berlangsung dalam waktu singkat yaitu 1-6 jam.  

B. Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya agar dalam menganalisis curah hujan 

sebaiknya menggunakan rekaman data yang lebih panjang agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat. 



 

54 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdul Hamid, dkk. 2020. Analisis Kondisi Fisis Atmosfer Ketika Banjir Bandang 

Dan Prediksi Banjir Menggunakan Model Rainfall Runoff Inundation Di 

Wilayah Jabodetabek. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika.  

Adi, Seno. 2013. Karakterisasi Bencana Banjir Bandang di Indonesia. Jurnal 

Sains dan Teknologi Indonesia, Vol. 15, No. 1, April 2013, Hal. 42-51.  

Ari Septian, dkk. 2020. Identifikasi Zona Potensi Banjir Berbasis Sistem 

Informasi Geografis Menggunakan Metode Overlay dengan Scoring di 

Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jurnal Geosains dan Remote Sensing 

(JGRS), Vol 1 No 1.  

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. Kabupaten Luwu Utara Dalam Angka 2016. 

BNBP. 2012. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana. Jakarta: BNPB. 

Cantalice Ramon. B, dkk. 2020. Probability Distribution Functions 

(Fdfs)Selecetion To Rainfall Time Series From Barazilian Semiaridcities. 

Global journal of science frontier research: henvironment and earth 

science, 20 (6), 25-39.  

Darmawan Kurniah, Haniah dan Suprayogi Andri. 2017. Analisis Tingkat 

Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampan Menggunakan Metode Overlay 

Dengan Scoring Berbasis System Informasi Geografis. Jurnal Geodesi 

Unpid Vol 6, No 1, Tahun 2017. 

Djoko, dkk. 2019. Klimatologi Pertanian. Bandar Lampung: Pusaka Media.  

Dwiati Wismarini & Muji Sukur, 2015. Penentuan Tingkat Kerentanan Banjir 

Secara Geospasial. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Volume 20, 

No. 1, Januari 2015: 57-76.  

Effendi Rahayu, dkk. 2018. Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. 

Diponegoro: Universitas Diponegoro.  

Fadholi, Akhmad. 2013. Pemanfaatan Suhu Udara Dan Kelembaban Udara 

Dalam  Persamaan Regresi Untuk Simulasi Prediksi Total Hujan Bulanan 

Di Pangkalpinang. Stasiun Meteorologi Depati Amir Pangkalpinang.  

Gunarsi Djoko, dkk. 2019. Klimatologi Pertanian. Bandarlampung: Pusaka 

Media.  



55 

 

 
 

Gunarsih Ance Kartasapoetra. 2004. Klimatologi; Pengaruh Iklim terhadap 

Tanah Dan Tanaman. Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Handayani Dewi, 2012. Metode Thiessen Polygon untuk Ramalan Sebaran Curah 

Hujan Periode Tertentu pada Wilayah yang Tidak Memiliki Data Curah 

Hujan. Semarang: Universitas Stikubank Semarang.  

Imam Jalaludin Al-mahadi, Imam Jalaludin As-Suyuthi. 2019. Tafsir Jalalain 

Jilid 2. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

Intan, dkk. 2015. Analisis Fenomena Perubahan Iklim dan Karakteristik Curah 

Hujan Ekstrim di Kota Makassar. Makassar: Univeristas Negeri Makassar.  

Juleha, dkk. 2016. Analisa Metode Intensitas Hujan Pada Stasiun Hujan Rokan Iv 

Koto, Ujung Batu, Dan Tandun Mewakili Ketersediaan Air di Sungai 

Rokan. Riau: Universitas Pasir Pengaraian.  

Kementrian Agama RI. 2012. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Bandung: Syamil 

Qur’an.  

Kurniawan Akbar dan Aminata Fransedo. 2020. Analisis Pengaruh Perubahan 

Penggunaan Lahan Terhadap Debit Limpasan Pada Daerah Aliran 

Sungai Bondoyudo Kabupaten Lumajang Dengan Metode Rasional. 

Surabaya: ITS Sukolilo.  

Kurnia Empung. 2016. Analisis Curah Hujan Efektif Dan Curah Hujan Dengan 

Berbagai Periode Ulang Untuk Wilayah Kota Tasikmalaya Dan 

Kabupaten Garut. Tasikmalaya: Universitas Siliwangi Tasikmalaya. 

Mayasari, Devita. 2017. Analisa Statistik Debit Banjir Dan Debit Andalan Sungai 

Komering Sumatera Selatan. Jakarta: Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta. 

Mini, dkk. 2005. Cuaca. Jakarta: Erlangga.  

Muhammad Zean, dkk. 2018. Analisis Banjir dengan Metode Muskingum Cunge 

dan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kelurahan Banyuanyar, 

Surakarta. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 

Naharuddin, dkk. 2018. Buku Ajar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dalam 

Proses Belajar Mengajar. Untad Press: Palu.  

Nancy L danamik, dkk. 2015. Model Distribusi Bantuan Logistik Kemanusiaan 

pada Saat Bencana Banjir Dengan Memperhitungkan Data Iklim (Studi 

Kasus Bencana Banjir Bandang Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, 

Prop.  Aceh). Jurnal Ilmu Kebencanaan Pascasarjana Universitas Syiah 

Kuala, Volume 2, No. 1, Febuari 2015. 



56 

 

 
 

Nurrochman Edi, Benny Joy dan Chay Asdak. 2018. Kajian Sistem Hidrologi 

Akibat Perubahan Tataguna Lahan Di Kawasan Bandung Utara (Studi 

Kasus Kabupaten Bandung Barat). Universitas Padjadjaran: Padjadjaran.  

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 2017. Ringkasan Eksklusif Informasi Kinerja 

Pengolahan Lingkungan Hidup (IKPLH) Kabupaten Luwu Utara Tahun 

2017. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.  

Purwo Sutopo. 2008. Analisis Curah Hujan Penyebab Banjir Besar Di Jakarta 

Pada Awal Februari 2007. Pusat Teknologi Pengelolaan Lahan, Wilayah 

dan Mitigasi Bencana BPPT. 

Rezzy Eko, dkk. 2015. Pemodelan Tinggi Pasang Air Laut di Kota Semarang 

dengan Menggunakan Maximal Overlap Discrete Wavelet Transform 

(Modwt). Jurnal Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Vol.2 No. 2. 

RPI2JM. 2014. Rencana pembangunan investasi inftrastuktur jangka menengah 

Kabupaten Luwu utara. Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 

Salsabila Annisa dan Lusi Irma Nugrahaeni. 2020. Pengantar Hidrologi. Bandar 

Lampung: AURA CV. Anugra Utama Raharja.  

Samsuddin Wahyu. 2016. Analisis Statistik Dalam Pendugaan Curah Hujan Studi 

Kasus Di Das Ciliwung Hulu. Institut Pertanian Bogor: Bogor.  

Susilowati, Dyah. 2010. Analisa Karakteristik Curah Hujan dan Kurva Intensitas 

Durasi Frekuensi (IDF) di Provinsi Lampung. Jurnal Rekayasa, Vol.14 

No. 1, April 010.  

Tim Dosen. 2009. Klimatologi (Suatu Pengantar). Laboratorium Pengelolaan 

DAS dan Konservasi Sumberdaya Hutan, Tanah dan Air: Makassar.  

Videlia Dipna. 2020. Penyebab banjir masamba luwu utara yang tewaskan 

puluhan orang. https://amp.tirto.iid/penyebab-banjir-masamba-luwu-utara-

yang-tewaskan-puluhan-orang.  

  

https://amp.tirto.iid/penyebab-banjir-masamba-luwu-utara-yang-tewaskan-puluhan-orang
https://amp.tirto.iid/penyebab-banjir-masamba-luwu-utara-yang-tewaskan-puluhan-orang


 

57 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

LAMPIRAN 1 

Data iklim (2010-2020) 
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1. Data Tahun 2010 

Tanggal Tn Tx Tavg RH_avg RR Ss ff_x ddd_x ff_avg ddd_car 

01-01-2010 24 32 28 82 0 3.8 3 225 1 N  

02-01-2010 24 32.6 27 82 8888 2.9 6 360 1 N  

03-01-2010 24 33 27 86 1 3.1 6 225 1 N  

04-01-2010 24 33.2 26.6 84 14 5.8 3 225 2 NE 

05-01-2010 22 32.4 27.2 80 53 5.8 11 180 1 SW 

06-01-2010 24 32.4 27.2 82 28 7.4 10 90 1 S  

07-01-2010 22 31.4 26.3 83 19 4.2 6 135 0 N  

08-01-2010 23 33.2 26.9 82 8888 5.1 4 135 1 N  

09-01-2010 23 32.6 26.2 86 1 6.6 3 360 1 N  

10-01-2010 23 29.8 25.8 88 12 0 6 360 1 N  

11-01-2010 23 31.6 26.2 87 28 3.3 6 135 1 S  

12-01-2010 23 33.2 27.6 82 4 6 6 135 2 SW 

13-01-2010 24 30.9 27.3 82 8888 0.3 5 180 1 N  

14-01-2010 22 32.6 27 79 8888 2.9 4 180 1 N  

15-01-2010 23 31.6 26.1 82 0 0.4 4 180 1 N  

16-01-2010 22 33 27.5 76 0 7.2 4 90 1 SW 

17-01-2010 24 33 27.7 78 0 2.6 4 360 1 N  

18-01-2010 25 34.2 27 78 8888 6.8 4 225 1 N  

19-01-2010 24 30.6 26.1 84 4 0.1 3 270 1 N  

20-01-2010 22 33 26.1 84 2 7.7 3 45 1 W  

21-01-2010 23 33 26.3 84 1 5 5 135 1 E  

22-01-2010 23 31.2 27.2 82 18 3 9 90 1 E  

23-01-2010 23 33.2 25.7 84 1 6.3 8 135 1 N  

24-01-2010 22 33.2 26.6 82 70 7.5 14 360 1 W  

25-01-2010 22 32.4 26.6 82 8 5.5 7 225 1 N  

26-01-2010 23 32.8 25.9 86 40 5.4 10 270 0 N  

27-01-2010 23 33 25.7 80 9 6.6 3 225 1 N  

28-01-2010 22 33.4 27.2 80 55 7.8 8 135 1 N  

29-01-2010 23 32.4 26.6 86 2 3.2 3 225 0 SE 

30-01-2010 24 32.4 26.8 86 16 5.4 3 180 2 N  

31-01-2010 23 34.2 26.3 84 8888 7.1 3 180 1 N  

01-02-2010 23 32.2 26.4 87 56 5.2 3 225 1 N  

02-02-2010 22 32.2 26.1 89 54 6.3 6 45 0 N  

03-02-2010 23 32.8 26.7 84 20 7 3 360 2 N  

04-02-2010 23 33.4 28.1 80 2 7.5 8 45 2 N  

05-02-2010 24 32.4 28 79 8888 5.5 8 180 1 N  

06-02-2010 23 31.2 26.8 86 36 3.4 5 135 1 N  

07-02-2010 24 30.8 26.2 88 8888 3.8 5 360 2 N  
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08-02-2010 22 33.4 27.2 78 37 8 7 180 1 N  

09-02-2010 23 33 27.9 82 6 7.8 5 135 1 N  

10-02-2010 23 33.7 28.4 81 32 5.8 9 225 1 NE 

11-02-2010 24 34.2 28.3 78 21 6.7 4 90 1 S  

12-02-2010 24 34.2 28.6 71 8888 8 5 45 1 SW 

13-02-2010 24 33.5 28.4 80 8888 6.3 4 45 1 N  

14-02-2010 23 34.2 28.7 76 8888 7.7 5 225 1 N  

15-02-2010 24 33 27.7 81 3 6.1 4 360 1 N  

16-02-2010 24 34 28 80 0 6.6 6 90 1 SW 

17-02-2010 25 32.4 27.8 83 1 3.4 6 360 2 N  

18-02-2010 24 33.2 27.9 80 8888 7.5 6 225 2 N  

19-02-2010 24 32.2 26.5 88 19 2.2 6 135 1 N  

20-02-2010 24 32.8 27.7 83 16 7.5 8 90 2 W  

21-02-2010 24 33.4 26.7 82 1 5.5 4 90 1 E  

22-02-2010 24 33.4 27.8 78 22 6.5 7 360 1 SW 

23-02-2010 24 31.2 27.6 82 8888 0.8 8 45 1 N  

24-02-2010 24 33.6 27.7 84 6 5.4 6 270 2 W  

25-02-2010 24 33.2 27.2 90 24 5.6 8 180 2 N  

26-02-2010 23 32.4 26.9 83 22 3.1 7 45 1 N  

27-02-2010 23 33.2 26.7 88 55 5.2 10 135 2 N  

28-02-2010 23 33.2 27.3 81 10 6.7 12 360 2 N  

Keterangan: 

   8888: data tidak terukur 

  9999: Tidak Ada Data (tidak dilakukan pengukuran) 

Tn: Temperatur minimum (°C) 

 Tx: Temperatur maksimum (°C) 

 Tavg: Temperatur rata-rata (°C) 

 RH_avg: Kelembapan rata-rata (%) 

 RR: Curah hujan (mm) 

  ss: Lamanya penyinaran matahari (jam) 

 ff_x: Kecepatan angin maksimum (m/s) 

 ddd_x: Arah angin saat kecepatan maksimum (°) 

ff_avg: Kecepatan angin rata-rata (m/s) 

 ddd_car: Arah angin terbanyak (°) 

 

Selanjutnya untuk data keseluruhannya dapat di lihat pada link berikut ini: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppf3Mb9AylI1yVwxcwe-

b_HcDn3z8fRX/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true

&sd=true  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppf3Mb9AylI1yVwxcwe-b_HcDn3z8fRX/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppf3Mb9AylI1yVwxcwe-b_HcDn3z8fRX/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ppf3Mb9AylI1yVwxcwe-b_HcDn3z8fRX/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
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2. Data tahun 2011 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puYoKy7e-

0R__ZsN5EHZczEhuoYX_poQ/edit?usp=sharing&ouid=1138368343767527468

41&rtpof=true&sd=true  

3. Data tahun 2012 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2q79A_DRtXgBazNi6WjItaiup6W6oO

s/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true  

4. Untuk data tahun 2013 kosong dikarenakan alat penakar hujan saat itu  

bermasalah. 

5. Data tahun 2014 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3Gbilt_lwHW0eDPIVOZ9bg6-

l4L7W_S/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=tru

e  

6. Data tahun 2015 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAhACNtCTZ0MJ5DVkNY4G8iDQ290

qv_j/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true  

7. Data tahun 2016 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qBC3RdGxAGUeCKy8Afv2616QzxJZ-

TFQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true  

8. Data tahun 2017 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJH0uK3jf2jD_S4blkbVoY_PvwmhePI5

/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true  

9. Data tahun 2018 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKNRkR6Kc4bjZHLAA1aF568X-

E3kkTdL/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=tr

ue  

10.  Data tahun 2019 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQTXDIuJqfAkWGaDq6b08HIy1LQ_fg

_G/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true  

11.  Data tahun 2020 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR24P0vsbwTeESyJV5HDM77ra-

gAHpWH/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=tr

ue  

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puYoKy7e-0R__ZsN5EHZczEhuoYX_poQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puYoKy7e-0R__ZsN5EHZczEhuoYX_poQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1puYoKy7e-0R__ZsN5EHZczEhuoYX_poQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2q79A_DRtXgBazNi6WjItaiup6W6oOs/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q2q79A_DRtXgBazNi6WjItaiup6W6oOs/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3Gbilt_lwHW0eDPIVOZ9bg6-l4L7W_S/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3Gbilt_lwHW0eDPIVOZ9bg6-l4L7W_S/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1q3Gbilt_lwHW0eDPIVOZ9bg6-l4L7W_S/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAhACNtCTZ0MJ5DVkNY4G8iDQ290qv_j/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qAhACNtCTZ0MJ5DVkNY4G8iDQ290qv_j/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qBC3RdGxAGUeCKy8Afv2616QzxJZ-TFQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qBC3RdGxAGUeCKy8Afv2616QzxJZ-TFQ/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJH0uK3jf2jD_S4blkbVoY_PvwmhePI5/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJH0uK3jf2jD_S4blkbVoY_PvwmhePI5/edit?usp=sharing&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKNRkR6Kc4bjZHLAA1aF568X-E3kkTdL/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKNRkR6Kc4bjZHLAA1aF568X-E3kkTdL/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qKNRkR6Kc4bjZHLAA1aF568X-E3kkTdL/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQTXDIuJqfAkWGaDq6b08HIy1LQ_fg_G/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQTXDIuJqfAkWGaDq6b08HIy1LQ_fg_G/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR24P0vsbwTeESyJV5HDM77ra-gAHpWH/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR24P0vsbwTeESyJV5HDM77ra-gAHpWH/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qR24P0vsbwTeESyJV5HDM77ra-gAHpWH/edit?usp=drivesdk&ouid=113836834376752746841&rtpof=true&sd=true
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LAMPIRAN 2 

(Daftar tabel distribusi frekuensi) 
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1. Nilai Koefisien Kemencengan Cs atau G 

Tabel.1 Nilai Koefisien Kemencengan Cs atau G 

 

Koefisien 

Cs  atau G 

Interval kejadian, tahun (periode ulang) 

1,0101 1,2500 2 5 10 25 50 100 

Persentase peluang terlampaui (%) 

99 80 50 20 10 4 2 1 

3,0 -0,667 -0,636 -0,396 0,420 1,180 2,278 3,152 4,051 

2,8 -0,714 0,666 0,384 0,460 1,210 2,275 3,114 3,973 

2,6 -0,769 0,696 0,368 0,499 1,238 2,267 3,071 3,889 

2,4 -0,832 0,725 0,351 0,537 1,262 2,256 3,023 3,800 

2,2 -0,905 -0,752 -0,330 0,574 1,284 2,240 2,970 3,705 

2,0 -0,990 -0,777 -0,307 0,609 1,302 2,219 2,912 3,605 

1,8 -1,087 -0,799 -0,282 0,643 1,318 2,193 2,848 3,499 

1,6 -1,197 -0,817 -0,254 0,675 1,329 2,163 2,780 3,388 

1,4 -1,318 -0,832 -0,225 0,705 1,337 2,128 2,706 3,271 

1,2 -1,449 -0,844 -0,195 0,732 1,340 2,087 2,626 3,149 

1,0 -1,588 -0,852 -0,164 0,758 1,340 2,043 2,542 3,022 

0,8 -1,733 -0,856 -0,132 0,780 1,336 1,993 2,453 2,891 

0,6 -1,880 -0,857 -0,099 0,800 1,328 1,939 2,359 2,755 

0,4 -2,029 -0,855 -0,066 0,816 1,317 1,880 2,261 2,615 

0,2 -2,178 -0,850 -0,033 0,830 1,301 1,818 2,159 2,472 

0,0 -2,326 -0,842 0,000 0,842 1,282 1,751 2,054 2,326 

-0,2 -2,472 -0,830 0,033 0,850 1,258 1,680 1,945 2,178 

-0,4 -2,615 -0,816 0,066 0,855 1,231 1,606 1,834 2,029 

-0,6 -2,755 -0,800 0,099 0,857 1,200 1,528 1,720 1,880 

-0,8 -2,891 -0,780 0,132 0,856 1,166 1,448 1,606 1,733 

-1,0 -3,022 -0,758 0,164 0,852 1,128 1,366 1,492 1,588 

-1,2 -3,149 -0,732 0,195 0,844 1,086 1,282 1,379 1,449 

-1,4 -3,271 -0,705 0,225 0,832 1,041 1,198 1,270 1,318 

-1,6 -3,388 -0,675 0,254 0,817 0,994 1,116 1,166 1,197 

-1,8 -3,499 -0,643 0,282 0,799 0,945 1,035 1,069 1,087 

-2,0 -3,605 -0,609 0,307 0,777 0,895 0,959 0,980 0,990 

-2,2 -3,705 -0,574 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905 

-2,4 -3,800 -0,574 0,330 0,752 0,844 0,888 0,900 0,905 

-2,6 -3,705 -0,537 0,351 0,725 0,795 0,823 0,830 0,832 

-2,8 -3,973 -0,469 0,384 0,666 0,702 0,712 0,714 0,714 

-3,0 -4,051 -0,420 0,396 0,636 0,660 0,666 0,666 0,667 

2. Nilai Kritis untuk Distribusi Chi-Kuadrat 

Tabel L.2 Nilai Kritis untuk Distribusi Chi-Kuadrat 

 

Dk 
α derajat kepercayaan 

0,995 0,99 0,975 0,95 0,05 0,025 0,01 0,005 

1 0,0000393 0,000157 0,000982 0,00393 3,841 5,024 6,635 7,879 

2 0,0100 0,0201 0,0506 0,103 5,991 7,378 9,210 10,597 

3 0,0717 0,115 0,216 0,352 7,815 9,348 11,345 12,838 

4 0,207 0,297 0,484 0,711 9,488 11,143 13,277 14,860 
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5 0,412 0,554 0,831 1,145 11,07 12,832 15,086 16,750 

6 0,676 0,872 1,237 1,635 12,592 14,449 16,812 18,548 

7 0,989 1,239 1,690 2,167 14,067 16,013 18,475 20,278 

8 1,344 1,646 2,180 2,733 15,507 17,535 20,090 21,955 

9 1,735 2,088 2,700 3,325 16,919 19,023 21,666 23,589 

10 2,156 2,558 3,247 3,94 18,307 20,483 23,209 25,188 

11 2,603 3,053 3,816 4,575 19,675 21,920 24,725 26,757 

12 3,074 3,571 4,404 5,226 21,026 23,337 26,217 28,300 

13 3,565 4,107 5,009 5,892 22,362 24,736 27,688 29,819 

14 4,075 4,66 5,629 6,571 23,685 26,119 29,141 31,319 

15 4,601 5,229 6,262 7,261 24,996 27,488 30,578 32,801 

16 5,142 5,812 6,908 7,962 26,296 28,845 32,000 34,267 

17 5,697 6,408 7,564 8,672 27,587 30,191 33,409 35,718 

18 6,265 7,015 8,231 9,39 28,869 31,526 34,805 37,156 

19 6,844 7,633 8,907 10,117 30,144 32,852 36,191 38,582 

20 7,434 8,26 9,591 10,851 31,41 34,170 37,566 39,997 

21 8,034 8,897 10,283 11,591 32,671 35,479 38,932 41,401 

22 8,643 9,542 10,982 12,338 33,924 36,781 40,289 42,796 

23 9,26 10,196 11,689 13,091 36,172 38,076 41,638 44,181 

24 9,886 10,856 12,401 13,848 36,415 39,364 42,980 45,558 

25 1,052 11,524 13,12 14,611 37,652 40,646 44,314 46,928 

26 11,16 12,198 13,844 15,379 38,885 41,923 45,642 48,290 

27 11,808 12,879 14,573 16,151 40,113 43,194 46,963 49,645 

3. Nilai Kritis untuk Smirnov Kolomogrov 

Tabel.3 Nilai Kritis untuk Smirnov Kolomogrov 

N 
Derajat kepercayaan, α 

0,20 0,10 0,05 0,01 

5 0,45 0,51 0,56 0,67 

10 0,32 0,37 0,41 0,49 

11 0,30 0,35 0,39 0,46 

15 0,27 0,30 0,34 0,40 

20 0,23 0,26 0,29 0,36 

25 0,21 0,24 0,27 0,32 

30 0,19 0,22 0,24 0,29 

35 0,18 0,2 0,23 0,27 

40 0,17 0,19 0,21 0,25 

45 0,16 0,18 0,20 0,24 

50 1,15 0,17 0,19 0,23 

N > 50 
1,07 

N
0,5 

1,22 

N
0,5 

1,36 

N
0,5 

1,63 

N
0,5 
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LAMPIRAN 3 

(Pengolahan data curah hujan) 
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1. Data Curah Hujan Tiap Tahun 

Tahun Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Maks 

2010 70 56  89 78 50 119 65 139 48 131 69 50 139 

2011 70 71 51 81 94 113 74 30 83 16 35 246 146 

2012 89 72 128 93 71 69 61 81 36 69 23 53 128 

2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 0 0 0 0 0 27 3,3 89,2 32,5 84,2 89,2 

2015 38,6 57,7 48 30,3 39,4 20,1 0 0 0 0 0 0 57,5 

2016 53,5 75,9 103,5 109,9 45,6 103 61,2 29 107,6 35,4 97,6 54,6 109,9 

2017 0 53,4 86,2 73,9 92,4 92,7 41,3 70 61,6 76,5 42,9 56,5 92,4 

2018 49,6 49 42,3 60,7 37,9 54,8 26,3 22,9 92,2 29 36,4 64,7 92,2 

2019 34,7 67,4 63,5 105,5 31,8 158 34,9 77,6 124,9 63,3 39,2 20,6 158 

2020 39,5 58,8 88 49,9 111,9 117,7 59,1 40,4 98 114 44,3 69,3 117,7 

 

2. Data Curah Hujan Harian Maksimum Tahunan 

No Tahun 
Curah Hujan Harian 

Maksimum Tahunan (mm) 

1 2019 158 

2 2011 146 

3 2010 139 

4 2012 128 

5 2020 117,7 

6 2016 109,9 

7 2017 92,4 

8 2018 92,2 

9 2014 89 

10 2015 57,5 

11 2013 0 

3. Parameter Statistik 

Adapun parameter-parameter statistik dalam analisis statistik adalah 

sebagai berikut:  

a. Standar Deviasi (Sd) 
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Sd  = √∑
(    ) 

   
 
    

= √∑
       

    
  
    

= 29,53 

b. Koefisien Kemencengan (Cs) 

 Cs = 
 ∑ ((  ) ( ))

  
   

(   ) (   )    
 

= 
  ∑           

   

(    ) (    ) (     ) 
 

= 1,04615 

c. Koefisien Kurtosis (Ck) 

       
  ∑ ((  ) ( ))

  
   

(   ) (   ) (   )    
 

  = 
   ∑             

   

(    ) (    ) (    ) (     ) 
 

   = 1,27793 

d. Koefisien Variasi (Cv) 

       
  

 
 

  
     

      
 

  = 0,28751 

4. Analisa Distribusi 

Persamaan metode distribusi log pearson type III adalah sebagai berikut: 

Log XT = Log  ̅ + KTr x Sd  Log X 
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No Tahun Xi Log Xi Log X 
Log Xi-

Log X 

(Log Xi-Log 

X)
2 

(Log Xi-Log 

Xrt)
3 

1 2010 158 2.20 1,85 0.35 0.121 0.042 

2 2011 146 2.16 1,85 0.31 0.098 0.031 

3 2012 139 2.14 1,85 0.29 0.085 0.025 

4 2013 128 2.11 1,85 0.26 0.065 0.017 

5 2014 117.7 2.07 1,85 0.22 0.048 0.011 

6 2015 109.9 2.04 1,85 0.19 0.036 0.007 

7 2016 92.4 1.97 1,85 0.11 0.013 0.001 

8 2017 92.2 1.96 1,85 0.11 0.013 0.001 

9 2018 89.2 1.95 1,85 0.10 0.010 0.001 

10 2019 57.5 1.76 1,85 -0.09 0.008 -0.001 

11 2020 0 0.00 1,58 0.00 0.000 0.000 

Jumlah 1129.9 20.37  
 

0.497 0.135 

Langkah-langkah perhitungan periode ulang T 2 tahun yaitu: 

a. Menghitung besarnya nilai curah hujan rata-rata tahun (X): 

Menghitung Log  ̅ 

Log  ̅ = 
∑        
   

 
 

        = 
     

  
 

      = 1,85 

b. Menghitung besarnya selisih antara curah hujan dengan nilai rata-rata curah 

hujan harian maksimum (          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) dengan persamaan sebagai berikut: 

(          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) = 2.20 -1.85 = 0.35 
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c. Menghitung besarnya nilai kuadrat dari selisih antara nilai curah hujan dengan 

nilai curah hujan rata-rata tahunan  (          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  sebagai berikut: 

(          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  = 0.35
2
 = 0.121 

d. Menghitung besarnya nilai kuadrat dari selisih antara nilai curah hujan dengan 

nilai curah hujan rata-rata tahunan  ((          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  sebagai berikut: 

(          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)  = 0.121
3
 = 0.042 

e. Menghitung besarnya nilai standar deviasi rata-rata (Sd) dengan persamaan: 

Sd Log X = √
∑ (          ̅)  
   

   
 

          = √
     

    
       

f. Mengitung besarnya nilai koefisien kemencengan (Cs) 

Cs = 
 ∑ ((  ) ( ))

  
   

(   ) (   )    
 

= 
  ∑           

   

(    ) (    ) (     ) 
 

= 1,48 

g. Menentukan nilai KT dari tabel (Lampitan 2 tabel 1) yang diperoleh 

berdasarkan dari nilai Cs pada tabel nilai tabel kemecengan.  

h. Menghitung hujan rencana dengan periode ulang T tahun 

Log X2 = Log  ̅ + KTr x Sd  Log X 

       = 1,85 + (-0,22 x 0,22) 

       = 1,80 = 63,28 mm. 

i. Selanjutnya hasil perhitungan untuk periode ulang yang lain ditabelkan. 
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No 
Periode ulang 

(T) tahun 
Log  ̅ Kt Sd Log X Log Xt 

Curah hujan 

(XT)/mm 

1 2 1.85 -0.22 0.22 1.80 63.28 

2 5 1.85 0.70 0.22 2.00 102.00 

3 10 1.85 1.33 0.22 2.15 141.09 

4 25 1.85 2.12 0.22 2.32 211.78 

5 50 1.85 2.70 0.22 2.45 284.95 

6 100 1.85 3.27 0.22 2.58 380.845 

5. Uji Kesesuaian Distribusi 

a. Uji Chi-Kuadrat 

Eumus untuk menghitung nilai Uji Chi Kuadrat adalah: 

   ∑
(     )

  

 

   

 

Langkah-langkah pengujian sebaran Chi-Kuadrat: 

1. Menghitung jumlah kelas 

Jumlah data (n) = 11 

Kelas distribusi (K) = 1 + 3,3 log n 

= 1 + 3,3 log (11) 

= 5 kelas 

2. Menghitung derajat kebebasan dan X
2
 cr 

Parameter (P) = 2 

Derajat kebebasan (DK) = K – (P+1) 

= 5 – (2+1) 

= 2  

Nilai X
2
 cr dengan jumlah data 11 adalah derajat kepercayaan 5% 
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DK = 2 adalah 5,9910 (Tabel Lampiran L.2 ) 

3. Menghitung kelas distribusi 

Kelas distribusi = 
 

 
 x 100% = 20% sehingga interval distribusinya adalah 

20%, 40%, 60% dan 80%. 

 P (x) = 20% diperoleh T = 1/P = 1/0,20 = 5 Tahun 

 P (x) = 40% diperoleh T = 1/P = 1/0,40 = 2,5 Tahun 

 P (x) = 60% diperoleh T = 1/P = 1/0,60 = 1,67 Tahun 

 P (x) = 80% diperoleh T = 1/P = 1/0,80 = 1,25 Tahun 

4. Menghitung interval kelas 

Curah hujan interval kelas distribusi log person type III 

Kala Ulang Log X Sd Log X KT Log Xt XT (mm) 

5 1.85 0.22 1.042 2.079 119.99 

2.5 1.85 0.22 0.179 1.889 77.51 

 1.67 1.85 0.22 -0.426 1.756 57.04 

1.25 1.85 0.22 -1.017 1.626 42.30 

6. Menghitung nilai X
2
 

perhitungan nilai X
2
 untuk distribusi log person type III 

Kelas  Interval Ef Of Of-Ef (Of-Ef)
2
/Ef 

1 >119,99 2,2 4 1,8 1,47 

2 77,51 - 119,99 2,2 5 2,8 3,56 

3 57,04 - 77,51 2,2 1 -1,2 0,65 

4 42,30 - 57,04 2,2 0 -2,2 2,20 

5 <42,30 2,2 1 -1,2 0,65 

Jumlah 

  
11 11   8,55 
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X
2 
hitung = 

∑(     ) 

  
 = 
    

   
 = 3,88 

b. Uji Smirnov Kolmogrov 

Langkah-langkah perhitungan uji Smirnov Kolmogorov yaitu: 

1. Mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil 

2. Menghitung probabilitas P(Xi) dengan rumus: 

 (  )   
 

   
 

= 
 

    
 = 0,083 

3. Menghitung nilai f(t) 

 ( )  
    ̅

  
 

   = 
          

    
 

   = 1,55 

4. Dari hasil f(t) lihat pada tabel luas wilayah dibawah kurva normal dengan 

t = 1,55 maka didapat luas = 0,9394  

5. Menghitung P’(Xi) = 1- point 4 

        = 1-0,9394 = 0,141 

6. Menghitung (∆P) = P’(x) – Px 

     = 0,141 – 0,083 = 0,058 

7. Perhitungan selanjutnya ditabelkan 

8. Membandingkan ∆P max dengan nilai ∆P kritis. Untuk N = 11 dan derajat 

kepercayaan 5% dari tabel ∆P kritis smirnov kolmogorov didapat nilai ∆P 

kritis = 0,391 
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9. Jadi ∆P max (0,058) < ∆P kritis (0,391) 

Maka distribusi probabilitas log pearson type III dapat diterima untuk 

menganalisis data cuarh hujan.  

No Xi Log (Xi) P (Xi) F(t) P'(X) ∆P 

1 158 2.199 0.083 1.557 0.141 0.058 

2 146 2.164 0.167 1.404 0.112 -0.055 

3 139 2.143 0.250 1.308 0.147 -0.103 

4 128 2.107 0.333 1.147 0.063 -0.270 

5 117.7 2.071 0.417 0.984 0.012 -0.405 

6 109.9 2.041 0.500 0.850 0.111 -0.389 

7 92.4 1.966 0.583 0.512 0.122 -0.461 

8 92.2 1.965 0.667 0.508 0.112 -0.555 

9 89.2 1.950 0.750 0.444 0.120 -0.630 

10 57.5 1.760 0.833 -0.411 0.094 -0.739 

11 0 0.000 0.917 -8.303 0.001 -0.916 

     
Max 0.058 
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LAMPIRAN 4 

 (Peta) 
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LAMPIRAN 5 

 (Dokumentasi) 
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