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ABSTRACT 

 

Name    :  Nurfadhilah Jusman 

NIM    :  60400117003 

Title  

 

 

 

 

 

 

Rainfall prediction in Wajo Regency, South Sulawesi uses two approach methods, namely 

Partial Least Square Regression Method and Artificial Neural Network Method. Both methods use 

secondary data from the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency as well as secondary 

data from NOAA's data centers on The Partial Least Square Regression Method. The Partial Least 

Square Regression method is often used because of the multicollinearity between predictor data and 

predictive data due to global data used. Meanwhile, the Neural Network method is used in processing 

information using the Backpropagation algorithm. Both methods use rainfall data from 2016 to 

2020. Some of the software used are Matrix Laboratory, SmartPLS, and Microsoft Excel. Mean, the 

results obtained in the form of a graph pattern between prediction data and actual data and Root 

Mean Square Error-values as a comparison of the two data. From the research conducted it can be 

concluded if the method used in predicting rainfall is better, using the Neural Network method than 

using the Partial Least Square Regression method. This is because the Root Mean Square Error value 

in the Partial Least Square Regression method is larger. After all, the global data used is less specific 

than the Neural Network method which uses a special Backpropagation algorithm to obtain a smaller 

error output. 

 

  

KEY WORDS: Rainfall Prediction, Partial Least Squares Regression, Neural Networks, RMSE. 

  

  

 :  Comparison of the Validation of Partial Least 

Square Regression Methods and Neural 

Networks in Forecasting Monthly Rainfall in 

Wajo Regency, South Sulawesi 
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ABSTRAK 

 

Nama   :  Nurfadhilah Jusman 

NIM   :  60400117003 

Judul  

 

 

 

 

 

 

Prediksi curah hujan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menggunakan dua metode 

pendekatan yakni metode Partial Least Square Regression dan metode Jaringan Syaraf Tiruan. 

Kedua metode tersebut menggunakan data sekunder dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika serta data sekunder dari pusat data NOAA pada metode Partial Least Square Regression. 

Metode Partial Least Square Regression seringkali digunakan karena adanya multikolinearitas di 

antara data prediktor dan data prediktan akibat data global yang digunakan. Sedangkan, metode 

Jaringan Syaraf Tiruan digunakan dalam memproses informasi menggunakan algoritma 

Backpropagation. Kedua metode ini menggunakan data curah hujan dari tahun 2016 hingga 2020. 

Beberapa software yang digunakan yakni Matrix Laboratory, SmartPLS dan Microsoft Excel. 

Adapun, hasil yang diperoleh berupa pola grafik antara data prediksi dan data aktual serta nilai Root 

Mean Square Error sebagai pembanding kedua data tersebut. Dari penelitian yang dilakukan dapat 

disimpulkan jika metode yang digunakan dalam memprediksi curah hujan lebih baik yaitu 

menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan dibandingkan menggunakan metode Partial Least 

Square Regression. Hal ini dikarenakan nilai Root Mean Square Error pada metode Partial Least 

Square Regression yang lebih besar dikarenakan data global yang digunakan kurang spesifik 

dibandingkan dengan metode Jaringan Syaraf Tiruan yang menggunakan algoritma 

Backpropagation khusus untuk memperoleh keluaran error yang lebih kecil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 

Hujan merupakan unsur terpenting yang sangat berpengaruh dalam 

kehidupan sehari-hari. Curah hujan yang turun sebenarnya dapat diprediksi 

menggunakan beberapa metode namun dengan tingkat akurasi yang tidak pasti 

(Muflih, dkk., 2019). Intensitas curah hujan dapat ditentukan dengan melakukan 

analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi data curah hujan. Hal ini 

dimaksudkan agar analisis yang diperoleh dapat berperan penting dalam  mengelola 

sumber daya air untuk kepentingan masyarakat (Sofian, 2017). 

Pada  musim pancaroba, wilayah tersebut mengalami kondisi cuaca yang 

tidak stabil Indonesia berada tepat di garis khatulistiwa dengan letak geografis pada 

95o BT – 141o BT dan 6o LU – 11o LS yang beriklim tropis dengan karakteristik 

curah hujan tinggi (Nandani, 2017). Secara umum, model musim di Indonesia 

disebut dengan monsun yang menghasilkan dua musim yang berbeda yaitu musim 

hujan dan kemarau. Puncak dari kemarau terjadi ketika bulan juni, juli dan agustus, 

sedangkan puncak musim hujan terjadi ketika bulan desember, januari dan februari 

(Andrian, 2016). Setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik cuaca yang 

berbeda seperti kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo terletak pada 3o 39’-4o 16’ LS 

dan 119o 53’-120o 27’ BT dengan luas wilayah yaitu 2.506,19 km2 ini memiliki 

periode curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan dan akibatnya sebanyak 42,59% 

penduduknya yang berprofesi sebagai petani mengalami kerugian dalam 

memproduksi hasil tanam padi (Wajo dalam angka, 2018). Oleh karenanya, 

dibutuhkan solusi dari permasalahan tersebut guna memprediksikan curah hujan. 
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Prediksi curah hujan dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

Statistical Downscaling (Soleh, dkk., 2015). Teknik ini umum digunakan untuk 

mengubah grid-grid berskala besar menjadi grid-grid yang berskala kecil dengan 

memanfaatkan nilai luaran General Circulation Model (GCM) sebagai prediktor 

dan nilai lokal sebagai prediktan serta terbagi menjadi dua model pendekatan yaitu 

model pendekatan parametrik dan non parametrik (Wigena, 2006). Contoh model 

pendekatan parametrik yaitu model Partial Least Square Regression (PLSR) dan 

Principal Component Regression (PCR). Sedangkan model pendekatan non 

parametrik yang umum digunakan untuk saat ini yaitu Jaringan Syaraf Tiruan 

(JST) dan Projection Pursuit Regression (PPR) (Bretherton, dkk., 1992). 

Penelitian yang akan dilakukan sekarang berfokus pada metode Partial Least 

Square Regression (PLSR) dan metode Jaringan Syaraf Tiruan menggunakan 

Backpropagation. 

Metode PLSR merupakan metode yang memadukan analisis PCA dan Multi 

Regression untuk memprediksi variabel prediktan berdasarkan variabel prediktor 

(Wigena, 2011). Metode ini pernah diteliti oleh Estiningtyas dan Wigena (2011), 

dengan membandingkan dua metode yaitu metode PCR dan PLSR untuk 

memperoleh hasil validasi prediksi curah hujan di kabupaten Indramayu. Mamenun 

(2012), meneliti curah hujan anomali dengan menggunakan dua metode yaitu 

metode PCR dan PLSR di wilayah Makassar. Selain itu, pemodelan statistical 

downscaling juga pernah diteliti oleh Sahriman (2016), dengan metode Partial 

Least Square Regression (PLSR) dan menggunakan komponen waktu   tunda untuk 

memprediksi curah hujan. 
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Selain metode PLSR terdapat juga metode JST yang merupakan metode 

dalam mengimplementasikan pola pikir otak manusia ke dalam Artificial 

Intelligence dengan menggunakan pola pelatihan backpropagation atau propagasi 

balik. JST dengan backpropagation merupakan salah satu sistem yang dapat 

digunakan untuk memprediksi curah hujan melalui tingkat akurasi. Prediksi curah 

hujan dengan menggunakan metode ini pernah diteliti oleh Rachmawati (2015), 

dengan menggunakan metode JST backpropagation. Metode tersebut 

menggunakan beberapa prediktor seperti suhu untuk memprediksi curah hujan di 

Pontianak. Penelitian lainnya pernah dilakukan oleh Manalu (2016), di kota Medan 

dengan menguji data curah hujan sehingga memperoleh nilai yaitu 0,13567829. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2019), dapat memperoleh 

nilai untuk data curah hujan sebesar 405,1994. 

Metode PLSR dan JST ini cocok untuk digunakan dalam memprediksi curah 

hujan. Hal ini didasari dengan adanya beberapa penelitian sebelumnya. Untuk 

mengetahui tingkat keakuratan dari kedua metode perlu diadakan sebuah 

perbandingan dengan menggunakan nilai Root Mean Square Error (RMSE) dan 

nilai korelasi antara data prediksi dan data validasi. Cara memperoleh prediksi 

curah hujan pada metode PLSR yaitu dengan melakukan dekomposisi variabel 

prediktor (X) dan variabel prediktan (Y) secara bersamaan dengan tahap regresi 

dimana hasil dekomposisi variabel prediktor (X) digunakan dalam memprediksi 

variabel prediktan (Y). Berbeda dengan metode JST yang lebih fleksibel dengan 

menggunakan backpropagation melalui fungsi aktivasi sigmoid bipolar dan 

sigmoid biner. 
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Prediksi curah hujan dengan menggunakan kedua metode tersebut sangat 

penting bagi para petani khususnya di kabupaten Wajo yang menurut data 

Diskominfo kabupaten Wajo (2018), sebanyak 75.367 orang berprofesi sebagai 

petani dari total 172.382 orang di kabupaten Wajo. Maka dari itu, prediksi curah 

hujan menjadi hal paling penting bagi petani dengan harapan dapat meminimalisir 

kegagalan panen akibat ketidaktepatan dalam memulai awal penanaman padi 

sekaligus memberi informasi mengenai pola-pola curah hujan yang akan datang 

setiap bulannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian untuk 

menentukan model prediksi curah hujan bulanan dengan metode Partial Least 

Square Regression (PLSR) dan JST serta memperoleh perbedaan tingkat keakuratan 

prediksi curah hujan bulanan di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

B. Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil curah hujan bulanan dengan metode Partial Least Square 

Regression (PLSR) dan Jaringan Syaraf Tiruan secara aktual dan prediksi di 

kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan? 

2. Bagaimana hasil perbandingan nilai validasi prediksi curah hujan bulanan dengan 

metode Partial Least Square Regression (PLSR) dan Jaringan Syaraf Tiruan di 

kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui hasil curah hujan bulanan dengan metode Partial Least Square 

Regression (PLSR) dan Jaringan Syaraf Tiruan secara aktual dan prediksi di 

kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

2. Untuk mengetahui perbandingan nilai validasi prediksi curah hujan bulanan 

dengan metode Partial Least Square Regression (PLSR) dan Jaringan Syaraf Tiruan 

di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian yang dikaji pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Objek penelitian berada di kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dengan titik 

koordinat 3o 39’ hingga 4o 16’ Lintang Selatan dan 119o 53’ hingga 120o 27’ Bujur 

Timur dan luas wilayah kabupaten Wajo seluas 2.506,19 km2. 

2. Data untuk model uji prediksi dimulai dari tahun 2016-2020 dan data prediksi pada 

tahun 2021. 

3. Data yang akan digunakan pada metode Partial Least Square Regression (PLSR) 

adalah data prediktor yang diperoleh melalui website www.ncdc.noaa.gov dan 

data prediktan berupa data curah hujan yang diperoleh dari BMKG Wilayah IV Sulawesi 

Selatan dari tahun 2016-2020. 

4. Metode Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan yaitu backpropagation atau 

propagasi mundur. 

5. Data yang akan digunakan pada Jaringan Syaraf Tiruan adalah data curah hujan 
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dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah IV Sulawesi Selatan 

dari tahun 2016-2020. 

6. Nilai validasi untuk uji model prediksi yang digunakan yaitu nilai RMSE dan nilai 

korelasi. 

7. Pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Office Word 

2010, Microsoft Excel, Arcgis 10.3, SmartPLS, dan Matlab R2019a. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masyarakat 

 Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hasil struktur jaringan untuk 

model uji prediksi yang nantinya mampu digunakan kembali dalam memprediksi 

curah hujan tahun berikutnya. 

2. Mahasiswa 

 Menambah informasi mengenai penentuan prediksi curah hujan dengan berbagai 

pendekatan dan metode yang dapat dijadikan sebagai referensi  untuk penelitian 

selanjutnya. 

3. Pemerintah 

Memberikan informasi berupa sarana pengembangan informasi mengenai cuaca 

kepada instansi BMKG wilayah IV Sulawesi Selatan, khususnya bagian 

Klimatologi dan Meteorologi serta Badan Pusat Statistik kabupaten        Wajo    
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Wajo 

 

1. Kondisi Geografi 

 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Makassar ini terletak diantara 0o 

12’ hingga 8o Lintang Selatan dan 116o 48’ hingga 122o 36’ Bujur Timur yang 

dibatasi oleh provinsi Sulawesi Barat dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi 

Tenggara di sebelah timur. Sebelah barat dan timur dibatasi oleh Selat Makassar 

dan Laut Flores. Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.083,94 km2 

dengan 21 kabupaten dan 3 kota. Salah satunya adalah kabupaten Wajo yang 

berjarak 242 km2 dari Makassar (BPS Kab. Wajo. 2020) seperti yang terlihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 2. 1  Peta Administrasi Kabupaten Wajo (Sumber: Dokumen Pribadi) 

Gambar 2.1 merupakan peta daerah kabupaten Wajo dengan ibukota 

Sengkang yang memanjang dari arah laut Tenggara dan berakhir dengan teluk 
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Bone. Letak geografis kabupaten Wajo yaitu 3o 39’ hingga 4o 16’ Lintang Selatan 

dan 119o 53’ hingga 120o 27’ Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Wajo seluas 

2.506,19 km2 atau 4,01% dengan luas sawah yaitu 96,598 Ha, lahan bukan sawah 

129,530 Ha dan bukan lahan pertanian yaitu 24,491 Ha. Batas wilayah untuk 

sebelah utara adalah kabupaten Luwu dan kabupaten Sidrap, sebelah selatan yaitu 

kabupaten Bone dan kabupaten Soppeng, sebelah timur yaitu teluk Bone dan 

sebelah barat yaitu kabupaten Soppeng dan kabupaten Sidrap (BPS Kab. Wajo. 

2020). 

2. Kondisi Iklim 

 

Kabupaten Wajo terkenal memiliki iklim tropis. Kabupaten Wajo berada 

pada Type B yang beriklim tropis yaitu 29°C sampai 31°C, dengan suhu rata-rata 

29°C pada siang hari. Periode curah hujan di daerah ini relatif singkat, yaitu rata- 

rata curah hujan bulan April sampai Juni dan Agustus sampai Oktober selama 3 

bulan, curah hujan rata-rata 8.000 mm/tahun, dan terdapat 120 hari hujan 

(Pusatdata.Wajokab.go.id). 

3. Kondisi Masyarakat 

 

Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika Wajo (2018), status 

masyarakat di kabupaten Wajo sangat penting, khususnya bagi petani di wilayah 

Wajo yang dari 172.382 jiwa sebanyak 75.367 berprofesi sebagai petani. Berikut 

ini, data presentasi lapangan kerja di kabupaten Wajo. 
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Gambar 2. 2 Presentasi Lapangan Kerja Penduduk Kabupaten Wajo (Sumber: 

Wajo dalam Angka. 2018) 

Berdasarkan data pada gambar 2.2, sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor 

lapangan kerja yang didominasi oleh penduduk kabupaten Wajo. Sekitar 42,59% 

penduduknya adalah petani. Kemudian penduduk yang melakukan perdagangan 

sebesar 18,81%, dan penduduk yang bergerak di bidang industri pengolahan 

sebesar 17,50% (Wajo dalam Angka, 2018). 

B. Perspektif Curah Hujan dalam Al Qur’an dan Sains 

 

Hujan adalah berkah yang diberikan oleh Allah swt. Hujan disebut sekitar 

55 kali dalam Al Qur’an. Hujan mempunyai fungsi yang penting untuk kehidupan 

makhluk hidup, curah hujan yang turun di suatu daerah dapat diprediksikan namun 

tidak dapat ditentukan secara pasti dengan menggunakan data masa lampau untuk 

memprediksikan besarnya curah hujan yang akan datang. Adapun firman Allah swt 

pada QS Al-Baqarah/2: 22, berbunyi: 

مَاءًۤ   مَاءِۤ  السَّ مِنَ   
َ
نْزَل

َ
ا بِنَاءًۤۖ وَّ مَاءَۤ  السَّ وَّ فِرَاشًا  رْضَ 

َ
ا
ْ
ال مُ 

ُ
ك
َ
ل  
َ
جَعَل ذِيْ 

َّ
مِنَ  ال بِهٖ  خْرجََ 

َ
فَا

مُوْنَ 
َ
نْتُمْ تَعْل

َ
ا نْدَادًا وَّ

َ
ِ ا ه وْا لِلِّ

ُ
عَل جْ

َ
ا ت

َ
مْۚ  فَل

ُ
ك
َّ
 ٢٢الثَّمَرٰتِ رِزْقًا ل
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Terjemahnya: 

“(Dialah) yang menjadikan bagimu bumi (sebagai) hamparan dan langit sebagai 

atap, dan Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan (hujan) itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, 

janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui” (Kementerian Agama RI. 2019). 

Menurut Ibnu Katsir, Allah swt menjelaskan tentang sifat uluhiyyahNya yang Maha 

Esa, bahwa Dialah yang memberi nikmat kepada hamba-hambaNya dengan 

menciptakan mereka dari tiada ke alam wujud, lalu melimpahkan kepada mereka 

segala macam nikmat lahir dan batin. Allah swt menjadikan bagi mereka bumi 

sebagai hamparan untuk tempat mereka tinggal, diperkokoh kestabilannya dengan 

gunung-gunung yang tinggi lagi besar, dan Dia menjadikan langit sebagai atap, 

sebagaimana disebutkan dalam QS Faathir/35: 9, berbunyi: 

 ال
َ
رْسَل

َ
ذِيْْٓ ا

َّ
ُ ال رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۗ  وَالِلّه

َ
ا
ْ
حْيَيْنَا بِهِ ال

َ
تٍ فَا ِ

ي  دٍ مَّ
َ
ى بَل

ٰ
يٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ اِل ر ِ

شُوْرُ  ذٰلِكَ النُّ
َ
 ٩ك

Terjemahnya: 

 

“Allahlah yang mengirimkan bermacam angin, lalu ia (angin) menggerakkan awan. 

(Selanjutnya) Kami arahkan awan itu ke suatu negeri yang mati (tandus), lalu 

dengannya (hujan) Kami hidupkan bumi setelah matinya. Demikianlah kebangkitan 

itu” (Kementrian Agama RI. 2019). 

Menurut Kementrian Agama, Allah menerangkan bahwa Dia-lah yang menciptakan 

angin yang menggerakkan awan tebal yang mengandung air kemudian 

membawanya ke Bumi yang tandus dan menurunkan hujan. Dengan turunnya air 

hujan, Bumi yang mati dan tidak ada pepohonan sedikit pun di atasnya berubah 

menjadi subur. Bumi menumbuhkan buah-buahan yang bermacam-macam dan 

beraneka ragam cita rasanya. Demikianlah Allah menghidupkan Bumi sesudah mati 

dengan hujan yang turun dari awan. Kala manusia menggunakan akalnya dan 
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memikirkan dengan sungguh-sungguh tanda kekuasaan Allah seperti kejadian 

yang tersebut di atas, tentu ia akan sampai kepada kesimpulan bahwa Allah yang 

berkuasa menghidupkan tanah yang mati, tentunya kuasa pula yang menghidupkan 

manusia yang sudah mati sekalipun telah hancur dan tulang-belulangnya 

berserakan. Kemudian, Allah swt berfirman pada QS. An-Nur/24: 43, berbunyi: 

وَدْقَ يَخْرجُُ مِنْ 
ْ
امًا فَتَرَى ال

َ
هٗ رُك

ُ
عَل فُ بَيْنَهٗ ثُمَّ يَجْ ِ

 
َ يُزْجِيْ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَل نَّ الِلّه

َ
مْ تَرَ ا

َ
ل
َ
لِهٖۚ  ا

ٰ
 خِل

مَاءِۤ مِنْ جِبَالٍ فِيْهَا مِنْْۢ بَرَدٍ    مِنَ السَّ
ُ
ل ِ
نْ يَّشَاءُۤۗ  وَيُنَز  فَيُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُۤ وَيَصْرِفُهٗ عَنْ مَّ

بْصَارِۗ 
َ
ا
ْ
 ٤٣ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهٖ يَذْهَبُ بِال

Terjemahnya: 

 

“Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara 

perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk. 

Maka, engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dia (juga) menurunkan 

(butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) 

gunung-gunung. Maka, Dia menimpakannya (butiran-butiran es itu) kepada siapa 

yang Dia kehendaki dan memalingkannya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan 

kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan”. (Kementrian Agama RI. 

2019). 

Menurut Kementerian Agama, pada ayat ini Allah swt mengarahkan pula perhatian 

Nabi صلى الله عليه وسلم dan manusia agar memperhatikan dan merenungkan bagaimana Dia 

menghalau awan dengan kekuasaan-Nya dari satu tempat ke tempat lain kemudian 

mengumpulkan awan-awan yang berarak itu pada suatu daerah, sehingga terjadilah 

tumpukan awan yang berat berwarna hitam, seakan-akan awan itu gunung-gunung 

besar yang berjalan di angkasa. Dari awan ini turunlah hujan lebat di daerah itu dan 

kadang-kadang hujan tersebut bercampur dengan es. Bagi yang berada di bumi ini 

jarang sekali melihat awan tebal yang berarak seperti gunung, tetapi bila seseorang 

berada di dalam pesawat akan terlihat di bawah pesawat yang ditumpangi awan-
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awan yang bergerak perlahan itu memang seperti gunung-gunung yang menjulang 

di sana-sini dan bila awan itu mernurunkan hujan nampak dengan jelas bagaimana 

air itu turun ke bumi. Hujan yang lebat itu memberi rahmat dan keuntungan yang 

besar bagi manusia, karena sawah dan ladang yang sudah kering akibat musim 

kemarau, menjadi subur kembali dan berbagai macam tanaman tumbuh dengan 

subur sehingga manusia dapat memetik hasilnya dengan senang dan gembira. 

Tetapi ada pula hujan yang lebat dan terus menerus turun sehingga menyebabkan 

terjadinya banjir di mana- mana. Sawah ladang terendam bahkan kampung 

seluruhnya terendam, maka hujan lebat itu menjadi malapetaka bagi manusia dan 

bukan sebagai rahmat yang menguntungkan. 

Teknologi sekarang semakin canggih dengan adanya ilmu yang dapat 

diimplementasikan dalam memprediksi curah hujan. Hubungan ketiga ayat tersebut 

terhadap penelitian yang dilakukan yakni mengenai penciptaan hujan. Hujan 

terjadi karena adanya proses penguapan air yang kemudian terkumpul menjadi 

awan-awan dan dengan bantuan angin maka titik-titik uap air akan semakin 

berkumpul dan membentuk sebuah awan yang sangat besar. Sehingga, ketika awan 

tersebut melewati ambang batasnya maka akan turun hujan dari celah-celah awan 

baik berupa air hujan. Curah hujan sebenarnya dapat diprediksi menggunakan 

beberapa pendekatan namun dengan tingkat keakuratan yang tidak dapat dipastikan 

(Muflih, dkk., 2019) 

 

C. Curah Hujan 

 

Presipitasi adalah hasil dari perubahan uap air atau benda gas menjadi benda 

cair di atmosfer sebagai salah satu aspek yang ada dalam bidang Meteorologi, 
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Klimatologi dan Geofisika. Presipitasi yang sampai ke bumi dapat berbentuk air 

hujan, hujan es dan salju (Laserio, dkk., 2016). Presipitasi terbagi atas dua yakni 

presipitasi vertikal seperti air hujan, hujan es serta salju dan presipitasi horizontal 

seperti embun dan kabut. Semua hasil penguapan air yang berasal dari awan 

kemudian mengendap di udara dan jatuh ke bumi disebut 

dengan presipitasi (Abrori, 2019). Berikut ini adalah gambar mengenai siklus 

terjadinya hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. 3 Siklus Terjadinya Hujan (Sumber: Raharjo, 2010) 

Siklus hidrologi pada gambar 2.3, mengenai proses terjadinya hujan yang 

dimulai dari proses penguapan air yang terkumpul menjadi awan. Dengan bantuan 

angin maka titik-titik uap air akan semakin terkumpul dan membentuk awan yang 

besar. Maka saat air menjadi berat akan turun hujan. Jika suhu permukaan rendah 

maka kemungkinan besar akan menjadi hujan es atau salju (Widayat, 2020). Hujan 

menjadi salah satu bentuk presipitasi yang berhasil jatuh ke bumi dalam wujud 

cairan. Hujan merupakan partikel-partikel air yang berasal dari jatuhnya 

hydrometeor dengan diameter kurang lebih 0.5 mm (Laserio, dkk., 2016). 
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Curah hujan adalah peristiwa yang kompleks yang meliputi topografi dan 

hubungan antara laut, darat dan atmosfer sehingga sulit untuk memprediksi curah 

hujan itu sendiri (Santri, dkk., 2020). Satuan milimeter atau inci merupakan satuan 

dari curah hujan dan Indonesia menggunakan satuan milimeter (mm) (Nandani, 

2017). Seperti curah hujan dengan satu milimeter yang berarti satu 

milimeter air atau satu liter air ditampung pada area seluas satu meter persegi pada 

permukaan yang rata (Sutawinaya, dkk., 2017). 

Prediksi adalah suatu proses untuk memprediksi secara sistematik mengenai 

suatu hal yang mungkin akan terlaksana di masa yang akan datang sesuai dengan 

informasi dari masa lalu hingga sekarang yang dimiliki, sehingga kesalahan yang 

mungkin terjadi dapat diminimalisir (Widayat, 2020). Curah hujan memainkan 

peran penting dalam kehidupan dengan menggunakan data masa lalu untuk 

memprediksi curah hujan di masa depan, curah hujan dapat diprediksi namun 

dengan tingkat keakuratan yang tidak pasti. Berikut ini tabel standar Intensitas 

Curah Hujan di Indonesia. 

Tabel 2.  1 Kriteria Intensitas Curah Hujan 

No. Kategori 
Intensitas Curah Hujan 

(mm/jam) 

1. Curah Hujan Ringan 1-5 

2. Curah Hujan Sedang 5-10 

3. Curah Hujan Lebat 10-20 

4. Curah Hujan Sangat Lebat >20 

(Sumber: BMKG, 2010) 

 

Berdasarkan tabel 2.1, dapat diketahui jika intensitas curah hujan di daerah tersebut 

terbilang tinggi yaitu 10-20 mm/jam atau lebih dari 20 mm/jam sehingga akan 

terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor. Sebaliknya, dengan rendahnya 
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intensitas curah hujan di daerah tertentu dengan batas minimal 1-5 mm/jam, maka 

akan terjadi kekeringan (Muflih, dkk., 2019). 

Menurut kondisi iklim intensitas curah hujan di lokasi tertentu seperti 

Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan pergerakan monsun 

sesuai dengan arah angin dan tujuan akhir. Menurut sebaran curah hujan dari 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dapat dibedakan menjadi: 

a. Jika nilai perbandingan > 115% dari rata-rata curah hujan lebih tinggi 

dari nilai normal maka nilainya di atas normal (AN). 

b. Jika nilai rasionya antara 85% dan 115% dari rata-rata curah hujan 

maka dikatakan Normal (N). 

c. Jika nilai rasio kurang dari 85% dari rata-rata curah hujan, maka nilainya 

di bawah normal (BN). 

Alasan mengapa nilai intensitas curah hujan suatu tempat berbeda dikarenakan 

sumber sebaran curah hujan berbeda sesuai dengan bentuk cakupan mobile. 

Pergerakan distribusi curah hujan mirip satu kesatuan (Gifari, 2020). 

Prediksi cuaca adalah proses memprediksi keakuratan kondisi cuaca atau 

iklim dengan menggunakan komputer, data observasi serta pengetahuan tentang 

pola dan trend. Salah satu unsur cuaca yang biasanya dapat menggambarkan 

kondisi cuaca adalah curah hujan. Akan tetapi, perlu dilakukan sebuah prediksi 

curah hujan dikarenakan faktor cuaca tersebut sulit untuk diprediksi secara akurat. 

Oleh karena itu, diperlukan metode dengan tingkat keakuratan yang tinggi untuk 

menyelesaikan masalah yang kompleks (Bahri, dkk., 2019). 
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D. Pendekatan Statistical Downscaling 

 

Salah satu teknik pendekatan yang sering digunakan adalah teknik 

downscaling. Teknik ini mentransformasikan data dari skala besar (global) menjadi 

data skala yang lebih kecil. Jenis dari teknik downscaling adalah teknik 

statistical downscaling dan dynamical downscaling (Wigena, 2011). Ilustrasi   model 

downscaling dapat dilihat sebagai berikut. 

Gambar 2. 4 Ilustrasi Model Downscaling (Sumber: Sutikno, 2008) 
 

Ilustrasi model dari teknik downscaling dapat dilihat pada gambar 2.4, 

dimana teknik downscaling terbagi atas dynamical downscaling dan statistical 

downscaling dengan menambahkan peubah penjelas dengan skala besar terhadap 

peubah dengan skala kecil (Wilby dan Wigley., 1997). Penelitian ini berfokus pada 

pendekatan statistical downscaling. 

Pendekatan statistical downscaling (SD) adalah pendekatan menggunakan 

model statik untuk menganalisa korelasi antara data dengan skala besar (global) dan 

data dengan skala lokal (Butar-butar, dkk., 2019). Penyusunan model korelasi 

fungsional antara informasi luaran dari GCM dengan parameter cuaca lokal yang 

menggunakan pendekatan SD, dengan menganggap data luaran GCM sebagai 
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prediktor dan data parameter lokal sebagai prediktan (Hadijati, dkk., 2016). 

Ada beberapa model yang dikembangkan dari pendekatan SD seperti model 

utama parametrik hingga non parametrik. Untuk model parametrik yang meninjau 

sebaran sehingga mempunyai asumsi yang kuat (Wigena, 2006). Contoh model 

parametrik yaitu regresi komponen utama dan regresi kuadrat terkecil parsial 

(Rizki, 2020). Untuk model non parametrik yang merupakan kebalikan dari 

model parametrik, dimana model ini tidak mempunyai asumsi sebaran dan lebih 

fleksibel (Wigena, 2006). Contohnya yaitu, JST dan Projection Pursuit Regression 

(PPR) (Rizki, 2020). 

Untuk mengetahui prediksi hujan diperlukan data luaran global dan data 

lokal. Data luaran global yang seringkali digunakan adalah Global Circulation 

Model (GCM). Data luaran ini memiliki resolusi berskala rendah sehingga tidak 

dapat membagikan informasi atau data berskala lokal (Safrill, dkk., 2013). General 

Circulation Model (GCM) adalah data dengan bentuk numerik yang 

mendeskripsikan siklus fisik atmosfer, lautan, kritosfer dan permukaan daratan 

sebagai alat yang paling utama digunakan dalam simulasi pengaruh sistem iklim 

global dalam meningkatkan efek rumah kaca dikarenakan adanya perubahan iklim 

(Wati, dkk., 2016). Pendekatan SD menggunakan data luaran GCM sebagai output 

data untuk mendapatkan prediksi curah hujan. Data seperti suhu permukaan laut 

dapat digunakan dalam memprediksi curah hujan yang diperoleh dari data luaran 

GCM (Mamenun, 2012). 

Menurut Santri, dkk (2020), pendekatan SD memerlukan data deret waktu 

yang sama dalam perubahan iklim. Berikut adalah syarat keberhasilan dari 
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pendekatan SD. 

a. Korelasi antara prediktan dengan prediktor yang menjelaskan keberagaman 

iklim regional dengan baik. 

b. Prediktor dapat disimulasikan dengan baik oleh data luaran GCM. 

c. Hubungan prediktan dan prediktor tidak berubah terhadap waktu walaupun 

terjadi perubahan iklim. 

 

E. Metode Partial Least Square Regression 

 

Regresi linier sederhana dengan metode kuadrat terkecil adalah metode 

statistik yang dapat diaplikasikan untuk membentuk model interaksi linier antara 

prediktan Y dan prediktor X yang tunggal (Muharsyah, 2016). Partial Least Square 

Regression (PLSR) digunakan untuk memaparkan struktur keragaman data jika 

terjadi multikolinearitas di antara prediktor dalam suatu analisis (Mamenun, 2012). 

Metode PLSR juga digunakan untuk memisahkan beberapa komponen yang 

disebut variable latent untuk memilih sejumlah prediktor yang relevan dengan 

prediktan melalui proses dekomposisi prediktor dan prediktan secara simultan yang 

diikuti dengan proses regresi untuk mengetahui penggunaan prediktor untuk 

memprediksi prediktan (Wati, 2016). Maka dari itu, PLSR dapat dikatakan 

mencakup tiga bagian yaitu Principal Component Analysis (PCA), analisis 

peragam, dan regresi berganda (Mamenun, 2012). 

Metode PLSR akan memperoleh beberapa komponen baru untuk 

memodelkan prediktor (X) dan prediktan (Y) sehingga keduanya akan membentuk 

hubungan. Komponen baru selanjutnya dinamakan dengan skor X yang ditulis 

dengan ta dengan a = 1,2 … , A. Skor X (ta) adalah kombinasi dari linear prediktan 
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Xt dengan koefisien yang dinamakan pembobot dan dinamakan sebagai wta (a = 

1,2,…,A), dengan persamaan sebagai berikut: 

  

tia = ∑ik XikWka ; i = 1,2, … N T = XW (2.1) 

Skor X yang digunakan prediktor untuk X dan Y, sebagai berikut: 

a. Skor X sebagai prediktor bagi X:

tia = ∑ik XikWka ; i = 1,2, … N T = XW (2.2) 

b. Skor Y sebagai prediktor bagi Y: 

tia = ∑a tikram + fim X = TR + F (2.3)

Residu Y yaitu fim menyatakan deviasi antara respon dari pengamatan dan respon 

dari dugaan. Dari persamaan 2.1 dan 2.3, maka model regresi berganda adalah 

sebagai berikut: 

Yim = ∑a ram ∑a Wkaxik + fim

 = ∑k bmkxik + fim 

Y = XWR′ + F = XB + F (2.4) 

Koefisien model PLS yaitu bmk (B) dapat ditulis sebagai berikut: 

bmk = ∑a ramWma T = WR’ (2.5) 

Untuk data pengamatan yang baru maka prediksi dapat diperoleh berdasarkan data 

X dan matriks koefisien B (Wati, dkk., 2016). 

 

F. Metode Jaringan Syaraf Tiruan 

 

Terdapat beberapa elemen yang saling terhubung kemudian membentuk 

jaringan syaraf. Elemen ini disebut dengan Neurocomputing, yaitu bidang ilmiah 

yang berhubungan dengan pengembangan komputasi. Neurocomputing terdiri dari 
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sejumlah besar komputasi sederhana yang bekerja secara paralel elemen (Neuron) 

(Romanchuk, 2020). JST adalah sebuah sistem dalam memproses informasi yang 

didesain khusus menirukan prosedur kerja otak manusia dengan mengubah bobot 

sinapsis dalam proses pembelajaran (Bahri, dkk., 2019). 

JST adalah sebuah model dalam mengelola informasi atau data yang 

menirukan sistem syaraf manusia, misalnya dalam mengelola informasi pada otak 

manusia. Model adalah sejumlah besar informasi yang diperoleh dan saling 

berhubungan (neuron) melalui pemrosesan berdasarkan struktur sistem pengelolaan 

informasi (Manalu, 2016). Berikut ini adalah gambar mengenai desain JST yang 

terdiri atas tiga input layer, tiga hidden layer dan tiga output layer. 

 

Gambar 2. 5 Desain Jaringan Syaraf Tiruan (Sumber: Rachmawati, 2015) 

Desain JST terdiri atas beberapa layer seperti input layer, hidden layer dan output 

layer seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5, dimana setiap layer terdiri dari 

node atau neuron yang jumlahnya berbeda-beda (Manalu, 2016). JST sebagai 

model prediksi mampu mengenali pola-pola yang menggunakan algoritma 

pembelajaran dan pelatihan seperti halnya otak manusia dalam bekerja 

(Rachmawati, 2015). 



21 
 

 

 

Menurut Rachmawati (2015), karena sistem yang dirancang menyerupai 

kinerja otak manusia, maka JST ditentukan melalui tiga hal sebagai berikut: 

a. Pola interaksi antar node atau neuron disebut juga desain jaringan. 

b. Metode yang digunakan untuk menentukan bobot penghubung disebut sebagai 

metode training atau metode algoritma/learning. 

c. Fungsi aktivasi. 

 Dengan menggunakan teknologi Artificial Intelligence seperti JST maka 

pengenalan pola data dari sistem prediksi curah hujan dapat dilaksanakan dengan 

metode pelatihan yaitu untuk menentukan bobot interaksi antar neuron yang 

optimum (Arif, dkk., 2012). JST terbagi dalam beberapa algoritma diantaranya, 

algoritma Hebb, algoritma Perceptron, algoritma Adaline dan algoritma 

Backpropagation. Melalui beberapa simulasi abstrak dari jaringan neuron otak 

manusia maka salah satu JST yang menggunakan beberapa metode koneksi adalah 

JST backpropagation (Yingjia Wu, dkk., 2021). 

Backpropagation adalah salah satu algoritma yang dimiliki oleh JST dan 

umum digunakan. Algoritma ini adalah salah satu desain JST yang memiliki 

keluaran lebih akurat dengan tingkat error yang lebih kecil (Sofian, dkk., 2017). 

Untuk memperkecil tingkat error yang diperoleh, maka backpropagation akan 

menyesuaikan bobotnya sesuai dengan perbedaan output dan input yang diinginkan. 

Backpropagation juga merupakan pengembangan dari single layer menjadi 

multilayer network yang terdiri dari tiga layer, yaitu input layer, hidden layer dan 

output layer (Sutawinaya, 2017). 
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Gambar 2. 6 Desain JST dengan backpropagation (Sumber: Gifari, dkk., 2020) 
 

Gambar 2. 6 adalah desain jaringan syaraf tiruan dengan backpropagation 

yang terdiri dari tiga input layer, satu hidden layer dan tiganode atau neuron, serta 

satu output (Gifari, dkk. 2019). Algoritma backpropagation memiliki dua langkah 

perambatan yaitu fase maju dan fase maju. Langkah ini dilakukan pada jaringan 

untuk setiap pola yang diberikan selama pelatihan dilakukan (Manalu, 2016). 

Menurut Muflih, dkk (2019). Ada beberapa langkah pelatihan yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 

a. Langkah 0: inisiasi bobot (menetapkan nilai secara random kecil). 

 

b. Langkah 1: selama syarat kondisi gagal maka kerjakan langkah 2-9. 

 

c. Langkah 2 : untuk setiap pasangan yang akan dilatih maka kerjakan langkah 

3-8. 

Fase Maju (FeedForward) 

 

a. Langkah 3: setiap unit input (xi, i = 1, 2, … , n) menerima sinyal dan 

meneruskannya ke semua unit pada hidden layer. 

b. Langkah 4: setiap unit tersembunyi (zj, j = 1,2, … , p) menjumlahkan bobot 
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i=1 

i=1 

k=1 

c. sinyal input dengan persamaan berikut: 

z−inj  =  voj + ∑n xivij (2.6) 
 

Hitung sinyal output dengan fungsi aktivasinya 

 

zj  =  f (z−inj) (2.7) 

 
Mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada lapisan output. 

c. Langkah 5: setiap unit output (yk, k = 1,2, … ,m), menjumlahkan input 

terbobotnya. 

z−inj  =  voj + ∑n xivij                                                                                     (2.8) 

 Hitung sinyal output dengan fungsi aktivasinya. 

yk = (tk − yk) f′ (y−ink)   (2.9) 

 Fase mundur (Backpropagation) 

a. Langkah 6: setiap unit output (yk, k = 1,2, … ,m), menerima pola target sesuai 

dengan pola input pelatihan, kemudian menghitung error seperti persamaan 

berikut: 

𝛿k = (tk − yk) f′ (y−ink) (2.10) 

 Hitung suku koreksi bobot (digunakan untuk perbaruan wjk), 

∆wjk = 𝘢𝛿kzj (2.11) 

 Hitung suku koreksi bias (digunakan untuk perbaruan wok), 

∆wok = 𝛿𝘢k (2.12) 

Kirimkan 𝛿k ke unit-unit pada lapis bawahnya. 

b. Langkah 7: setiap unit tersembunyi (zj, j = 1,2, … , p), menjumlahkan delta 

inputnya (dari unit-unit yang ada pada layer di atasnya). 

𝛿−inj = ∑m𝛿 k wjk (2.13) 
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Hitung suku informasi error, 

𝛿j = 𝛿−injf ′(z−inj) (2.14) 

Hitung suku koreksi bobot (untuk perbaruan vij). 

∆vij = 𝘢𝛿jxi (2.15) 

Hitung suku koreksi bias (untuk perbaruan voj). 

∆voj = 𝘢𝛿j (2.16) 

Perbaruan bobot dan bias. 

c. Langkah 8: setiap unit output (yk, k = 1,2, … ,m), memperbarui bobot-

bobot  dan biasnya: 

wjk (baru) = wjk (lama) + ∆wjk  (2.17) 

 
d. Langkah 9: setiap unit tersembunyi (zj, j = 1,2, … , p), memperbarui 

bobot- bobot dan biasnya (i = 0, … ,n): 

vij (baru) = vij (lama) + ∆vij                                                                              (2.18) 

 
e. Langkah 10: uji syarat berhenti. 

Fungsi aktivasi sigmoid 

f (x) =  1+e−x                                                                                                         (2.19) 

f′ (x) = f(x)[1 − f(x)]   (2.20) 

 

Menurut Manalu (2016), untuk mentransformasikan data yang 

digunakan                          pada normalisasi data digunakan persamaan berikut: 

x′ =  
0.8 (X−a) 

+ 0.1                                                                                                  (2.21) 
        b−a 

 

Keterangan: 

 

x’= hasil normalisasi 
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x = data awal 

 

a = nilai minimal data awal 

 

b = nilai maksimal data awal. 

 

G. Root Mean Square Error (RMSE) 

 

Root Mean Square Error (RMSE) adalah standar pengukuran yang biasanya 

digunakan untuk mengetahui perbedaan antara nilai-nilai yang diprediksikan pada 

model prediksi. Secara sederhana, RMSE adalah metode pengukuran untuk 

menghitung bias dalam model prediksi (Sutawinaya. 2017). Nilai RMSE adalah 

hasil selisih prediksi dan pengamatan. Semakin kecil nilai RMSE maka prediksi 

semakin baik (Safril. 2013). Berikut persamaan untuk menghitung nilai RMSE. 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √∑(𝒀′−𝒀)
𝟐

𝑵
   (2.22)

 Keterangan: 

 Y’ = data hasil prediksi 

 Y  = data aktual 

 N  = jumlah data. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan pada bulan Mei 

sampai September 2021 dan lokasi yang menjadi objek penelitian adalah wilayah 

kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada koordinat antara 3o39’ hingga 4o16’ 

Lintang Selatan dan 119o 53’ hingga 120o 27’ Bujur Timur dengan luas wilayah 

yaitu 2.506,19 km2. 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Laptop digunakan sebagai media pengolahan data curah hujan. 

2. Beberapa aplikasi perangkat lunak (software): 

 

a) Arcgis 10.3 digunakan untuk membuat desain survei serta mengetahui tata 

letak  titik daerah penelitian. 

b) Microsoft Office Excel 2010 digunakan untuk mengolah parameter-parameter 

cuaca dan data curah hujan sebelum dimasukkan ke software Matlab R2019a. 

c) Matlab R2019a digunakan untuk mengolah dan menganalisis prediksi curah 

hujan dengan metode JST Backpropagation. 

d) Microsoft Office Word digunakan untuk menyusun laporan penelitian. 

e) SmartPLS digunakan untuk mengolah dan menganalisis prediksi curah hujan 

menggunakan metode PLS Regression. 

3. Data untuk metode PLSR yang akan digunakan diperoleh dari laman website 
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www.ncdc.noaa.gov berupa parameter-parameter cuaca seperti suhu 

maksimum, suhu minimum, kelembaban spesifik dan kecepatan angin serta 

data curah hujan bulanan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

untuk tahun 2016-2020. 

4. Data untuk JST berupa data curah hujan bulanan pada tahun 2016-2020 akan 

diperoleh dari data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi 

dan Geofisika Wilayah IV Makassar. 

C. Prosedur Kerja 

 

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Literatur 

 

Studi literatur merupakan tahapan pertama untuk menambah wawasan 

sebagai solusi pemecahan dari masalah yang diangkat dari penelitian berupa 

informasi yang bersumber dari jurnal, artikel, skripsi maupun buku mengenai 

prediksi curah hujan. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Metode PLSR 

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dua sumber yaitu data 

berupa parameter-parameter cuaca pada laman website www.ncdc.noaa.gov 

dan data curah hujan bulanan dari stasiun BMKG wilayah IV Sulawesi Selatan 

dari tahun 2016- 2020. 
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b) Metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 

 

Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari satu sumber yaitu data 

prediktor dan data prediktan berupa curah hujan bulanan dari stasiun Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah IV Sulawesi Selatan dari 

tahun 2016-2020. 

3. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Metode PLSR 

Tahap analisis data adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh data penelitian untuk diolah menggunakan software SmartPLS  

2) Membagi data penelitian menjadi dua yaitu data prediktor dan data 

prediktan. 

3) Menyimpan data penelitian menggunakan format CSV untuk diinput ke 

dalam software SmartPLS. 

4) Menginput data penelitian ke dalam software SmartPLS , kemudian 

memindahkan variabel yang digunakan untuk membuat desain model 

dengan model konstruk formatif. Berikut model konstruk formatif pada 

metode ini. 

5) Melakukan beberapa pengujian sehingga diperoleh keluaran berupa outer 

model (model pengukuran) dan inner model (model struktural), yakni 

sebagai berikut. 

a) Uji PLS algorithm dilakukan untuk memperoleh nilai keluaran berupa nilai R 
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square, nilai VIF dan nilai Godness of Fit. 

b) Uji Bootstrapping untuk mengetahui tingkat signifikansi dari model yang 

dibangun. Keluaran yang diperoleh pada uji Bootstrapping yaitu outer weight, 

outer loading dan coefficient path.  

6) Data pada uji Bootstrapping dan uji PLS algorithm yang diperoleh yaitu 

outer weight, outer loading dan nilai VIF merupakan bagian dari outer 

model (model pengukuran) sedangkan nilai R square, coefficient path dan 

Goodness of Fit merupakan bagian dari inner model (model struktural). 

7) Menghitung nilai RMSE dan nilai korelasi.  

8) Memperoleh model uji prediksi curah hujan untuk tahun 2021. 

9) Menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data 

yang dilakukan. 

b) Metode Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation 

Tahapan analisis data adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh data curah hujan untuk kabupaten Wajo. 

2) Membagi dua data menjadi data pelatihan dan data pengujian dengan 

menentukan masing-masing target latih kemudian menginput data ke dalam 

software Matlab yang dijalankan dengan syntax untuk diolah. 

3) Pengenalan pola pelatihan (training) dengan menyesuaikan nilai bobot 

secara random dan menggunakan penambahan learning rate. Proses 

training dapat dilakukan sebagai berikut. 

a) Data yang diperoleh terlebih dahulu dinormalisasikan menggunakan  

persamaan 2.21. 
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b) Inisialisasi bobot dan parameter yang diantaranya learning rate, epoch,  

RMSE dan jumlah hidden layer. 

c) Menghitung nilai RMSE dengan persamaan 2.22. 

d) Memeriksa nilai error yang dihasilkan. Jika tidak memenuhi kriteria maka 

proses dihentikan. Jika memenuhi kriteria yang diperlukan maka      proses 

akan dilanjutkan. 

4) Menguji validasi data pada tahap testing yang telah dilakukan pada 

proses training dan testing dengan memasukkan dengan data yang belum 

pernah training sebelumnya untuk mengetahui nilai error yang 

dihasilkan. Tahap testing dilakukan sebagai berikut. 

a) Data yang diperoleh terlebih dahulu dinormalisasikan menggunakan 

persamaan 2.21. 

b) Menghitung nilai masukan dan nilai bobot untuk setiap keluaran neuron. 

Kemudian menghitung nilai keluaran dengan fungsi aktivasi pada 

persamaan 2.17 dan 2.18. 

c) Menghitung nilai RMSE dengan persamaan 2.22. 

d) Melakukan denormalisasi. Setelah denormalisasi nilai RMSE maka proses 

akan dihentikan. Nilai RMSE tersebut yang akan dijadikan  tolak ukur dari 

kinerja JST. 

5) Tingkat validasi prediksi dapat dinilai setelah jaringan dibentuk. Jaringan 

yang maksimal dilihat dari nilai RMSE (Root Mean Square Error) dan 

nilai korelasi. 

6) Memperoleh data prediksi curah hujan. 



31 
 

 

 

7) Menganalisa dan menarik kesimpulan dari metode JST. 

c) Perhitungan Nilai Root Mean Square Error 

Nilai Root Mean Square Error dihitung menggunakan persamaan 

sebagai berikut. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √(∑
(𝑌′−𝑌)2

𝑁
) (3.1) 

Nilai RMSE dari kedua metode kemudian dihitung menggunakan software 

Matlab sesuai dengan persamaan di atas yaitu menginput data aktual dan data 

prediksi secara bersamaan menggunakan matriks A dan B. Matriks A untuk data 

aktual dan matriks B untuk data prediksi. Sedangkan nilai korelasi dihitung 

dengan perhitungan menggunakan syntax Correlation pada software Microsoft 

Excel. 

D. Tabel Penelitian 

a. Tabel Penelitian Untuk Metode Partial Least Square Regression  

Tabel 3.  1 Hubungan Prediktor dan Curah Hujan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulan 
Curah 

Hujan 

Parameter 

Suhu 

Maksimum 

Suhu 

Minimum 
Kelembaban Angin 

Januari 2016 … … … … … 

Februari 2016 … … … … … 

Maret 2016 … … … … … 

April 2016 … … … … … 

Mei 2016 … … … … … 

Juni 2016 … … … … … 

Juli 2016 … … … … … 

Agustus 2016 … … … … … 

September 2016 … … … … … 

Oktober 2016 … … … … … 

November 2016 … … … … … 

Desember 2016 … … … … … 

. … … … … … 

. … … … … … 

Desember 2020 … … … … … 
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b. Tabel Penelitian Untuk Metode JST 

 

Tabel 3.  2 Data Curah Hujan dan Normalisasi  

pada Tahun 2016-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Perbandingan Hasil Analisis Data 

Membandingkan hasil dari kedua metode dengan cara menghitung 

nilai RMSE pada kedua metode. dengan menggunakan persamaan 2.22 

Tabel 3.  3 Perbandingan Validasi Metode PSLR dan JST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partial Least Square Regression Jaringan Syaraf Tiruan 

RMSE Korelasi RMSE Korelasi 

 … … … … 

 … … … … 

 … … … … 

Bulan Curah Hujan Normalisasi 

Januari 2016 … … 

Februari 2016 … … 

Maret 2016 … … 

April 2016 … … 

Mei 2016 … … 

Juni 2016 … … 

Juli 2016 … … 

Agustus 2016 … … 

September 2016 … … 

Oktober 2016 … … 

November 2016 … … 

Desember 2016 … … 

. … … 

. … … 

. … … 

Desember 2020 … … 
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D. Bagan Alir Penelitian 

1. Partial Least Square Regression 

 

 

Mulai 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Selesai 
 

 

 

Memperoleh nilai signifikansi  

untuk uji model 

Uji RMSE dan nilai korelasi 

Data GCM 

- Suhu Maksimum 

- Suhu Minimum 

- Kelembaban 

- Kecepatan Angin 

Memperoleh data pada 

outer model 

Memperoleh data pada 

inner model 

 

 

Prediksi Curah Hujan 

 

Analisis dan Kesimpulan 
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Mulai 

Input Data Latih 

dan Data Uji 

Inisialisasi Bobot 

Awal, Treshold, 

Epoch, Learning 

Rate 

Target Error 

Tercapai 

 
  Ya  

Prediksi Curah Hujan 

Selesai 

Analisa dan Kesimpulan 

Uji RMSE dan nilai korelasi  

Tidak 

Fase Maju (Feedforward) 

2. Jaringan Syaraf Tiruan Backprpagation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Fase Mundur 

(Backpropagation) 

Normalisasi Data 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini memerlukan beberapa data diantaranya data curah hujan 

bulanan dari tiga pos hujan curah hujan yaitu pos hujan Sakkoli, pos hujan 

Paria/Majennang dan pos hujan Anabanua yang diperoleh dari Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika wilayah IV Makassar serta data luaran berupa data suhu 

maksimum, suhu minimum, kelembaban dan angin dari website 

www.ncdc.noaa.gov (dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020) dengan 

jumlah data sebanyak 240 data luaran untuk satu pos pengamatan. Untuk data aktual 

yang dibandingkan dengan data prediksi dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2020. Berikut ini penjelasan mengenai data penelitian kemudian dilanjutkan 

dengan analisis data dan pembahasan. 

1. Data Penelitian 

Pada metode Partial Least Square Regression yang diolah menggunakan 

software SmartPLS terdapat dua data variabel yaitu variabel prediktor dan variabel 

prediktan. Data variabel prediktor diperoleh dari website www.ncdc.noaa.gov 

berupa data suhu maksimum, suhu minimum, kelembaban dan angin, sedangkan 

data variabel prediktan dan data pada metode Jaringan Syaraf Tiruan diperoleh dari 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah IV Makassar yaitu data 

curah hujan bulanan dari tiga pos hujan di Kabupaten Wajo, diantaranya: 
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Tabel 4.  1 Nilai Rata-Rata Data variabel  pada Ketiga Pos Hujan 

Pos Hujan 

Metode Partial Least Square Regression 
Metode Jaringan 

Syaraf Tiruan 

Rata- Rata 

Curah Hujan 

Rata-Rata Data pada Parameter 
Rata-Rata 

Curah Hujan 
Suhu 

Maksimum 

Suhu 

Minimum 
Kelembaban Angin 

Pos Hujan 

Sakkoli 
218,729 32,72 23,22 84,48 18,29 218,729 

Pos Hujan 

Para/Majennang 
164,625 32,72 23,22 84,48 18,29 164,625 

Pos Hujan 

Anabanua 
184,916 32,72 23,22 84,48 18,29 184,916 

*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1. 

Tabel 4. 1 merupakan nilai rata-rata untuk setiap variabel yang digunakan baik 

data variabel curah hujan maupun data variabel suhu maksimum, suhu minimum, 

kelembaban dan angin yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 

pada metode Partial Least Square Regression dan data curah hujan 2016 sampai 

dengan 2020 pada metode Jaringan Syaraf Tiruan. 

2. Hasil Pengolahan Data 

a) Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi 

1) Pos Hujan Sakkoli 

 Perbandingan hasil data curah hujan aktual dan prediksi menggunakan 

metode Partial Least Square Regression dan metode Jaringan Syaraf Tiruan 

diperoleh dari hasil keluaran menggunakan software yang digunakan.  Hasil 

pengolahan berupa tabel dan grafik perbandingan kedua metode. Berikut hasil 

perbandingan data aktual dan data prediksi menggunakan kedua metode. 
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Tabel 4.  2 Hasil Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi menggunakan 

Metode PLSR dan Metode JST Pada Pos Hujan Sakkoli (Pos I) 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 195 195 116 156 

FEBRUARI 187 187 89 150 

MARET 133 133 217 107 

APRIL 459 459 309 367 

MEI 578 578 368 463 

JUNI 395 395 428 316 

JULI 166 166 358 133 

AGUSTUS 89 89 319 71 

SEPTEMBER 210 210 289 168 

OKTOBER 341 341 206 273 

NOVEMBER 360 360 213 288 

DESEMBER 22 22 81 18 

2018 

JANUARI 50 50 89 40 

FEBRUARI 171 171 116 137 

MARET 67 67 54 54 

APRIL 93 93 248 75 

MEI 695 695 311 556 

JUNI 432 432 300 346 

JULI 187 187 278 150 

AGUSTUS 195 195 141 156 

SEPTEMBER 100 100 105 80 

OKTOBER 249 249 194 199 

NOVEMBER 65 65 172 52 

DESEMBER 45 45 85 36 

2019 

JANUARI 151 151 36 121 

FEBRUARI 101 101 165 81 

MARET 100 100 172 80 

APRIL 200 200 244 160 

MEI 366 366 202 293 

JUNI 373 373 207 299 

JULI 236 236 204 189 
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TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2019 

AGUSTUS 30 30 18 24 

SEPTEMBER 55 55 89 44 

OKTOBER 66 66 68 53 

NOVEMBER 205 205 27 164 

DESEMBER 21 21 108 17 

2020 

JANUARI 146 146 156 18 

FEBRUARI 149 149 231 85 

MARET 121 121 285 26 

APRIL 267 267 214 42 

MEI 502 502 323 188 

JUNI 433 433 311 478 

JULI 820 820 183 308 

AGUSTUS 67 67 213 448 

SEPTEMBER 258 258 190 23 

OKTOBER 180 180 150 72 

NOVEMBER 136 136 244 384 

DESEMBER 32 32 52 406 

RATA-RATA 218,729 218,729 191,208 174,875 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh nilai tertinggi untuk data prediksi pada 

pos hujan Sakkoli setiap tahunnya jika menggunakan metode Partial Least 

Square Regression yakni bulan Juni 428 mm pada tahun 2017, bulan Juni 300 

mm pada tahun 2018, bulan Juni 373 mm pada tahun 2019 dan bulan Mei 323 

mm pada tahun 2020. Sedangkan, hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu bulan Mei 463 mm pada tahun 2017, 

bulan Mei 556 mm pada tahun 2018, bulan Juni 299 mm pada tahun 2019 dan 

bulan Juni 478 mm pada tahun 2020. 
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Grafik 4. 1 Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi dengan 

Menggunakan Metode PLSR dan Metode JST 

Berdasarkan grafik 4.1, diperoleh perbandingan rata-rata curah hujan 

bulanan yakni untuk metode Partial Least Square Regression 191,208 mm 

sedangkan pada metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu 174,875 mm. Nilai 

tersebut diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing untuk data aktual dan 

data prediksi kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah 

data yang ada yakni 48 data untuk masing-masing data aktual dan data prediksi. 

Berdasarkan pola grafik antara data prediksi dan data aktual maka dapat 

dikatakan jika metode Jaringan Syaraf Tiruan memiliki beberapa titik yang 

berhimpitan sehingga metode tersebut layak digunakan untuk memprediksi 

curah hujan di tahun berikutnya. 

2) Pos Hujan Paria/Majennang 

Perbandingan hasil data curah hujan aktual dan prediksi menggunakan 

metode Partial Least Square Regression dan metode Jaringan Syaraf Tiruan 

diperoleh dari hasil keluaran menggunakan software yang digunakan. Hasil 
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pengolahan berupa tabel dan grafik perbandingan kedua metode. Berikut hasil 

perbandingan data aktual dan data prediksi menggunakan kedua metode. 

Tabel 4.  3 Hasil Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi menggunakan 

Metode PLSR dan Metode JST Pada Pos Hujan Paria/Majennang (Pos II) 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 20 20 150 77 

FEBRUARI 226 226 120 242 

MARET 59 59 234 108 

APRIL 157 157 286 186 

MEI 603 603 288 543 

JUNI 399 399 369 380 

JULI 191 191 299 214 

AGUSTUS 69 69 201 116 

SEPTEMBER 79 79 180 124 

OKTOBER 222 222 175 238 

NOVEMBER 106 106 188 146 

DESEMBER 69 69 18 116 

2018 

JANUARI 144 144 83 176 

FEBRUARI 46 46 138 98 

MARET 43 43 76 95 

APRIL 193 193 213 215 

MEI 345 345 279 337 

JUNI 303 303 275 303 

JULI 156 156 245 186 

AGUSTUS 13 13 101 71 

SEPTEMBER 77 77 30 122 

OKTOBER 38 38 134 91 

NOVEMBER 145 145 91 177 

DESEMBER 21 21 31 78 

2019 

JANUARI 116 116 95 154 

FEBRUARI 58 58 204 107 

MARET 104 104 203 144 

APRIL 310 310 230 309 

MEI 196 196 104 218 

JUNI 445 445 201 417 
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TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN 

METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

2019 

JULI 48 48 214 99 

AGUSTUS 10 10 0 69 

SEPTEMBER 5 5 3 65 

OKTOBER 60 60 0 109 

NOVEMBER 32 32 24 86 

DESEMBER 107 107 87 146 

2020 

JANUARI 227 227 154 127 

FEBRUARI 107 107 219 215 

MARET 181 181 259 265 

APRIL 364 364 206 303 

MEI 375 375 307 346 

JUNI 362 362 297 279 

JULI 477 477 201 97 

AGUSTUS 73 73 115 60 

SEPTEMBER 239 239 122 53 

OKTOBER 95 95 120 68 

NOVEMBER 135 135 238 151 

DESEMBER 52 52 53 76 

RATA-RATA 164,652 164,652 163,750 175,042 

Berdasarkan tabel 4. 3 diperoleh nilai tertinggi untuk data prediksi pada 

pos hujan Sakkoli setiap tahunnya jika menggunakan metode Partial Least 

Square Regression yakni bulan Juni 369 mm pada tahun 2017, bulan Mei 279 

mm pada tahun 2018, bulan Juli 214 mm pada tahun 2019 dan bulan Mei 307 

mm pada tahun 2020. Sedangkan, hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu bulan Mei 543 mm pada tahun 2017, 

bulan Mei 337 mm pada tahun 2018, bulan Juni 407 mm pada tahun 2019 dan 

bulan Mei 346 mm pada tahun 2020. 
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Grafik 4. 2 Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi dengan 

Metode PLSR dan Metode JST 

 

Berdasarkan grafik 4.2, diperoleh perbandingan rata-rata curah hujan 

bulanan yakni untuk metode Partial Least Square Regression 163,750 mm 

sedangkan pada metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu 175,042 mm. Nilai 

tersebut diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing untuk data aktual dan 

data prediksi kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah 

data yang ada yakni 48 data untuk masing-masing data aktual dan data prediksi. 

Berdasarkan pola grafik antara data prediksi dan data aktual maka dapat 

dikatakan jika metode Jaringan Syaraf Tiruan memiliki beberapa titik yang 

berhimpitan sehingga metode tersebut layak digunakan untuk memprediksi 

curah hujan di tahun berikutnya. 
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3) Pos Hujan Anabanua 

Perbandingan hasil data curah hujan aktual dan prediksi menggunakan 

metode Partial Least Square Regression dan metode Jaringan Syaraf Tiruan 

diperoleh dari hasil keluaran menggunakan software yang digunakan. Hasil 

pengolahan berupa tabel dan grafik perbandingan kedua metode. Berikut hasil 

perbandingan data aktual dan data prediksi menggunakan kedua metode. 

Tabel 4.  4 Hasil Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi menggunakan 

Metode PLSR dan Metode JST Pada Pos Hujan Anabanua (Pos III) 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 13 13 113 90 

FEBRUARI 119 119 62 174 

MARET 25 25 218 99 

APRIL 209 209 351 246 

MEI 733 733 393 666 

JUNI 468 468 493 454 

JULI 309 309 384 326 

AGUSTUS 125 125 309 179 

SEPTEMBER 113 113 296 170 

OKTOBER 180 180 192 223 

NOVEMBER 60 60 216 127 

DESEMBER 128 128 61 182 

2018 

JANUARI 80 80 61 143 

FEBRUARI 114 114 102 170 

MARET 47 47 17 117 

APRIL 187 187 247 229 

MEI 792 792 329 713 

JUNI 560 560 334 527 

JULI 182 182 285 225 

AGUSTUS 4 4 95 82 

SEPTEMBER 49 49 30 118 

OKTOBER 44 44 157 114 

NOVEMBER 246 246 159 276 

DESEMBER 5 5 142 83 
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TAHUN BULAN 
NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

2019 

JANUARI 80 80 19 143 

FEBRUARI 2 2 162 81 

MARET 50 50 167 119 

APRIL 318 318 243 334 

MEI 115 115 114 171 

JUNI 548 548 176 518 

JULI 36 36 207 108 

AGUSTUS 18 18 0 94 

SEPTEMBER 0 0 0 79 

OKTOBER 52 52 0 121 

NOVEMBER 36 36 0 108 

DESEMBER 91 91 89 152 

2020 

JANUARI 159 159 161 192 

FEBRUARI 20 20 255 118 

MARET 230 230 299 109 

APRIL 179 179 223 487 

MEI 405 405 363 254 

JUNI 465 465 349 479 

JULI 591 591 184 136 

AGUSTUS 77 77 165 120 

SEPTEMBER 251 251 147 24 

OKTOBER 135 135 104 133 

NOVEMBER 137 137 243 149 

DESEMBER 89 89 27 143 

RATA-RATA 184,916 184,916 182,143 210,521 

Berdasarkan tabel 4. 4 diperoleh nilai tertinggi untuk data prediksi pada 

pos hujan Sakkoli setiap tahunnya jika menggunakan metode Partial Least 

Square Regression yakni bulan Juni 369 mm pada tahun 2017, bulan Mei 329 

mm pada tahun 2018, bulan Juni 207 mm pada tahun 2019 dan bulan Mei 363 

mm pada tahun 2020. Sedangkan, hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu bulan Mei 543 mm pada tahun 2017, 

bulan Mei 701 mm pada tahun 2018, bulan Juni 518 mm pada tahun 2019 dan 

bulan Juni 479 mm pada tahun 2020. 
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Grafik 4. 3 Grafik Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi 

Menggunakan Metode PLSR dan Metode JST 

 

Berdasarkan grafik 4. 3, diperoleh perbandingan rata-rata curah hujan 

bulanan yakni untuk metode Partial Least Square Regression 182,143 mm 

sedangkan pada metode Jaringan Syaraf Tiruan yaitu 210,521 mm. Nilai 

tersebut diperoleh dengan menjumlahkan masing-masing untuk data aktual dan 

data prediksi kemudian membagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah 

data yang ada yakni 48 data untuk masing-masing data aktual dan data prediksi. 

Berdasarkan pola grafik antara data prediksi dan data aktual maka dapat 

dikatakan jika metode Jaringan Syaraf Tiruan memiliki beberapa titik yang 

berhimpitan sehingga metode tersebut layak digunakan untuk memprediksi 

curah hujan di tahun berikutnya. 

b) Perbandingan Nilai Validasi Curah Hujan 

Perbandingan nilai validasi curah hujan menggunakan persamaan 2.21. 

yang diolah menggunakan software Matlab sedangkan untuk nilai korelasi 
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diolah menggunakan software Microsoft Excel. Berikut hasil perbandingan 

nilai validasi curah hujan aktual dan prediksi untuk ketiga pos hujan. 

Tabel 4.  5 Perbandingan Nilai Validasi Metode Partial Least Square 

Regression dan Jaringan Syaraf Tiruan 

 

 

 

 

 Nilai Root Mean Square Error pada metode Jaringan Syaraf Tiruan 

memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan nilai Root Mean Square Error 

pada metode Partial Least Square Regression. Sehingga, nilai validitas pada 

metode Jaringan Syaraf Tiruan lebih baik dikarenakan semakin kecil nilai Root 

Mean Square Error maka semakin baik model prediksi yang diperoleh. 

Nilai korelasi menjelaskan hubungan antara data aktual dan data dari 

kedua metode yang digunakan. Semakin tinggi nilai korelasi yang diperoleh 

maka semakin bagus hubungan antara data aktual dan data prediksi yang 

dilakukan. 

c) Model Uji Prediksi Curah Hujan 2021 

Model uji prediksi terbagi menjadi dua yakni prediksi menggunakan metode 

Partial Least Square Regression dan prediksi menggunakan metode jaringan 

Syaraf Tiruan, sebagai berikut. 

1) Metode Partial Least Square Regression 

Hasil prediksi biasanya tidak jauh berbeda dengan data aktual. 

Pos Pengamatan 
Metode PLS Regression Metode JST 

Korelasi RMSE Korelasi RMSE 

Sakkoli 0,546 190,669 0,671 0,150 

Paria 0,625 6,062 0,842 0,107 

Anabanua 0,626 19,196 0,852 0,024 
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Prediksi yang dihasilkan pada penelitian ini diperoleh dari algoritma PLS 

prediksi yang ada pada software. Hasil prediksi dapat dilihat pada grafik 

hasil model uji prediksi curah hujan tahun 2021, sebagai berikut. 

 

Grafik 4. 4 Model Uji Prediksi Curah Hujan Tahun 2021 

Berdasarkan grafik 4. 4 tersebut diperoleh jika curah hujan tertinggi pada 

pos hujan Sakkoli yaitu 820 mm, pos hujan Paria/Majennang yaitu 487 mm 

dan pos hujan Anabanua yaitu 567 mm yang masing-masing terjadi pada 

bulan juli. Adapun curah hujan terendah pada pos hujan Sakkoli terjadi pada 

bulan desember yaitu 12 mm, pada pos hujan Paria/majennang yaitu 56 mm 

terjadi di bulan desember dan pos hujan Anabanua terjadi di bulan februari 

yaitu 0 mm. Curah hujan dengan nilai 0 mm berarti memiliki curah hujan 

yang sangat kecil pada bulan tersebut. 

2) Metode Jaringan Syaraf Tiruan 

Model uji prediksi curah hujan mengikuti pola dari data hasil uji pada 

proses pengujian. Sehingga, nilai yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan 
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nilai hasil uji pada proses pengujian. Berikut ini, grafik prediksi curah hujan 

tahun 2021 untuk ketiga pos hujan di kabupaten Wajo. 

 

Grafik 4. 5 Hasil Model Uji Prediksi Untuk Curah Hujan Tahun 2021 

Berdasarkan grafik 4. 5 yang diperoleh dari hasil model uji prediksi untuk 

tahun 2021, dapat dikatakan jika curah hujan tertinggi pada pos hujan Sakkoli 

yaitu 651 mm pada bulan Agustus, pos hujan Paria/Majennang yaitu 379 mm pada 

bulan Mei dan pos hujan Anabanua pada bulan April yaitu 571 mm. Kemudian, 

curah hujan terendah terjadi di bulan Mei yaitu 16 mm untuk pos hujan Sakkoli, 

pada bulan Agustus yaitu 90 mm untuk pos hujan Paria/Majennang dan pada bulan 

September yaitu 73 mm untuk pos hujan Anabanua. 

B. Pembahasan 

Nilai validitas pada perbandingan curah hujan menggunakan data aktual dan 

data prediksi dapat disimpulkan berdasarkan nilai Root Mean Square Error dan 

nilai korelasi yang diperoleh. Nilai Root Mean Square Error diperoleh berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan software Matlab. Data curah hujan aktual dan 
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prediksi diinput ke dalam software untuk kemudian dihitung menggunakan syntax 

yang telah dibuat berdasarkan persamaan 2.22. Nilai Root Mean Square Error 

untuk metode Partial Least Square Regression yang diperoleh cukup tinggi yakni 

190,669 untuk pos hujan Sakkoli, 6,062 untuk pos hujan paria/Majennang dan 

19,196 untuk pos hujan Anabanua. Nilai tersebut tidak sesuai dengan nilai Root 

Mean Square Error yang seharusnya mendekati nilai nol. Hal ini dapat terjadi 

karena tipe data prediktor yang diperoleh yakni data global serta lokasi dari data 

tersebut kurang spesifik dengan lokasi yang diteliti (Wigena, 2006). Sehingga, nilai 

Root Mean Square Error yang diperoleh cukup tinggi. 

Nilai Root Mean Square Error untuk metode Jaringan Syaraf Tiruan yang 

diperoleh sudah baik yakni 0,150 untuk pos hujan Sakkoli, 0,107 untuk posa hujan 

Paria/Majennang dan 0,024 untuk pos hujan Anabanua. Nilai tersebut sudah sesuai 

dikarenakan data yang digunakan berada pada lokasi yang diteliti. Selain itu, 

algoritma yang digunakan yakni algoritma Backpropagation yang didesain agar 

memiliki keluaran atau output yang lebih akurat dengan tingkat error yang lebih 

kecil (Sofian, dkk. 2017). Hal inilah yang membedakan nilai Root Mean square 

Error yang diperoleh pada metode jaringan Syaraf tiruan dapat lebih kecil dan lebih 

akurat dibandingkan dengan nilai Root Mean Square Error pada metode Partial 

Least Square Regression. 

Berdasarkan hasil model uji prediksi tahun 2021 maka tingkat validasi dapat 

ditentukan berdasarkan data observasi yakni curah hujan relatif terjadi pada bulan 

April hingga bulan Juni dan pada bulan Agustus hingga bulan Oktober (pusatdata. 

Kab.Wajo). Sehingga, model uji prediksi yang mendekati data observasi tersebut 
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mengarah pada metode Jaringan Syaraf Tiruan. Dengan kata lain, jaringan yang 

telah dibangun atau didesain dapat digunakan untuk memprediksi curah hujan pada 

tahun berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Perbandingan curah hujan aktual dan curah hujan prediksi diperoleh 

menggunakan pengolahan data pada software SmartPLS untuk metode 

Partial Least Square Regression dan software matlab untuk metode 

Jaringan Syaraf Tiruan. Nilai keluaran yang diperoleh kemudian dirata-

ratakan sehingga menghasilkan nilai rata-rata curah hujan untuk tahun 2017 

hingga 2020 yakni 191,208 mm untuk pos hujan Sakkoli, nilai rata-rata 

curah hujan pada pos hujan Paria/Majennang yakni 163,750 mm dan nilai 

rata-rata curah hujan pada pos hujan Anabanua yakni 182,143 mm pada 

metode Partial Least Square Regression. Sedangkan, nilai rata-rata untuk 

curah hujan menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan yakni 174,875 

mm pada pos hujan Sakkoli, nilai rata-rata curah hujan untuk pos hujan 

Paria/Majennang yakni 175,042 mm dan untuk pos hujan Anabanua yakni 

210,521 mm. Berdasarkan pola grafik yang diperoleh dengan menginput 

data aktual dan data prediksi dari kedua metode yang digunakan maka 

diperoleh hasil pola grafik Jaringan Syaraf Tiruan lebih mendekati pola 

grafik dari data aktual sedangkan pola grafik Partial Least Square 

Regression sedikit mendekati pola grafik dari data aktual. Hal ini dapat 

disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti data global pada metode 

Partial Least Square Regression yang digunakan kurang spesifik sehingga 
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terjadi perbedaan yang cukup jauh antara metode Partial Least Square 

Regression dan data aktual. 

2. Berdasarkan hasil perbandingan nilai validitas berupa nilai Root Square 

Mean Error dan nilai korelasi dengan menggunakan metode Partial Least 

Square Regression untuk pos hujan Sakkoli, Paria/Majennang dan 

Anabanua masing-masing memiliki nilai yaitu 190,669., 6,062 dan 19,196 

sedangkan nilai Root Square Mean Error menggunakan metode Jaringan 

Syaraf Tiruan untuk pos hujan Sakkoli, Paria/Majennang dan Anabanua 

masing-masing memiliki nilai yaitu 0,150., 0,107 dan 0,024. Nilai Root 

Square Mean Error dari kedua metode yang digunakan memiliki perbedaan 

yang cukup jauh. Hal ini dapat terjadi karena metode Jaringan Syaraf Tiruan 

didesain khusus menggunakan algoritma Backpropagation sehingga dapat 

menghasilkan nilai keluaran yang lebih akurat dan lebih kecil. Berbeda 

dengan metode Partial Least Square Regression dengan nilai yang cukup 

tinggi. Hal ini dapat disebabkan karena data yang digunakan bersifat global 

sehingga kurang spesifik dan menyebabkan nilai Root Mean Square Error 

lebih tinggi. Semakin kecil nilai Root mean Square Error maka semakin 

kecil kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam proses prediksi. Untuk 

nilai korelasi menggunakan metode Partial Least Square Regression 

memperoleh nilai untuk masing-masing pos pengamatan hujan yaitu 0,546., 

0,625 dan 0,626., sedangkan nilai korelasi dengan menggunakan metode 

Jaringan Syaraf Tiruan untuk masing-masing pos pengamatan hujan yaitu 

0,671., 0,842 dan 0,852. Sehingga, dapat dijelaskan jika korelasi antara data 
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aktual dan data prediksi pada metode Jaringan Syaraf Tiruan sangat baik.  

B. Saran 

Saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk penelitian prediksi curah hujan menggunakan metode Partial 

Least Square Regression sebaiknya mencari cara untuk mengatasi tipe 

data global yang kurang spesifik dengan lokasi penelitian agar model 

uji prediksi yang dihasilkan semakin baik. 

2. Untuk penelitian menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan bisa 

menggunakan algoritma selain backpropagation agar dapat 

dibandingkan dengan algoritma yang digunakan pada penelitian ini. 
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LAMPIRAN I 

DATA CURAH HUJAN BULANAN 

KABUPATEN WAJO 

 

1.  POS HUJAN SAKKOLI  

 

Tahun 
Bulan 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

2016 10 67 106 132 257 471 74 24 6 1 46 106 

2017 195 187 133 459 578 395 166 89 210 341 360 22 

2018 50 171 67 93 695 432 187 195 100 249 65 45 

2019 151 101 100 200 366 373 236 30 55 66 205 21 

2020 146 149 121 267 502 433 820 67 258 180 136 32 

 

2.  POS HUJAN PARIA/MAJENNANG 

 

 

Tahun 

Bulan 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

2016 238 170 200 394 252 287 403 30 212 235 209 21 

2017 20 226 59 157 603 399 191 69 79 222 106 69 

2018 144 46 43 193 345 303 156 13 77 38 145 21 

2019 116 58 104 310 196 445 48 10 5 60 32 107 

2020 227 107 181 364 375 362 477 73 239 95 135 52 

 

3.  POS HUJAN ANABANUA 

 

 

Tahun 

Bulan 

JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

2016 43 208 150 429 176 353 126 58 140 346 314 21 

2017 13 119 25 209 733 468 309 125 113 180 60 128 

2018 80 114 47 187 792 560 182 4 49 44 246 5 

2019 80 2 50 318 115 548 36 18 0 52 36 91 

2020 159 20 230 179 405 465 591 77 251 135 137 89 



 

 

 

LAMPIRAN II 

DATA PREDIKTOR BULANAN 

 

1. Pos hujan Sakkoli 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2017 

JANUARI 195 29,98 22,70 87,57 19,71 

FEBRUARI 187 31,56 23,36 88,85 21,41 

MARET 133 31,86 23,49 88,93 18,38 

APRIL 459 32,35 23,45 80,71 16,56 

MEI 578 32,86 23,38 77,83 15,20 

JUNI 395 31,70 22,99 79,20 12,85 

JULI 166 32,34 22,39 74,56 14,90 

AGUSTUS 89 33,67 21,63 62,06 17,74 

SEPTEMBER 210 34,33 22,05 62,47 18,65 

OKTOBER 341 33,13 22,83 77,40 19,40 

NOVEMBER 360 32,52 23,51 80,90 19,56 

DESEMBER 22 24,85 19,18 68,39 17,89 

2018 

JANUARI 50 30,89 23,71 86,07 22,51 

FEBRUARI 171 30,79 23,25 86,81 20,84 

MARET 67 30,90 23,16 85,07 22,78 

APRIL 93 32,92 23,55 80,22 18,86 

MEI 695 32,89 24,04 79,09 16,95 

JUNI 432 32,11 23,00 80,95 16,01 

JULI 187 32,38 21,64 76,05 15,66 

AGUSTUS 195 33,80 21,08 66,89 20,26 

SEPTEMBER 100 34,14 20,78 61,65 21,87 

OKTOBER 249 34,37 22,09 68,35 20,29 

NOVEMBER 65 25,04 18,14 63,99 14,29 

DESEMBER 45 21,27 16,18 60,61 13,72 

2019 

JANUARI 151 30,72 23,43 91,24 22,28 

FEBRUARI 101 32,19 23,37 89,71 19,49 

MARET 100 31,45 23,52 89,88 19,36 

APRIL 200 32,76 24,12 87,03 18,89 



 

 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2019 

MEI 366 29,57 21,25 75,86 19,01 

JUNI 373 32,78 22,34 81,76 17,78 

JULI 236 32,94 20,59 71,59 16,76 

AGUSTUS 30 33,92 19,70 62,64 22,40 

SEPTEMBER 55 34,52 20,21 58,22 22,31 

OKTOBER 66 35,08 21,52 59,98 24,62 

NOVEMBER 205 34,37 22,78 74,91 24,66 

DESEMBER 21 28,58 20,77 74,75 18,82 

2020 

JANUARI 146 31,30 24,07 87,30 20,75 

FEBRUARI 149 31,27 24,21 87,04 19,22 

MARET 121 31,81 24,02 85,79 17,91 

APRIL 267 32,23 23,90 85,89 19,22 

MEI 502 32,69 24,28 86,35 16,52 

JUNI 433 32,48 22,85 83,81 14,85 

JULI 820 32,59 22,05 79,55 17,51 

AGUSTUS 67 34,33 21,97 63,02 20,83 

SEPTEMBER 258 34,22 22,46 69,19 20,63 

OKTOBER 180 34,23 22,61 74,55 21,30 

NOVEMBER 136 32,62 23,32 84,68 17,97 

DESEMBER 32 26,35 20,32 78,66 18,96 

 

2. Pos hujan Paria/Majennang 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2017 

JANUARI 20 29,98 22,70 87,57 19,71 

FEBRUARI 226 31,56 23,36 88,85 21,41 

MARET 59 31,86 23,49 88,93 18,38 

APRIL 157 32,35 23,45 80,71 16,56 

MEI 603 32,86 23,38 77,83 15,20 

JUNI 399 31,70 22,99 79,20 12,85 



 

 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2017 

JULI 191 32,34 22,39 74,56 14,90 

AGUSTUS 69 33,67 21,63 62,06 17,74 

SEPTEMBER 79 34,33 22,05 62,47 18,65 

OKTOBER 222 33,13 22,83 77,40 19,40 

NOVEMBER 106 32,52 23,51 80,90 19,56 

DESEMBER 69 24,85 19,18 68,39 17,89 

2018 

JANUARI 144 30,89 23,71 86,07 22,51 

FEBRUARI 46 30,79 23,25 86,81 20,84 

MARET 43 30,90 23,16 85,07 22,78 

APRIL 193 32,92 23,55 80,22 18,86 

MEI 345 32,89 24,04 79,09 16,95 

JUNI 303 32,11 23,00 80,95 16,01 

JULI 156 32,38 21,64 76,05 15,66 

AGUSTUS 13 33,80 21,08 66,89 20,26 

SEPTEMBER 77 34,14 20,78 61,65 21,87 

OKTOBER 38 34,37 22,09 68,35 20,29 

NOVEMBER 145 25,04 18,14 63,99 14,29 

DESEMBER 21 21,27 16,18 60,61 13,72 

2019 

JANUARI 116 30,72 23,43 91,24 22,28 

FEBRUARI 58 32,19 23,37 89,71 19,49 

MARET 104 31,45 23,52 89,88 19,36 

APRIL 310 32,76 24,12 87,03 18,89 

2019 

MEI 196 29,57 21,25 75,86 19,01 

JUNI 445 32,78 22,34 81,76 17,78 

JULI 48 32,94 20,59 71,59 16,76 

AGUSTUS 10 33,92 19,70 62,64 22,40 

SEPTEMBER 5 34,52 20,21 58,22 22,31 

OKTOBER 60 35,08 21,52 59,98 24,62 

NOVEMBER 32 34,37 22,78 74,91 24,66 

DESEMBER 107 28,58 20,77 74,75 18,82 

2020 
JANUARI 227 31,30 24,07 87,30 20,75 

FEBRUARI 107 31,27 24,21 87,04 19,22 



 

 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2020 

MARET 181 31,81 24,02 85,79 17,91 

APRIL 364 32,23 23,90 85,89 19,22 

MEI 375 32,69 24,28 86,35 16,52 

JUNI 362 32,48 22,85 83,81 14,85 

JULI 477 32,59 22,05 79,55 17,51 

AGUSTUS 73 34,33 21,97 63,02 20,83 

SEPTEMBER 239 34,22 22,46 69,19 20,63 

OKTOBER 95 34,23 22,61 74,55 21,30 

NOVEMBER 135 32,62 23,32 84,68 17,97 

DESEMBER 52 26,35 20,32 78,66 18,96 

 

3. Pos hujan Anabanua 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

PARAMETER 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2017 

JANUARI 13 29,98 22,70 87,57 19,71 

FEBRUARI 119 31,56 23,36 88,85 21,41 

MARET 25 31,86 23,49 88,93 18,38 

APRIL 209 32,35 23,45 80,71 16,56 

MEI 733 32,86 23,38 77,83 15,20 

JUNI 468 31,70 22,99 79,20 12,85 

2017 

JULI 309 32,34 22,39 74,56 14,90 

AGUSTUS 125 33,67 21,63 62,06 17,74 

SEPTEMBER 113 34,33 22,05 62,47 18,65 

OKTOBER 180 33,13 22,83 77,40 19,40 

NOVEMBER 60 32,52 23,51 80,90 19,56 

DESEMBER 128 24,85 19,18 68,39 17,89 

2018 

JANUARI 80 30,89 23,71 86,07 22,51 

FEBRUARI 114 30,79 23,25 86,81 20,84 

MARET 47 30,90 23,16 85,07 22,78 

APRIL 187 32,92 23,55 80,22 18,86 



 

 

 

TAHUN BULAN 
CURAH 

HUJAN 

SUHU 

MAKSIMUM 

SUHU 

MINIMUM 
KELEMBABAN ANGIN 

2018 

MEI 792 32,89 24,04 79,09 16,95 

JUNI 560 32,11 23,00 80,95 16,01 

JULI 182 32,38 21,64 76,05 15,66 

AGUSTUS 4 33,80 21,08 66,89 20,26 

SEPTEMBER 49 34,14 20,78 61,65 21,87 

OKTOBER 44 34,37 22,09 68,35 20,29 

NOVEMBER 246 25,04 18,14 63,99 14,29 

DESEMBER 5 21,27 16,18 60,61 13,72 

2019 

JANUARI 80 30,72 23,43 91,24 22,28 

FEBRUARI 2 32,19 23,37 89,71 19,49 

MARET 50 31,45 23,52 89,88 19,36 

APRIL 318 32,76 24,12 87,03 18,89 

MEI 115 29,57 21,25 75,86 19,01 

JUNI 548 32,78 22,34 81,76 17,78 

JULI 36 32,94 20,59 71,59 16,76 

AGUSTUS 18 33,92 19,70 62,64 22,40 

SEPTEMBER 0 34,52 20,21 58,22 22,31 

OKTOBER 52 35,08 21,52 59,98 24,62 

NOVEMBER 36 34,37 22,78 74,91 24,66 

DESEMBER 91 28,58 20,77 74,75 18,82 

2020 

JANUARI 159 31,30 24,07 87,30 20,75 

FEBRUARI 20 31,27 24,21 87,04 19,22 

MARET 230 31,81 24,02 85,79 17,91 

APRIL 179 32,23 23,90 85,89 19,22 

MEI 405 32,69 24,28 86,35 16,52 

JUNI 465 32,48 22,85 83,81 14,85 

JULI 591 32,59 22,05 79,55 17,51 

AGUSTUS 77 34,33 21,97 63,02 20,83 

SEPTEMBER 251 34,22 22,46 69,19 20,63 

OKTOBER 135 34,23 22,61 74,55 21,30 

NOVEMBER 137 32,62 23,32 84,68 17,97 

DESEMBER 89 26,35 20,32 78,66 18,96 



 

 

 

LAMPIRAN III 

PROSES PENGOLAHAN DATA 

METODE PARTIAL LEAST SQUARE REGRESSION 

 

TAMPILAN ANTARMUKA SOFTWARE SMARTPLS. 

 
 

 



 

 

 

 

PENENTUAN MODEL KONSTRUK (FORMATIF) 

 

 



 

 

 

 
 

1.  POS HUJAN SAKKOLI 

a.  OUTER MODEL (MODEL PENGUKURAN) 

Hasil pengolahan pada data outer model berupa nilai outer weight dan nilai 

VIF. 

 

 
 



 

 

 

 

b.  INNER MODEL (MODEL STRUKTURAL) 

Hasil pengolahan pada data inner model berupa nilai R square dan nilai 

koefsien jalur 



 

 

 

 
 

c.  GOODNESS OF FIT 

Hasil pengolahan data untuk goodness of fit berupa nilai rms dan nilai fit 

model 

 



 

 

 

 

HASIL KELUARAN DARI PENGOLAHAN DATA UNTUK POS HUJAN 

SAKKOLI 

 

*Data selengkapnya dapat dilihat pada link Google Drive berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?

usp=sharing 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN IV 

PROSES PENGOLAHAN DATA 

METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN 

 

1. POS HUJAN SAKKOLI 

a.  PELATIHAN JARINGAN 

 

Syntax pelatihan jaringan, sebagai berikut: 

 
clc; clear; close all; warning off all; 

  
%membaca data asli dari file excel 
data_asli = xlsread('Book1.xlsx',1,'B4:M8'); 
%melakukan tranpose terhadap data asli 
data_asli = data_asli'; 
%mengubah matriks mejadi bentuk vektor 
data_asli = data_asli(:); 
%mencari nilai minimal dan maksimal dari data asli 
min_data = min(data_asli); 
max_data = max(data_asli); 
%proses normalisasi data 
[m,n] = size(data_asli); 
data_norm = zeros(m,n); 
for x = 1:m 
    for y = 1:n 
        data_norm(x,y) = (0.8*(data_asli(x,y)-min_data)/(max_data-

min_data)); 
    end 
end 

  
%menyiapkan data latih normalisasi 
tahun_latih = 4;    %tahun 2016 s.d tahun 2019 
jumlah_bulan = 12; 
data_latih_norm = zeros(jumlah_bulan*tahun_latih-

jumlah_bulan,jumlah_bulan); 
%menyusun data latih normalisasi 
for m = 1:jumlah_bulan*tahun_latih-jumlah_bulan 
    for n = 1:jumlah_bulan 
        data_latih_norm(m,n) = data_norm(m+n-1); 
    end 
end 

  
%menyiapkan target latih normalisasi 
target_latih_norm = zeros(jumlah_bulan*tahun_latih-

jumlah_bulan,1); 
for m = 1:jumlah_bulan*tahun_latih-jumlah_bulan 
    target_latih_norm(m) = data_norm(jumlah_bulan+m);   %tahun 

2017 s.d 2019 
end 

  

%melakukan transpose terhadap data latih normalisasi dan target 

latih 
%normalisasi 



 

 

 

data_latih_norm = data_latih_norm'; 
target_latih_norm = target_latih_norm'; 

  
%menerapkan parameter JST 
jumlah_neuron1 = 100; 
fungsi_aktivasi1 = 'logsig'; 
fungsi_aktivasi2 = 'logsig'; 
fungsi_pelatihan = 'trainlm'; 

  
%membangun arsitektur JST backpropagation 
rng('default') 
jaringan = newff(minmax(data_latih_norm),[jumlah_neuron1 1],... 
    {fungsi_aktivasi1,fungsi_aktivasi2},fungsi_pelatihan); 

  

%melakukan pelatihan jaringa 
jaringan = train(jaringan,data_latih_norm,target_latih_norm); 

  
%membangun hasil pelatihan 
hasil_latih_norm = sim(jaringan,data_latih_norm); 

  
%melakukan denormalisasi terhadap hasil latih normalisasi 
hasil_latih_asli = round(hasil_latih_norm*(max_data-

min_data)+min_data); 

  
%membaca target latih asli 
target_latih_asli = 

data_asli(jumlah_bulan+1:jumlah_bulan*tahun_latih); %tahun 2017 

s.d tahun 2019 

  
%menghitung nilaiMSE 
nilai_error = hasil_latih_norm-target_latih_norm; 
error_MSE = (1/n)*sum(nilai_error.^2); 
RMSE = sqrt(Error_MSE); 

  
%menampilkan grafik hasil pelatihan 
figure 
plot(hasil_latih_asli,'bo-','LineWidth',1) 
hold on 
plot(target_latih_asli,'ro-','LineWidth',1) 
grid on 
title(['Grafik Keluaran JST vs Target dengan nilai MSE 

=',num2str(error_MSE)]) 
xlabel('Tahun 2016 s.d 2019') 
ylabel('Curah Hujan (mm/hari)') 
legend('Keluaran Jst','Target') 
hold off 

  
%menyimpan arsitektur JST hasil pelatihan 
save Sakkoli_Pelatihan jaringan 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hasil Running Pelatihan Jaringan, Sebagai Berikut: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

b.  PENGUJIAN JARINGAN 

 

Syntax pengujian jaringan, sebagai berikut: 

 
clc; clear; close all; warning off all; 

  
%membaca data asli dari file excel 
data_asli = xlsread('Book1.xlsx',1,'B4:M8'); 
%melakukan tranpose terhadap data asli 
data_asli = data_asli'; 
%mengubah matriks mejadi bentuk vektor 
data_asli = data_asli(:); 
%mencari nilai minimal dan maksimal dari data asli 
min_data = min(data_asli); 
max_data = max(data_asli); 
%proses normalisasi data 
[m,n] = size(data_asli); 
data_norm = zeros(m,n); 
for x = 1:m 
    for y = 1:n 
        data_norm(x,y) = ((0.8*(data_asli(x,y)-

min_data))/(max_data-min_data)+0.1); 
    end 
end 

  
%menyiapkan data uji normalisasi 
tahun_latih = 4;    %tahun 2016 s.d tahun 2019 
tahun_uji = 2;      %tahun 2019 s.d tahun 2020 
jumlah_bulan = 12; 
data_uji_norm = zeros(jumlah_bulan*tahun_uji-

jumlah_bulan,jumlah_bulan); 
%menyusun data uji normalisasi 
for m = 1:jumlah_bulan*tahun_uji-jumlah_bulan 
    for n = 1:jumlah_bulan 
        data_uji_norm(m,n) = data_norm(m+n-1+(tahun_latih-

1)*jumlah_bulan); %tahun 2019 s.d tahun 2020 
    end 
end 

  
%menyiapkan target uji normalisasi 
target_uji_norm = zeros(jumlah_bulan*tahun_uji-jumlah_bulan,1); 
for m = 1:jumlah_bulan*tahun_uji-jumlah_bulan 
    target_uji_norm(m) = data_norm(jumlah_bulan+m+(tahun_latih-

1)*jumlah_bulan);    %tahun 2019 s.d 2020 
end 

  
%melakukan transpose terhadap data uji normalsasi dan target uji 
%normalisasi 
data_uji_norm = data_uji_norm'; 
target_uji_norm = target_uji_norm'; 

  
%memanggil arsitektur JST hasil pelatihan 
load Sakkoli_pelatihan jaringan 



 

 

 

 %membaca hasil pengujian 
hasil_uji_norm = sim(jaringan,data_uji_norm); 

  
%melakukan denormalisasi terhadap hasil uji normalisasi 
hasil_uji_asli = round(hasil_uji_norm*(max_data-

min_data)+min_data); 

  
%membaca target uji asli 
target_uji_asli = data_asli(jumlah_bulan+1+(tahun_latih-

1)*jumlah_bulan:... 
    jumlah_bulan*tahun_uji+(tahun_latih-1)*jumlah_bulan); 

  
%menghitung nilai error MSE 
nilai_error = hasil_uji_norm-target_uji_norm; 
error_MSE = (1/n)*sum(nilai_error.^2); 
RMSE = sqrt(Error_MSE); 

  
%menampilkan grafik hasil pengujian 
figure 
plot(hasil_uji_asli,'ko-','LineWidth',2) 
hold on 
plot(target_uji_asli,'go-','LineWidth',2) 
grid on 
title(['Grafik Keluaran JST Vs Target dengan nilai MSE = 

',num2str(error_MSE)]) 
xlabel('Tahun 2020') 
ylabel('Curah Hujan (mm/hari)') 
legend('Keluaran JST','Target') 
hold off 

  
%Menyiapkan data prediksi normalisasi 
data_prediksi_norm = hasil_uji_norm(end-11:end); 
%melakukan transpose terhadap data prediksi normalisasi 
data_prediksi_norm = data_prediksi_norm'; 

  
%melakukan prediksi 
hasil_prediksi_norm = sim(jaringan,data_prediksi_norm); %januari 

2021 

  
for n = 1:11 
    data_prediksi_norm = [data_prediksi_norm(end-10:end); 

data_prediksi_norm(end)]; 
    hasil_prediksi_norm = 

[hasil_prediksi_norm,sim(jaringan,data_prediksi_norm)]; 
end 

  
%melakukan denormalisasi terhadap hasil prediksi normalisasi 
hasil_prediksi_asli = round(hasil_prediksi_norm*(max_data-

min_data)+min_data); 

  
%menampilkan grafik hasil prediksi 
figure 
plot(hasil_prediksi_asli,'mo-','LineWidth',2) 

grid on 
title('Prediksi Tahun 2021') 



 

 

 

xlabel('Tahun 2021') 
ylabel('Curah Hujan (mm/hari)') 
legend('Keluaran JST') 

 Hasil Running Pengujian Jaringan, Sebagai Berikut: 

 
 

 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada link Google Drive sebagai beriku: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?

usp=sharing 

 

 



 

 

 

HASIL PENGOLAHAN DATA 

METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN 

 

A. PELATIHAN DATA 

1. NORMALISASI DATA 

Normalisasi data pos hujan Sakkoli 

 
 

 
 

 
*Data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?

usp=sharing 

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

0,109 0,164 0,203 0,228 0,350 0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203

0,164 0,203 0,228 0,350 0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289

0,203 0,228 0,350 0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282

0,228 0,350 0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229

0,350 0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547

0,559 0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664

0,171 0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485

0,122 0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261

0,105 0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186

0,100 0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304

0,144 0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432

0,203 0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451

2016

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

0,289 0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121

0,282 0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148

0,229 0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266

0,547 0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164

0,664 0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190

0,485 0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778

0,261 0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521

0,186 0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282

0,304 0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289

0,432 0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197

0,451 0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342

0,121 0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163

2017

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

0,148 0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143

0,266 0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247

0,164 0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198

0,190 0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197

0,778 0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294

0,521 0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457

0,282 0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463

0,289 0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463 0,330

0,197 0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463 0,330 0,128

0,342 0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463 0,330 0,128 0,153

0,163 0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463 0,330 0,128 0,153 0,163

0,143 0,247 0,198 0,197 0,294 0,457 0,463 0,330 0,128 0,153 0,163 0,299

2018



 

 

 

2. DATA PELATIHAN 

 

Data pelatihan pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

3. TARGET PELATIHAN 

Target pelatihan pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

4. HASIL PELATIHAN 

 Hasil pelatihan pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

5. FUNGSI AKTIVASI 

 

Fungsi aktivasi yang digunakan yakni fungsi aktivasi sigmoid biner diantaranya 

logsig1, logsig2, dan fungsi pelatihan yang digunakan yaitu trainlm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2016 10 67 106 132 257 471 74 24 6 1 46 106

2017 195 187 133 459 578 395 166 89 210 341 360 22

2018 50 171 67 93 695 432 187 195 100 249 65 45

2019 151 101 100 200 366 373 236 30 55 66 205 21

TAHUN
BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2017 195 187 133 459 578 395 166 89 210 341 360 22

2018 50 171 67 93 695 432 187 195 100 249 65 45

2019 151 101 100 200 366 373 236 30 55 66 205 21

TAHUN
BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2017 238 232 188 449 545 398 215 153 250 355 370 100

2018 122 219 136 157 638 428 232 238 162 281 134 118

2019 203 163 162 242 375 381 271 106 126 135 246 99

TAHUN
BULAN



 

 

 

6. NILAI ERROR 

Nilai error pos hujan sakkoli 

 

*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

B. PENGUJIAN DATA 

1. DATA PENGUJIAN 

Data pengujian pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

2. TARGET PENGUJIAN 

Target pengujian pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

3. HASIL PENGUJIAN 

Hasil pengujian pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

4. NILAI ERROR 

Nilai error pos hujan Sakkoli 

 
*untuk data selengkapnya dapat dilihat pada link google drive sebagai berikut: 

https://drive.google.com/file/d/1st4zGyjTLhbqWNL4gyY6Nu3rlyZXyB8m/view?usp=sharing 

 

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2017 5,00E-10 9,00E-11 1,60E-10 1,20E-10 1,80E-10 3,80E-10 7,30E-11 2,70E-10 9,60E-11 4,80E-11 4,60E-10 4,00E-10

2018 1,70E-10 1,80E-10 1,90E-10 1,00E-10 2,40E-10 6,00E-11 1,80E-12 1,40E-11 1,40E-10 1,90E-10 8,40E-11 8,80E-11

2019 1,80E-10 6,00E-13 1,60E-10 1,50E-11 9,60E-11 1,40E-10 7,80E-12 1,10E-09 2,40E-10 1,40E-10 5,90E-10 2,30E-09

TAHUN
BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2019 151 101 100 200 366 373 236 30 55 66 205 21

2020 146 149 121 267 502 433 820 67 258 180 136 32

BULAN
TAHUN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2020 146 149 121 267 502 433 820 67 258 180 136 32

TAHUN
BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2020 88 306 201 461 478 352 210 660 101 82 437 414

TAHUN
BULAN

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

2020 0,135 0,128 0,027 0,202 0,008 0,094 0,645 0,640 0,228 0,177 0,300 0,374

TAHUN
BULAN



 

 

 

LAMPIRAN V 

HASIL MODEL UJI PREDIKSI 2021 

 

 

1. Metode Partial Least Square Regression 

 

2021 

BULAN 
POS HUJAN 

SAKKOLI PARIA/MAJENNANG ANABANUA 

JANUARI 125 236 131 

FEBRUARI 128 117 0 

MARET 101 192 204 

APRIL 247 374 153 

MEI 483 387 380 

JUNI 415 374 441 

JULI 802 487 567 

AGUSTUS 52 80 56 

SEPTEMBER 241 247 228 

OKTOBER 162 103 110 

NOVEMBER 116 145 111 

DESEMBER 12 59 63 

 

2. Metode Jaringan Syaraf Tiruan 

 

2021  

BULAN 
POS HUJAN 

SAKKOLI PARIA/MAJENNANG ANABANUA 

JANUARI 414 231 93 

FEBRUARI 58 288 125 

MARET 307 370 73 

APRIL 53 368 571 

MEI 16 379 419 

JUNI 407 260 493 

JULI 85 118 110 

AGUSTUS 651 90 94 

SEPTEMBER 107 109 73 

OKTOBER 16 163 127 

NOVEMBER 23 174 135 

DESEMBER 27 121 132 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAMPIRAN VI 

PERBANDINGAN CURAH HUJAN AKTUAL DAN PREDIKSI 

  

1. Pos Hujan Sakkoli 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 195 195 116 156 

FEBRUARI 187 187 89 150 

MARET 133 133 217 107 

APRIL 459 459 309 367 

MEI 578 578 368 463 

JUNI 395 395 428 316 

JULI 166 166 358 133 

AGUSTUS 89 89 319 71 

SEPTEMBER 210 210 289 168 

OKTOBER 341 341 206 273 

NOVEMBER 360 360 213 288 

DESEMBER 22 22 81 18 

2018 

JANUARI 50 50 89 40 

FEBRUARI 171 171 116 137 

MARET 67 67 54 54 

APRIL 93 93 248 75 

MEI 695 695 311 556 

JUNI 432 432 300 346 

JULI 187 187 278 150 

AGUSTUS 195 195 141 156 

SEPTEMBER 100 100 105 80 

OKTOBER 249 249 194 199 

NOVEMBER 65 65 172 52 

DESEMBER 45 45 85 36 

2019 

JANUARI 151 151 36 121 

FEBRUARI 101 101 165 81 

MARET 100 100 172 80 

APRIL 200 200 244 160 

MEI 366 366 202 293 

JUNI 373 373 207 299 

JULI 236 236 204 189 



 

 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2019 

AGUSTUS 30 30 18 24 

SEPTEMBER 55 55 89 44 

OKTOBER 66 66 68 53 

NOVEMBER 205 205 27 164 

DESEMBER 21 21 108 17 

2020 

JANUARI 146 146 156 18 

FEBRUARI 149 149 231 85 

MARET 121 121 285 26 

APRIL 267 267 214 42 

MEI 502 502 323 188 

JUNI 433 433 311 478 

JULI 820 820 183 308 

AGUSTUS 67 67 213 448 

SEPTEMBER 258 258 190 23 

OKTOBER 180 180 150 72 

NOVEMBER 136 136 244 384 

DESEMBER 32 32 52 406 

 

 
Grafik Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi dengan 

Menggunakan Metode PLSR dan Metode JST 
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2. Pos Hujan Paria/Majennang 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 20 20 150 77 

FEBRUARI 226 226 120 242 

MARET 59 59 234 108 

APRIL 157 157 286 186 

MEI 603 603 288 543 

JUNI 399 399 369 380 

JULI 191 191 299 214 

AGUSTUS 69 69 201 116 

SEPTEMBER 79 79 180 124 

OKTOBER 222 222 175 238 

NOVEMBER 106 106 188 146 

DESEMBER 69 69 18 116 

2018 

JANUARI 144 144 83 176 

FEBRUARI 46 46 138 98 

MARET 43 43 76 95 

APRIL 193 193 213 215 

MEI 345 345 279 337 

2018 

JUNI 303 303 275 303 

JULI 156 156 245 186 

AGUSTUS 13 13 101 71 

SEPTEMBER 77 77 30 122 

OKTOBER 38 38 134 91 

NOVEMBER 145 145 91 177 

DESEMBER 21 21 31 78 

2019 

JANUARI 116 116 95 154 

FEBRUARI 58 58 204 107 

MARET 104 104 203 144 

APRIL 310 310 230 309 

MEI 196 196 104 218 

JUNI 445 445 201 417 

JULI 48 48 214 99 

AGUSTUS 10 10 0 69 

SEPTEMBER 5 5 3 65 

OKTOBER 60 60 0 109 

NOVEMBER 32 32 24 86 

DESEMBER 107 107 87 146 



 

 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN 

METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2020 

JANUARI 227 227 154 127 

FEBRUARI 107 107 219 215 

MARET 181 181 259 265 

APRIL 364 364 206 303 

MEI 375 375 307 346 

JUNI 362 362 297 279 

JULI 477 477 201 97 

AGUSTUS 73 73 115 60 

SEPTEMBER 239 239 122 53 

OKTOBER 95 95 120 68 

NOVEMBER 135 135 238 151 

DESEMBER 52 52 53 76 

 

 
 

Grafik Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi dengan Metode 

PLSR dan Metode JST 
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3. Pos Hujan Anabanua 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2017 

JANUARI 13 13 113 90 

FEBRUARI 119 119 62 174 

MARET 25 25 218 99 

APRIL 209 209 351 246 

MEI 733 733 393 666 

JUNI 468 468 493 454 

JULI 309 309 384 326 

AGUSTUS 125 125 309 179 

SEPTEMBER 113 113 296 170 

OKTOBER 180 180 192 223 

NOVEMBER 60 60 216 127 

DESEMBER 128 128 61 182 

2018 

JANUARI 80 80 61 143 

FEBRUARI 114 114 102 170 

MARET 47 47 17 117 

APRIL 187 187 247 229 

MEI 792 792 329 713 

JUNI 560 560 334 527 

JULI 182 182 285 225 

AGUSTUS 4 4 95 82 

SEPTEMBER 49 49 30 118 

OKTOBER 44 44 157 114 

NOVEMBER 246 246 159 276 

DESEMBER 5 5 142 83 

2019 

JANUARI 80 80 19 143 

FEBRUARI 2 2 162 81 

MARET 50 50 167 119 

APRIL 318 318 243 334 

MEI 115 115 114 171 

JUNI 548 548 176 518 

JULI 36 36 207 108 

AGUSTUS 18 18 0 94 

SEPTEMBER 0 0 0 79 

OKTOBER 52 52 0 121 

NOVEMBER 36 36 0 108 

DESEMBER 91 91 89 152 



 

 

 

TAHUN BULAN 

NILAI PERBANDINGAN CURAH HUJAN DENGAN METODE PLSR DAN METODE JST 

AKTUAL PREDIKSI 

PLSR JST PLSR JST 

2020 

JANUARI 159 159 161 192 

FEBRUARI 20 20 255 118 

MARET 230 230 299 109 

APRIL 179 179 223 487 

MEI 405 405 363 254 

JUNI 465 465 349 479 

JULI 591 591 184 136 

AGUSTUS 77 77 165 120 

SEPTEMBER 251 251 147 24 

OKTOBER 135 135 104 133 

NOVEMBER 137 137 243 149 

DESEMBER 89 89 27 143 

 

 
 

Grafik Nilai Perbandingan Curah Hujan Aktual dan Prediksi Menggunakan 

Metode PLSR dan Metode JST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

C
U

R
A

H
 H

U
JA

N

BULAN

GRAFIK PERBANDINGAN CURAH HUJAN AKTUAL DAN 
PREDIKSI DENGAN METODE PLSR DAN METODE JST

Aktual PLSR JST



 

 

 

LAMPIRAN VII 

NILAI T TABEL 

 

 

Nilai t tabel digunakan sebagai pembanding untuk nilai t statistik yang diperoleh 

pada bagian koefisien jalur untuk metode Partial Least Square Regression. 

 

 

 

 

 


