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ABSTRAK 

Nama  :Aisyah Wulandari 

NIM  :60800116083 

Judul : Kajiam Pemanfaatan lahan Kawasan Rawan Banjir di Kecmatan 

Biringkanaya Kota Makassar 

 

Perubahan penggunaan lahan yang berlebihan mengakibatkan daya 

tampung atau daya serap tanah tidak dapat bekerja secara maksimal. Hal inilah 

yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dan salah satu tandanya 

adalah munculnya bencana banjir. Wilayah Indonesia yang sering terkena bencana 

banjir adalah kota Makassar, Kota Makassar memiliki luas wilayah ±175.77    , 

memiliki frekuensi tinggi terjadinya banjir karena memiliki kondisi topografi 

berupa dataran rendah yang dekat dengan pantai dan tempat bermuaranya dua 

sungai besar, memiliki karakteristik curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir 

setiap tahunnya di beberapa wilayah Kota Makassar, salah satunya terletak di 

Kecamtan Biringkanaya. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Makassar Tahun 2015-2035 Kecamatan Biringkanaya di tetapkan sebagai zona 

lindung dengan fungsi kawasan resapan air dimana kegiatan budidaya yang 

dilakukan harus memenuhi syarat dan tidak boleh mengurangi daya serap tanah 

terhadap air sebagai kawasan lindung. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerawanan banjir dan 

arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Biringkanaya Kota 

Makassar. Metode analisis yang digunakan adalah analisis overlay untuk 

penentuan tingkat kerawanan banjir dan analisis deskriptif kualitatif yang akan 

menjelaskan arahan penanggulangannya 

Hasil penelitian menunjukkan di Kecamatan Biringkanaya terdapat tiga 

kelas kerawanan banjir yaitu Tinggi, menengah dan rendah. Dimana area yang 

paling luas terendam banjir pada kelas kerawanan tinggi dan Menengah adalah 

pada kawasan permukiman dan pada kelas kerawanan rendah berada pada 

kawasan persawahan. Penanggulangan banjir di kecamatan Bringkanaya 

dilakukan dengan metode pra bencana, saat bencana, pasca bencana, metode 

struktural dan non-struktural. 

Kata Kunci: Kecamatan Biringkanaya, Rawan Banjir, Overlay 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari pemanfaatan lahan, lahan dan 

tanah merupakan sumberdaya penting bagi kehidupan manusia. Semakin banyak 

jumlah penduduk pada suatu wilayah maka tekanan terhadap lahan semakin 

meningkat dan akan menimbulkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan. 

Secara langsung adanya perubahan penggunaan lahan yang berlebihan 

mengakibatkan daya tampung atau daya serap tanah tidak dapat bekerja secara 

maksimal (Nurrizqi dan Suyono, 2012). Hal inilah yang menyebabkan penurunan 

kualitas lingkungan dan salah satu tandanya adalah munculnya bencana banjir. 

Dalam satu abad terakhir banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia 

ditinjau dari frekuensinya yaitu 108 kali atau 33,3%  dari seluruh peristiwa bencana 

penting sebanyak 324 kejadian ( Handani et al., 2014) 

Wilayah Indonesia yang sering terkena bencana banjir salah satunya adalah 

Kota Makassar, Kota Makassar memiliki luas wilayah ±175.77    , terdiri atas 14 

Kecamatan dan 143 Kelurahan. Berdasarkan letak geografi (WGS 1984) Kota 

Makassar berada pada posisi 5°8‟6‟19” Lintang Selatan dan 119°24‟17‟38” Bujur 

Timur, Kota Makassar memiliki frekuensi tinggi terjadinya banjir karena memiliki 

kondisi topografi berupa dataran rendah yang dekat dengan pantai dan tempat 

bermuaranya 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo. 

Kondisi iklim penghujan di Kota Makassar memiliki karakteristik curah hujan tinggi 

pada setiap tahunnya khususnya pada bulan desember-februari yang rata-ratanya 

berkisar pada 546 hingga 640,2 mm per bulan, menyebabkan banjir setiap tahunnya 
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dibeberapa wilayah Kota Makassar, salah satunya terletak di Kecamatan 

Biringkanaya. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2035 

Kecamatan Biringkanaya ditetapkan sebagai zona lindung dengan fungsi kawasan 

resapan air dimana kegiatan budidaya yang dilakukan harus memenuhi syarat dan 

tidak boleh mengurangi daya serap tanah terhadap air sebagai kawasan lindung. 

Namun pada kenyataannya pembangunan yang terjadi justru semakin pesat dan 

seolah tidak memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an pada surah ar-Rum/30:41 yang 

mengisyaratkan bahwa seluruh kerusakan yang terjadi di muka bumi ini disebabkan 

oleh ulah maupun kegiatan manusia yang merusak lingkungannya akan membawa 

bencana pada manusia dan sekitarnya, sebagai berikut : 

 

 

 

Terjemahnya: 

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

manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka agar mereka kembali (kejalan yang benar). (Kementrian Agama 

RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 2014). 

Aktifitas masyarakat yang telah mengkonversi kawasan lindung menjadi 

kawasan terbangun tanpa memperhatikan syarat dan ketentuan berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Makassar mengakibatkan Kecamatan Biringkanaya, 

menjadi area yang selalu tergenang banjir, sangat sering wilayah ini terdampak 

banjir. Banyak kerugian yang terjadi dari dampak banjir dirasakan oleh masyarakat 
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yang hampir setiap tahun terjadi di wilayah ini. Mulai dari dampak ekonomi sampai 

terganggunya kesehatan masyarakat dan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Qur‟an 

dalam surat ar-Rum/30:41 tersebut sungguh telah terjadi. 

Oleh sebab itu penulis akan mengarahkan kajian guna memberikan sebuah 

solusi bagi penanganan kawasan rawan banjir yang ada di Kota Makassar Khususnya 

yang ada di Kecamatan Biringkanaya. Untuk memperjelas bagaimana penanganan 

bencana banjir yang ada di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, maka penulis 

akan mengangkat kajian ini dengan judul “Kajian Pemanfaatan Lahan Kawasan 

Rawan Banjir di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar” sebagai salah satu 

bagian awal dalam penanganan bencana banjir dan sebagai pertimbangan bagi pihak 

pemerintah mengenai pengambilan kebijakan dan strategi pengembangan 

pemanfaatan lahan kawasan rawan banjir. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diarahkan beberapa rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana klasifikasi tingkat kerawanan banjir di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar ? 

2. Bagaimana arahan penanganan kawasan rawan banjir di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan 

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Biringkanaya 

Kota Makassar 

2. Menjelaskan arahan penanganan kawasan rawan bencana banjir di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 
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b. Manfaat 

 Adapun manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi 

3 kategori yaitu manfaat kepada bidang keilmuan PWK, kepada masyarakat 

serta pemerintah khususnya di Kota Makassar 

1. Bagi Bidang Keilmuan Perencanaan Wilayah dan kota 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi ataupun 

memberikan tambahan wawasan mengenai pemanfaatan lahan pada 

kawasan rawan banjir 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat tentang arahan pemanfaatan lahan kawasan rawan 

banjir 

3. Bagi Pihak Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

pedoman kepada pihak pemerintah mengenai pengambilan kebijakan dan 

strategi pengembangan pemanfaatan lahan pada kawasan rawan banjir 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup yang digunakan dalam studi penelitian ini meliputi ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

a. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah atau lokasi penelitian ini difokuskan pada  

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

b. Ruang Lingkup Pembahasan 

Pembahasan materi penelitian dilakukan pada ruang lingkup pembahasan 

berdasarkan pada sasaran yang telah ditetapkan di atas akan didapatkan suatu 
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batasan penelitian yang berfungsi agar penelitian ini tidak lepas dari tema dan 

judul yang diangkat. Batasan materi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Pemanfaatan lahan. Pembahasan pemanfaatan lahan yaitu jenis 

pemanfaatan lahan yang ada khususnya hasil aktivitaas manusia baik 

berupa permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur yang lain. Pada 

penelitian ini dibahas persebaran pemanfaatan lahan yang ada di 

Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. 

 Kemampuan lahan. Pembahasan kemampuan lahan berupa kesesuaian 

lahan bagi pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya Kota 

Makassar. 

 Persepsi Masyarakat. Pembahasan berupa alasan yang mendasari 

masyarakat untuk bermukim pada daerah rawan bencana yang meliputi 

kondisi sosial ekonomi, faktor aksebilitas, dan kekerabatan. 

 Kapasitas dan Kerentanan Masyarakat. Pembahasan ini berupa 

sumberdaya dan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang 

memungkinkan untuk mencegah, menanggulangi dan memitigasi dari 

kemungkinan bencana. Adapun kerentanan berupa sekelompok kondisi 

yang ada dan melekat yang melemahkan kemampuan suatu masyarakat 

untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan dan menanggapi 

dampak dari suatu bahaya. 

 Kebijakan Pemerintah. Pembahasan kebijakan pemerintah yang dibahas 

difokuskan pada kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang dan 

pemanfaatan lahan pada daerah rawan bencana. 
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E. Sistematika Pembahasan  

Secara garis besar pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa 

bagian, antara lain : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

ruang lingkup dan sistematika pembahasan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Menguraikan tentang kajian teoritis yang terdiri dari, pengertian 

umum bencana banjir,  penyebab bencana banjir, tipologi kawasan 

banjir, parameter-parameter kerentanan banjir, identifikasi daerah 

rawan banjir, hubungan penataan ruang dan resiko bencana,  dampak 

banjir dalam kehidupan sosial dan ekonomi, kedudukan dan dasar 

hukum pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan rawan 

banjir, konsep penanganan kawasan rawan banjir 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

jenis data dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode 

analisis, serta defenisi operasional. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISIS 

Menguraikan tentang gambaran umum wilayah Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar, dan mengidentifikasi kawasan rawan 

banjir di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar dengan analisis 

kondisi fisik dasar dan analisis spasial tingkat kerawanan bencana 
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banjir, dan membahas penanganan kawasan banjir di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab terakhir ini akan membahas kesimpulan dari penelitian ini 

dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan 

penelitian ini . 
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 BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Umum Bencana Banjir 

Bencana menurut UU No. 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam 

maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.   

Pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (hazard) serta memiliki 

kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga tinggi, tidak akan memberi 

dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan 

terhadap bencana (disaster resilience). Konsep ketahanan bencana merupakan 

evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, 

mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan 

demikian, meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk 

yang besar, jika di imbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup, maka 

daerah kerugian yang disebabkan oleh bencana dapat dikurangi. 

Banjir dapat berupa genangan lahan yang biasanya kering seperti pada 

lahan pertanian, permukiman, pusat kota. Banjir dapat juga terjadi karena 

debit/volume air yang mengalir pada suatu sungai atau saluran drainase melebihi 

atau diatas kapasitas pengalirannya. Luapan air biasanya tidak menjadi persoalan 

bila tidak menimbulkan kerugian, korban meninggal, atau luka-luka, tidak 

merendam pemukiman dalam waktu lama, tidak menimbulkan persoalan lain bagi 

kehidupan sehari-hari. Bila genangan air terjadi cukup tinggi, dalam waktu lama, 

dan sering maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan manusia. Dalam sepuluh 
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tahun terakhir ini, luas area dan frekuensi banjir semakin bertambah dengan 

kerugian yang makin besar (BNPB 2013) 

Floods are one of the most wide reaching and commonly occurring 

natural hazard in the world, affecting on average about 70 million people each 

year (UNISDR, 2011, dalam Surminski, 2013: 242, dalam Mardikaningsih et al., 

2017) Dalam pernyataan tersebut, peneliti mengatakan bahwa banjir adalah salah 

satu bencana yang paling luas jangkauannya. Bencana alam ini juga sering terjadi 

di dunia dan mempengaruhi rata-rata 70 juta orang setiap tahun. 

Menurut Schwab at.al (1981) banjir adalah luapan atau genangan dari 

sungai atau badan air lainnya yang disebabkan oleh curah hujan yang berlebihan 

atau salju yang mencair atau dapat pula karena gelombang pasang yang 

membanjiri kebanyakan pada dataran banjir. Menurut Hewlet (1982) banjir adalah 

aliran atau genangan air yang menimbulkan kerugian ekonomi bahkan 

menyebabkan kehilangan jiwa. Dalam istilah teknis banjir adalah aliran air sungai 

yang mengalir melampaui kapasitas tamping sungai, dan dengan demikian, aliran 

sungai tersebut akan melewati tebing sungai dan menggenangi daerah di 

sekitarnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa banjir adalah 

bencana alam yang disebabkan peristiwa alam seperti curah hujan yang sering 

menimbulkan kerugian fisik maupun material. Kodoatie dan Sugiyamto (2002) 

menyebutkan bahwa banjir terdiri atas dua peristiwa, pertama banjir terjadi di 

daerah yang tidak biasa terkena banjir dan kedua banjir terjadi karena limpasan 

dari sungai karena debitnya yang besar  sehingga tidak mampu dialirkan oleh alur 

sungai. 

Dibyosaputro (1984) mengatakan penyebab banjir dan lamanya genangan 

bukan hanya disebabkan oleh meluapnya air sungai, melainkan oleh kelebihan 



9 
 

 

curah hujan dan fluktuasi muka air laut khususnya dataran alluvial pantai, unit-

unit geomorfologi seperti daerah rawa, rawa belakang, dataran banjir, pertemuan 

sungai dengan dataran alluvial merupakan tempat-tempat yang rentan banjir. 

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Banjir 

Penyebab terjadinya banjir pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 

(empat) faktor, yaitu : 

1. Sistem Drainase 

Drainase adalah kemampuan tanah mengalirkan dan mengaruskan 

kelebihan air yang berada dalam tanah maupun permukaan tanah. Drainase 

secara umum dapat di defenisikan sebagai suatu tindakan teknis untuk 

mengurangi kelebihan air, baik yang berasal dari air hujan, rembesan, maupun 

kelebihan air irigasi dari suatu kawasan/lahan, sehingga fungsi kawasan/lahan 

tidak terganggu. Drainase dapat juga diartikan sebagai usaha mengontrol 

kualitas air tanah dalam kaitannya dengan salinitas. Jadi, drainase tidak hanya 

menyangkut air permukaan tapi juga air tanah (Suripin, 2004 dalam jurnal 

Dimitri Fairizi, 2015). Itu sebabnya  Kondisi drainase mempengaruhi 

terjadinya banjir, adapun fungsi Drainase diantaranya (Maduto, dalam jurnal 

Ainal Muttaqin 2011) 

a. Mengeringkan daerah becek dan genangan air 

b. Mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan  

c. Mengendalikan erosi, kerusakan jalan, dan kerusakan infrastruktur 

d. Mengelola kualitas air 

2. Pengaruh aktivitas manusia, seperti: 

a. Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk permukiman dan 

industri 
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b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah 

dan meningkatkan larian tanah permukaan. Erosi yang terjadi kemudian 

bisa menyebabkan sedimentasi di terusan-terusan sungai yang kemudian 

mengganggu jalannya air. 

c. Permukaan di dataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir 

dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak direncanakan dengan 

baik. Bahkan tidak jarang alur sungai diurug untuk dijadikan permukiman. 

Akibatnya adalah aliran sungai saat musim hujan menjadi tidak lancar dan 

menimbulkan banjir. 

d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air, 

terutama di perumahan-perumahan  

2. Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti: 

a. Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau 

siklon 

b. Kondisi topografi yang cekung, yang merupakan dataran banjir. 

c. Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai yang datar, berkelok-

kelok, timbulnya sumbatan atau berbentuk seperti botol (bottle neck), dan 

adanya sedimentasi sungai membentuk sebuah pulau (ambal sungai) 

3. Peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti : 

a. Curah hujan yang tinggi 

b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara 

sungai atau pertemuan sungai besar. 

c. Penurunan muka tanah atau amblesan setiap tahun akibat pengambilan air 

tanah yang berlebihan sehingga menimbulkan muka tanah menjadi lebih 

rendah. 

d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi. 



11 
 

 

C. Tipologi Kawasan Banjir 

Menurut modul pengelolaan banjir terpadu pelatihan pengendalian banjir 

(2017,  Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Kontruksi) 

Pengendalian banjir pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun 

yang penting adalah pertimbangan secara keseluruhan dan dicari sistem yang 

paling optimal. 

Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi/daerah pengendaliannya 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

 Bagian Hulu, merupakan daerah sumber erosi dan kecepatan aliran pada bagian 

ini sangat besar. Pengendalian dapat dilakukan yaitu dengan dam pengendali 

banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya 

debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf 

banjir dan penghijauan di Daerah Aliran sungai 

 Bagian Tengah, merupakan daerah peralihan dari bagian hulu dan hilir. Pada 

bagian ini, kemiringan sungai relatif landai sehingga kecepatan aliran relatif 

lebih kecil daripada bagian hulu 

 Bagian Hilir, melalui daerah pedataran yang mempunyai kemiringan dasar 

sungai yang sangat landai sehingga kecapatan alirannya lambat. Pengendalian 

dapat dilakukan  yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, 

sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir atau flood way, 

pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin dan sebagainya. 

 Menurut Isnugroho (2006), Kawasan rawan banjir merupakan kawasan 

yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir sesuai karakteristik 

penyebab banjir, kawasan tersebut dapat dikategorikan menjadi empat tipologi 

sebagai berikut : 
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1. Daerah Pantai 

Daerah pantai merupakan daerah yang rawan banjir karena daerah tersebut 

merupakan dataran rendah yang elevasi permukaan tanahnya lebih rendah atau 

sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (meansea level) dan tempat 

bermuaranya sungai yang biasanya mempunyai permasalahan penyumbatan 

muara. 

2. Daerah Dataran Banjir (Floodplain Area) 

Daerah dataran banjir (Floodplain Area) adalah area di kanan-kiri sungai 

yang muka tanahnya sangat landai dan relatif datar, sehingga aliran air menuju 

sungai sangat lambat yang mengakibatkan daerah tersebut rawan terhadap 

banjir baik oleh luapan air sungai maupun kerena hujan lokal. Kawasan ini 

umumnya terbentuk dari endapan lumpur yang sangat subur sehingga 

merupakan daerah pengembangan (pembudidayaan) seperti perkotaan, 

perdagangan, industri, dan lain-lain. 

3. Daerah Sempadan Sungai 

Daerah ini merupakan kawasan rawan banjir, akan tetapi, di daerah 

perkotaan yang padat penduduk, daerah sempadan sungai sering dimanfaatkan 

oleh manusia sebagai tempat hunian dan kegiatan usaha sehingga apabila 

terjadi banjir aka menimbulkan dampak bencana yang membahayakan jiwa dan 

harta benda. 

4. Daerah Cekungan  

Daerah cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik didataran 

rendah   maupun di dataran tinggi. Apabila penataan kawasan tidak terkendali 

dan sistem drainase yang kurang memadai, dapat menjadi daerah rawan banjir. 
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Kliando (1983) dalam Yusuf (2005) menyatakan bahwa kerentanan banjir 

adalah memperkirakan daerah-daerah yang mungkin menjadi sasaran banjir. 

Wilayah-wilayah yang rentan banjir biasanya terletak pada daerah datar, dekat 

dengan sungai, berada didaerah cekungan dan di daerah pasang surut air laut. 

Sedangkan bentuk lahan bentukan banjir pada umumnya terdapat pada daerah 

rendah sebagai akibat banjir yang terjadi berulang-ulang, biasanya daerah ini 

memiliki tingkat kelembaban tanahnya tinggi dibanding daerah-daerah lain yang 

jarang terlanda banjir. 

Kondisi kelembaban tanah yang tinggi ini disebabkan karena bentuk lahan 

tersebut terdiri dari material halus yang diendapkan dari poses banjir dan kondisi 

drainase yang buruk sehingga daerah tersebut mudah terjadi penggenangan air. 

D. Parameter – Parameter Kerentanan Banjir 

1. Infiltrasi Tanah 

Infiltrasi tanah adalah perjalanan air kedalam tanah sebagai akibat gaya 

kapiler dan gravitasi. Proses terjadinya infiltrasi melibatkan beberapa proses 

yang saling berhubungan yaitu proses masuknya air hujan melalui pori-pori 

permukaan tanah, tertampungnya air hujan tersebut kedalam tanah dan proses 

mengalirnya air tersebut ke tempat lain yang dipengaruhi oleh tekstur dan 

struktur tanah (Asdak, 2014) 

2. Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan 

permukaan, drainase permukaan, pengunaan lahan, dan erosi. Diasumsikan 

semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran limpasan permukaan akan 

menjadi lambat dan kemungkinan terjadinya genangan atau banjir menjadi 

besar atau sebaliknya. 
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3. Penggunaan Lahan 

Guna lahan merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap 

tingkat kerentanan banjir yang terjadi. Semakin tinggi kepadatan bangunan dan 

kurangnya daerah resapan air maka kian rentan wilayah tersebut terhadap 

banjir. 

4. Intensitas Curah Hujan  

Intensitas curah hujan merupakan aspek penting yang menjadi faktor 

penyebab terjadinya banjir disuatu wilayah, sehingga penilaian terhadap 

intensitas curah hujan ini menjadi penilaian dalam menetapkan daerah rawan 

banjir khususnya yang terjadi di wilayah penelitian. 

5. Klasifikasi Banjir 

 Klasifikasi banjir meliputi luas genangan, kedalaman atau ketinggian 

genangan, lama genangan, dan frekuensi/periode ulang genangan. 

E. Identifikasi Daerah Rawan Banjir 

1. Analisis Bahaya Banjir 

Bahaya banjir ditujukan untuk mengidentifikasi daerah yang akan terkena 

banjir 

2. Analisis Tingkat Kerentanan Banjir 

Analisis kerentanan ditujukan untuk mengidentifikasi dampak terjadinya 

banjir berupa jatuhnya korban jiwa maupun kerugian ekonomi baik dalam 

jangka pendek yang terdiri dari hancurnya permukiman, infrastruktur, sarana 

dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun kerugian ekonomi jangka 

panjang yang berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun 

kerusakan sumberdaya alam lainnya. 

F. Hubungan Penataan Ruang dan Resiko Bencana 

1. Pola Ruang dan Resiko Bencana 
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     Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang 

untuk fungsi budidaya, sedangkan resiko bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang 

dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 

mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan 

masyarakat. Hubungan antara pola ruang dan risiko bencana adalah seberapa 

jauh dampak dan kerugian serta risiko suatu bencana terjadi menurut pola 

peruntukan ruang yang telah direncanakan (Muta‟ali, 2014) 

2. Kawasan Rawan Bencana dan Risiko Bencana 

      Kawasan rawan bencana bukan sebuah kawasan yang steril dan bersih 

dari berbagai macam kegiatan manusia termasuk peruntukannya. Banyak 

dijumpai kasus, areal yang ditetapkan sebagai kawasan banjir, namun 

dipergunakan untuk permukiman, industri, dan pertanian. Kawasan rawan 

bencana gunung api dimanfaatkan untuk pertanian dan permukiman serta 

pariwisata, bahkan di zona patahan aktif berkonsentrasi penduduk dan 

perkotaan. Terkait dengan prediksi tingkat risiko bencana masing-masing 

kawasan rawan bencana jika peruntukan ruang (khususnya kawasan budidaya) 

untuk kegiatan lain, maka dapat dikelompokkan beberapa tipe risiko yang akan 

dihadapi yaitu: 

a. Risiko tinggi, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang alokasi 

peruntukan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan industri, permukiman, 

pariwisata, dan perdagangan jasa. Pada lokasi tersebut terdapat konsentrasi 

elemen terdampak bencana seperti penduduk, aset masyarakat, 

infrastruktur, dan lain-lain. Lokasi ini memiliki tingkat kerentanan tinggi. 
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b. Risiko sedang, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang 

alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan pertanian seperti 

pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan, peternakan, dan 

pertambangan. Lokasi tersebut dicirikan dengan kepadatan penduduk yang 

sedang dan jumlah aset serta infrastruktur yang lebih rendah dibandingkan 

dengan peruntukan permukiman, industri dan perdagangan jasa. Lokasi ini 

memiliki tingkat kerentanan bencana yang relatif menengah (sedang). 

c. Risiko rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang 

alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan pertanian, khususnya 

pertanian lahan kering yang umumnya dicirikan dengan kepadatan rendah 

dan produktivitas lahan yang rendah pula, sehingga tingkat kerentanan 

bahaya juga rendah. Pada wilayah tipe ini tingkat ancaman yang paling 

tinggi adalah bahaya kekeringan 

d. Risiko sangat rendah, diprediksi terjadi pada kawasan rawan bencana yang 

alokasi peruntukan ruangnya untuk kegiatan hutan produksi, dimana pada 

areal hutan umumnya tidak berpenghuni atau sangat rendah jumlah 

penduduk di dalamnya. Jika terdapat penduduk umumnya di areal sekitar 

hutan yang jumlahnya sedikit dan terpencar. Selain itu aset produksi hutan 

tidak rusak akibat bencana atau masih bisa dimanfaatkan, kecuali jika 

terjadi bencana kebakaran hutan. Dengan kata lain diluar bencana 

kebakaran hutan, tingkat resiko bencana (lainnya) pada lokasi ini dapat 

digolongkan tingkat sangat rendah. 

3. Hubungan Struktur Ruang Wilayah dengan Pengurangan Risiko Bencana 

 Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan 



17 
 

 

fungsional. Struktur ruang terdiri dari elemen hirarki (demografis dan sosial 

ekonomi), fungsi (pusat-pinggiran), keterkaitan dan infrastruktur. 

   Jika dikaitkan dengan analisis risiko bencana, maka apabila ancaman 

bencana terjadi pada wilayah dengan tingkat hirarki tinggi, maka tingkat risiko 

semakin besar dikarenakan kerentanan (sosial, ekonomi, fisik dan lingkungan) 

yang tinggi, namun kapasitas yang tidak berbeda jauh dengan wilayah hirarki 

lainnya. Sebaliknya jika ancaman terjadi pada hirarki rendah, maka risiko 

bencana juga relatif lebih rendah. (Muta‟ali, 2014) 

   Makassar adalah kota terbesar keenam setelah Jakarta, Surabaya, 

Bandung, Medan dan Semarang. Memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan 

penduduk sebesar 1,4 juta jiwa. Kota Makassar memiliki beberapa kawasan 

permukiman penduduk yang rawan terjadi banjir saat puncak musim hujan 

yang panjang dan musim hujan yang deras. Permukiman rawan banjir ini 

sebagian besar di Wilayah Timur Makassar yakni salah satu dari kawasan 

tersebut adalah Kecamatan Biringkanaya. Kecamatan Biringkanaya merupakan 

salah satu Kecamatan di Kota Makassar yang memiliki kawasan dataran rendah 

yang hampir setiap musim hujan yang panjang, rawan terjadi banjir. Banjir 

yang terjadi diakibatkan karena drainase yang buruk, banyaknya ranase-ranase 

dan sedimen yang ada di got, semakin padatnya bangunan-bangunan yang 

menyebabkan kurangnya daya resapan air dan air kiriman dari daerah tetangga.  

G. Dampak Banjir dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi  

1. Merugikan Secara Umum 

  Banjir yang terjadi selalu menimbulkan kerugian bagi mereka yang 

terkena banjir baik secara langsung maupun tidak langsung yang dikenal 

sebagai dampak banjir. 
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 Dampak banjir akan dialami langsung oleh mereka yang rumah atau 

lingkungannya terkena air banjir. Jika banjir berlangsung lama akan sangat 

merugikan karena aktivitas akan banyak terganggu. 

Segala aktivitas tidak nyaman dan lingkungan menjadi kotor yang 

berdampak kurangnya sarana air bersih dan berbagai penyakit mudah sekali 

menjangkiti warga yang terserang banjir. 

2. Penyakit Yang Timbul Sebagai Dampak Banjir 

Dampak banjir yang terjadi seringkali mengganggu kesehatan 

lingkungan dan kesehatan warga. Lingkungan tidak sehat karena segala 

sampah dan kotoran yang hanyut seringkali mencemari lingkungan. 

3. Mematikan Usaha 

Dampak banjir memang luar biasa luas. Rumah bisa rusak gara-gara 

terendam banjir. Barang-barang perabotan rumah tangga jika tidak segera 

diselamatkan bisa hanyut dan rusak pula. Yang lebih parah jika penduduk yang 

memiliki usaha rumahan bisa terganggu aktivitas produksinya sehingga 

mengakibatkan kerugian. 

Kerugian akibat tidak bisa produksi berdampak pada karyawan yang 

bergantung nasib pada usaha tersebut. Kerugian tidak berjalannya produksi 

bisa kehilangan pelanggan, kemacetan modal serta kerusakan alat gara-gara 

banjir.  

Jika terus menerus situasi terjadi demikian mengakibatkan macetnya 

ekonomi kerakyatan yang kemudian berdampak pada semakin meningkatnya 

masalah sosial di lingkungan masyarakat yang sering dilanda banjir. 
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4. Kerugian Administratif 

Seringkali dampak banjir ini bukan sekedar membawa dampak kerugian 

material. Akibat banjir sering kantor, sekolah atau instansi bahkan pribadi 

harus kehilangan dokumen penting kependudukan dan sejenisnya. 

H. Mitigasi Bencana Banjir 

Banjir adalah suatu peristiwa alamiah yang disebabkan oleh meluapnya 

air alur sungai karena volume air yang melebihi kapasitas saluran sungai yang 

tersedia. Wilayah luapan air sungai disebut sebagai dataran banjir (flood-plain 

area). Disamping itu banjir juga dapat disebabkan oleh akumulasi air hujan di 

suatu daratan yang berbentuk cekungan dimana lapisan tanahnya bersifat 

impermeable atau lapisan tanahnya jenuh air. Bencana banjir baru akan timbul 

ketika di daerah tersebut terdapat areal permukiman sehingga luapan air 

berdampak kerugian dan kerusakan harta benda jiwa manusia. Peran dan 

kontribusi manusia terhadap terjadinya bencana banjir sangatlah besar, hal ini 

dapat kita lihat dari berbagai kasus bencana banjir yang melanda diberbagai 

wilayah dan perkotaan. 

Menurut Undang-Undang no.24 tahun 2007 penanggulangan bencana, 

yaitu: “Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Mitigasi mencakup tindakan-

tindakan yang mengurangi hebatnya bencana di masa mendatang. Hal ini meliputi 

tindakan mitigasi struktural seperti pengembangan dalam peraturan zona kota 

dank kode etik bangunan serta tindakan mitigasi non struktural seperti 

implementasi program keselamatan sekolah dan kepedulian masyarakat (Prasad 

et.al., 2010). Tujuan utama dari kebijakan mitigasi bencana ini, seperti yang 
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dikemukakan dalam Tinjauan Alam dan Mitigasinya oleh Balai Besar 

Meteorologi dan Geofisika antara lain: 

1. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi 

penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumberdaya 

alam. 

2. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah  

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi 

dampak/resiko bencana 

4. Meningkatkan peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak 

swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, baik terhadap kehidupan 

manusia maupun harta benda. 

Usaha untuk mengurangi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara 

antara lain (Noor, 2014): 

1. Melakukan reboisasi di daerah tangkapan hujan 

2. Membuat sumur-sumur resapan air. Sumur ini merupakan lubang pada 

permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap 

kedalam tanah. Fungsi dari sumur resapan air ini adalah sebagai pengendali 

banjir, melindungi dan memperbaiki konservasi air tanah, serta menekan laju 

erosi (Kusnaedi, 2011). 

3. Mengurangi surface run off dengan pembuatan drainase yang baik 

4. Pembuatan check-damn untuk pengendalian banjir 

5. Memodifikasi saluran sungai dan drainase 

6. Membersihkan saluran sungai dan pengelolaan DAS secara terintegrasi dan 

komprehensif 
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I. Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir 

Permasalahan banjir yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan 

adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan 

alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/pengelolaan 

banjir adalah: 

1. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup 

keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan; 

2. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai 

langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian; 

3. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian 

dan keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik pada 

kawasan hulu maupun hilir. 

Permasalahan banjir hanya dapat direduksi, sehingga dampak yang 

ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara prinsip 

masalah banjir tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan sama sekali, sehingga 

menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pemantauan dan 

penanganan melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dampak negatif 

dapat direduksi semaksimal mungkin. (Ditjen Penataan Ruang Dept. PU, 2010) 

1. Keseimbangan Ekosistem 

Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dengan upaya  

penanganan masalah harus merupakan satu kesatuan penataan ruang yang 

terpadu dan seimbang, sehingga kawasan tersebut dapat dibudidayakan 

seoptimal mungkin, antara aspek pendayagunaan, perlindungan (konservasi) 

sumberdaya alam yang ada. Keseimbangan ekosistem sangat terkait dengan 

limitasi atau batasan terhadap pemanfaatan, dalam rangka menghindari 

terjadinya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran. 
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 Prosedur penetapan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan ruang kawasan 

yang dipilih dalam penanganan banjir harus melalui pemahaman kondisi 

setempat dan wilayah terkait, proses kajian penyebab/tipologi dan akhirnya 

arahan pemanfaatan ruang, yang mencakup upaya preventif dan mitigasi 

dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga 

terhindar dari bencana atau paling tidak mengurangi dampaknya, yang 

sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. 

 Beberapa faktor berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem 

meliputi : 

1. Bio Fisik, terkait dengan jenis dan struktur tanah, morfologi dan aspek 

hayati; 

2. Hidrologi, menyangkut kondisi dan faktor iklim, tata air, serta sistem 

pengendalian; 

3. Sosial Ekonomi/kependudukan, meliputi aspek kepadatan, kuantitas, 

kualitas, serta perilaku; 

4. Penggunaan Lahan, merupakan tutupan atau pemanfaatan lahan pada 

kawasan tertentu 

2. Pengelolaan Ruang Kawasan Rawan Banjir 

       Tahapan pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, adalah 

meliputi : 

1. Analisis dan identifikasi penyebab utama kawasan rawan bencana banjir. 

Analisis dilakukan berdasarkan rona wilayah untuk mengetahui 

permasalahan, potensi, peluang dan ancaman terhadap pengembangan 

kawasan rawan banjir. Adapun lingkup kegiatan rona kawasan/wilayah 

yang dilakukan meliputi: 
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 Rona Sosial Berkaitan dengan jumlah kualitas kependudukan, sosial 

manajemen, sosial ekonomi, dan kebutuhan dasar (basic needs) 

 Rona Ekonomi dan Kegiatan Pola Usaha Berkaitan dengan struktur 

dan perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, 

fasilitas perdagangan dan jasa, kesempatan kerja, ketersediaan bahan 

pangan, keadaan industri kecil dan sebagainya. 

 Rona Fisik dan Lingkungan Keadaan fisik berupa topografi wilayah, 

iklim, geologi tata lingkungan/struktur batuan, erosi, abrasi dan 

sebagainya, ketersediaan air permukaan dan air tanah, keadaan 

kelestarian lingkungan, dan keadaan sumberdaya alam, bahan galian 

dan mineral. 

 Rona Infrastruktur Meliputi kondisi jaringan jalan, rel kereta api, 

transportasi laut, dan udara termasuk akses ke pesawat layanan. 

 Rona Kelembagaan Mencakup pembahasan tentang jumlah dan 

sumber pendapatan asli daerah, jumlah belanja rutin dan 

pembangunan, jumlah dan presentasi subsidi, daya serap, dan pranata 

sosial kelembagaan. Hasil kajian meliputi arah pengembangan 

budidaya pertanian, pertambangan, industri, permukimam serta sarana 

transportasi, identifikasi penyebab utama banjir pada kawasan ini 

dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan faktor-faktor 

penyebab banjir, seperti faktor alam, peristiwa alam, dan manusia 

2. Tipologi kawasan rawan bencana banjir. Tipologi kawasan rawan 

bencana banjir merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan penyebab, 

sehingga arahan/usulan pengelolaan atau pemanfaatan ruang dapat lebih 

praktis 
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3. Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir dan garis pengaruh 

penanganan kawasan rawan bencana banjir harus dilakukan dalam satu 

kesatuan wilayah, mulai yang menyebabkan terjadinya banjir hingga 

yang menerima dampak. Terkait dengan hal tersebut purlu diidentifikasi 

sebaran kawasan dan daerah pengaruhnya, atau pembuatan batasan 

wilayah banjir yang dituangkan dalam bentuk peta banjir. 

4. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir, baik 

untuk pengembangan budidaya, dan prasarana transportasi didasarkan 

pada tipologi kawasan. Arahan terhadap masing-masing pengembangan 

diklasifikasikan menjadi 

 Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat; 

 Dapat dibangun/dikembangkan secara sederhana 

 Tidak layak dibangun/dikembangkan 

5. Identifikasi upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir. 

Upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir mengatur 

berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengaplikasi arahan 

pemanfaatan ruang, termasuk penetapan beberapa kebijakan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

 

J. Penelitian Terdahulu 

         Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian 

yaitu “Kajian Pemanfaatan Lahan Kawasan Rawan Banjir Di Kecamatan 

Biringkanaya Kota Makassar” sebagai berikut. 
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Nama/Tahun Substansi/Kesimpulan 

1 

 

Irwan/2018 

Judul: Arahan Pemanfaatan 

Ruang Berbasis Mitigasi 

Bencana Banjir Di Kota 

Bima Kecamatan Rasanae 

Timur 

 Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan, 

maka dihasilkan kesimpulan berdasarkan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan itu sebagai berikut : 

Tingkat kerentanan banjir di Kawasan Rasanae Timur 

diklasifikasikan menjadi dua yaitu kawasan rawan 

sedang (rawan) dan kawasan rawan rendah (tidak 

rawan). Secara umum wilayah Kecamatan Rasanae 

Timur yang memiliki potensi kerawanan banjir  

berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut : wilayah 

kawasan rawan rendah (tidak rawan) seluas 4483.49 

Ha (70.05%) yang terdapat di seluruh kelurahan di 

Kecamatan Rasanae Timur dan Wilayah kawasan 

rawan sedang (rawan) seluas 1916.58 Ha (29.95%)  

yang terdapat di seluruh kelurahan di Kecamatan 

Rasanae Timur. 

 Arahan pemanfaatan ruang terhadap banjir di 

Kecamatan Rasanae Timur dibagi menjadi dua cara 

penanganan terhadap kawasan rawan banjir:  

a). Metode Struktural, pada metode ini digunakan du 

konsep penanggulangan yaitu pembuatan 

pembangunan pengendali banjir dan sistem perbaikan 

drainase. 

b). Metode Non-Struktural, pada penanganan metode 

Non-struktural ini, mengambil kebijakan-kebijakan 

pengaturan tata guna lahan di DAS (daerah aliran 

sungai) untuk mengatur penggunaan lahan, sesuai 

dengan rencana pola tata ruang yang ada.  

2 Syafril/2011 

Judul: Arahan Penanganan 

Kawasan Rawan Bencana 

Banjir Berbasis GIS di 

Kecamatan Tamalanrea 

Kota Makassar 

 

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Tamalanrea 

menghasilkan tiga kelas tingkatan yaitu kerawanan 

banjir rendah (aman), kerawanan banjir sedang 

(waspada), kerawanan banjir tinggi (berbahaya). 

Tingkatan kelas kawasan rawan banjir tersebut 

diperoleh dari hasil perhitungan nilai bobot dan skor 

pada setiap faktor dan variabel yang digunakan 

dalam penentuan kelas kerawanan banjir. Variabel 

yang digunakan adalah; tataguna lahan, kelerengan, 

rata-rata curah hujan bulanan, dan zona banjir. 
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No Nama/Tahun Substansi/Kesimpulan 

2. Arahan penanganan kawasan rawan banjir di  

Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dilakukan 

dengan beberapa kriteria yaitu kawasan terbangunan, 

untuk penanganannya menggunakan sistem 

pembuangan terpadu. Pembangunan dengan sistem 

terpadu merupakan sistem yang memadukan antara 

fungsi drainase yang dimaksimalkan, sistem biopori 

dan sistem sumur resapan di kawasan terbangunyang 

sudah padat. Kedua kawasan dapat dibangun 

mengikuti sistem yang ada di kawasan terbangun. 

Terakhir adalah kawasan tidak bisa terbangun, untuk 

kawasan ini hanya digunakan sistem pembuangan 

terpadu dan teknologi bioterensi. 

3 Iswandi Umar dan Indang 

Dewata/2018 

Judul: Arahan Kebijakan 

Mitigasi pada Zona Rawan 

Banjir Kabupaten 

Limapuluh Kota, Provinsi 

Sumatera Barat 

Kabupaten Limapuluh Kota bencana banjir mengalami 

peningkatan dari frekuensi kejadian dan luasan daerah 

mengalami banjir. Tingginya intensitas curah hujan dan 

konversi kawasan hutan menjadi penggunaan lain 

sebagai faktor penyebab banjir. Sekitar 6,2% wilayah 

Kabupaten Limapuluh kota merupakan zona tingkat 

kerawanan tinggi terhadap bencana banjir. Kewasan 

permukiman yang terbangun pada zona rawan tinggi 

sekitar 27 %. Upaya mitigasi mengurangi resiko banjir 

maka terdapat tiga arahan kebijakan, yaitu: pendidikan 

kebencanaan, peningkatan sosialisasi pada zona rawan 

banjir, dan perencanaan ruang berbasis bencana.  

4 Anwari dan Masdukil 

Makruf/2019 

Judul: Pemetaan Wilayah 

Rawan Bahaya Banjir Di 

Kabupaten Pamekasan 

Berbasis Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

Dari hasil kesimpulan didapat analisis daerah potensi 

genangan dengan tingkat potensi tinggi berada pada 

daerah yang relative datar dengan kemiringan 0-4% dan 

potensi genangan tinggi berada pada lahan dengan 

penggunaan yang paling banyak adalah permukiman 

mencapai 341240,721 Ha. selain itu curah hujan yang 

tinggi merupakan pemasok utama air yang menyebabkan 

genangan, pada tahun 2013, curah hujan di Kabupaten 

Pamekasan cukup tinggi, dengan akumulasi rata-rata, 

421 mm/tahun. Daerah potnsi genangan tingkat tinggi 

sebagian besar berada pada ketinggian 8-44,5 meter dan 

jenis tanah juga merupakan penentu daerah potensi 

genangan, daerah berpotensi tinggi didominasi oleh jenis 

tanah Alluvial Hidromorf. Daerah potensi genangan 

tinggi berada pada Kecamatan Pamekasan, Pademawu, 

Galis, Proppo. Daerah-daerah potensi genangan tinggi 

tersebut berada dekat dengan jaringan sungai kali Topo, 
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No Nama/Tahun Substansi/Kesimpulan 

Kali Tarokan 1, 2, dan lain sebagainya. 

5 Muh Wahyudi, Ruskin 

Azikin dan Samsir 

Rahim/2019 

Judul : Manajemen 

Penanggulagan Banjir Di 

Kelurahan  Pacerakkang 

Kota Makassar 

Perencanaan yang dibuat mulai dari menentukan tujuan 

Kelurahan Pacerakkang dalam penanggulangan banjir 

ialah mencegah dan mengurangi banjir serta 

menghindari korban jiwa. Penanggulangan dibuat oleh 

BPBD yang menyusun perencanaan atau kegiatan yang 

akan dilakukan dalam penanggulangan banjir. Kemudian 

setelah rencana tersusun dengan baik maka dibuatlah 

pedoman penanggulangan bencana dan di kordinasikan 

kepada kelurahan. Kelurahan menjalankan tugas sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan. 

6 Meilani Safira 

Indradewa/2008 

Judul: Potensi dan Upaya 

Penanggulangan Bencana 

Banjir Sungai Wolowona, 

Nangaba dan Kaliputih di 

Kabupaten Ende 

Berdasarkan hasil pemabahasan maka kesimpulan yang 

dapat diambil adalah sebagai berikut:  

 Faktor Alamiah dominan yang berpotensi 

menyebabkan bencana banjir di Sungai Walowona, 

Nangaba dan Kaliputih adalah curah hujan yang 

ekstrim pada musim hujan 

 Faktor non alamiah dominan yang berpotensi 

menyebabkan bencana banjir adalah aktivitas 

masyarakat atau antropogenik seperti pembukaan 

hutan untuk lading berpindah 

 Presepsi dan partisipasi masyarakat dalam 

penaggulangan bencana banjir di sungai Wolowona, 

Nangaba dan Kaliputih: masyarakat berpresepsi 

bahwa penanggulangan banjir merupakan tugas 

pemerintah, persepsi masyarakat bahwa peran 

antropogenik atau aktifitas mereka tidak terlalu 

berdampak dalam masalah bencana banjir, dan 

partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 

bencana banjir masih dirasakan kurang maksimal. 

 Upaya pemerintah dalam penanggulangan masalah 

bencana banjir ialah; melakukan penyuluhan masalah 

lingkungan hidup dan akibat kerusakannya yang 

akan berpotensi menyebabkan bencana banjir 

melalui instansi teknis, para camat, dan lurah di 
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No Nama/Tahun Substansi/Kesimpulan 

wilayah Kabupaten Ende, membuat bangunan fisik 

(bending, embung, dan bronjong untuk penahan 

tebing) serta kegiatan normalisasi sungai, dan 

melakukan kegiatan gerakan reboisasi hutan dan 

lahan, penghijauan berbasis masyarakat serta 

kegiatan aksi lainnya. 

7 Lida Maulidah Afiah, 

Indarti Komala Dewi, dan  

Noordin Fadholie/2016 

Judul: Risiko Bencana 

Banjir Terhadap 

Pemanfaatan Ruang Di 

Kecamatan Tanah Sareal 

Kota Bogor 

Kecamatan Tanah Sareal memiliki tingkat kerentanan 

banjir didominasi oleh kerentanan sedang dengan luas 

1.177 Ha atau 62,47% dan kerentanan tinggi 707 Ha 

atau 37,53%. Sementara itu, tingkat kapasitas bencana 

banjir yang sedang mencakup seluruh kelurahan dengan 

luas 1.884 Ha. Analisis risiko bencana banjir dihasilkan 

dari kapasitas, da kerentanan. Risiko didominasi oleh 

risiko sedang dengan luas 857,94 Ha, selanjutnya risiko 

tinggi 809,06 Ha dan risiko rendah 217 Ha. setelah itu, 

dilakukan analisa penggunaan lahan terhadap risiko 

yang sebagian besar didominasi oleh kawasan terbangun 

yaitu mencapai 1.085 Ha atau 57,59% dari jumlah 

penggunaan lahan Kecamatan Tanah sareal. 

8 Siti Dahlia, Tricahyono, 

NH, dan Wira Fazri 

Rosyidin/2018 

Judul: Analisis Kerawanan 

Banjir Menggunakan 

Pendekatan Geomorfologi 

di DKI Jakarta 

Berdasarkan analisis peta kerawanan banjir wilayah 

penelitian menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat 

kerawanan banjir rendah seluas 1.613,40 ha, sedang 

seluas 23.238,67 ha, dan tinggi seluas 27.216,72 ha. hal 

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas wilayah 

penelitian terletak pada tingkat kerawanan banjir tinggi. 

Berdasarkan pola spasial menunjukkan bahwa daerah 

dengan tingkat kerawanan banjir tinggi mayoritas 

terletas di bagian utara wilayah penelitian, dan daerah 

dengan tingkat kerawanan banjir rendah mayoritas 

dibagian selatan wilayah penelitian. Kondisi tersebut 

dapat diidentifikasi pengaruh elevasi, kemiringan lereng, 

dan bentuk lahan wilayah penelitian, karena karakteristik 

morfologi bagian utara wilayah penelitian mendukung 

potensi terjadinya banjir dibandingkan bagian 

selatan.Hasil analisis keterpaparan elemen berisiko 

wilayah penelitian menunjukkan bahwa elemen berisiko 

yang berpotensi terbanyak terkena banjir baik tingkat 

tinggi, sedang atau rendah yaitu permukiman.  
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K. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan 

(Kota Metropolitan) 

Efek Globalisasi Urbanisasi 

Pusat kegiatan ekonomi 

Tingginya arus 

pergerakan 

Tingginya tingkat 
pertumbuhan 

penduduk 

Penggunaan lahan 

yang tidak sesuai 

dengan fungsi 

peruntukannya 

Kebutuhan lahan 

semakin meningkat 

Menyebabkan terciptanya 

kawasan rawan banjir 

1. Mengklasifikasikan tingkat kerawanan banjir 
2. Arahan pemanfaatan lahan/penanggulangan 

kawasan rawan banjir 

Dengan metode penelitian Kualitatif dan 

Kuantitatif 

Analisis tingkat kerawanan banjir (Superimpose) dan 

arahan penanggulangan kawasan rawan banjir 

(Deskriptif Kualitatif) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yaitu 

sifatnya kualitatif dan kuantitatif atau penelitian terapan yang di dalamnya 

mencakup penelitian survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan/fakta serta fenomena arah perkembangan pola 

pemanfaatan ruang wilayah di Kota Makassar yang terjadi saat ini dan 

kemungkinan terjadinya dimasa datang dengan pendekatan kualitatif yaitu melalui 

perhitungan tabulatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian non matematis 

dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, 

survey, maupun wawancara. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian 

dengan menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding 

maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung terhitung mulai dari minggu kedua Bulan 

Desember tahun 2020 sampai minggu keempat Bulan April tahun 2021. Waktu 

penelitian tersebut mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap 

penyusunan Skripsi. Penelitian dilakukan di Kecamatan Biringkanaya Kota 

Makassar 

C. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh untuk memperoleh 

data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Data yang digunakan untuk melakukan 

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. 
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1. Data Primer 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

pengumpulan data primer yang dilakukan melalui survey yaitu teknik 

dokumentasi dan teknik wawancara (interview) 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai artikel, hasil studi, 

dokumentasi, laporan,  standar dan peraturan-peraturan dari berbagai dinas 

terkait. 

Tabel 2 Data yang digunakan 

NO Sasaran Penggunaan Data Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

1 Analisis 

karakteristik fisik 

alam di daerah 

rawan banjir 

 Peta Hidrologi: 

 Peta Tata Guna 

Lahan 

 Intensitas curah 

hujan 

 Foto lapangan 

Primer dan 

Sekunder 

Observasi, 

Wawancara dan 

Studi Pustaka 

RTRW dan 

Dinas 

Terkait 

2 Identifikasi dan 

analisis tingkat 

kapasitas dan 

kerentanan 

masyarakat 

 Tingkat 

Pendidikan 

 Jenis Mata 

Pencaharian 

 Tingkat 

Pendapatan 

 Komposisi 

Penduduk 

 Kepadatan 

Penduduk 

 Pemahaman 

Lingkungan 

 Tingkat 

Aksebilitas  

Primer dan 

Sekunder 

Wawancara dan 

Studi Pustaka 

Masyarakat; 

BPS 

3 Analisis dasar 

penyebab 

pemanfaatan 

lahan di daerah 

rawan banjir 

Data tentang hal-hal 

yang mendasari 

pemanfaatan lahan 

Primer Wawancara Masyarakat 

4 Analisis 

kebijakan tentang 

penataan ruang 

dan pemanfaatan 

lahan di daerah 

 UU tentang 

Penataan Ruang 

 Perda tentang 

RTRW 

 RDTR, RTBL 

Sekunder Studi Pustaka Bappeda; 

dan Dinas 

CKTR 
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NO Sasaran Penggunaan Data Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber 

rawan banjir 

5 Analisis 

Pemanfaatan 

lahan di daerah 

rawan bencana 

banjir 

 Fisik Lingkungan 

 Kapasitas 

kerentanan 

masyarakat 

 Kebijakan 

pemerintah 

tentang penataan 

ruang 

 Alasan/ penyebab 

pemanfaatan 

lahan 

Primer dan 

Sekunder 

Wawancara dan 

Studi Pustaka 

Masyarakat; 

Bappeda; 

Dinas 

ESDM; 

Dinas CKTR 

 

D. Variabel Penelitian 

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

dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses 

identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana 

suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penggunaan lahan meliputi klasifikasi dan intensitas penggunaan lahan 

(Kondisi kepadatan bangunan/Kawasan terbangun)  

2. Kondisi fisik dasar wilayah meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, 

curah hujan, dan jenis tanah; 

3. Kependudukan meliputi jumlah dan tingkat kepadatan penduduk; 

4. Sarana dan prasarana lingkungan (prasarana jalan dan drainase) 

 

Tabel 3.  Metode Pembahasan dan Analisis 

No Rumusan Masalah Variabel Jenis Data 
Teknis Analisis 

Data 

1 Mengidentifikasi kondisi 

pemanfaatan lahan dan 

klasifikasi tingkat 

kerentanan banjir   

- Kemiringan 

lereng 

- Topografi 

- Curah Hujan 

- Jenis Tanah 

Sekunder dan 

Primer 

Observasi 

Analisis 

Superimpose 

(untuk 

menentukan 

daerah rawan 
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No Rumusan Masalah Variabel Jenis Data 
Teknis Analisis 

Data 

- Penggunaan 

Lahan  

banjir) 

2 Arahan penanganan 

kawasan rawan banjir 

- Mitigasi 

struktural 

- Mitigasi 

nonstruktural 

Primer, dan 

Hasil 

Wawancara 

(Interview)  

Observasi 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

 

E. Metode Analisis 

1. Analisis Superimpose 

Analisis Superimpose ini digunakan untuk menentukan daerah rawan 

banjir dengan didasarkan pada beberapa aspek, antara lain kemiringan lereng, 

klasifikasi infiltrasi tanah, dan intensitas curah hujan pada suatu wilayah yang 

didasarkan pengharkatan dan pembobotan, adapun prosedur pemberian harkat 

dan bobot mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya serta pedoman 

kementrian PU. Pemberian bobot pada masing-masing parameter atau 

variabel berbeda-beda, yaitu dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh 

parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Jika pengaruhnya besar maka 

nilai bobotnya juga besar, sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai 

bobotnya juga kecil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel  4  Klasifikasi Kelas Lereng, Jenis Tanah, Curah Hujan dan 

Penggunaan Lahan 

 
Jenis Kelas Klasifikasi Harkat Bobot Skor 

1) Lereng Lapangan   

Kelas 1 : 0% - 8% Datar 5  

3 

15 

Kelas 2 : 8% - 15% Landai 4 12 

Kelas 3 : 15% - 25 % Agak Curam 3 9 

Kelas 4 : 25% - 45% Curam 2 

3 

6 

Kelas 5 : 45% atau 

lebih 

Sangat Curam 
1 

3 

2) Tanah menurut Kepekaannya   

Kelas 1 : Sangat Halus 5  

2 

10 

Kelas 2 : Halus 4 8 
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Jenis Kelas Klasifikasi Harkat Bobot Skor 

Kelas 3 : Sedang 3 6 

Kelas 4 : Kasar 2 
2 

4 

Kelas 5 : Sangat Kasar 1 2 

3) Intensitas hujan harian rata-rata   

Kelas 1 : >3000 mm Sangat Basah 5  

 

3 

15 

Kelas 2 : 2501 – 3000 

mm 

Basah 
4 

12 

Kelas 3 : 2001 – 2500 

mm 

Sedang/Lembab 
3 

9 

Kelas 4 : 1501 – 2000 

mm 

Kering 
2 

6 

Kelas 5 : <1500 mm Sangat Kering 1 3 

4) Klasifikasi Penggunaan Lahan   

Lahan terbuka, sungai/kanal, danau, rawa, 

genangan, tambak 
5 

 

 

 

 

2 

10 

Perkmukiman, Kebun campuran, tanaman 

pekarangan, perdagangan dan jasa, 

lapangan, makam, pendidikan 

4 

 

8 

Pertanian, sawah, tegalan 3 6 

Perkebunan, semak 2 4 

Hutan Mangrove 1 2 
Sumber : Purnama (2008) dan Asep dalam Putra (2017) 

Untuk mengetahui tingkat kerawanan banjir dapat digunakan dengan 

metode scoring atau penilaian. Untuk itu diperlukan suatu tolak ukur agar 

penilaian dapat lebih objektif dalam penentuan tingkat kerusakan tersebut. 

Metode scoring adalah pemberian nilai untuk merepresentasikan tingkat 

kedekatan, keterkaitan atau beratnya dampak tertentu pada suatu fenomena 

secara spasial. 

 Sebagian besar parameter-parameter kerawanan banjir berupa data 

spasial yang bersifat kualitatif, untuk melakukan proses analisis, masing-

masing parameter perlu di transformasikan kedalam bentuk kuantitatif dalam 

bentuk pegharkatan dan pembobotan. 

 Pemberian bobot pada masing-masing parameter atau variabel 

berbeda-beda, yaitu dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh 

parameter-parameter tersebut terhadap terjadinya banjir. Semakin besar 
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pengaruh parameter tersebut terhadap banjir maka nilai bobotnya juga besar, 

sebaliknya jika pengaruhnya kecil maka nilai bobotnya juga kecil. 

Tabel 5 Bobot Parameter Penyebab Banjir 

No Parameter Bobot 

1 2 3 

1 Kemiringan lahan 3 

2 Curah hujan 3 

3 Tekstur tanah 2 

4 Penggunaan lahan 2 
     Sumber : Purnama (2008) 

Metode aritmatika yang digunakan dalam proses overlay dapat berupa 

penambahan, pengkalian dan perpangkatan. Untuk pembuatan peta 

kerawanan banjir metode aritmatika yang digunakan pada proses overlay dari 

parameter-parameter kerentanan banjir berupa metode pengkalian antara 

harkat dengan bobot pada masing-masing parameter kerawanan banjir antara 

yang satu dengan yang lain. Rumus yang digunakan untuk membuat kelas 

interval adalah : 

 

   
     

 
 

Keterangan : 

Ki : Kelas Interval 

Xt : Data tertinggi 

Xr : Data terendah 

K : Jumlah kelas yang diinginkan  

Nilai interval ditentukan dengan pendekatan relatif dengan cara 

melihat nilai maksimum dan nilai minimum tiap satuan pemetaan, kelas 

interval didapatkan dengan cara mencari selisih antara data tertinggi dengan 

data terendah dan dibagi dengan jumlah kelas yang diinginkan. 
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Berdasarkan hasil perhitungan kelas interval kerawanan banjir maka 

diperoleh bahwa interval kelas kerawanan banjir sebagai berikut : 

1. Kerawanan banjir rendah = 22 – 31 

2. Kerawanan banjir menengah = 31 – 40 

3. Kerawanan bnjir tinggi = > 40% 

 

 

 

 

 

 

         

         

 

                            

                  Gambar 2 Proses Overlay Peta Kerawanan Banjir 

 

2. Analisis Deskriptif Kualitatif 

Analisis deskriptif kualitatif akan menguraikan secara jelas dampak 

yang telah ditimbulkan akibat bencana banjir yang ada di Kecamatan 

Biringkanaya dari hasil observasi lapangan. 

Pada penelitian ini Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk 

bagaimana menganalisa arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan banjir 

yang dilihat berdasarkan aspek potensi frekuensi terjadinya gejala banjir pada 

kawasan tersebut sehingga output yang dihasilkan adalah untuk mengetahui 

Peta Penggunaan 

Lahan 

Peta Ilfiltrasi Tanah 

Overlay 
Peta Kerawanan 

Banjir 

Peta Curah Hujan 

Peta Kemiringan 
lereng 
lLereng 
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sejauh mana dampak yang terjadi disekitar kawasan tersebut dan bagaimana 

upaya yang akan dilakukan untuk arahan penanganannya.  

 

F. Defenisi Oprasional 

1. Arahan pemanfaatan ruang yang dimaksud yaitu upaya perwujudan dalam 

penataan pemanfaatan ruang terhadap suatu wilayah yang terkena dampak dari 

bencana banjir 

2. Kawasan rawan bencana adalah area yang mempunyai luasan tertentu tidak di 

batasi oleh batasan administrasi dengan kondisi tergenang atau kondisinya 

memungkinkan sering terjadi banjir 

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau 

faktor non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda bahkan dampak 

psikologis. 

4. Banjir adalah peristiwa tergenangnya suatu daerah yang biasanya kering pada 

Kecamatan Biringkanaya khususnya Kecamatan Biringkanaya yang bersifat 

genangan periodik maupun permanen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Gambaran Umum Kota Makassar 

1. Letak Administrasi dan Batas Wilayah Kota Makassar 

             Kota Makassar merupakan salah satu bagian wilayah dari Provinsi 

Sulawesi Selatan dengan luas 175,44 km². Kota Makassar terletak di 

pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat 5°8‟6‟19” Lintang 

Selatan dan 119°24‟17‟38” Bujur Timur. Kota Makassar mempunyai batas 

wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan 

- Sebelah Selatan   : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa 

- Sebelah Timur     : Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Barat      : Berbatasan dengan Selat Makassar 

Dibagian utara kota terdiri dari Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, 

Tallo dan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari Kecamatan Tamalate 

dan Rappocini. Di bagian Timur terdiri dari Kecamatan Manggala dan 

Panakukang. Di bagian barat terdiri dari Kecamatan Wajo, Bontoala, 

Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso. 

Secara administrasi Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan, yaitu: 

Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung 

Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarang, Tallo, 

Panakukang, Manggala, Birngkanaya, dan Tamalanrea (Kota Makassar 

dalam angka Tahun 2019) Pembagian wilayah administrasi berdasarkan 

kecamatan sebagai berikut: 
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Tabel 6 Luas Wilayah Kota Makassar 

No Kecamatan Luas (Ha) Persentase (%) 

1 Tamalanrea 3184 18.15 

2 Biringkanaya 3638 27.30 

3 Manggala 2414 24.14 

4 Panakukang 1705 9.72 

5 Tallo 583 3.32 

6 Ujung Tanah 440 2.51 

7 Bontoala 210 1.20 

8 Wajo 199 1.13 

9 Ujung Pandang 263 1.50 

10 Makassar 253 1.44 

11 Rappocini 923 5.26 

12 Tamalate 2021 11.52 

13 Mamajang 225 1.28 

14 Mariso 182 1.04 

15 Kep. Sangkarang 154 0.88 

Kota Makassar 17.544 100 
              Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2020 

    Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa Kecamatan Biringkanaya tercatat 

memiliki wilayah paling luas sebesar 3.638  Ha atau sekitar 27,47% dari 

total luas wilayah, sementara Kecamatan Mariso menjadi yang terkecil 

dengan luasan sebesar 1,82 km² atau hanya sekitar 1,04% dari total luas 

wilayah. 

2. Kondisi Fisik Wilayah  

a. Topografi 

             Berdasarkan Topografinya, Kota Makassar memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : tanah relatif datar, bergelombang, berbukit dan 

berada pada ketinggian 1 – 25 m di atas permukaan laut dengan 

tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. 

Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan 

bahwa kemiringan 0-2% = 85%; 2-3% = 10%; 3-15% = 5%. Hal ini 

memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan 
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permukiman, perdagangan, jasa industri, rekreasi, pelabuhan laut dan 

fasilitas penunjang lainnya.  

 

Tabel 7 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 

Kecamatan di Kota Makassar, 2018 

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan Tinggi (m) 

1 Mariso Mariso 0-2 

2 Mamajang Mamajang 0-2 

3 Tamalate Tamalate 0-2 

4 Rappocini Rappocini 0-5 

5 Makassar Makassar 0-2 

6 Ujung Pandang Ujung Pandang 0-2 

7 Wajo Wajo 0-2 

8 Bontoala Bontoala 0-2 

9 Ujung Tanah Ujung Tanah 0-2 

10 Kep. Sangkarang Kodingareng .. 

11 Tallo Tallo 0-5 

12 Pankukang Pankukang 0-5 

13 Manggala Manggala 0-8 

14 Biringkanaya  Biringkanaya 0-8 

15 Tamalanrea Tamalanrea 0-8 

Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2020 

b. Keadaan Iklim 

          Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga 

tropis. Suhu udara rata-rata Kota Makassar dalam 10 tahun terakhir 

berkisar antara 24,5°C sampai 28,9°C, dengan intensitas curah hujan 

yang bervariasi. Intensitas curah hujan tertinggi berlangsung antara 

bulan November-Februari. Tingginya intensitas curah hujan 

menyebabkan timbulnya genangan air disejumlah wilayah di kota ini. 

Selain itu kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi 

dengan baik memicu timbulnya banjir. 
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Tabel 8 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kota 

Makassar, 2019 

No Bulan 
Curah Hujan 

(mm³) 
Hari Hujan 

1 Januari 787 28 

2 Februari 714 22 

3 Maret 574 23 

4 April 167 18 

5 Mei 32 13 

6 Juni 121 19 

7 Juli 49 6 

8 Agustus 1 2 

9 Septemmber 1 3 

10 Oktober 12 6 

11 November 156 19 

12 Desember 858 29 

2019 3472 mm 188 hari 
                       Sumber : BPS Kota Makassar tahun 2020 

c. Hidrologi 

           Kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi 2 (dua) sungai 

besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai 

Jene‟berang yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo yang 

bermuara di sebelah utara. Sungai Je‟neberang misalnya, yang 

mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di 

bagian selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas 

sedang (debit air 1-2 m3/detik). Sedangkan sungai Tallo dan 

pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai 

dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 

m3/detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem 

hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya 

didalam kota dan bermuara di laut. 
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d. Geologi dan Struktur Batuan  

           Wilayah Kota Makassar terbagi dalam berbagai morfologi 

bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan yang terdapat di 

Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua yaitu : 

- Satuan Morfologi dataran alluvial pantai 

- Satuan Morfologi perbukitan bergelombang 

           Secara Geologis Kota Makassar terbentuk dari batuan hasil 

letusan gunung api dan endapan dari angkutan sedimen Sungai 

Je‟neberang dan Sungai Tallo. Sedangkan struktur batuan yang 

terdapat di Kota ini dapat dilihat dari batuan hasil dari letusan 

gunung api dan endapan alluvial pantai dan sungai. Struktur batuan 

ini penyebarannya dapat dilihat sampai ke wilayah Bulurokeng, 

Daya dan Biringkanaya. Selain itu, terdapat juga tiga jenis batuan 

lainnya seperti Breksi dan Konglomerat yang merupakan batuan 

berkomponen kasar dan jenis batuan beku, andesit, basaltik, batu 

apung dan gamping. 

3. Data Banjir 

            Data titik banjir yang tercatat pada tahun 2019 terdapat 25 titik 

banjir yang tersebar di 5 Kecamatan dan 12 Kelurahan di Kota Makassar 

(BPBD Kota Makassar 2019) 
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Gambar 3 Peta Administrasi Kota Makassar
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B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kecamatan Biringkanaya 

1. Geografi dan Administrasi Kecamatan Biringkanaya 

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas diantara 

kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 3.638  Ha 

atau sekitar 27,43% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Secara 

administratif Kecamatan Biringkanaya terbagi kedalam tujuh Kelurahan 

yaitu Kelurahan, Bulurokeng, Daya, Pacerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang 

Raya, dan Untia. Memiliki batas wilayah sebagai berikut : 

- Sebelah Utara     : Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Timur    : Berbatasan dengan Kabupaten Maros 

- Sebelah Selatan  : Berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea  

- Sebelah Barat     : Berbatasan dengan Kecamatan Tallo 

 

Tabel 9  Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Biringkanaya  

No Kelurahan Luas (ha) Persentase 

1 Bulurokeng 502.2 10.49 

2 Daya 623 13.01 

3 Pacerakkang 993.7 20.74 

4 Pai 514 10.73 

5 Sudiang 805 16.81 

6 Sudiang Raya 1.094,5 23,04 

7 Untia 256.2 5.35 

Sub Total 3.638 100 

 Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2015-2035 

2. Kondisi Fisik Dasar 

a. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Secara Geografis, Kecamatan Biringkanaya berada pada wilayah 

dataran rendah hingga dataran tinggi. Dengan dataran rendah pada 
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umumnya berada pada ketinggian 0-10 mdpl dan dataran tinggi pada 

ketinggian 10-30 mdpl. 

 

Tabel 10 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) di Kecamatan 

Biringkanaya  

No Desa/Kelurahan Ketinggian Luas (Ha) 

<500 500-700 >700  

1 Bulurokeng     502.2 

2 Daya     623 

3 Pacerakkang     993.7 

4 Pai     514 

5 Sudiang     805 

6 Sudiang Raya     1.094,5 

7 Untia     256.2 

Total 7   - - 3.638 
                                                   Sumber : RTRW Kota Makassar tahun 2015-2035 

 

                                  Tabel 11 Kemiringan Lereng di Kecamatan Biringkanaya  

No Kemiringan Lereng Luas (ha) 

1 0-2% 1538 

2 2-5% 1891 

3 5-8% 208 

Total 3.638 
                Sumber : RTRW Kota Makassar TAHUN 2015-2035 

Dalam bencana banjir, faktor kemiringan lereng sangat 

berpengaruh, semakin rendah lereng maka kemungkinan terjadinya 

banjir semakin tinggi. Hal tersebut berkaitan dengan kestabilan lereng. 

Wilayah Kecamatan Biringkanaya  memiliki tingkat kemiringan lereng 

0-8% (datar) memiliki areal 4.789 Ha, dengan tiga klasifikasi yaitu 0-

2% seluas 1.538 Ha, 2-5% seluas 1.891 Ha dan 5-8% seluas 208 Ha. 

Hal ini mengindikasikan di lokasi penelitian termasuk kedalam dataran 

rendah yang menjadi salah satu alasan daerah ini menjadi rawan banjir.  
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b. Kondisi Geologi 

Kondisi Geologi di Kecamatan Biringkanaya dibentuk oleh tiga 

jenis batuan diantaranya batuan sedimen laut berselingan dengan batuan 

gunung api, kerikil, pasir, lempung, lumpur batu gamping koral dan 

basal. Berdasarkan hasil tabulasi jenis batuan dapat dilihat bahwa 

formasi Camba dengan jenis batuan sedimen laut berselingan dengan 

batuan gunung apai yang paling dominan dengan luasan 2.741 Ha. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut. 

 

Tabel 12 Sebaran Geologi Kecamatan Biringkanaya  

No Formasi Jenis Batuan Luas (Ha) 

1 2 3 4 

1 
Formasi Camba 

Batuan sedimen laut 

berselingan dengan batuan 

gunung api 

2.741 

2 
Endapan Aluvium 

dan pantai 

Kerikil, Pasir, Lempung, 

lumpur, batu gamping 

koral 

 

871 

 

3 Batuan Terobosan Basal 26 

Total 3.638 
    Sumber : RTRW Kota Makassar 2015-2035 

c. Kondisi Jenis Tanah 

Jenis Tanah di Kecamatan Biringkanaya memiliki jenis tanah 

Ultisol dan Inceptisol. Adapun penyebaran area terluas di Kecamatan 

Biringkanaya adalah jenis tanah Ultisol dengam luas  2.258 (ha). 

sedangkan jenis tanah Inceptisol memiliki area penyebaran seluas 1.380 

(ha) 
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Tabel 13 Jenis Tanah di Kecamatan Biringkanaya 

No Jenis Tanah Luas (ha) 

1 Inceptisol 1.380 

2 Ultisol 2.258 

Total 3.638 
    Sumber : RTRW Kota Makassar tahun  2015-2035 

d. Kondisi Klimatologi 

Kondisi Iklim di Kecamatan Biringkanaya digolongkan kedalam 

iklim tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah 

Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan 

merupakan salah satu pemicu terjadinya banjir. Infiltrasi air hujan ke 

dalam lapisan tanah akan melemahkan material pembentuk lereng, 

intensitas dan lamanya hujan berperan dalam menentukan banjir 

tidaknya suatu kawasan. Faktor curah hujan yang berpengaruh terhadap 

bahaya banjir adalah besarnya curah hujan, intensitas curah hujan dan 

distribusi curah hujan. 

Intensitas dan luas curah hujan di Kecamatan Biringkanaya terbagi 

menjadi dua kelas curah hujan yaitu 1600-2715 mm/th dan 3830-4945 

mm/th. Klasifikasi curah hujan dapat dilihat pada tabel 13 berikut: 

Tabel 14  Kondisi Curah Hujan di Kecamatan Biringkanaya Tahun 

2019 

No Kelurahan Curah Hujan (mm/th) Luas (ha) 

1 Bulurokeng 1600-2715 502.2 

2 Daya 1600-2715 623 

3 Pacerakkang 1600-2715 993.7 

4 Pai 1600-2715 514 

5 Sudiang 1600-2715 805 

6 Sudiang Raya 1600-2715 1.094,5 

7 Untia 3830-4945 256.2 

Total 3.638 
        Sumber : RTRW Kota Makassar 2015-2035 
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e. Penggunaan Lahan 

Berdasarkan Data BPS Kecamatan Biringkanaya, penggunaan 

lahan di lokasi penelitian mengalami perubahan setiap tahun, hal ini 

dipengaruhi oleh aktivitas dan pertumbuhan  

Penggunaan lahan di Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 

penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan 

tidak terbangun berupa sawah, kebun campuran, tambak, lahan kosong, 

bakau, rawa, semak, hutan kota, taman dan lapangan. Sedangkan lahan 

terbangun berupa permukiman, industry, komersil, dan lain sebagainya. 

Dapat dilihat penggunaan lahan di Kecamatan Biringkanaya didominasi 

oleh permukiman yaitu seluas 35.144 Ha atau sekitar 36,98% dari 

keseluruhan luas di Kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

 

Tabel 15 Penggunaan Lahan di Kecamatan Biringkanaya Tahun 2020 

No Penggunaan Lahan Luasan (Ha) Persentase 

1 Lapangan 1.184 1,24 

2 Sawah 12.770 13,43 

3 Industri 5.358 5,63 

4 Tambak 19.027 20,02 

5 Kebun Campuran 15.301 16,10 

6 Lahan Kosong 2.635 2,77 

7 Permukiman 35.144 36,98 

8 Pendidikan 0.224 0,23 

9 Ladang 1.750 1,84 

10 Bakau  0.154  0,16 

11 Komersil 0.343 0,36 

12 Semak 0.454 0,47 

13 Taman 0.132 0,13 

14 Hutan Kota 8.676 9,13 

15 Rawa 0.443 0,46 

16 Makam 0.087 0,09 

Total 3.638 100 
Sumber : RTRW Kota Makassar 2015-2035 
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C. Data Banjir 

       Data titik banjir yang tercatat pada tahun 2019 di Kecamatan 

Biringkanaya menurut BPBD Kota Makassar terdapat 5 titik banjir yang 

tersebar di antaranya: 

 Perumahan Mangga Tiga Kelurahan Pacerakkang 

 Perumahan Bukungmata Kelurahan Pacerakkang 

 Perumahan Kodam III Kelurahan Pacerakkang 

 Kampung Katimbang Kelurahan Pacerakkang 

 Perumahan Al Marhama Kompleks Depag (Daya) 

D. Demografi (Kependudukan) 

1. Jumlah Penduduk 

         Tingkat Kepadatan penduduk di Kecamatan Biringkanaya dapat 

dirincikan pada tabel 14 berikut : 

 

Tabel 16 Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan 

Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019 

No Desa/Kelurahan Luas (Ha) 
Jumlah 

penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan 

per Km² 

1 Bulurokeng 502.2 12.546 2.910 

2 Daya 623 14.599 2.512 

3 Pacerakkang 278 57.646 7.390 

4 Pai 514 23.263 4.525 

5 Sudiang 805 40.292 2.986 

6 Sudiang Raya 480 51.736 5.892 

7 Untia 256.2 2.438 834 

Total 3.638 202.520 4.199 
                  Sumber : BPS Kecamatan Biringkanaya dalam angka 2020 

Laju pertumbuhan penduduk geometrik di Kecamatan 

Biringkanaya selama 5 tahun terakhir dari tahun 2014 hingga 2018 

dapat dilihat pada tabel 17 berikut 
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Tabel 17 Perkembangan Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir 

NO Tahun Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertambahan (Jiwa) 

1  3 4 

1 2014 185.030 - 

2 2015 196.621 11.591 

3 2016 202.520 5.899 

4 2017 214.432 11.912 

5 2018 221.698 7.266 

Rata-rata 9.167 
Sumber Kecamatan Biringkanaya dalam angka Tahun 2020 

2. Penduduk berdasarkan sex ratio 

       Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Biringkanaya pada 

tahun 2018 terdiri dari laki-laki sebanyak 5.540 jiwa dan perempuan 

sebanyak 5.223 jiwa. Jumlah sex ratio terbesar berada di Kelurahan 

Pacerakkang yaitu 101,57  jiwa, sedangkan jumlah sex ratio terendah 

berada di Kelurahan Daya yaitu 95,07 jiwa. Jumlah penduduk 

berdasarkan sex ratio dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut :  

 

Tabel 18 Banyaknya Penduduk, Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin 

Serta Seks Rasio di Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019 

No Desa/Kelurahan Laki-laki Perempuan Jumlah Seks Rasio 

1 Bulurokeng 6.171 6.375 12.546 96 

2 Daya 7135 7.464 14.599 96 

3 Pacerakkang 29.130 28.516 57.646 102 

4 Pai 11.387 11.876 23.263 96 

5 Sudiang 19.744 20.548 40.292 96 

6 Sudiang Raya 26.113 25.623 51.736 102 

7 Untia 1.298 1.140 2.438 114 

Total 100.978 101.542 202.520 100 
Sumber : BPS Kecamatan Biringkanaya dalam angka 2020 
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Gambar 4 Peta Administrasi Kecamatan Biringkanaya



52 
 

 

Gambar 5 Peta Topografi Kecamatan Biringkanaya 
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Gambar 6 Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Biringkanaya  
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Gambar 7 Peta Geologi Kecamatan Biringkanaya 
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Gambar 8 Peta Jenis Tanah Kecamatan Biringkanaya 



56 
 

 

Gambar 9 Peta Hidrogeologi Kecamatan Biringkanaya 
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Gambar 10 Peta Curah Hujan Kecamatan Biringkanaya 
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Gambar 11 Peta Tutupan Lahan Kecamatan Biringkanaya
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E. Karakteristik Banjir 

           Karakteristik banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan 

Biringkanaya dapat ditinjau dari beberapa aspek yang 

mempengaruhinya : 

1. Aspek Fisik Drainase 

 Drainase adalah kemampuan tanah mengalirkan dan 

mangaruskan kelebihan air yang berada dalam tanah maupun 

permukaan tanah. Air berlebihan yang menggenangi tanah 

disebabkan oleh pengaruh topografi, air tanah yang dangkal, dan 

curah hujan. Kondisi drainase yang ada di Kecamatan 

Biringkanaya mempengaruhi terjadinya banjir di beberapa bagian 

wilayah di Kecamatan Biringkanaya, kondisi drainase yang buruk 

disebabkan oleh banyaknya renase-renase dan sedimen yang ada di 

got, kebiasaan masyarakat dalam penanganan sampah, dengan 

membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab 

terjadinya banjir di Kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar 12 berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 
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2. Periode atau Lama Banjir 

           Berdasarkan data dari BPBD Kota Makassar di Kecamatan 

Biringkanaya yang secara keselurahan sering tergenang banjir 

terjadi hanya di beberapa titik, diantaranya: 

• Perumahan Mangga Tiga Kelurahan Pacerakkang 

• Perumahan Bukungmata Kelurahan Pacerakkang 

• Perumahan Kodam III Kelurahan Katimbang 

• Kampung Katimbang Kelurahan Katimbang 

• Perumahan Al Marhama Kompleks Depag (Daya) 

Secara spesifik lama waktu banjir dipengaruhi oleh 

beberapa aspek antara lain drainase, lama hujan diwilayah 

Kecamatan Biringkanaya, semakin padatnya bangunan-bangunan 

yang menyebabkan kurangnya daya resapan air dan air kiriman dari 

daerah tetangga. Aspek-aspek tersebut menjadi dasar dalam 

menentukan lama waktu banjir yang terjadi. Beberapa daerah yang 

paling parah dan sering terkena banjir di Kecamatan Biringkanaya 

diantaranya terletak di Kelurahan Daya dan Kelurahan 

Pacerakkang. 

 

 

 

           

 

 

Gambar 13 
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3. Penyebab Banjir 

           Penanganan banjir akan mudah dilakukan apabila telah 

diketahui penyebab terjadinya banjir di Wilayah Kecamatan 

Biringkanaya, berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar dan hasil 

wawancara langsung dengan masyarakat setempat, daerah yang 

rawan dan sering terjadi banjir adalah Kelurahan Daya dan 

Kelurahan Pacerakkang, banjir disebabkan oleh curah hujan yang 

sangat tinggi dan intensitas yang cukup lama, kurangnya daya 

resapan air yang disebabkan semakin meningkatnya lahan 

terbangun, dan kondisi drainase yang buruk.  

4. Pengaruh Banjir Terhadap Sosial, Materi dan Lingkungan 

Masyarakat 

           Banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Biringkanaya 

sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat setempat, 

dengan adanya banjir kegiatan atau aktifitas masyarakat menjadi 

terganggu. Banjir juga menyebabkan kerugian materi, terutama 

banjir yang sudah menggenangi area dalam rumah sehingga 

merusak peralatan elektronik dan area-area pusat perdagangan yang 

menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang. 

F. Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Biringkanaya 

           Metode analisis yang digunakan dalam menentukan daerah 

rawan banjir dilakukan dengan metode pemeringkatan pada setiap 

faktor dan variabel dimana hasil perkalian dan penjumlahan dari faktor 

dan variabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah 
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bahaya banjir dengan membagi antara nilai tertinggi dan terendah 

terhadap kelas bahaya yang ditentukan sebelumnya (As‟ad, 2018) 

Penyusunan tematik daerah rawan banjir ini akan menghasilkan tiga 

kelas tingkatan yaitu kerawanan banjir rendah, kerawanan banjir 

menengah, dan kerawanan banjir tinggi. Berikut beberapa parameter 

yang digunakan dalam menentukan kerawanan banjir di Kecamatan 

Biringkanaya. 

1. Analisis Kemiringan Lereng 

       Kemiringan lereng yakni dikategorikan ke dalam kelerengan 

rendah, landai, dan curam. Dapat dilihat pada tabel 18 bahwa 

keselurahan wilayah di Kecamatan Biringkanaya dengan kelerengan 

0-8% merupakan kategori kemiringan lereng yang paling dominan.  

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui cakupan luasan 

masing-masing wilayah kemiringan lereng pada tebel 18 berikut : 

Tabel 19 Luas Parameter Data Lereng dan Lahan 

No Kemiringan Bobot Skor Luas (Ha) 

1 2 3 4 5 

1 0-2 %  

3 

 

15 

 

1538 

2 2-5% 1891 

3 5-8% 208 

Total 3.638 

Sumber : Hasil Analisis 2021 

2. Analisis Tekstur Tanah 

         Kondisi Tekstur tanah merupakan bagian dari klasifikasi 

kualitatif mengenai kondisi fisik suatu lahan. Tekstur tanah dapat 

dilihat secara langsung dilapangan. Tekstur tanah di lokasi penelitian 
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terbagi atas dua, yakni agak halus dapat dilihat seperti tanah berdebu 

dan atau liat berpasir. Sedangkan, tekstur sedang dapat dilihat seperti 

lempeng berdebu, berpasir halus, atau lempung. Adapun pembagian 

luas tekstur tanah dapat dilihat pada tabel 19 di bawah: 

Tabel 20 Tekstur Tanah Kecamatan Biringkanaya 

No Jenis Bobot Skor Luas (Ha) 

1 2 3 4 5 

1 Agak Halus 
2 

8 1.380 

2 Sedang 6 2.258 

Total  14 3.638 

Sumber : Hasil Analisis 2021 

3. Analisis Kondisi Curah Hujan  

             Karakteristik iklim di Kecamatan Biringkanaya beriklim 

tropis. Kondisi curah hujan di Kecamatan Biringkanaya cukup 

sedang yakni 1600-2715 mm dalam kurun waktu satu tahun. Curah 

hujan yang tinggi patut diwaspadai dikarenakan tanah yang jenuh 

akibat distribusi hujan harian yang tinggi atau hujan yag terus-

menerus. Intensitas hujan yang tinggi memaksa tanah menyerap air 

setiap saat. Jika tanah sudah sampai pada titik jenuh maka setiap 

turun hujan akan berpotensi menyebabkan terjadinya genangan.  

Daerah yang curah hujannya tinggi akan lebih berpengaruh 

terhadap kejadian banjir, dimana semakin tinggi curah hujan di suatu 

daerah maka akan semakin tinggi pula untuk potensi banjir. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui intensitas curah 

hujan di Kecamatan Biringkanaya terbagi atas dua klasifikasi, dapat 

dilihat pada tabel 20 berikut : 
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Tabel 21 Parameter Intensitas dan Luas Curah Hujan 

Kecamatan Biringkanaya 

No 
Curah Hujan 

(mm/th) 
Bobot Skor Luas (Ha) 

1 2 3 4 5 

1 1600-2715 
3 

6 3.382 

2 3830-4945 15 256 

Total 21 3.638 

         Sumber : Hasil Analisis Tahun 2021 

4. Analisis Penggunaan Lahan  

       Penggunaan lahan (land use) di Kecamatan Biringkanaya 

mengalami perubahan setiap tahun, hal ini dipengaruhi oleh aktivitas 

dan pertumbuhan jumlah penduduk yang mendiami kawasan 

tersebut. Pemanfaatan lahan di Kecamatan Biringkanaya terdiri dari 

permukiman, industri, kebun campuran, ladang, sawah, rawa, semak, 

tambak, bakau, hutan kota, dan lain-lain.  

           Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti oleh semakin 

besarnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Dengan adanya 

perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka menjadi lahan 

terbangun untuk memenuhi kebutuhan penduduk tersebut, akan 

berimbas pada semakin berkurangnya area resapan air (catchment 

area) sehingga menimbulkan peningkatan jumlah limpasan air hujan 

dan semakin mempertinggi genangan yang terjadi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui pada 

Kecamatan Biringkanaya untuk tutupan lahan didominasi oleh 

permukiman. Adapaun luas dari masing-masing penggunaan lahan 

dapat dilihat pada tabel 21 berikut : 
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Tabel 22  Luas Parameter Data Penggunaan Lahan 

Kecamatan Biringkanaya 

No 
Penggunaan 

Lahan 
Bobot Skor Luasan (Ha) Persentase 

1 2 3 4 5 6 

1 Lapangan  

 

 

 

 

2 

4 1.184 1,24 

2 Sawah 6 12.770 13,43 

3 Industri 8 5.358 5,63 

4 Tambak 10 19.027 20,02 

5 
Kebun 

Campuran 

8 15.301 16,10 

6 Lahan Kosong 10 2.635 2,77 

7 Permukiman 8 35.144 36,98 

8 Pendidikan 8 0.224 0,23 

9 Ladang 6 1.750 1,84 

10 Bakau  2 0.154  0,16 

11 Komersil 8 0.343 0,36 

12 Semak 4 0.454 0,47 

13 Taman 4 0.132 0,13 

14 Hutan Kota 2 8.676 9,13 

15 Rawa 10 0.443 0,46 

16 Makam 8 0.087 0,09 

Total  108 3.638 100 

Sumber :RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2035 
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Gambar 14 Peta Tekstur Tanah Kecamatan Biringkanaya
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        Berdasarkan hasil analisis 4 parameter kerawanan banjir maka diperoleh 3 

kriteria kerawanan banjir yaitu rawan, agak rawan, tidak rawan. Tingkat 

kerawanan banjir terbentuk setelah penggabungan (overlay) semua parameter. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel  23 Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Biringkanaya 

No Kelas Kerawanan Luas (Ha) 

1 2 3 

1 Tinggi 95 

2 Menengah 1.986 

3 Rendah 1.558 

Jumlah 3.638 
  Sumber : Hasil analisis, 2021 

 

Berdasarkan hasil analisis peta kerawanan banjir, maka di Kecamatan 

Biringkanaya terdapat wilayah-wilayah yang memiliki: 

1. Kelas Kerawanan Banjir Tinggi 

Banjir di Kawasan penelitian yang dikategorikan tinggi diakibatkan oleh curah 

hujan tinggi dalam waktu yang lama. Wilayah ini berada pada kisaran 

kemiringan lereng datar (kemiringan 0-8%) dan curah hujan tinggi yakni 

maksimal 3500 mm. 

Areal selua 95,2 Ha tergolong kedalam kelas kerawanan banjir tinggi. Daerah 

pada kelas kerawanan ini harus selalu diwaspadai karena sewaktu-waktu dapat 

terjadi banjir, terutama saat memasuki musim hujan. 

2. Kelas Kerawanan Banjir Menengah 

Banjir di kawasan penelitian yang dikategorikan menengah, curah hujan yang 

tinggi dalam waktu yang lama. Wilayah ini umumnya berada pada kisaran 

kemiringan datar, (kemiringan 0-8%). Areal seluas 1.986 Ha di Kecamatan 

Biringkanaya tergolong kedalam kelas kerawanan banjir menengah. Kelas 
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kerawanan ini merupakan kelas kerawanan dengan areal penyebaran sedang 

dianatara kelas lainnya. Kelas Kerawanan menengah tergolong kedalam kelas 

kerawanan banjir agak rentan/agak rawan, kelas kerawanan ini merupakan 

kelas kerawanan yang paling mendominasi di Kecamatan Biringkanaya. 

3. Kelas Kerawanan Banjir Rendah 

Areal seluas 1.558 Ha di Kecamatan Biringkanaya tergolong ke dalam kelas 

kerawanan banjir rendah.  
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Gambar 15 Peta Kerawanan Banjir Kecamatan Biringkanaya
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G. Penanganan Kawasan Banjir di Kecamatan Biringkanaya 

               Penanganan kawasan rawan banjir dapat dilakukan dengan beberapa hal. 

Namun dalam penanganan kawasan rawan banjir harus disesuaikan dengan 

kondisi daerah tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut 

hasil overlay Peta Kerawanan banjir dan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Birigkanaya  

 

Tabel 24 Hasil Overlay Data Kerawanan Banjir dengan Data Penggunaan 

Lahan di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

No Klasifikasi Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menengah 

Bakau 0.030 

Industri 203.983 

Kebun Campuran 573.821 

Kolam 0.668 

Komersil 22.956 

Ladang 1.570 

Lahan Kosong 106.460 

Lapangan  67.827 

Makam 0.754 

Median 0.197 

Pendidikan 17.828 

Permukiman 901.584 

Rawa 18.017 

Sawah 23.661 

Semak  2.220 

Taman 13.141 

Tambak 21.873 

Luas Total 1.986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendah 

 

Bakau 

 

5.643 

Hutan Kota 0.008 

Industri  37.684 

Kebun Campuran 136.509 

Komersil 2.715 

Ladang 3.819 

Lahan Kosong 9.504 

Lapangan 7.278 

Makam 4.015 
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No Klasifikasi Penggunaan Lahan Luas (Ha) 

 

 

 

2. 

Pendidikan 1.447 

Permukiman 341.343 

Rawa 4.894 

Sawah 683.639 

Semak 33.994 

Taman 0.033 

Tambak 282.886 

Luas Total 1.558 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Tinggi 

Bakau 7.165 

Industri 11.806 

Kebun Campuran 18.444 

Ladang 0.482 

Lahan Kosong 23.618 

Lapangan 2.873 

Pendidikan 0.084 

Permukiman 35.554 

Sawah  2.361 

Taman 0.051 

Luas Totak 95.2 

Luas Keseluruhan 3.638 

  Sumber : Hasil Analisis 2021 

Berdasarkan hasil overlay peta kerawanan banjir dan peta penggunaan 

lahan di Kecamatan Biringkanaya, dapat dilihat pada tabel di atas, untuk tingkat 

kerawanan tinggi area terluas yang terendam banjir yaitu permukiman dengan luas 

35.554 ha, untuk tingkat kerawanan Menengah area terluas yang terendam banjir 

juga area permukiman dengan luas 901.584 ha, dan untuk tingkat kerawanan 

rendah dengan luas 683.639 ha yaitu area persawahan. 

Skala Prioritas dalam arahan penanganan kawasan rawan bencana banjir di 

Kecamatan Biringkanaya dilihat dari kondisi tingkat kerawanan banjir yang ada 

dan area yang terendam banjir yaitu fokus permukiman. Untuk penanganan 

kawasan rawan banjir yang ada di Kecamatan Biringkanaya dapat dilakukan 

beberapa penanganan sebagai berikut: 

1. Solusi Jangka Pendek 

a. Pra Bencana 

Pra bencana yang dilakukan di Kecamatan Biringkanaya ialah dengan 

mengadakan peta rawan bencana banjir, melakukan pelatihan mitigasi 
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bencana banjir, serta melakukan sistem peringatan dini jika terjadi banjir. 

Solusi ini setidaknya dilakukan untuk mengurangi dampak banjir serta 

mengurangi kerugian yang terjadi. 

b. Saat Bencana 

Saat bencana yang dilakukan di Kecamatan Biringkanaya ialah dengan 

melakukan pertolongan korban banjir, melakukan pengkajian bencana guna 

penyaluran kebutuhan, memberikan bantuan air bersih terutama untuk 

minum, obat-obatan terutama untuk obat kulit. Solusi ini setidaknya 

dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi saat banjir. 

c. Pasca Bencana 

Pasca bencana yang dilakukan di Kecamatan Biringkanaya ialah dengan 

melakukan revitalisasi lahan yang rusak akibat banjir dan penanganan 

pengungsi korban banjir serta pengkajian terkait dampak banjir yang terjadi 

sehingga diketahui hal-hal apa saja yang masih kurang dalam penanganannya. 

Solusi ini setidaknya dilakukan untuk melakukan pemulihan terhadap dampak 

banjir yang terjadi. 

2. Solusi Jangka Panjang 

a. Metode Struktural 

1) Normalisasi Tubuh air 

Normalisasi tubuh air dilakukan untuk memberikan keadaan optimal 

bagi sungai untuk menerima air sebagai badan air. Tubuh air sendiri 

adalah tempat bermukimnya air di Kecamatan Biringkanaya yakni 

sungai itu sendiri. Tubuh air ini berfungsi pada saat terjadi hujan, untuk 

menampung air limpasan yang tidak dapat diinfiltrasi oleh tanah. Jika 

air yang ditampung oleh tubuh air ini melebihi kapasitas tampungan, 

maka akan terjadi luapan. Luapan inilah yang biasa menyebabkan banjir 

di beberapa wilayah di Kecamatan Biringkanaya. 

Untuk itulah diperlukan penanganan banjir berupa normalisasi tubuh air 

agar menghindari hal tersebut. Salah satu cara normalisasi tubuh air 

ialah dengan membersihkan sedimentasi yang mengakibatkan 
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pendangkalan dan berkurangnya debit air yang dapat ditampung oleh 

badan air itu sendiri (Kodoatie dan Sjarief, 2010) 

2) Ruang Terbuka Hijau 

Solusi selanjutnya adalah dengan menambah persentase ruang terbuka 

hijau di beberapa Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya, dimana 

seperti yang telah diketahui RTH berfungsi sebagai ruang untuk 

menyerap air ke dalam tanah ketika terjadi hujan. 

3) Bangunan Pengendali Banjir 

Penanganan kawasan rawan banjir dapat dilakukan dengan membangun 

bangunan pengendali banjir berupa pembuatan polder, bangunan ini 

merupakan sebidang tanah yang rendah, dikelilingi oleh embankmen 

baik itu berupa tanah timbunan atau tanggul pasangan beton atau batu 

kali yang membentuk semacam kesatuan hidrologis buatan, yang berarti 

tidak ada kontak dengan air dari daerah luar polder selain yang 

dialirkan melalui saluran buatan manusia bisa berupa saluran terbuka 

atau pipa.  

Polder berfungsi sementara untuk menampung aliran banjir ketika 

sungai atau saluran tak bisa mengalir ke hilir secara gravitasi karena di 

sungai tersebut terjadi banjir dan ada air pasang di laut untuk daerah 

pantai. Bila mana polder penuh maka dipakai pompa untuk 

mengeluarkan air di dalam polder tersebut sehingga daerah yang di 

lindungi tidak kebanjiran. 

Untuk daerah rendah namun bila mempunyai ekonomi tinggi polder 

cukup efektif (misal perumahan elit) dibuat karena biaya operasional 

pompa cukup besar. Namun untuk permukiman padat dengan 

penghasilan penduduk rendah pemerintah setempat perlu memberi 

subsidi untuk operasional pompa. 

Pembuatan tanggul sungai juga menjadi salah satu solusi jangka 

panjang untuk menangani permasalahan banjir, dimana pembuatan 

tanggul ini berfungsi untuk mengekang aliran air sungai, menghasilkan 

aliran yang lebih deras, agar debit air yang masuk atau mengaliri sungai 
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dapat secepatnya terbuang ataupun teraliri keluar ke tubuh air 

selanjutnya. 

b. Metode Non-Struktural 

1) Pembatasan Pembangunan Perumahan  

Pembatasan ini menjadi solusi yang terakhir dilakukan nantinya untuk 

menangani permasalahan banjir di Kecamatan Biringkanaya dimana 

perkembangan perumahan dan permukiman yang terus terjadi di 

wilayah ini menjadikan salah satu penyebab terjadinya banjir karena 

beralihnya kawasan resapan air menjadi kawasan terbangun. 

H. Keterkaitan Al-Qur’an dalam Penanganan Kawasan Rawan Bencana Banjir 

            Manusia harus bijaksana dalam memperlakukan alam dan lingkungan 

guna tetap menjadikan alam sebagai rahmat yang selalu menyediakan segala 

kebutuhan manusia. Tidak memperlakukan lingkungan dengan semena-mena 

sehingga mendatangkan bencana yang akan menimpa manusia itu sendiri.  

Tinjauan penelitian dalam perspektif Islam, terkait kajian agama Islam 

penulis kaitkan dengan hasil survei lapangan dan analisis yang digunakan pada 

rumusan masalah satu terkait dengan tingkat kerawanan banjir dapat diketahui 

bahwa sebagaian besar wilayah yang terdapat dilokasi penelitian memiliki tingkat 

kerawanan banjir menegah hingga tinggi yang mengakibatkan kerusakan di 

bidang infrastruktur, dan memberikan kerugian ekonomi yang cukup tinggi dan 

juga upaya manusia untuk mencegah timbulnya kerugian ekonomi hingga korban 

jiwa dengan memberikan arahan penanggulangan bencana banjir di rumusan 

masalah kedua. Namun telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an bahwasannya segala 

musibah yang terjadi disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. 

Manusia telah diperingatkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar jangan 

melakukan kerusakan di bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Sebagaimana 

dalam firman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 11 
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َّمَا وحَۡهُ مُصۡهحُِىنَ  لۡۡزَۡضِ ٱقيِمَ نهَمُۡ لََ تفُۡسِدُواْ فيِ  وَإِذَا قاَنىُٓاْ إوِ  

ٔٔ  

Terjemahnya : 

“Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: 

sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”. (QS. al-Baqarah/2 

: 11). (Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 2012) 

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah terkait dengan ayat 

diatas dapat dijelaskan bahwa apabila salah seorang yang telah diberi petunjuk 

oleh Allah berkata kepada orang-orang munafik, “janganlah kalian berbuat 

kerusakan di atas bumi dengan menghalang-halangi orang yang berjuang di jalan 

Allah menyebarkan fitnah dan memicu api peperangan”. Mereka justru 

mengklaim bahwa diri mereka bersih dari perusakan. Mereka mengatakan 

“Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan.” Itu semua 

adalah akibat rasa bangga diri mereka yang berlebihan . 

Namun Allah SWT tidak menurunkan suatu musibah jika tidak ada hikmah 

dibaliknya. Dibalik peristiwa banjir yang terjadi ada berkah yang diturunkan 

melalui air hujan seperti firman Allah SWT dalam QS. asy-Syura/42:28 

 

لُ  نَّرِيٱ وَهىَُ  نۡحَمِيدُ ٱ نۡىَنيِ  ٱوَهىَُ   ۥ مِهۢ بعَۡدِ مَا قىَطَىُاْ وَيىَشُسُ زَحۡمَتهَُ  نۡغَيۡثَ ٱيىُزَِّ   

٢٨   

Terjemahnya: 

“Dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa da 

menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha 

Terpuji” (Kementerian Agama, Al-Qur‟an dan terjemahannya 2012) 

Menurut tafsir Kemenag dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa Dia-

lah yang menurunkan hujan dari langit, membantu mereka yang telah berputus asa 

karena air yang diharapkan datang dari langit tak kunjung datang. Dia-lah yang 

memberi berkah hujan itu dan mendatangkan manfaat yang banyak serta 

menjadikan tanah subur. Dia-lah yang menguasai urusan hamba-Nya, 
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memberikan mereka maslahat. Dia-lah yang wajib dipuji atas rahmat yang telah 

dikaruniakan kepada mereka. 

Dari terjemahan dan tafsir di atas dapat kita menarik kesimpulan dibalik 

musibah banjir yang terjadi di Kecamatan Biringkanaya terdapat rahmat Allah. 

Bahwasannya Dia menurunkan air hujan setelah kekeringan yang terjadi. Yang 

mana air hujan ini dapat berguna bagi kesuburan tumbuhan, dapat diminum pula 

bagi hewan-hewan dan berguna pula bagi kita umat manusia. Namun, terkadang 

hujan yang terjadi dapat menimbulkan bencana pula bagi umat manusia. Adapun 

bencana yang terjadi tidak lain tidak bukan merupakan rencana Allah bagi kita 

umat manusia agar lebih bersyukur dan tetap menjaga iman kita. Bencana yang 

diberikan dapat berupa teguran seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT 

dalam QS al-Ankabut/29:40 

هۡ أزَۡسَهۡىاَ عَهيَۡهِ حَاصِبٗا وَمِىۡهمُ مَّهۡ فمَِىۡ   ۦ أخََرۡواَ بِرَوۢبهِِ  فكَُلًّ  همُ مَّ  

يۡحَةُ ٱأخََرَتۡهُ  هۡ خَسَفۡىاَ بِهِ  نصَّ هۡ أغَۡسَقۡىاَ  و لۡۡزَۡضَ ٱوَمِىۡهمُ مَّ وَمِىۡهمُ مَّ  

مَا كَانَ  ُ ٱََ كِه كَاوىُٓاْ أوَفسَُهمُۡ يَ  للَّّ
٠ٓ ظۡهمُِىنَ نيِظَۡهمَِهمُۡ وَنََٰ  

 

Terjemahnya : 

“Maka masing-masing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya, maka 

di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batukerikil dan di 

antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara 

mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang 

kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan 

tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” 

Menurut al-Wajiz dalam tafsirannya setiap individu atau kelompok yang 

telah disebutkan akan kami hukum sesuai dosanya, yaitu kekufuran dan 

pendustaan mereka. Di antara mereka ada yang kami beri kiriman angin kencang 

yang di dalamnya mengandung batu kerikil, yaitu batu kecil. Mereka itu adalah 

kaum Luth dan kaum „Aad yang merupakan kaum Hud. Di antara mereka juga 

ada yang kami hukum dengan suara teriakan, yaitu teriakan yang sangat keras 
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seperti kaum Madyan dan kaum Tsamud. Dan di antara mereka juga ada yang 

kami benamkan dalam bumi seperti Qarun dan kaum Luth. Mereka itu di azab 

dengan ditenggelamkan dan dilempari batu. Di antara mereka juga ada yang kami 

tenggelamkan seperti kaum Nuh dan Fir‟aun beserta pasukannya. Tidaklah Allah 

menzalimi mereka tanpa sebab dosa, namun mereka menzalimi diri mereka 

sendiri dengan berbuat kekufuran dan mendustakan para rasul dan melakukan 

kemaksiatan. 

Sama hal nya bencana banjir yang terjadi dan berdampak pada banyak 

orang dan menimbulkan kerugian baik itu materi psikologis dan korban jiwa 

adalah bentuk teguran Allah terhadap umatnya yang ingkar lalu memberikan 

cobaan seperti yang dibahas dalam ayat dan tafsir di atas namun Allah 

memberikan cobaan tidak melebihi batas kemapuan umat-Nya oleh Karena itu 

hasil penelitian ini guna meminimalisir kerugian dan sebagai pengetahuan dasar 

terkait daerah mana saja yang rentan terhadap banjir agar masyarakat dapat 

mengantisipasi lebih dini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tingkat bahaya banjir di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar 

terbagi atas tiga kelas kerawanan yaitu tingkat bahaya banjir tinggi, 

menengah dan rendah. Dimana tingkat bahaya banjir tinggi seluas 95,2 

Ha, tingkat bahaya banjir menengah seluas 1.986 Ha merupakan kelas 

kerawanan yang paling mendominasi, dan tingkat bahaya banjir rendah 

seluas 1.558 Ha. 

2. Berdasarkan hasil overlay peta kerawanan banjir dan peta penggunaan 

lahan di Kecamatan Biringkanaya, dapat dilihat pada tabel di atas, 

untuk tingkat kerawanan tinggi area terluas yang terendam banjir yaitu 

permukiman dengan luas 35.554 ha, untuk tingkat kerawanan 

Menengah area terluas yang terendam banjir juga area permukiman 

dengan luas 901.584 ha, dan untuk tingkat kerawanan rendah dengan 

luas 683.639 ha yaitu area persawahan. Strategi penanganan banjir di 

Kecamatan Biringkanaya dapat dilakukan dengan penanganan jangka 

panjang dan jangka pendek.  penanganan jangka panjang  yaitu dengan 

metode struktural dan non-struktural, sedangkan strategi  penanganan 

jangka pendek yaitu penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca 

bencana. Skala prioritas dalam arahan penanganan kawasan rawan 

bencana banjir di Kecamatan Biringkanaya dilihat dari kondisi tingkat 

kerawanan banjir yang ada yaitu fokus pada penanganan jangka 

pendek, pada penanganan ini penanganan dilakukan dengan tiga tahap 

yaitu pra bencana, pada tahap ini Solusi ini setidaknya dilakukan untuk 

mengurangi dampak banjir serta mengurangi kerugian yang terjadi. 
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Saat bencana, pada tahap ini Solusi ini setidaknya dilakukan untuk 

melakukan pemulihan terhadap dampak banjir yang terjadi. Pasca 

bencana Solusi ini setidaknya dilakukan untuk melakukan pemulihan 

terhadap dampak banjir yang terjadi. Skala prioritas ini di tentukan 

berdasarkan tingkat urgensinya, mempertimbangkan kehidupan di masa 

depan dan melihat kemampuan Masyarakat. Setelah masyarakat 

dianggap mampu untuk mempersiapkan diri pada tahap Pra bencana, 

Saat bencana dan Pasca bencana, penanganan selanjutnya yang 

dilakukan yaitu pada penanganan jangka panjang dengan menggunakan 

metode struktural dan Non-struktural untuk mengurangi dampak banjir 

yang memang rutin terjadi di Kecamatan Biringkanaya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai kesimpulan, maka 

peneliti merekomendasikan beberapa saran dalam strategi penanganan 

banjir di Kecamatan Biringkanaya sebagai berikut : 

1. Bagi pemerintah Kota Makassar, diharapkan dapat lebih 

memperhatikan kondisi permasalahan banjir di Kecamatan 

Biringkanaya yang tiap tahun terus menerus dilanda banjir agar 

nantinya permasalahan ini dapat diberikan solusi secara adil untuk 

perwujudan penataan ruang yang lebih baik. Pemerintah diharapkan 

lebih memperketat pemberian izin pembangunan dan pengenaan sangsi 

sebagai salah satu upaya dalam arahan pengendalian pemanfaatan 

ruang. 

2. Bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memperhatikan kondisi 

lingkungan seperti kondisi Drainase, dan sistem pengelolahan sampah  



80 
 

 

yang dapat menimbulkan banjir serta lebih patuh terhadap aturan 

maupun regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendri. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan untuk penelitian terkait  
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