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 ABSTRAK 

 

Nama  : Mahendra 
NIM : 60400115033 
Judul  :PENENTUAN PERCEPATAN GETARAN TANAH YANG 

DIPICU GEMPA BUMI MENGGUNAKAN METODE 
MIKROTREMOR DI KABUPATEN MAMASA 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai dan mikrozonasi dari 

percepatan getaran tanah maksimum (PGA) di kawasan terdampak gempa bumi di 
kabupaten Mamasa yang disebabkan oleh gempa bumi Mamasa 6 November 
2018.Data penelitian diperoleh dari pengukuran sinyal mikrotremor di 15 titik 
pengamatan dengan interval setiap titik 2 – 3 km yang terletak di empat 
kecamatan (kecamatan Mamasa, kecamatan Tawalian, kecamatan Balla dan 
kecamatan Sesenapadang). Data mikrotremor dianalisis menggunakan metode 
Horizontal to Vertical Spectral Ratio (HVSR) untuk mendapatkan nilai frekuensi 
predominan dan faktor amplifikasi di setiap titik pengamatan. Nilai frekuensi 
predominan digunakan untuk mencari nilai periode predominan yang selanjutnya 
digunakan untuk mencari nilai percepatan getaran tanah maksimum menggunakan 
metode Kanai (1966).Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai percepatan 
getaran tanah maksimum (PGA) berkisar antara 58,52 – 225,87 cm/s². 
Mikrozonasi percepatan getaran tanah maksimum dengan nilai relatif lebih tinggi 
tersebar di tiga kecamatan (kecamatan Tawalian, kecamatan Sesenapadang bagian 
Barat dan Timur dan kecamatan Balla). Sedangkan, mikrozonasi percepatan 
getaran tanah maksimum dengan nilai relatif lebih rendah tersebar di kecamatan 
Mamasa secara keseluruhan, kecamatan Balla, kecamatan Sesenapadang bagian 
tengah dan bagian Barat kecamatan Tawalian. 

Kata kunci : PGA, Mikrotremor, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, Metode 
Kanai 1966 
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ABSTRACT 

 

Name : Mahendra 
NIM : 60400115033 
Judul  :DETERMINATION OF GROUND ACCELARATION OF 

TRIGGER BY EARTHQUAKES USING 
MICROTREMOR METHOD IN MAMASA REGENCY 
WEST SULAWESI PROVINCE 

 
The aims of this research were to determine the peak ground acceleration 

(PGA) at affected areas of the earthquake in Mamasa regency which were caused 
by November 6th, 2018 Mamasa earthquake and then microzonate them.The 
research data were acquired from microtremor signal measurement in 15 
observation points with 2 – 3 km interval of each point that located in four 
district(Mamasa, Tawalian, Balla and Sesenapadang Sub district). Microtremor 
data were analyzed using Horizontal to Vertical Ratio (HVSR) method to 
determine predominant frequency and amplification factor for every observation 
point. Predominant frequency was used to determine predominant period that later 
was used to determine peak ground acceleration using Kanai method (1966).The 
result showed that the value of peak ground acceleration was between 58,52 – 
225,87 cm/s². Higher value of PGA were scattered in three Sub districts (Mamasa, 
Balla and Western and Eastern parts of Sesenapadang Sub district). In addition, 
microzonation of PGA with lower value was scattered in Mamasa Sub district 
overall, Balla Sub district, middle part of Sesenapadang Sub district and Western 
part of Tawalian Sub district. 

Kata kunci : PGA, Microtremor, Horizontal to Vertical Spectral Ratio, Kanai 
Method 1966 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1. Latar Belakang 

Pada tahun 2017 PUSGEN (Pusat Studi Gempa Nasional) mengemukakan 

bahwa secara umum guncangan gempa di Indonesia akan lebih besar di area-area 

yang berdekatan dengan daerah zona penunjaman dan sesar aktif. Melihat dari 

peta (Gambar I.1), ada dua daerah di Pulau Sulawesi masuk kedalam zona merah 

gempa Indonesia dengan percepatan puncak di batuan dasar berkisar antara 0,7 g 

– >1,2 g, yakni provinsi Sulawesi Barat yang dilintasi oleh sesar Makassar Strait 

dan Sulawesi Tengah yang dilalui jalur sesar aktif Palu-Koro. 

 

Gambar 1.1 Peta zonasi gempa Indonesia dan percepatan puncak di Batuan dasar 
(PUSGEN, 2017) 
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Sesar aktif Palu-Koromenunjukkan aktifitas yang sangat signfikan pada 

akhir September – Oktober 2018, hingga menimbulkan gempa bermagnitudo 

7,4SR yang menyebabkan tsunami. Aktifitas sesar Palu-Koro juga telah memicu 

reaktivasi sesar naik (thrust fault) di bagian barat sesar Palu- Koro, meliputi 

wilayah Selat Makassar, daratan bagian barat Pulau Sulawesi, termasuk sesar 

minor Saddang yang ada di kabupaten Mamasa dan tepat berada di selatan sesar 

Palu-Koro. 

Kabupaten Mamasa merupakan salah satu kabupaten pemekaran 

barudengan koordinat 119° 00‟ 39,1" – 119° 38‟ 11,6" Bujur Timur dan 2° 34‟ 

16" – 3° 19‟ 40,6" Lintang Selatan dan memiliki luas sekitar 3.202 km2. 

Kabupaten Mamasa merupakan jalur perlintasan sesar Saddang. Reaktivasi sesar 

Saddang yang dipicu oleh gempa Palu-Donggala menyebabkan gempa beruntun 

(gempabumi swarm) dengan frekuensi sering di Mamasa.Sejak tanggal 3 

November – 9 November 2018 Mamasa dilanda sebanyak 217 gempa. Jumlah 

gempa pada tiga hari pertama hanya sebanyak 31 gempa. Tiga hari berikutnya 

aktifitas gempa melonjak drastis menjadi 116 kali gempa. Artinya dalam waktu 

sepekan telah terjadi peningkatan aktivitas gempa secara sigifikan. 

Rentetan gempa yang terjadi berpuasat di timur kabupaten Mamasa dan 

mengarah ke tenggara. Hal ini menyebabkan kecamatan-kecamatan yang berada 

di bagian timur kabupaten Mamasa sangat terdampak. Dari survey BMKG 

Wilayah IV Makassar waktu awal terjadi gempa, daerah yang paling terdampak 

gempabumi Mamasa ada 4 (empat) kecamatan yang saling berbatasan langsung 

yaitu, kecamatan Balla, kecamatan Sesenapadang, kecamatan Tawalian dan 
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kecamatan Mamasa yang merupakan kawasan padat penduduk. Sehingga banyak 

bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat seperti rumah-rumah 

warga, gedung pemerintahan hingga rumah sakit. 

Telah diketahui bahwa dampak dari adanya gempabumi adalah tingkat 

kerusakan yang ditimbulkan dari suatu gempabumi sangat tergantung pada 

kondisi topografi dan geologi permukaan. Usaha untuk memprediksi kapan, 

dimana dan berapa kekuatan gempabumi sampai saat ini masih belum tepat, maka 

usaha yang paling baik untuk diupayakan adalah dengan cara mitigasi bencana 

gempabumi untuk mengkaji rencana tata ruang dan wilayah dengan mengamati 

dan menganalisa data mikrotremor yang berguna untuk mengidentifikasi 

percepatan getaran tanah yang dipicu gempabumi di daerah Mamasa. 

Melalui ayat Al-Qur‟an, Allah memerintahkan kepada manusia untuk 

melakukan penelitian dan pengamatan fenomena alam terkait yang ada dibumi. 

Dengan hal ini, manusia dapat mengambil manfaatnya untuk meningkatkan 

keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirmandalam 

QS Yunus/10: 101. 

                

Terjemahannya : 

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah 
bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi 
orang-orang yang tidak beriman".(KementrianAgama RI, 2013 : 221). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada 

manusia untuk melakukan pengamatan baik di langit dan di bumi. Salah satunya 

adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di bumi yaitu menciptakan 
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gununggunung, sungai, hutan dan sebagainya (Ibnu Katsir, 2003). Menurut 

Quraish Shihab, Allah tidak akan memaksa, engkau tidak perlu memaksa mereka 

agar beriman, tetapi katakanlah kepada mereka, “Perhatikanlah dengan mata 

kepala dan hati kamu masing-masing apa yakni makhluk dan atau sistem kerja 

yang ada di langit dan di bumi.Sungguh banyak yang dapat kamu perhatikan, satu 

diantaranya saja bila kamu menggunakan akalmu yang dianugerahkan Allah swt. 

sudah cukup untuk mengantar kamu semua beriman dan menyadari bahwa Allah 

Maha Kuasa, Dia Maha Esa dan Dia membimbing manusia antara lain melalui 

para nabi guna mengantar mereka ke jalan bahagia. Jika mereka ingin beriman, 

itulah salah satu caranya, bukan dengan memaksa, karena tidaklah bermanfaat 

ayat-ayat yakni bukti dan tanda kekuasaan Allah, betapapun jelas dan banyaknya 

dantidak juga kehadiran para rasul menyampaikan peringatan-peringatan bagi 

orang-orang yang tidak mau beriman.” (Al-Misbah, 1994). 

Kaitan dengan ayat ini juga menjelaskan untuk melakukan pengamatan 

apa yang terjadi dibawah permukaan bumi. Bumi tersusun berbagai macam 

lapisan-lapisan batuan dan memiliki komposisi yang berlainan dan membentuk 

lempeng samudera dan lempeng benua yang selalu mengalami deformasi sehingga 

menyebabkan bumi bergoncang. 

I.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah seberapa besar nilai 

percepatan getaran tanah mikrotremor akibat gempa di Kabupaten 

Mamasa,Provinsi Sulawesi Barat ? 
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I.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah menentukan nilai percepatan getaran tanah 

mikrotremor akibat gempa di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. 

I.4. Ruang Lingkup Penelitian 

 Guna menghasilkan penelitian yang baik, lingkup pembahasan yang di 

teliti adalah : 

a. Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi 

Barat, dengan koordinat 119° 0‟ 39,1" – 119° 38‟ 11,6" Bujur Timur dan 

2° 34‟ 16,0" – 3° 19‟ 40,6" Lintang Selatan. 

b. Data mikrotremor yang digunakan diambil dari 15 titik pengamatan yang 

berada di empat (4) kecamatan yaitu : Kecamatan Mamasa, Kecamatan 

Tawalian, Kecamatan Seseanapadang dan Kecamatan Balla. 

c. Akuisisi data menggunakan alat seismik mikrotremor. 

d. Menghitung nilai percepatan getaran tanah akibat gempa di Kabupaten 

Mamasa (Kecamatan Mamasa, Kecamatan Tawalian, Kecamatan 

Seseanapadang dan Kecamatan Balla), Provinsi Sulawesi Barat. 

e. Nilai percepatan getaran tanah dihitung menggunakan metode Kanai 

(1966) dengan parameter masukan koordinat, magnitude, dan episenter 

dari 15event gempa Mamasa periode November 2018 – Juli 2019 yang 

memiliki magnitude ≥ 3 SR, serta periode predominan tanah dari masing-

masing titik pengamatan. 
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f. Event gempa yang digunakan merupakan data gempabumi yang dirasakan 

yang dikeluarkan BMKG Wilayah IV Makassar. 

I.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Akademik : dapat mengembangkan aplikasi ilmu Fisika khususnya 

Geofisika tentang Seismologi Mikrotremor. 

b. Bagi Pemerintah : sebagai informasi intensitas bencana dan acuan untuk 

mitigasi bencana gempa bumi untuk mengkaji rencana tata ruang dan 

wilayah. 

c. Bagi Masyarakat : sebagai informasi daerah rawan bencana gempa untuk 

tetap waspada dalam beraktivitas sehari-hari. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gempabumi dalam Perspektif Al-Qur’an   

Dalam satu-satunya kitab suci yang masih otentik yang diturunkan Allah 

dan telah bertahan dengan utuh, al-Qur‟an, terdapat pernyataan tentang 

terciptanya alam semesta dari ketiadaan, di samping bagaimana kemunculannya 

sesuai dengan ilmu pengetahuan abad ke-20, meskipun telah diungkapkan 14 abad 

yang lalu (Gofar, 2008). Akhirnya teori Big Bang mendapatkan porsi yang lebih 

dan menggeser teori steady-state, dengan kemenangan teori Big Bang ini mitos 

“materi kekal” runtuh dan tidak mendapatkan sandaran yang kokoh lagi 

(Hawking, 1993). 

Tercatat kurang lebih 51 ayat yang tertuang dalam al-Qur‟an pembahasan 

mengenai Alam. Sebagai bukti definitive pembicaraan alam yang dominan dan 

serba misterius dan perlu pengkajian yang mendalam dari berbagai aspek ilmu 

pengetauan dan prinsip-prinsip keilmuan yang juga biasa disebut ayat kauniyah. 

Cukup banyak juga ayat yang membicarakan gejolak alam sebagai tanda akhir 

zaman (Sahil, 2007). 

Dalam buku Tafsir Ilmi 'Samudra dalam perspektif Alquran dan Sains' 

yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, Badan Litbang dan Diklat 

Kementerian Agama RI, dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

(2014) menjelaskan bahwa gunung terus bergerak. Gunung yang terus bergerak 
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diibaratkan pergerakan awan. Mengenai hal iniAllah berfirman dalam QS An 

„Naml/27: 88. 

                     

  

Terjemahannya : 

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, 
padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang 
membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Kementerian Agama RI, 2013 : 385). 

Dalam Tafsir al-Muntakhab  dijelaskan makna ayat di atas sebagai berikut 

: "wahai Rasul, engkau melihat gunung-gunung itu tetap di tempatnya dan engkau 

mengira mereka diam, padahal yang terjadi sesungguhnya mereka bergerak cepat 

laksana gerakan awan". 

Dalam tafsir Al-Azhar dikemukakan beberapa perumpamaan kendaraan 

yang bergerak, bahwa kapallah yang berlayar; adapun barang-barang yang ada di 

dalam kapal, rasanya tidak berlayar dan membeku tidak bergerak, padahal dia 

dibawa ikut serta oleh kapal yang tengah berlayar itu. 

Dikemukakannya beberapa perumpamaan yang nyata ini untuk cepat 

menerima bahwa gunung-gunung yang kelihatan duduk sudah beribu-ribu, bahkan 

berjuta tahun dengan tenangnya di daerah tempat dia terpancang, sebenarnya 

bukanlah dia berdiam, bahkan dia berjalan sangat cepat, secepat putaran bumi 

mengelilingi matahari, namun kita yang melihatnya tidak menyadari, karena kita 

pun turut di”terbangkan” oleh bumi itu(Al-Azhar, 2004). 
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Pergerakan-pergerakan Bumi, lempengan Bumi dan semua benda-benda di 

atasnya tentu menimbulkan berbagai macam perubahan, baik pergerakan cepat, 

sedang, maupun pergerakan lambat yang tidak dirasakan manusia. Perubahan 

dinamis itu yang menyebabkan terjebaknya endapan-endapan yang diperlukan 

manusia,air tanah, seperti mineral, energi fosil, dan sebagainya. Selain itu, 

perubahan juga dapat menimbulkan, tsunami, hilangnya daratan dari pandangan 

mata, atau munculnya gunung-gunung baru seperti terjadi pada Anak Krakatau di 

Selat Sunda dan gempabumi. 

Gempabumi adalah kata istilah yang diambil dari bahasa Indonesia dan 

tentunya akan menemui kesulitan ketika mencari terjamahan mengenai ayat yang 

menyandang kata berartikan gempabumi tersebut, disinidiambil beberapa 

pemaknaan yang serupa dengan sifat-sifat gempabumi sebagai berikut : 

 .Zalzala,yangberarartigoncang(زلزل) .1

 .Rajafa,yangberarartigoncang(رجف) .2

 .Rojja, yang berarartigoyang(رج) .3

 .Dakka, yang berarartiroboh (دك) .4

Dari keempat kata di atas secara pasti tidak berartikan gempa, hal ini 

dikarenakan istilah gempa itu sendiri baru terdengar dan muncul pada akhir-akhir 

ini. Dalam arti kata di atas akan mendapatkan sebagai sebuah kejadian 

gempabumi ketika bersandingan dengan kata selanjutnya sebagai sebuah kejadian 

atau fenomena gempa, seperti; (الارض) al-‘ard dan lain-lain (Munawwir, 1997). 
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Dari semua kata yang ditawarkan di atas, ditemukan beberapa ayat yang 

menceritakan langsung mengenai fenomena gempabumi yang juga diikuti oleh 

sebab akibat dari kejadian gempabumi tersebut. Diantaranya, Allah berfirman 

dalam QS Al-A‟raf/7: 91. 

            

Terjemahannya : 

“Kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka.”(Kementerian Agama RI, 
2013 : 163). 

 Pada pangkal ayat di atas “Kemudia mereka ditimpa gempa”, disebutkan 

bahwa gempa besar datang, dan di dalam ayat lain disebut pula bahwa azab yang 

menimpa orang Madyan ini ialah pekik (jerit) yang sangat keras. Ketika 

menafsirkan azab yang menimpa kaum Shalih di ayat 77 sudah juga diterangkan 

bahwasanya kedua-duanya ini sama-sama terjadi. Apabila misalnya suatu gunung 

berapi meletus dengan dahsyatnya, gempa besarpun timbul, semua bergoyang dan 

bunyi letusan itu sangatlah keras, sehingga menyeramkan : “Maka jadilah mereka 

mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka”. (ujung ayat 

91). (Al-Azhar, 1987) 

Pembahasan mengenai gempabumi bisa juga kita temukan dalam surah 

lain, yakni, Allah berfirman daam QS Al „Waqi‟ah/56: 4. 
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Terjemahannya : 

“Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya.”(Kementerian Agama 
RI, 2013 : 535). 

Pada ayatini kata gempabumi terdapat pada penyebutan kata 

 rajayang berartimenggoncangdengan(رج)rujjatyang diambildarikata(ررُ جَّ تِ )

keras,ayatdiatasmenggunakanbentukpasifyangmemberi kesanterjadinya hal 

tersebut dengan sangat mudah. Dari kata di atas juga disebutkan dalam tafsir al-

Misbah karangan M. Quraish Shihab (2002) bahwasannya kata tersebut mengarah 

kepada sebuah fenomena alam yang disebut gempabumi, dengan beberapa 

perumpamaan gempabumi yang dahsyat terjadi pada waktu itu. Bahkan dalam 

lanjutan penjelasan dari ayat ini M. Quraish Shihab menuturkan sebuah pendapat 

dari Tafsir al-Muntakhab, ayat di atas lebih kurang sebagai berikut : 

“Bumi yang kita huni ini pada hakikatnya tidak tetap dan tak seimbang. 

Bumi terdiri atas lapisan batu-batu yang bertumpuk-tumpuk dan tidak 
teratur. Terkadang lapisannya tidak sama dengan sebelahnya sehingga 
membentuk apa yang disebut dengan rongga geologi di banyak tempat. 
Rongga-rongga inilah yang sejak dahulu, bahkan sampai sekarang menjadi 
pusat terjadinya gempa berskala besar. Itu dimungkinkan karena rongga-
rongga itu berada di bawah pengaruh daya tarik menarik yang sangat kuat 
yang terjadi saat lapisan-lapisan itu terbelah. Maka apabila kekuatan ini 
tidak seimbang akibat pengaruh faktor-faktor eksternal lainnya, akan 
terjadi hentakan yang sangat kuat dan mengakibatkan goncangan bumi 
yang dapat menghancurkan permukaan bumi terdekat dari pusat gempa”. 

Ayat di atas secara pasti menguraikan tentang kepastian terjadinya kiamat 

dan sebagai rincian kejadian itu. Kemudian menjadikan hal ini sebagai gambaran 

mengenai perihal sebuah peristiwa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia  

dimana  nantinya  akan  dibagi  menjaditiga kelompok yang masing-masing akan 

menerima balasan dan ganjaran sesuai amal-amal mereka(Shihab, 2002). 
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Harus kita sadari bahwa lingkungan global yang makin memburuk dan 

kritis tidak cukup hanya diatasi dengan seperangkat peraturan hukum dan undang-

undang sekuler, tetapi juga memerlukan kesadaran otentik dari relung-relung batin 

setiap individu yang diwujudkan dalam nilai-nilai moral dan agama. Nilai-nilai ini 

dapat dipercaya memiliki kemampuan tinggi dalam mempengaruhi pemeluknya 

dan menggerakkan dengan amat kuat perilaku-perilaku mereka dalam kehidupan. 

Karena itu, dalam konteks umat beragama, kepedulian terhadap gejala alam yang 

terjadi sangat bergantung pada bagaimana aspek-aspek ajaran agama mengenai 

hal ini tersaji dan dieksplorasi oleh para elitenya dengan bahasa serta idiom-idiom 

modern dan membumitentunya(Al-Adnani, 2008). 

Dengan peran aktif agama dalam menyikapi berbagai macam persoalan 

kekinianagama diharapkan tidak hanya berkutat pada masalah spiritual dan 

eskatologis tetapi juga harus beranjak ke aspek-aspek rill 

masyarakatpemeluknya.Ditengaharusglobalmodernitas,Islamdituntutuntuk dapat 

menjawab tantangan zaman. Kesalehan alam salah satu jawabannya, adalah bukti 

tidak becusnya manusia dalam mengelola alam beserta isinya membuat 

kehancuran besar di planet ini(Gofar, 2008). Dengan meminjam pemaknaan DR. 

HM Thalhah (2008), antara siksaan dan cobaan keseimbangan alamlah kunci dari 

penanggulangan bencana. 

Dan yang lebih menyedihkan lagi, setiap terjadi bencana, musibah, 

malapetaka, umat beragama dengan enteng tanpa beban dan perasaan dosa 

sedikitpun menganggap (menuduh) sebagai takdir Tuhan, sebagai cobaan atau 
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azab dari Tuhan. Tuhan selalu “dikambing-hitamkan” setiap terjadi bencana. 

Hampir tidak pernah, manusia menuduh diri manusia sendiri sebagai subjek yang 

bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi. Dikarenakan keyakinan 

bencana semata-mata dari Tuhan, baik itu bermakna ujian, peringatan, siksaan 

dari Tuhan, maka setiap kali terjadi bencana yang menyayat kalbu tersebut yang 

dilakukan umat Islam adalah berdoa, mohon ampun, istighotsah, menggelar zikir 

nasional sambil menangis-nangis dan seterusnya (Gofar, 2008). 

M. Quraish Shihab (1994) menuturkan gempabumi itu merupakan 

peristiwa alam dan tidak ada campur tangan Tuhan sedikitpun, hal ini didasarkan 

pada asumsi pemaknaan atas keterlibatan Tuhan telah selesai dengan penciptaan 

alam tersebut. Beliau juga menggambarkan bahwasanya ada juga yang 

berpendapat bencana gempa tersebut semata-mata sebagai sebuah kehendak 

Tuhan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dan yan g 

lainnyalagiberpendapatbencanagempaadalahperistiwa alam tetapi ada keterlibatan 

Tuhan dalam rangka rahmat dan pemeliharaannya. Pemaknaan dan corak pandang 

tersebut menjadikan kita mendapatkan ghirah dalam melakukan pengupasan dan 

kajian lebih dalam mengenai salah satu bencana yang disebut gempa bumi, baik 

dari segi geofisika maupun dari segi tinjauan relevansi al-Qur‟an dan alam smesta. 

Penjelasan lain yang didapatkan mengenai keserasian dan keseimbangan 

dalam hubungan manusia dengan alam, dituntunnya manusia sebagai khalifah di 

bumi dengan interaksi yang massif antara keduanya. Interaksi tersebut bersifat 

harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai yang sudah tertera dalam wahyu-wahyu-
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Nya demi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Pembacaan-pembacaan 

mengenai gejolak alam juga bukan hanya sebagai pengetahuan teoritik saja tetapi 

jugamenjelma sebagai sebuah tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian 

dan eksistensi umatmanusia (Shihab, 1994). 

2.2 Gempabumi 

Gempabumi merupakan sebuah guncangan hebat yang menjalar ke 

permukaan bumi yang disebabkan oleh gangguan di dalam litosfer (kulit bumi). 

Gangguan ini terjadi karena di dalam lapisan kulit bumi terjadi akumulasi energi 

akibat dari pergeseran kulit bumi itu sendiri. Lapisan kulit bumi bertemperatur 

relatif jauh lebih rendah dibandingkan lapisan di bawahnya (mantel dan inti bumi) 

yang menyebabkan adanya aliran konvektif, yaitu massa dengan suhu tinggi 

mengalir ke daerah bersuhu lebih rendah. Massa bersuhu tinggi ini berada di 

lapisan astenosfer yang bersifat sangat kental yang mengalir secara perlahan. 

Akibat gerakan-gerakan ini, maka kulit bumi terpecah-pecah menjadi bagian-

bagian berupa lempengan yang saling bergerak satu sama lain, yang kemudian 

disebut dengan lempeng tektonik.Penyebab gempabumi umumnya disebabkan 

oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang ditimbulkan oleh 

lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan pada 

akhirnya mencapai suatu keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi 

oleh pinggiranlempengan. Pada saat itulah gempabumi akan terjadi, yang 

energinya menjalar ke berbagai arah (Mustafa, 2010). 
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Gempabumi sering terjadi di perbatasan lempengan tektonik tersebut. Tapi 

gempabumi yang paling kuat biasanya terjadi di perbatasan lempengan 

kompresional dan translasional. Gempabumi dengan pusatnya yang dalam 

kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam 

mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. H.F. Rheid pada tahun 

1906 mengemukakan teoriyang menjelaskan mekanisme terjadinya gempabumi 

khususnya gempabumi tektonik, yakni Elastic Rebound Theory atau dikenal juga 

sebagai teori pergeseran sesar. Pelat-pelat tektonik bergerak secara perlahan, 

relatif terhadap satu sama lain dan menimbulkan regangan elastis. Jika regangan 

ini melebihi kapasitas batuan, maka batuan akan mengalami keruntuhan atau 

patah (rupture). 

 

Gambr 2.1 Pemodelan Elastic Rebound Theory (Lowrie, 2007) 

Gambar 2.1 menunjukkan urutan peristiwa dari Elastic Rebound Theory. 

Penambahan energi strain secara bertahap digambarkan oleh perkembangan dari 

(a) ke (b). Gambar (a) merupakan keadaan mula-mula atau awal. Bagian A sampai 

E pada Gambar (a) menggambarkan batuan kompak yang dicirikan dengan garis-

garis menyambung (yang sebenarnya tidak ada). Adanya gaya yang bekerja pada 

batuan tersebut akan menyebabkan bagian kiri batuan tersebut bergerak naik 

sedangkan bagian kanan batuan akan bergerak turun, sehingga menyebabkan 

terjadinya deformasi pada batuan tersebut. Sifat elastik batuan akan menyebabkan 
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garis-garis tadi ikut terbawa oleh gaya yang bekerja dan terjadilah pembengkokan 

(Gambar (b)). Pada akhirnya batuan yang mengalami deformasi tidak dapat lagi 

menahan akumulasi stress yang melampaui batas elastisitas batuan tersebut 

sehingga batuan patah menjadi dua bagian yang dicirikan dengan adanya garis-

garis yang tidak menyambung (Gambar (c)). Semakin tinggi kekuatan batuan 

dalam menahan stress maka semakin besar pula energi yang dilepaskan. Dengan 

kata lain, semakin besar periode ulang suatu gempabumi semakin besar pula 

gempabumi yang akan terjadi. Semakin besar magnitudo gempabumi maka makin 

besar pula percepatan tanah yang terjadi di suatu tempat (Lowrie, 2007). 

2.3 Klasifikasi Gempa 

 Menurut Swastika, dkk. (2005) dalam buku sistem informasi geografis 

potensi gempabumi, menjelaskan klasifikasi gempa sebagai berikut : 

1. Klasifikasi gempa menurut kedalaman hiposentrumnya 

a. Gempabumidalam 

Gempabumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih 

dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempabumi dalam pada umumnya 

tidak terlalu berbahaya. 

b. Gempabumimenengah 

Gempabumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 

antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempabumi 

menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya 

lebih terasa. 
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c. Gempabumidangkal 

Gempabumi dangkal adalah gempabumi yang hiposentrumnya berada 

kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempabumi ini biasanya 

menimbulkan kerusakan yang besar. 

2. Klasifikasi gempabumi berdasarkan gelombang atau getaran 

gempanya 

a. Gempa akibat gelombangprimer 

Gelombang primer (gelombang longitudinal) adalah gelombang/getaran 

yang merambat di dalam bumi dengan kecepatan antara 7-14 km/detik yang 

getarannya berasal dari hiposentrum. 

b. Gempa akibat gelombangsekunder 

Gelombang sekunder (gelombang transversal) adalah gelombang atau 

getaran yang merambat seperti gelombang primer dengan kecepatan yang 

sudah berkurang,yakni 4-7 km/detik. Gelombang sekunder ini tidak dapat 

merambat melalui lapisan cair. 

c. Gempa akibat gelombangpanjang 

Gelombang panjang adalah gelombang yang merambat melalui permukaan 

bumi dengan kecepatan 3 – 4 km/detik. Gelombang ini berasal dari episentrum 

dan gelombang inilah yang banyak menimbulkan kerusakan di permukaan 

bumi. 

3. Klasifikasi gempabumi berdasarkan faktor penyebabnya 

a. Gempa Tektonik 
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Gempa Tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi yang keras  menjadi 

genting (lunak) dan akhirnya bergerak. Lapisan tersebut begerak perlahan 

sehingga berpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lainnya. Hal inilah yang 

menyebabkan terjadinya GempaTektonik. 

b. GempaVulkanik 

Gempa ini jarang terjadi bila dibandingkan dengan gempa tektonik. 

Gempa vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat 

dahsyat. Ketika gunung berapi meletus maka getaran dan goncangan 

letusannya bisa terasa sampai dengan sejauh 20  mil. 

c. Gempa runtuhan 

Adalah gempa lokal yang terjadi apabila suatu gua di daerah topografi 

karst atau di daerah pertambangan runtuh atau massa batuan yang cukup besar 

di sebuah lereng bukit runtuh/longsor. 

d. Gempa buatan 

Adalah gempabumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, misalnya 

dalam kegiatan eksplorasi bahan tambang atau untuk keperluan teknik sipil 

dalam rangka mencari batuan dasar (bedrock) sebagai dasar fondasi bangunan. 

2.4 Percepatan Getaran Tanah Maksimum 

Percepatan adalah parameter yang menyatakan perubahan kecepatan mulai 

dari keadaan diam sampai pada kecepatan tertentu. Setiap gempa yang terjadi 

akan tercatat sebagai satu nilai percepatan tanah pada suatu tempat (site). 
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Percepatan getaran tanah adalah percepatan gelombang sampai ke permukaan 

bumi dengan satuan sentimeter per sekon kuadrat (cm/s2). 

Percepatan getaran tanah maksimum adalah nilai percepatan getaran tanah 

terbesar yang pernah terjadi di suatu tempat yang diakibatkan oleh gempabumi. 

Percepatan getaran tanah maksimum yang terjadi pada suatu titik tertentu dalam 

suatu kawasan dihitung dari akibat semua gempabumi yang terjadi pada kurun 

waktu tertentu dengan memperhatikan besar magnitudo dan jarak hiposenternya, 

serta periode predominan tanah di mana titik tersebut berada (Kirbani, 2012). 

Pada Gambar 2.2, percepatan getaran tanah maksimum di titik pengamatan 1 

adalah nilai percepatan getaran tanah yang tertinggi yang diakibatkan oleh event-

event gempa yang pernah terjadi. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi percepatan tanah maksimum (Tim Geofisika UGM, 2013). 

Percepatan getaran tanah dapat diukur secara langsung menggunakan 

accelerograph yang dipasang pada suatu tempat maupun secara tidak langsung 

menggunakan pendekatan empiris dengan input parameter hasil analisis 

mikrotremor. Metode Kanai (1966) merupakan salah satu metode pendekatan 

empiris yang dapat digunakan untuk menghitung nilai percepatan getaran tanah 

maksimum. Metode ini menghitung input parameter gempabumi seperti episenter, 
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kedalaman dan magnitudo, serta periode predominan tanah sebagai input 

parameter hasil analisis mikrotremor. Rumus empiris untuk menghitung nilai 

percepatan getaran tanah menggunakan metode Kanai diberikan oleh persamaan: 

QRPMa

GT

a 


log1 210       (2.1) 

R
aaP 4

3          (2.2) 

R
aaQ 6

5          (2.3) 

dimana 𝛼 adalah nilai percepatan getaran tanah (cm/s²), M adalah magnitudo 

gempabumi dalam skala Richter, R adalah jarak hiposenter (km), GT adalah 

periode predominan tanah (sekon), dan dengan konstanta-konstanta 1a  = 5, 2a  = 

0,61,𝑎3 = 1,66;𝑎4 = 3,60;𝑎5 = 0.167;𝑎6 = −1,83 (Douglas, 2004). 

Semakin besar nilai percepatan getaran tanah yang pernah terjadi di suatu 

tempat, maka semakin besar bahaya dan resiko gempabumi yang mungkin terjadi. 

Periode predominan tanah merupakan salah satu karakteristik dinamik dari lapisan 

tanah yang mempengaruhi nilai percepatan getaran tanah di tempat tersebut. 

Gelombang yang melalui lapisan tanah akan menimbulkan resonansi. Hal ini 

karenakan gelombang gempa mempunyai spektrum yang lebar sehingga hanya 

gelombang gempa yang sama dengan periode predominan tanah yang akan 

dikuatkan. Bangunan yang ada di atasnya akan menerima getaran-getaran yang 

sama dengan getaran tanah yang terjadi akibat gempa, dimana arahnya dapat 

diuraikan menjadi 2 komponen yaitu komponen vertikal dan komponen 
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horizontal. Untuk getaran yang vertikal umumnya kurang berbahaya karena 

searah dengan gaya gravitasi bumi. Sedangkan untuk komponen horizontal 

menyebabkan bangunan seperti terayun. Bila bangunan itu tinggi, maka dapat 

diumpamakan seperti bandul yang mengalami paksaan (forced vibration) sehingga 

sangat membahayakan (Sari, 2016). 

2.5 Geologi Sulawesi 

Pulau Sulawesi tersusun oleh tatanan tektonik yang kompleks. Struktur-

struktur yang teridentifikasi di Sulawesi hingga saat ini masih aktif bergerak dan 

sering menghasilkan gempa. Pulau Sulawesi ini tersusun atas tatanan struktur 

geologi yang aktif bergerak dengan kecepatan pergeseran yang berbeda-beda 

(Gambar 2.3). Di sebelah utara Pulau Sulawesi terdapat North Sulawesi 

Subduction dengan kecepatan pergeseran geodetic 42-50 mm/th. 

 

Gambar 2.3 Struktur geologi di Pulau Sulawesi (PUSGEN2017) 
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Di darat terdapat Sesar Gorontalo yangmemiliki kecepatan pergeseran 11 mm/th. 

Dari arah timur bergerak mendekat kemenerusan Sesar Sorong dengan besar 

pergeseran 32 mm/th. Di bagian tengah Pulau Sulawesi adalah Sesar Palukoro 

yang aktif bergerak dengan besar pergeseran geodetic 41-45 mm/th, 34 mm/yr dan 

pergeseran geologi 29 mm/th. Bellier mengelompokkan Sesar Palukoro sebagai 

sesar dengan besar pergeseran tinggi dengan kegempaan yang rendah. 

Kemenerusan ke arah timur adalah Sesar Matano dengan besar pergeseran sekitar 

20 mm/th. Sebaran sumber gempa mengelompok di bagian subduksi utara 

Sulawesi yang terlihat dengan pengelompokan kedalaman katalog relokasi. Di 

bagian tengah Pulau Sulawesi, sebaran gempa dangkal bersifat acak (PUSGEN, 

2017). 

 

Gambar 2.4 Peta zona sesar dan subduksi Pulau Sulawesi (PUSGEN, 2017) 
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Pulau Sulawesi memiliki tatanan sesar rumit yang terdiri atas sesar yang 

masih aktif bergerak dan tidak lagi bergerak (Gambar 2.4). Daryono (2016) 

mendeskripsikan 20 sesar secara sistematis dari atas kiri berurutan ke kanan. Sesar 

terjadi karena batuan mengalami efek tegangan yang melampaui kekuatan 

elastisitasnya. Pergeseran blok batuan yang retak tersebut dapat terjadi dalam 

ukuran jarak yang sangat kecil sampai dengan skala yang lebih besar atau disebut 

dengan daerah sesar skala regional (Sukartono, 2013). 

Setiap sesar memiliki komponen-komponen yaitu arah (strike), dan sudut 

kemiringan (dip). Strike atau jurus adalah garis yang dibentuk dari perpotongan 

bidang sesar dengan bidang horizontal ditinjau dari arah utara ke arah timur 

dengan sudut antara 0 sampai 360 derajat dan dip sesar merupakan sudut yang 

dibentuk oleh bidang sesar terhadap bidang horizontal dengan sudut kemiringan 

antara 0 sampai 90 derajat. Strike dan dip ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.5 Kedudukan Bidang Dan Arah Garis Ruang (Sukartono, 2013) 
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2.6 Geologi Regional Mamasa 

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Mamasa berada pada koordinat 

antara 119°00‟39,1” – 119°38‟11,6” Bujur Timur, serta 2°34‟16” hingga 

03°19‟40,6” Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas 3.202 km2. Secara 

administratif, batas wilayah Kabupaten Mamasa adalah (POKJA AMPL, 2012) : 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten 

Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang). 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten 

Majene. 

Menurut pembagian lembar geologi Pulau Sulawesi, sebagian besar 

wilayah Kabupaten Mamasa berada di lembar Mamuju bagian selatan dan 

sebagiannya lagi masuk ke dalam lembar Majene (Ratman dan Atmawinata, 1982) 

dan Bagian Barat Palopo (Djuri, dkk., 1998) (Gambar II.6) yang meliputi 6 

formasi batuan. 
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Gambar 2.6 Peta geologi Kabupaten Mamasa 

1. Formasi Latimojong (Kls) 

Nama Formasi Latimojong pertama kali digunakan oleh Brouwer (1934) 

dengan lokasi tipenya di Pegunungan Latimojong, Lembar Majene. Secara umum 

terdiri dari batuan malihan lemah-sedang, yaitu serpih, filit, rijang, marmer, 

kuarsit dan breksi terkersikkan, diterobos oleh batuan beku menengah sampai 

basa, berumur Kapur Akhir, batusabak, batulempung gampingan. Batuan ini 

mengandung fosil Globotruncana formicata formicata PLUMMER, 

Gbobotruncana stuartiformis DOLBIER, Globotruncana sp. Kumpulan fosil ini 

menunjukkan umur Kapur Akhir dengan lingkungan pengendapan laut dalam. 

Satuan ini diterobos oleh Granit Mamasa dan Granit Kambuno, tertindih 

takselaras oleh Formasi Toraja dan batuan yang lebih muda lainnya (Djuri dan 

Sudjatmiko, 1979). 
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2. Batuan Gunungapi Talaya (Tmtv) 

Berupa breksi gunung api, lava, breksi tuf, tuf lapili, bersisipan tuff dan 

batupasir (grewake), rijang, serpih, napal, batupasir karbonatan dan 

batubara. Kedudukan stratigrafinya menjemari dengan Formasi disekitarnya, 

disimpulkan bahwa umur batuan ini berkisar antara Miosen Tengah sampai 

Pliosen. Lingkungan pengendapan batuan ini adalah laut dalam sampai dangkal 

dan sebagian darat. Satuan ini tersebar luas di Lembar Mamuju dan hampir 

tersingkap di semua tempat. Di bagain selatan Lembar, menerus ke Lembar 

Majene, ke utara ke Lembar Pasangkayu dan ke timur ke Lembar Malili dan 

sebelah barat Poso. Nama satuan diambil dari nama Gunung (Bulu) Talaya, di 

bagian barat Lembar, tempat ditemukan singkapan yang baik. Tebal satuan ini 

±750 m(Djuri dan Sudjatmiko, 1979). 

3. Batuan Terobosan (Tmpi) 

Formasi ini tersusun atas granit, granodiorit, riolit, diorit dan aplit. Granit  

mempunyai penyebaran yang luas terutama di bagian selatan lembar, beberapa 

tempat di bagian timur. Batuan ini ada yang menamakan Granit Mamasa atau 

Granit Kambuno di Lembar Malili dan Lembar Poso. Umurnya diperkirakan pada 

Miosen Akhir – Pliosen Awal. Di beberapa tempat, terutama yang terdapat di 

bagian selatan lembar telah mengalami pelapukan yang cukup kuat, hingga lepas - 

lepas seperti pasir kuarsa. Penerobosan terhadap Batuan Gunungapi Lamasi 

menunjukkan adanya pemineralan bijih sulfida dan membentuk cebakan tembaga, 

seperti yang terdapat di Sangkaropi, Penasuang dan Bilolo di bagian utara Tana 

Toraja(Ratman dan Atmawinata, 1982). 
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4. Formasi Toraja (Tets) 

Nama Formasi Toraja dimunculkan oleh Djuri dan Sudjatmiko (1974) 

yang dibagi atas dua bagian yaitu batuan sedimen (serpih, batugamping, batupasir 

kuarsa, dan konglomerat kuarsa) dan batugamping. Dalam laporan ini 

batugampingnya disebut Anggota Rantepao. Nama Formasi ini berasal dari daerah 

Toraja yang merupakan lokasi tipenya. Satuan ini pertama kali dikenal sebagai 

Formasi Serpih Tembaga. Formasi Toraja diduga menindih takselaras Formasi 

Latimojong dan tertindih takselaras oleh satuan batuan gunungapi Oligosen – 

Miosen. 

5. Formasi Loka (Tml) 

Formasi Loka berada di Lembar Majene dan Bagian Barat Palopo. 

Formasi ini mempunyai hubungan sejajar dengan Formasi Salowajo dan selaras 

dengan formasi batuan disekitarnya. Batuan penyusun utama adalah batuan 

epiklastik gunungapi yang terdiri dari batupasir andesitan, batulanau, konglomerat 

dan breksi. Batuan-batuan ini berlapis hingga masif, terutama sebagai endapan 

darat hingga delta dan laut dangkal. Terdapat pula fosil Foraminifera yang 

umurnya berkisar antara Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, dengan ketebalan 

mencapai ratusan meter(Djuri, dkk., 1998). 

6. Endapan Antar Gunung (Qphs) 

Tersusun dari konglomerat yang mengandung komponen granit, batupasir 

tufan, batulanau dan serpih. Endapan batuan ini mengandung fosil moluska 

dengan kekompakkan lemah. Satuan formasi ini berumur antara Pliosen sampai 

Holosen yang terletak di Selatan Mamasa(Djuri, dkk., 1998). 
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2.7 Struktur dan Tektonika Mamasa 

Struktur utama di Lembar Mamuju adalah sesar normal dan sesar naik 

yang mempunyai arah umum utara timurlaut-selatan baratdaya. Beberapa sesar 

berarah hampir barat - timur dan utara baratlaut – selatan tenggara. Struktur 

lipatan di Lembar ini berkembang cukup baik. Daerah Lembar termasuk dalam 

Mandala Geologi Sulawesi Barat (Sukamto, 1973), terutama terdiri dari batuan 

malihan, batuan sedimen, batuan gunungapi dan batuan terobosan bersifat 

granit. Di daerah ini paling sedikit telah terjadi empat kali gejala tektonik. 

Tektonik awal yang dapat diamati mungkin terjadi pada Kala Kapur Tengah yang 

bersamaan dengan gejala  tektonik  di Daerah Sulawesi baratdaya (Leeuwen, 

1981). Gejala ini mengakibatkan perlipatan, persesaran dan pemalihan regional 

derajat rendah pada Satuan Batuan Malihan. 

Pada Kapur Akhir terbentuk Formasi Latimojong dalam lingkungan laut 

dalam, terutama terbentuk di bagian timur dan tengah Lembar. Tektonika 

selanjutnya terjadi pada Paleosen, yang mengakibatkan satuan Batuan Malihan 

terlipat dan termalih lagi serta Formasi Latimojong termailih regional derajat 

rendah. PadaKala Eosen sampai Oligosen terjadi genang laut yang membentuk 

sedimen laut Formasi Toraja dan Anggota Rantepao. Pada Kala Oligosen sampai 

Miosen Awal terjadi lagi kegiatan tektonik yang disertai dengan kegiatan 

gunungapi dalam bentuk busur kepulauan gunungapi, dan membentuk Batuan 

Gunungapi Lamasi, yang di beberapa tempat terbentuk pula batugamping. Setelah 

kegiatan gunungapinya terhenti, pengendapan batuan karbonat terus berlangsung 

sampai awal Miosen Tengah sehingga terbentuk Formasi Riu(Sukamto, 1973).  
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Pada Kala Miosen Tengah bagian tengah sampai Awal Miosen Akhir 

terjadi lagi kegiatan tektonik yang disertai dengan kegiatan gunungapi yang 

menghasilkanBatuan Gunungapi Talaya, Tuf Beropa dan batuan sedimen 

gunungapi Formasi Sekala. Batuan Gunungapi Talaya bersusunan andesit-basal 

yang makin ke arah atas susunannya berubah menjadi leusit-basal, sehingga 

terbentuk Batuan Gunungapi Adang. Di bagian barat, pada waktu yang bersamaan 

terendapkan batuan karbonat Formasi Mamuju dan batugamping terumbu 

Anggota Tapalang(Raja P., dkk., 2015). 

Pada Kala akhir Miosen Tengah, kegiatan gunungapi tersebut disertai 

dengan terobosan batun granit yang menerobos semua satuan yang lebih tua. 

Terobosan ini membawa larutan hidrotermal yang kaya akan bijih sulfida dan 

membentuk endapan bijih sulfida terutama suffida tembaga, seperti di daerah 

Sangkaropi, Penasuang dan Bilolo. Terobosan ini disertai dengan pengangkatan 

dan penyesaran, sehingga terbentuk sesar turun dan sesar naik yang berarah utara 

timurlaut - selatan baratdaya. Pengangkatan yang terjadi di bagian barat Lembar 

mungkin berlangsung sampai Miosen Akhir yang dilanjutkan dengan penurunan 

sehingga terbentuk Formasi Lariang. 

Kegiatan tektonik terakhir mungkin terjadi pada Kala Pliosen, sehingga 

bagian timur Lembar terangkat, sedangkan pengangkatan di bagian barat Lembar 

disusul oleh penurunan yang menghasilkan Formasi Budong-budong dan 

Batugamping Koral. Sejak Pliosen Akhir daerah ini diduga sudah berupa daratan, 

dan pada Kala Plistosen terjadi kegiatan gunungapi yang menghasilkan Tuf 

Barupu, pengangkatan daerah ini masih berlangsung terus sampai sekarang. 
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Dicirikan dengan tumbuhnya terumbu koral di sepanjang pantai barat (Raja P., 

dkk., 2015). 

2.8 Seismometer 

Seismometer merupakan sensor yang dapat merespon getaran tanah dan 

menangkap sinyal yang dapat direkam oleh seismograf. Seismometer memiliki 

tiga detektor yang dapat mendeteksi getaran tanah. Tiga detektor ini digunakan 

untuk mendeteksi getaran dari dalam tanah dan getaran lain di sekitar lokasi yang 

menyentuh tanah. Pada penelitian ini seismometer yang digunakan adalah 

seismometer dengan tipe TDV-23S. Seismometer tipe TDV-23S mendeteksi 

variabel kecepatan dari getaran tanah (TAIDE, 2010). Seismometer tipe TDV-23S 

ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

Seismograf merupakan instrumen yang dapat mendeteksi dan mencatat 

pergerakan tanah atau getaran tanah akibat gempabumi beserta informasi waktu 

yang tepat. Seismograf terdiri dari seismometer, penunjuk waktu yang akurat, dan 

digitizer sinyal yang diperoleh dari seismometer. Hasil rekaman pergerakan tanah 

dari seismograf disebut seismogram. Pada penelitian ini seismograf yang 

digunakan adalah Digital Portable Seismograph tipe TDL-303S. Gambar II.7 

menunjukkan bentuk fisik seismograf TDL-303S. 
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Gambar 2.7 Tampilan Fisik Digital Portable Seismograph Tipe TDL-303 

 

Gambar 2.8 (a) Tampilan fisik seismometer   tipe  TDV-23S;  (b)    Konstruksi 
Seismometer tipe TDV-23S; (c) Dimensi seismometer tipe TDV-23S; (d) 
Struktur bagian dalam seismometer tipe TDV- 23S (TAIDE, 2010) 

2.9 Mikrotremor 

Mikrotremor merupakan getaran tanah yangsangat kecil dan terus menerus 

yang bersumberdari berbagai macam getaran seperti, lalu lintas,angin, aktivitas 
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manusia dan lain-lain (Kanai,1983). Mikrotremor dapat juga diartikan 

sebagaigetaran harmonik alami tanah yang terjadi secaraterus menerus, terjebak 

dilapisan sedimenpermukaan, terpantulkan oleh adanya bidangbatas lapisan 

dengan frekuensi yang tetap,disebabkan oleh getaran mikro di bawahpermukaaan 

tanah dan kegiatan alam lainnya.Penelitian mikrotremor dapat 

mengetahuikarakteristik lapisan tanah berdasarkan parameterperiode 

predominannya dan faktor penguatangelombangnya (amplifikasi) (Arifin, dkk., 

2013). 

Dalam kajian teknik kegempaan, litologiyang lebih lunak mempunyai 

resiko yang lebihtinggi bila digoncang gelombang gempabumi,karena akan 

mengalami penguatan (amplifikasi)gelombang yang lebih besar dibandingkan 

denganbatuan yang lebih kompak (Arifin, dkk, 2013). 

Karakteristik mikrotremor suatu wilayah mencerminkan karakteristik 

batuan wilayah tersebut. Pengukuran mikrotremor banyak dilakukan pada studi 

penelitian struktur tanah untuk mengetahui keadaan bawah permukaan tanah. Dari 

hasil pengukuran mikrotremor dapat diketahui sifat getaran dalam berbagai jenis 

lapisan tanah dan periode predominannya (Nakamura, dkk., 2000). 

2.10 Mikrozonasi 

Mikrozonasi mikrotremor adalah suatuproses pembagian area berdasarkan 

parametertertentu memiliki karakteristik yangdipertimbangkan antara lain adalah 

getaran tanah,faktor penguatan (amplifikasi) dan periodeprdominan. Secara 

umum, mikrozonasimikrotremor dapat dikatakan sebagai prosesuntuk 
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memperkirakan respon dan tingkah lakudari lapisan tanah atau sedimen terhadap 

adanyagempabumi. Dalam mikrozonasi mikrotremorterdapat beberapa metode 

yang kerap digunakan,antara lain : 

1. Analisis HVSR (Horizontal – Vertical Spectral Ratio) 

Metode HVSR merupakan metode membandingkan spektrum komponen 

horizontal terhadap komponen vertikal dari gelombang mikrotremor. Mikrotremor 

terdiri dari ragam dasar gelombang Rayleigh, diduga bahwa periodepuncak 

perbandingan H/V mikrotremormemberikan dasar dari periode gelombang 

S.Perbandingan H/V pada mikrotremor adalahperbandingan kedua komponen 

yang secarateoritis menghasilkan suatu nilai. Periodepredominan suatu lokasi 

secara dasar dapatdiperkirakan dari periode puncak perbandinganH/V 

mikrotremor (Arifin, dkk., 2013). 

Pada tahun 1989, Nakamura mencobamemisahkan efek sumber 

gelombang dengan efekgeologi dengan cara menormalisir spektrumkomponen 

horizontal dengan komponen vertikalpada titik ukur yang sama. Hasil 

pengamatanmenunjukkan bahwa rekaman pada stasiun yangberada pada batuan 

keras, nilai maksimum rasiospektrum komponen horizontal terhadap 

vertikalmendekati nilai 1. Sedangkan pada stasiun yang berada padabatuan lunak, 

rasio nilai maksimumnyamengalami perbesaran (amplifikasi), yaitu lebihbesar 

dari 1. Berdasarkan kondisi tersebut maka,Nakamura merumuskan sebuah fungsi 

transferHVSR (horizontal to vertical spectrum ratio)mikrotremor, dimana efek 

penguatan gelombangpada komponen horizontal dapat dinyatakan olehpersamaan 

berikut : 
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dimana HS(w)adalahspektrum mikrotremor komponenhorizontal di 

permukaan.HB(w)adalahspektrum mikrotremor komponenhorizontal di batuan 

dasar (Arifin dkk., 2013). 

2. Analisis frekuensi predominan 

Frekuensi predominan adalah nilai frekuensiyang kerap muncul sehingga 

diakui sebagai nilaifrekuensi dari lapisan batuan di wilayah tersebutsehingga nilai 

frekuensi dapat menunjukkan jenisdan karakterisktik batuan tersebut. Lachet 

danBrad (1994) melakukan uji simulasi denganmenggunakan 6 model struktur 

geologi sederhanadengan kombinasi variasi kontras kecepatangelombang geser 

dan ketebalan lapisan soil. Hasilsimulasi menunjukkan nilai puncak 

frekuensiberubah terhadap variasi kondisi geologi (Tabel2.1). 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Nilai Periode Predominan Mikrotremor 
Oleh Kanai (Arifin, dkk., 2013) 

Klasifikasi 
Tanah 

Periode 
Predominan 

(sekon) 

Frekuensi 
Predominan Klasifikasi Kanai Deskripsi 

Jenis I 0.05 – 0.15 

 
 

6.667 – 20 

Batuan tersier atau 
lebih tua. Terdiri 
dari batuan pasir 
berkerikil keras 
(hard sandy gravel)  

Ketebalan 
sedimen 
permukaannya 
sangat tipis dan 
didominasi oleh 
batuan keras.  
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Jenis II 0.15 – 0.25 

 
 
 
 

10 – 4 

Batuan alluvial 
dengan ketebalan 
5m. Terdiri dari 
pasir berkerikil 
(sandy gravel), 
lempung keras 
berpasir (sandy 
hard clay), tanah 
liat, lempung 
(loam), dan 
sebagainya.  

Ketebalan 
sedimen 
permukaan masuk 
dalam kategori 
menengah (5-10 
m).  

Jenis III 0.25 – 0.4 

 
 
 

2.5 – 4 

Batuan alluvial 
yang hampir sama 
dengan tanah jenis 
II, hanya dibedakan 
oleh adanya 
formasi yang 
belum diketahui 
(buff formation).  

Ketebalan 
sedimen 
permukaan masuk 
dalam kategori 
tebal (10-30 m).  

Jenis IV >0.4 

 
 
 
 
 

< 2.5 

Batuan alluvial 
yang terbentuk dari 
sedimentasi delta, 
top soil, lumpur, 
tanah lunak, 
humus, endapan 
delta atau endapan 
lumpur, yang 
tergolong ke dalam 
tanah lembek, 
dengan kedalaman 
30 m atau lebih.  

Ketebalan 
sedimen 
permukaannya 
sangat tebal.  

Sumber : Arifin, dkk., 2013. 

Setiap benda memiliki frekuensi predominan yang ukurannya bergantug 

pada komposisi, ukuran dan bentuknya. Jika frekuensi predominan suatu benda 

sama dengan frekuensi predominan sumber bunyi lain maka akan terjadi resonansi 

atau penguatan amplitudo gelombang dan benda dikatakan resonan terhadap 

frekuensi predominan sumber bunyi (Sears dan Zemansky, 1994). 

Hubungan antara nilai frekuensi predominan dengan ketebalan sedimen 

dinyatakan oleh Bard (2000) dalam persamaan : 



36 
 
 

 
 

H

Vs
f

4

30

0          (2.3) 

Dimana 30Vs  kecepatan gelombang geser pada kedalaman 30 meter (m/s), 0f

frekuensi predominan (Hz) dan H ketebalan sedimen (m). 

Nilai Vs30 digunakan untuk menentukan standar bangunan tahan gempa 

dan klasifikasi batuan berdasarkan kekuatan getaran gempabumi akibat efek lokal 

serta dipergunakan untuk keperluan dalam perancangan bangunan tahan gempa. 

Vs30 merupakan data data yang penting dan paling banyak digunakan dalam 

teknik geofisika dalam penentuan karakteristik struktur bawah permukaan hingga 

kedalama 30 meter. Hanya lapisan batuan sampai kedalam 30 meter saja yang 

menetukan pembesaran gelombang gempa (Wangsadinata, 2006). 

3. Analisis Periode Preominan 

Nilai periode predominan merupakan waktu yang dibutuhkan gelombang 

mikrotremor untuk merambat melewati lapisan endapan sedimen permukaan atau 

mengalami satu kali pemantulan terhadap bidang pantulnya ke permukaan. Nilai 

periode predominan juga mengindikasikan karakter lapisan batuan (Tabel 2.1) 

yang ada di suatu wilayah. Nilai periode predominan didapatkan berdasarkan 

perhitungan berikut, 

0
0

1

f
T          (2.4) 

Dimana, 0T  adalah  periode predominan dan 0f adalah frekuensi predominan 

(Arifin, dkk.,2013). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dimulai pada bulan Februari sampai bulan Agustus 2019 dengan 

studi literature. Pengambilan data lapangan dilakukan selama 3 hari dari tanggal 

24-26 Juli 2019. Pengambilan data berupa pengukuran sinyal mikrotremor secara 

langsung pada 15  titik pengamatan dengan interval setiap titik 2-3 km. Lokasi 

penelitian berada pada empat kecamatan yaitu, kecamatan Mamasa, kecamatan 

Tawalian, kecamatan Seseanapadang dan kecamatan Balla dikabupaten Mamasa 

dengan koordinat geografis 119° 0‟ 39,1" – 119° 38‟ 11,6" Bujur Timur dan 2° 

34‟ 16" – 3° 19‟ 40,6" Lintang Selatan. 

 

Gambar 3.1 Peta lokasi penelitian 
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Digitaizer 

b. GPS antena 

c. Seismogram TDL 303S 

d. GPS (Global Positioning System) 

e. Laptop 

f. Kabel 

g. Softwere Geopsy  metode HVSR (Horizontal Vertical Spectrium Ratio) 

h. Software Global Mapper15 

i. Softwere ArcView GIS 3.3 

j. Software CorelDraw X7 

k. Softwere Microsoft Excel 

l. Softwere Google earth 

m. Software TDS5.2-Precessing Seismic Data 

n. Software Surfer15 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Peta Lokasi 

b. Peta Geologi 
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3.3 Prosedur Penelitian 

1.  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi studi literatur, kegiatan observasi pada awal 

penelitian,pembuatan proposal penelitian, pengurusan surat perijinan penelitian. 

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan 

melakukanpengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada obyek penelitian. Metode ini digunakan dalam rangka 

mencari data awal tentang daerah penelitian, untuk mendapatkan gambaran umum 

daerah penelitian dengan memperhatikan keadaan riil atau fenomena yang ada di 

lapangan yang meliputi kondisi daerah penelitian setelah terkena bencana gempa 

bumi yaitu terjadi perubahan lahan. Data mengenai bencana gempa bumi di 

daerah penelitian diperoleh dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 

kabupaten Mamasapropinsi Sulawesi Barat dan wawancara warga secara langsung 

disekitar daerah penelitian. 

2. Pengukuran Mikrotremor 

Pengambilan data mikrotremor di setiap titik pengamatan dilakukan 

selama kurang lebih 30 menit dengan frekuensi sampling 100 Hz. Pengambilan 

data dilakukan berdasarkan prasyarat teknis survei mikrotremor di lapangan 

menurut SESAME European Research Project pada lampiran 1dengan prosedur 

pengukuran mikrotremor sebagai berikut : 

a. Membuat peta serta titik lokasi pengukuran yang telah direncanakan pada 

Software ArcView GIS 3.3. 
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b. Meletakkan seismometer di atas tanah yang mengandung tanah yang keras 

dan datar, jika keadaan tanah kurang datar atau gembur maka diberikan 

landasan. 

c. Mengatur posisi seismometer supaya menghadap ke barat geografis, 

dengan melihat seismometer yang telah dipasangkan besi, dengan 

memakai kompas sebagai acuannya. 

d. Ketiga kaki seismometer bisa diberi landasan yang telah tersedia jika 

perlu, kemudian mengatur kaki-kaki tersebut dengan memutar kekiri 

ataupunkekanan menyesuaikan dengan posisi gelembung air supaya tepat 

ditengah-tengah  (leveling) jika sudah, berarti posisi alat sudah rata dengan 

tanah. 

e. Menghubungkan masing-maing kabel konektor dengan dengan instrumen 

seismograf (seismometer, GPS, digitalizer, leptop) sesuai dengan 

fungsinya masing-masing. 

f. Meletakkan GPS antena di tempat yang terbuka tidak terhalang dengan 

sesuatu supaya langsung terhubung dengan satelit. 

g. Menghidupkan digitalizer dengan menekan tombol on. 

h. Menunggu beberapa menit perhatikan lampu indikator GPS ketika 

berwarna hijau di leptop maka pertanda GPS sudah berfungsi dengan baik, 

namun apabila masih biru maka periksa kabel konektor dan keadaan 

lingkungan barangkali ada yang menghalangi dari jangkauan satelit. 

i. Pengambilan data dilakukan selama 30-45 menit untuk masing-masing 

titik pengamatan. 
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Hasil data yang diperoleh dari pengolahan data dengan menggunakan metode 

HVSR software geopsy sehingga diketahui nilai frekuensi dominan (fo) dan faktor 

Amplifikasi (A). 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Semua data pengamatan diolah menggunakan software Geopsy untuk filter 

gelombang tanpa noise (windowing). Setiap data pengamatan akan menghasilkan 

sejumlah window yang ditunjukkan oleh pengelompokan spektrum warna seperti 

pada Gambar 3.2. Pemilihan sinyal atau cutting dilakukan pada setiap window dan 

disimpan dalam satu folder. 

 

Gambar 3.2 Window pemilihan sinyal pada titik pengamatan 

Setelah data mikrotremor berhasil diload, berikutnya pemilihan window, 

dimana tahapan ini hanya memilih data mikrotremor untuk berikutnya di 

dilakukan tahap perhitungan Rasio antara komponen Horizontal dan Vertikal. 

Setelah  tahapan pemilihan windows secara otomatis selesai, maka jumlah 

windows yang dihasilkan berdasarkan pada perhitungan otomatis software ini. 
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Tahap akhir adalah menampilkan hasil perhitungan Ratio Spektrum Horizontal 

dan Vertikal (HVSR). 

3.5 Analisis Percepatan Getaran Tanah 

Percepatan getaran tanah dianalisis secara empiris menggunakan metode 

Kanai (1966) sesuai Persamaan (2.1) dengan input berupa data episenter, 

kedalaman, magnitudo dan nilai periode predominan tanah. Percepatan getaran 

tanah maksimum diperoleh dari gempabumi Mamasa 06 November 2018 sebagai 

penghasil percepatan getaran tanah tertinggi di lokasi penelitian dalam kurun 

waktu November 2018 sampai Juli 2019 yang dikeluarkan oleh BMKG 

berdasarkan hasil analisis WGSN. Menurut BMKG, gempa Mamasa 06 

November 2019 yang berepisenter di 2,93° LS dan 119.44° BT ini terjadi pada 

kedalaman 10 km dengan kekuatan 5,5skala Richter. Nilai percepatan getaran 

tanah maksimum akan dikaitkan dengan kondisi geologi setempat, yang mana 

lokasi penelitian berada pada satu formasi batuan yaitu formasi Batuan Trobosan 

serta ketebalan lapisan sedimen di lokasi-lokasi tersebut. 

3.6 Tabel Pengamatan 

Tabel 3.1 Tabel pengamatan 

Titik 

Koordinat Frekuensi 
Predominan 

(Hz) 
Amplifikasi 

Periode 
preominan 

(s) 

Percepatan 
Getaran 
Tanah 
(cm/s2) 

Bujur 
(o) 

Lintang 
(o) 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian 
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Data Mikrotremor Data Gempa (BMKG) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah percepatan getaran tanah 

maksimum (PGA) di kawasan kabupaten Mamasa (kecamatan Mamasa, 

kecamatan Tawalian, kecamatan Sesenapadang dan kecamatan Balla) yang 

berdekatan dengan jalur sesar saddang, yang kemudian divisualisasikan dengan 

mikrozonasinya. Dalam penelitian ini, hasil pengukuran mikrotremor di lapangan 

berupa data transient sinyal seismik berdomain waktu, dianalisis menggunakan 

metode HVSR untuk memperoleh kurva H/V. Kurva H/V akan memberikan 

informasi tentang frekuensi predominan dan faktor amplifikasi, dimana frekuensi 

predominan akan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Metode HVSR 

yang digunakan pada saat pengolahan data hasil pengukuran mikrotremor di 

lapangan dinilai efektif untuk mengkaji karakteristik dinamis lapisan bawah 

permukaan tanah penyebab terjadinya local site effect saat gempabumi (Nakamura 

dkk., 2000). 

Dalam tabel 4.1, variabel yang terukur yaitu waktu dan variabel terkontrol 

adalah titik koordinat pengukuran serta variabel yang terhitung ialah frekuensi, 

faktor amplifikasi, periode predominan dan percepatan getaran tanah maksimum 

(PGA). 
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Tabel 4.1 Data hasil penelitian dan PGA gempa Mamasa 6 November 2018 
denagn magnitudo 5,5 SR. 

No. 
Koordinat Frekuensi 

Predominan 
(Hz) 

Amplifikasi 
Periode 

Predominan 
(s) 

PGA α 

(cm/s²) Bujur (o) Lintang (o) 

1 119,3846 2,9229 1,0428 4,2814 0,9589 93,218 
2 119,3996 2,9579 3,9987 3,4811 0,2501 187,652 
3 119,3664 2,9485 1,4878 1,4566 0,6721 101,444 
4 119,3503 2,9615 3,2930 3,1883 0,3037 136,727 
5 119,3479 2,9742 1,5971 2,1995 0,6261 91,655 
6 119,3333 2,9877 7,5889 1,8270 0,1318 180,136 
7 119,3519 2,9868 9,9802 3,4069 0,1002 225,869 
8 119,3646 2,9964 0,6392 3,0781 1,5645 58,523 
9 119,3835 2,9436 2,6129 6,4910 0,3827 146,153 
10 119,3805 2,9611 3,3562 6,5567 0,2980 158,940 
11 119,3893 2,9780 1,2597 1,7637 0,7939 96,162 
12 119,4025 2,9900 5,6496 2,8617 0,1770 202,752 
13 119,4166 2,9889 2,4181 2,3845 0,4136 137,314 
14 119,4071 2,9343 5,1917 8,4296 0,1926 225,820 
15 119,3244 3,0128 4,9020 4,5627 0,2040 129,409 
 

Berdasarkan peta geologi lembar Mamuju (1998), lokasi penelitian secara 

keseluruhan hanya berada dalam satu formasi batuan, yaitu formasi Batuan 

Trobosan (Tmpi) yang sebagian besar tersusun atas granit, sehingga batuan ini 

sering juga disebut Granit Mamasa. 

4.1 Periode Predominan 

Gelombang seismik pada saat menjalar terjebak dalam lapisan tanah lunak, 

sehingga fenomena multi refleksi terjadi yang menghasilkan getaran tanah yang 

sama dengan periode predominan tanah. Periode predominan juga diartikan 

sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang mikrotremor untuk merambat 

melewati lapisan endapan sedimen permukaan atau mengalami satu kali 
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pemantulan terhadap bidang pantulnya ke permukaan, dimana bidang pantul 

tersebut merupakan batas antara lapisan sedimen dengan batuan dasar (Marjiono 

dkk., 2007). Tanah atau batuan yang lunak dan lepas akan mempunyai periode 

predominan getaran yang panjang (frekuensi rendah) begitu juga sebaliknya. 

Dengan demikian, semakin dalam bidang pantul menunjukkan bahwa nilai 

periode predominan semakin tinggi dan lapisan sedimen di lokasi tersebut 

semakin tebal (Marjiono dkk, 2014). 

Nilai periode predominan didapatkan dari pembagian satu dengan nilai 

frekuensi predominan. Dalam kurva H/V, frekuensi predominan ditunjukkan oleh 

nilai sumbu horizontal pada puncak kurva H/V. Nilai periode predominan yang 

didapatkan di setiap titik pengamatan ditampilkan pada peta pemodelan 

(mikrozonasi) periode predominan seperti ditunjukkan oleh Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Peta Pemodelan Periode Predominan di-Overlay dengan Peta 
Administrasi di Lokasi Penelitian. 
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Dari hasil analisis dan peta pemodelan pada Gambar 4.1, periode 

predominan di lokasi penelitian memiliki nilai minimum 0,10 sekon dan nilai 

maksimum 1,56 sekon yang tersebar di 15 titik pengamatan, bersesuaian dengan 

frekuensi predominan yang memiliki nilai 0,64 Hz hingga 9,98 Hz. Berdasarkan 

Gambar 4.1, lokasi penelitian dengan nilai periode predominan relatif lebih tinggi 

berada pada kecamatan Sesenapadang dan utara kecamatan Mamasa, sedangkan 

lokasi penelitian dengan periode predominan relatif lebih rendah berada pada 

kecamatan Tawalian, kecamatan Balla dan barat kecamatan Mamasa. 

Periode predominan dengan nilai relatif lebih tinggi terdapat pada enam 

titik (1, 3, 5, 8, 11 dan 13) dengan nilai berkisar antara 0,41 sekon hingga 1,56 

sekon. Mengacu pada Tabel 2.1, klasifikasi tanah oleh Kanai menyebutkan bahwa 

periode predominan dengan nilai lebih dari 0,40 sekon termasuk dalam klasifikasi 

tanah jenis IV yang tersusun atas batuan alluvial yang terbentuk dari sedimentasi 

delta, top soil, lumpur, tanah lunak, humus, endapan delta atau endapan lumpur, 

yang tergolong ke dalam tanah lembek, dengan kedalaman 30 m atau lebih. 

Berdasarkan Gambar 4.1, titik-titik tersebut berada di dua kecamatan, yaitu 

kecamatan Mamasa dan kecamatan Sesenapadang. Sedangkan pada titik  4, 8 dan 

9 berdasarkan nilai periode predominan termasuk dalam jenis tanah III dengan 

frequensi predominan berkisar antara 0,25 sekon sampai 0,4 sekon dan ketebalan 

sedimennya masuk dalam kategori tebal (10-30 m). 

Pada empat titik lainnya (2, 12, 14 dan 15), periode predominan memiliki 

nilai relatif lebih rendah yaitu berkisar antara 0,17 sekon hingga 0,25 sekon. 

Berdasarkan Tabel 2.1, daerah pada titik ini didominasi oleh jenis tanah tipe 
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IIdengan nilai periode predominan berada pada rentang 0,15 – 0,25 sekon,dimana 

tanah tersusun atas batuan alluvial dengan ketebalan lebih dari 5 m yang terdiri 

dari pasir berkerikil (sandy gravel), lempung keras berpasir (sandy hard clay), 

tanah liat, lempung (loam),sehingga lokasi ini memiliki ketebalan sedimen dengan 

kategori menengah. Pada titik yang lain juga dijumpai dua lokasi (titik 6 dan 7) 

dengan jenis tanah tipe I yang berada pada rentang periode 0,05 – 0,15 sekon 

dimana tanah tersusun atas batuan berumur tersier atau lebih tua yang terdiri dari 

batuan pasir berkerikil keras (hard sandy gravel), sehingga ketebalan sedimen 

permukaan di kedua lokasi tersebut sangat tipis karena didominasi oleh batuan 

keras. 

Frekuensi alami (frekuensi predominan) merepresentasikan banyaknya 

gelombang yang terjadi dalam satuan waktu (Nakamura, 2000). Frekuensi alami 

dipengaruhi oleh besarnya kecepatan rata-rata pergeseran dan ketebalan sedimen 

bawah permukaan. Berdasarkan persamaan empiris frekuensi alami berbanding 

terbalik dengan ketebalan sedimen dan berbanding lurus dengan kecepatan 

pergeseran rata-rata. Dengan demikian periode alami (periode predominan) akan 

berbanding terbalik dengan kecepatan pergeseran rata-rata dan berbanding lurus 

dengan ketebalan sedimen. Secara empiris lokasi dengan nilai periode predominan 

yang tinggi akan memiliki endapan sedimen yang tebal. 

Menurut Sungkono dan Santosa (2011), kerusakan bangunan akibat 

getaran gempabumi terjadi pada daerah dengan geologi lapisan sedimen tebal atau 

lapisan permukaan berupa soft sediment. Hal tersebut disebabkan karena endapan 

lunak akan memperkecil frekuensi getaran tanah dan memperpanjang durasinya, 
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sehingga akan menambah efek kerusakan yang ditimbulkan. Gelombang seismik 

pada saat menjalar, terjebak dalam lapisan tanah lunak dan terperangkap dalam 

durasi yang lebih lama. Inersia besar yang dimiliki oleh material lunak penyusun 

lapisan sedimen akan menyebabkan lokasi tersebut akan sukar berhenti saat 

goncangan gempabumi terjadi. Semakin besar inersia suatu benda, semakin sulit 

membuat benda itu bergerak. Sebaliknya, benda yang bergerak juga sulit 

dihentikan jika inersianya besar (Banjarnahor, 2012). 

4.2 Percepatan Getaran Tanah 

Secara empiris, periode predominan mempengaruhi besarnya nilai 

percepatan getaran tanah di lokasi penelitian. Hal ini disebabkan karena periode 

predominan tanah merupakan salah satu parameter selain jarak hiposenter, 

episenter, kedalaman dan magnitudo gempabumi yang digunakan dalam metode 

Kanai (1966) untuk menghitung besarnya nilai percepatan getaran tanah 

maksimum di lokasi tersebut seperti tertera pada persamaan 2.1. Dari analisis 

yang telah dilakukan pada Lampiran 5 dan ditampilkan pada Gambar 4.2, 

berdasarkan 15 event gempa yang pernah terjadi di kabupaten Mamasa pada 

kurun waktu November 2018 sampai Juli 2019 diperoleh bahwa percepatan 

getaran tanah maksimum di lokasipenelitian terjadi pada event gempa Mamasa 6 

November 2018. Gempabumi tersebut berepisenter di 2,93° LS – 119,44° BT 

pada kedalaman 10 km dengan kekuatan 5,5SR. Berdasarkan kedalamannya, 

gempabumi ini termasuk gempabumi dengan kedalaman dangkal, yaitu kurang 

dari 30 km. Semakin dangkal kedalaman gempabumi maka kerusakan yang 
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ditimbulkan akibat gempabumi akan semakin tinggi. Selain itu, magnitudo 

gempabumi yang besar juga menyebabkan dampak gempabumi yang besar. 

 

Gambar 4.2 Grafik Nilai Percepatan Getaran Tanah di Setiap Titik Penelitian dari 
15 Data Event Gempa Mamasa. 

Analisis percepatan getaran tanah menggunaan metode Kanai 

menghasilkan  nilai PGA akibat gempa Mamasa 6 November 2018 sebesar 58,52 

– 225,87 cm/s² yang tersebar pada 15 titik pengamatan seperti tertera pada peta 

pemodelan (mikrozonasi) percepatan getaran tanah maksimum pada Gambar 4.3. 

Bagian Utara dan Selatan dari area penelitian memberikan nilai percepatan 

getaran tanah maksimum yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan bagian 

Barat dan Timur area penelitian. Respon tersebut berlaku sama untuk 15 event 

gempabumi yang pernah terjadi seperti tertera pada Gambar 4.3. 

Pada bagian Timur (kecamatan Tawalian dan kecamatan Sesenapadang), 

hampir seluruh area penelitian memberi nilai percepatan yang relatif tinngi, hal ini 

dikarenakan titik-titik pengukuran pada area ini memiliki frekuensi predominan 
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yang lebih besar dan jarak episenter dari titik gempa yang relatif lebih dekat. 

Selain itu, gempa-gempa yang terjadi dalam tiga bulan terakhir berepisenter di 

timur dan tenggara Mamasa. 

 

Gambar 4.3 Peta Pemodelan PGA di-Overlay dengan Peta Administrasi di Lokasi 
Penelitian. 

Lokasi dengan nilai PGA lebih tinggi mengindikasikan bahwa apabila 

terjadi gempabumi yang berepisenter di sekitar episenter gempa Mamasa 06 

November 2018 pada masa akan datang, maka pergerakan tanah di lokasi tersebut 

akan terjadi lebih cepat dengan durasi yang singkat, begitupun berlaku sebaliknya. 

Menurut Burton dkk (2003), formasi batuan merupakan parameter yang penting 

dan berpengaruh terhadap nilai percepatan getaran tanah di suatu wilayah. Setiap 

formasi memiliki litologi batuan yang berbeda yang dapat diwakili oleh densitas 

batuan sebagai salah satu karakter fisis dari satuan batuan penyusun. Nilai 

densitas dipengaruhi oleh kedalaman batuan terpendam dan lama waktu 

terpendamnya (umur).Nicholas Steno pada tahun 1669 mengemukakan hukum 
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superposisi yang menyatakan bahwa dalam kondisi normal (belum mengalami 

deformasi), perlapisan suatu batuan yang berada pada posisi paling bawah 

merupakan batuan yang pertama terbentuk dan tertua dibandingkan dengan 

lapisan batuan di atasnya, sehingga batuan yang terpendam makin dalam 

merupakan batuan yang memiliki umur yang lebih tua. Semakin dalam batuan 

tersebut maka akan semakin terbebani oleh material di atasnya sehingga batuan 

tersebut akan semakin kompak dan memiliki nilai densitas yang semakin besar. 

Menurut Ratman dkk (1982),pada kolom stratigrafi Pegunungan Selatan, 

formasi Batuan Trobosan merupakan formasi batuan yang relatif muda di antara 

formasi Latimijong (Kls) yang berumur Kapur.Formasi Batuan Trobosan 

mempunyai penyebaran yang luas terutama di bagian selatan lembar dan beberapa 

tempat di bagian timur. Batuan ini ada yang menamakan Granit Mamasa atau 

Granit Kambuno di Lembar Malili dan Lembar Poso. Umurnya diperkirakan pada 

Miosen Akhir - Pliosen Awal. Di beberapa tempat, terutama yang terdapat di 

bagian selatan lembar telah mengalami pelapukan yang cukup kuat, hingga lepas - 

lepas seperti pasir kuarsa. Hal ini menyebabkan satuan batuan pada formasi 

Batuan Trobosan akan memiliki densitas yang lebih kecil, sehingga kondisi 

batuan di formasi tersebut sedikit lebih lunak dan membuat PGA di formasi 

tersebut lebih kecil. Namun pada kenyataannya, setiap jenis batuan pada daerah 

tertentu akan memiliki nilai densitas yang tertentu pula, jenis batuan yang sama 

pada daerah yang berbeda dapat memiliki nilai densitas yang berbeda. 

Secara garis besar, lokasi yang memiliki nilai PGA rendah adalah lokasi 

dengan lapisan sedimen tebal (tinggi), memiliki periode predominan tanah 
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tinggi,dan densitas batuan penyusun pada lokasi tersebut rendah. Hal ini sesuai 

dengan data penelitian yang peneliti peroleh dimana titik pengukuran dengan nilai 

periode predominan tinggi, memiliki lapisan sedimen yang tebal dengan densitas 

batuan yang rendah, menghasilkan nilai PGA yang rendah. Lapisan sedimen yang 

lebih tipis menyebabkan PGA pada daerah tersebut lebih tinggi dan apabila terjadi 

gempabumi di lokasi tersebut akan mengalami goncangan yang lebih cepat namun 

dalam durasi yang lebih singkat. Sementara itu, lapisan sedimen yang lebih  tebal 

akan menyebabkan PGA pada daerah tersebut lebih rendah, dengan goncangan 

yang terasa lebih lambat namun kuat (teramplifikasi) dan berlangsung dalam 

durasi yang lebih lama dan dapat menyebabkan kerusakan parah pada bangunan. 

Persebaran nilai PGA mengikuti pola persebaran episenter gempa di lokasi 

tersebut dan persebaran pola episenter gempa bumi Mamasa menunjukkan 

keterkaitan dengan keberadaan sesar geser minor ber-arah barat laut-tenggara di 

lokasi tesebut. Walau demikian, besarnya PGA lebih dipengaruhi oleh gempa 

yang belum lama terjadi, bahkan pada saat akuisisi datapun gempa masih terjadi. 

Jadi, kemungkinan besarlocal site effect lebih berpengaruh terhadap nilai PGA 

dan penyebab gempabumi Mamasa 6 November 2018 bukan berasal dari 

pengaruh langsung sesar tersebut, sehingga dalam penelitian ini, sesar tersebut 

tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap hasil perhitungan nilai PGA. 

PGA yang rendah juga bukan menjadi jaminan suatu lokasi lebih aman 

saat terjadi gempabumi. Hal ini disebabkan karena lokasi dengan PGA rendah 

jugadapat mengalami kerusakan berat akibat gempabumi, mengingat 

kecenderungan lokasi tersebut mengamplifikasi goncangan saat terjadi 
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gempabumi akibat dari tebalnya lapisan sedimen. Selain itu, PGA juga bukan 

satu-satunya parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerawanan 

suatu wilayah terhadap gempabumi. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan  

bahwa nilai percepatan getaran tanah maksimum (PGA) di kawasan area penelitin 

(kecamatan Mamasa, kecamatan Tawalian, kecamatan Sesenapadang dan 

kecamatan Balla) berkisar antara 58,52 – 225,87 cm/s². PGA dengan nilai relatif 

lebih tinggi berkisar antara 180,14 – 225,87cm/s² tersebar di tiga kecamatan 

(kecamatan Tawalian, kecamatan Sesenapadang bagian Barat dan Timur dan 

kecamatan Balla). Sementara itu, PGA dengan nilai relatif lebih rendah berkisar 

antara 58,52 – 158,94 cm/s² tersebar di kecamatan Mamasa secara keseluruhan, 

kecamatan Balla, kecamatan Sesenapadang bagian tengah dan bagian Barat 

kecamatan Tawalian. Nilai PGA yang relatif lebih tinggi maupun yang lebih 

rendah, tersebar hampir diseluruh lokasi penelitian atau kecematan, hal ini 

dikarenakan lokasi penelitian berada di kawasan formasi batuan yang sama, yaitu 

formasi Batuan Trobosan (Tmpi). 

5.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar pengambilan titik sampel 

(titik pengamatan) pada suatu lokasi dengan batas berupa administratif maupun 

bentang alam lebih diperbanyak dengan spasi yang lebih dekat agar hasil 

penelitian benar-benar mewakili karakter dari lokasi tersebut. Selain itu, perlu 

dilakukan penelitian untuk mencari data bor, sehingga dapat digunakan untuk 
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mengkorelasi dan mengkarakterisasi lapisan permukaan dan bawah tanah di lokasi 

penelitian. 
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RIWAYAT HIDUP 

Mahendra, teman-teman semasa kuliah akrab 
menyapanya dengan panggilan „Mahend‟ atau 

„Mahe‟ atau „Maher‟, padahal di rumah ia sering 

dipanggil „Hend‟. Mahendra dilahirkan di sebuah 
pulau kecil nan terpencil yaitu Pulau Boleng yang 
merupakan salah satu pulau di desa Batu Tiga, Kec. 
Boleng, Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara 
Timur (NTT) pada tanggal 28 Agustus 1995. 
Merupakan anak bungsu dari delapan (8) 
bersaudara,  buah hati dari pasangan bapak Mustafa 
dan ibu Siti Hajar. Mahendra mulai mengenyam 
pendidikan formal di SD Negeri Pulau Boleng pada 

tahun 2002-2008, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (MTs Negeri 
Reok) pada tahun 2008-2011, serta almamater selanjutnya diperoleh dari SMK 
Negeri 1 Labuan Bajo pada tahun 2011-2014 dengan mengambil jurusan Usaha 
Perjalanan Wisata (UPW). Setahun setelah kelulusannya dari sekolah berbasis 
vokasi itu yakni tahun 2015, penulis melanjutkan studinya di bangku perkuliahan 
dengan mengambil jurusan FisikaFakultas Sains dan Teknologidi Universitas 
Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. 

 Salah satu organisasi yang diikuti oleh penulis adalah Ikatan Himpunan 
Mahasiswa Fisiska Indonesia (IHAMAFI). Dan penulis menjabat sebagai 
Koordinator Komisyariat Makassar, Palopo dan Kendari untuk IHAMAFI 
Wilayah V. Selain itu penulis juga merupakan kader Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) Cabang Makassar. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Persyaratan Penelitian Mikrotremor SESAMEEuropean 
Research Project 

Jenis 
parameter  

Saran yang dianjurkan 

Durasi 
pencatatan 

Fo minimum yang 
diharapkan (Hz) 

Durasi pencatatan minimum 
yang disarankan (menit) 

0,2 30 
0,5 20 
1 10 
2 5 
5 3 
10 2 

Coupling 
soilsensor 

alami (insitu) 

 Atur sensor langsung pada permukaan tanah. 
 Hindari menempatkan sensor seismograf pada 

permukaan tanah lunak. 
Coupling 
soilsensor 

buatan atau 
artifisial 

 Hindari lempengan yang terbuat dari material 
lunak seperti karet atau busa. 

 Pada kemiringan yang curam dimana sulit 
mendapatkan level sensor yang baik, pasang 
sensor dalam timbunan pasir. 

Keberadaan 
bangunan 

atau pohon 

 Hindari pengukuran dekat dengan bangunan, 
gedung bertingkat, dan pohon yang tinggi, jika  
tiupan angin di atas ± 5 m/s. Kondisi ini sangat 
mempengaruhi hasil analisa HVSR yang 
ditunjukkan dengan kemunculan frekuensi rendah 
pada kurva. 

 Hindari pengukuran di lokasi tempat parkiran, 
pipa air dan gorong-gorong. 

Kondisi 
Cuaca 

 Angin : Lindungi sensor dari angin (lebih cepat 
dari 5 m/s). 

 Hujan : Hindari pengukuran pada saat hujan lebat. 
Hujan ringan tidak memberikan gangguan berarti. 

 Suhu : Mengecek kondisi sensor dan mengikuti 
instruksi pabrik. 

Gangguan  Sumber monokromatik : hindari pengukuran 
mikrotremor dekat dengan mesin, industri, pompa 
air, generator yang sedang beroperasi. 

 Sumber sementara : jika terdapat sumber getar 
transient (jejak langkah kaki, mobil lewat, motor 
lewat) tingkatkan durasi pengukuran untuk 
memberikan jendela yang cukup untuk analisis 
setelah gangguan tersebut hilang. 
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Lampiran 2. Data Hasil Penelitian 

No. 
Koordinat Frekuensi 

Predominan 
(fo) 

Amplifikasi 
(A) 

Periode 
Predominan 

(To) 
Bujur (o) Lintang (o) 

1 119,3846 2,92294 1,0428 4,2814 0,95895 
2 119,3996 2,95786 3,9987 3,4811 0,25008 
3 119,3664 2,94853 1,4878 1,4566 0,67213 
4 119,3503 2,96147 3,2930 3,1883 0,30368 
5 119,3479 2,97422 1,5971 2,1995 0,62613 
6 119,3333 2,98772 7,5889 1,8270 0,13177 
7 119,3519 2,98681 9,9802 3,4069 0,10020 
8 119,3646 2,99642 0,6392 3,0781 1,56453 
9 119,3835 2,94358 2,6129 6,4910 0,38272 
10 119,3805 2,96114 3,3562 6,5567 0,29796 
11 119,3893 2,97800 1,2597 1,7637 0,79387 
12 119,4025 2,98997 5,6496 2,8617 0,17701 
13 119,4166 2,98889 2,4181 2,3845 0,41355 
14 119,4071 2,93431 5,1917 8,4296 0,19262 
15 119,3244 3,01275 4,9020 4,5627 0,20400 
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Lampiran 3. Kurva H/V pada 15 Titik Pengamatan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

f0 : 3,9987 
A0 : 3,4811 
Kriteria peak : clear peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Tawalian (2) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 1,4878 
A0 : 1,4566 
Kriteria peak : unclear low 
frequency peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Mamasa (3) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 3,2930 
A0 : 3,1883 
Kriteria peak : clear peak or single 
peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Mamasa (4) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 1,0428 
A0 : 4,2814 
Kriteria peak : unclear low frequency 
peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Mamasa (1) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 
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f0 : 1,5971 
A0 : 2,1995 
Kriteria peak : flat H/V curve 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Mamasa (5) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

 

f0 : 7,5889 
A0 : 1,8270 
Kriteria peak : flat H/V curve 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Balla (6) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

 

f0 : 9,9802 
A0 : 3,4069 
Kriteria peak : broad peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Sesenapadang (7) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 0,6392 
A0 : 3,0781 
Kriteria peak : unclear low 
frequency peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Sesenapadang (8) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 
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f0 : 2,6129 
A0 : 6,4909 
Kriteria peak : broad peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Mamasa (9) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 3,3562 
A0 : 6,5566 
Kriteria peak : clear peak or single 
peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Tawalian (10) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 1,2596 
A0 : 1,7636 
Kriteria peak : flat H/V curve 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Sesenapadang (11) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 5,6495 
A0 : 2,8616 
Kriteria peak : broad peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Sesenapadang (12) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 
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f0 : 2,4180 
A0 : 2,3844 
Kriteria peak : broad peak or 
multiple peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Sesenapadang (13) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 5,1916 
A0 : 8,4296 
Kriteria peak : clear peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Tawalian (14) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 

f0 : 4,9020 
A0 : 4,5626 
Kriteria peak : broad peak 
Informasi lokasi 
Kecamatan : Balla (15) 
Formasi Geologi : Batuan Trobosan 
Batuan dasar : granit, granodiorit, 
riolit, diorit dan aplit. 
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Lampiran 4. Data Event Gempa Bumi Mamasa Periode November 2018 – 

Juli 2019 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 

No. Tanggal 
Origin 
Tme 

Koordinat 
Depth 
(km) 

Magnitude 
(SR) Bujur 

(o) 
Lintang 

(o) 
1 26/07/2019 13.59.26 119,41 2,95 10 4,6 
2 03/07/2019 00.05.01 119,42 2,98 5 3,6 
3 17/06/2019 21.22.59 119,49 2,93 10 4,0 
4 09/06/2019 22.27.16 119,59 2,98 10 4,7 
5 20/05/2019 02.19.25 119,53 2,92 10 3,8 
6 13/05/2019 02.53.06 119,45 2,86 10 3,1 
7 30/04/2019 08.47.08 119,44 2,98 5 3,5 
8 31/03/2019 16.04.11 119,48 2,78 10 3,7 
9 18/02/2019 11.17.49 119,60 3,06 8 4,0 
10 12/02/2019 06.12.27 119,42 2,89 7 3,2 
11 07/01/2019 04.20.23 119,50 3,06 10 4,7 
12 14/12/2018 01.17.08 119,30 2,91 10 4,6 
13 13/12/2018 12.25.53 119,33 2,98 10 4,7 
14 20/11/2018 12.54.22 119,36 2,94 10 4,2 
15 06/11/2018 02.35.53 119,44 2,93 10 5,5 

Lampiran 5. Lokasi Episenter 15 Event Gempa Bumi Mamasa 

 

Gambar L1. Peta Episenter 15 Event Gempa Mamasa 
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Lampiran 6. Perhitungan Jarak Episenter 

Rumus empiris yang digunakan : 

22 )()(22,111 gempatitikgempatitik llbb   

No. 
Koordinat Pengukuran Koordinat Gempa Jarak Episenter 

(km) Bujur (o) Lintang (o) Bujur (o) Lintang (o) 
1 119,3846 2,92294 119,44 2,93 6,21320 
2 119,3996 2,95786 119,44 2,93 5,46224 
3 119,3664 2,94853 119,44 2,93 8,44238 
4 119,3503 2,96147 119,44 2,93 10,57210 
5 119,3479 2,9742 119,44 2,93 11,36687 
6 119,3333 2,9877 119,44 2,93 13,49728 
7 119,3519 2,98681 119,44 2,93 11,66238 
8 119,3646 2,99642 119,44 2,93 11,17452 
9 119,3835 2,94358 119,44 2,93 6,45998 
10 119,3805 2,96114 119,44 2,93 7,47179 
11 119,3893 2,97800 119,44 2,93 7,76466 
12 119,4025 2,98997 119,44 2,93 7,86674 
13 119,4166 2,98889 119,44 2,93 7,04844 
14 119,4071 2,93431 119,44 2,93 3,69524 
15 119,3244 3,01275 119,44 2,93 15,81261 

Lampiran 7. Perhitungan Jarak Hiposenter 

Rumus empiris yang digunakan : 

22 hR   

No. 
Jarak Episenter 

(km) 
Kedalaman 

(km) 
Jarak 

Hiposenter (km) 

1 6,21320 10 11,7730 
2 5,46224 10 11,3946 
3 8,44238 10 13,0872 
4 10,57210 10 14,5523 
5 11,36687 10 15,1395 
6 13,49728 10 16,7981 
7 11,66238 10 15,3627 
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8 11,17452 10 14,9957 
9 6,45998 10 11,9051 
10 7,47179 10 12,4831 
11 7,76466 10 12,6606 
12 7,86674 10 12,7234 
13 7,04844 10 12,2344 
14 3,69524 10 10,6609 
15 15,81261 10 18,7093 

Lampiran 8. Analisis Percepatan Getaran Tanah Maksimum (PGA) 

Percepatan getaran tanah dicari menggunakan metode Kanai (1966) 

dengan rumus empiris sebagai berikut :  

QRPMa

GT

a 


log1 210  

R
aaP 4

3   

R
aaQ 6

5   

dimana 𝑎1 = 5;𝑎2 = 0,61;𝑎3 = 1,66;𝑎4 = 3,60;𝑎5 = 0.167;𝑎6 = −1,83. 

Titik 
Periode 

Predominan (To) 
Magnitude 

(SR) 
Jarak Hiposenter 

(km) 
α 

(cm/s²) 

1 0,95895 5,5 11,7730 93,2177 
2 0,25008 5,5 11,3946 187,652 
3 0,67213 5,5 13,0872 101,444 
4 0,30368 5,5 14,5523 136,727 
5 0,62613 5,5 15,1395 91,6554 
6 0,13177 5,5 16,7981 180,136 
7 0,1002 5,5 15,3627 225,869 
8 1,56453 5,5 14,9957 58,5231 
9 0,38272 5,5 11,9051 146,153 
10 0,29796 5,5 12,4831 158,94 
11 0,79387 5,5 12,6606 96,1615 
12 0,17701 5,5 12,7234 202,752 
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13 0,41355 5,5 12,2344 137,314 
14 0,19262 5,5 10,6609 225,82 
15 0,204 5,5 18,7093 129,409 

 

Lampiran 9. Nilai Percepatan Getaran Tanah di Lokasi Penelitian untuk 

Setiap Event Gempa 

No. Tanggal 
Koordinat 

Depth 
(km) 

Magnitude 
(SR) 

Percepatan Getaran 
Tanah (cm/s²) Bujur 

(o) 
Lintang 

(o) 
1 26/07/2019 119,41 2,95 10 4,6 19,802 s.d 76,829 
2 03/07/2019 119,42 2,98 5 3,6 6,692 s.d 24,681 
3 17/06/2019 119,49 2,93 10 4,0 5,692 s.d 22,230 
4 09/06/2019 119,59 2,98 10 4,7 10,003 s.d 37,398 
5 20/05/2019 119,53 2,92 10 3,8 3,486 s.d 13,504 
6 13/05/2019 119,45 2,86 10 3,1 1,454 s.d 6,191 
7 30/04/2019 119,44 2,98 5 3,5 5,047 s.d 19,591 
8 31/03/2019 119,48 2,78 10 3,7 2,252 s.d 9,153 
9 18/02/2019 119,60 3,06 8 4,0 3,548 s.d 13,112 
10 12/02/2019 119,42 2,89 7 3,2 2,303 s.d 10,413 
11 07/01/2019 119,50 3,06 10 4,7 14,604 s.d 53,167 
12 14/12/2018 119,30 2,91 10 4,6 15,884 s.d 68,093 
13 13/12/2018 119,33 2,98 10 4,7 25,357 s.d 104,454 
14 20/11/2018 119,36 2,94 10 4,2 11,717 s.d 48,047 
15 06/11/2018 119,44 2,93 10 5,5 58,523 s.d 225,869 

 

Lampiran 10. Proses Pengolahan Data Mikrotremor Menggunakan Software 

TDS5.2-Processing Seismic Data 

Data mikrotremor yang diperoleh dari proses akuisisi data diolah pada 

Software TDS5.2-Processing Seismic Datadengan tujuan untuk mengubah format 

file dari format TraceFile(TRC)ke format MiniSeed(MSD)dan menggabungkan 

file data mikrotremor yang terpisah dalam satu pengukuran dengan langkah-

langah sebagai berikut : 

1. Membuka software TDS5.2-Processing Seismic Data, sehingga akan 

muncul tampilan seperti di bawah ini : 
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Gambar L2. Tampilan awal software TDS5.2-Processing Seismic Data 

2. Pada menu File, pilih open tarace file maka akan muncul tampilan jendela 

load signals tempat file data mikrotremor tersedia. Pilih filelalu klik open, 

sehingga muncul tampilan seperti di bawah ini : 

 

Gambar L3. Grafik tiga komponen sinyal 

3. Untuk menggabung dua trace file yang terpisah dalam datu pengukuran 

dapat dilakukan dengan cara klik menu file, pilih add next time filemaka 

akan muncul tampilan jendela load signals tempat file data mikrotremor 

tersedia. Pilih file yang mau digabung lalu klik open, sehingga muncul 

tampilan seperti di bawah ini : 
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Gambar L4. Grafik tiga komponen sinyal yang telah digabung 

4. Pada menu file, pilih save as mini-SEEDkemudian klik OK lalu klik save. 

File akan tersimpan dalam format MSD. 

 

Gambar L5. Jendela save mode 

Lampiran 11. Proses Pengolahan Data Mikrotremor Menggunakan Software 

Geopsy 

Data mikrotremor yang diperoleh dari proses akuisisi data diolah pada 

software Geopsy dengan tujuan untuk melakukan cutting sinyal tanpa noise 

dengan langkah-langah sebagai berikut : 
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1. Membuka software Geopsy, sehingga akan muncul tampilan: 

 

Gambar L6. Tampilan awal software geopsy 

2. Klik OK pada jendela prefernces. 

3. Pada menu File, pilih import signals maka akan muncul tampilan jendela 

load signals tempat file data mikrotremor tersedia. Pilih file dalam format 

MSD lalu klik open. 

 

Gambar L7. Proses load data. 

4. File yang dibuka akan memunculkan 2 tampilan jendela, yaitu Table berisi 

data tiga komponen sinyal (Vertical, East, dan North), dan Graphic hasil 
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pengukuran. Grafik ini terdiri dari tiga komponen sinyal yang masih 

mengandung noise. 

 

Gambar L8. Tabel dan Grafik Tiga Komponen Sinyal. 

5. Pada menu Tools, pilih H/V maka akan muncul jendela H/V Toolbox. 

Terdapat tiga pilihan kolom pada jendela H/V Toolbox yaitu Time, 

Processing, dan Output. Pada kolom Time atur length windows exactly 

25,00 sekon. Pada kolom Processing atur Smoothing type 

Konno&Ohmachi dan Squared average untuk Horizontal components. 

Sedangkan pada kolom Output atur Frequencysampling mulai dari 0,50 

Hz sampai 15,00 Hz dengan Number of samples 100. Untuk melakukan 

pemilihan sinyal tanpa noise, pada kolom Time, atur select pada posisi Add 

kemudian klik Start. Jendela H/V Result akan tampil dan pada jendela 

Graphic tiga komponen sinyal akan ter-window-kan berdasarkan sinyal 

tanpa noise yang ditandai dengan pengelompokan spektrum warna. 
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Gambar L9. Windowing sinyal tanpa noise 

6. Mencatat nilai frequensi dan amplifikasi yang muncul pada grafik. 

7. Ulangi langkah 3 sampai 6 untuk data mikrotremor yang lainnya. 

Lampiran 12. Peta Pemodelan (Mikrozonasi) Menggunakan Software 

Surfer15 

Sebagai contoh, pemetaan dilakukan terhadap nilai percepatan getaran 

tanah maksimum. Langkah-langkah yang dikerjakan adalah sebagai berikut: 

1. Membuka software Surfer15, sehingga akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 

 

Gambar L10. Tampilan awal Software Surfer15 
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2. Pilih New Worksheet. Masukkan koordinat lintang pada kolom A, 

koordinat bujur pada kolom B, data yang akan dibuat pemodelan (sebagai 

contoh PGA) pada kolom C, dan titik pengamatan pada kolom D. Pilih 

save, beri nama dan simpan file dalam format .txt kemudian klik save 

sehingga muncul jendela Data Export Options. Pilih Tab pada kolom 

delimiter dan klik OK. 

 

Gambar L11. Proses menyimpan file dalam format .txt. 

3. Pada menu Grid pilih Data dan buka file dalam format .txt yang baru saja 

disimpan kemudian klik OK, sehingga akan muncul jendela Grid Data. 

Padakolom Gridding Method pilih Kriging kemudian klik OK. File akan 

tersimpan dalam format .grd. 

 

Gambar L12. Kringing Data 
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4. Pilih New Plot pada Standard buttons, maka akan muncul tampilan awal 

kembali. Pada Map buttons pilih New Contour Map. Open file dalam 

format .grd yang baru saja tersimpan, maka akan memunculkan hasil 

pemetaan sebagai berikut : 

 

Gambar L13. Contours Map 

5. Untuk memberi warna contour, klik 2x icon contour pada jendela Object 

Manager maka akan muncul jendela Property Manager. Pada kolom 

level,munculkan fill contours dan Color scale. Pilih warna rainbow pada 

fillcolors (sebagai contoh), maka akan muncul tampilan berikut: 

 

Gambar L14. Tampilan skala pada Contours Map 
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6. Untuk menampilkan label titik pengukuran, pilih New Post Map pada Map 

buttons. Open file yang tadi disimpan dalam format .txt kemudian klik OK. 

klik 2x icon post pada jendela Object Manager maka akan muncul jendela 

Property Manager. Pengaturan bentuk dan ukuran simbol  berada pada 

kolom symboldalam jendela Property Manager, sedangkan untuk 

memunculkan label titik pengukuran, pilih column D pada worksheet 

column yang berada pada kolom labels. Pengaturan font, size, dan color 

label juga berada pada kolom labels jendela Property Manager. 

 

Gambar L15. Overlay Contour Map dan tiyik pengamatan 

Lampiran 13. Dukumentasi 

1. Mencari titik lokasi yang telah ditentukan dengan peta yang telah 

dirancang sebelumnya. 
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2. Proses pemasangan alat 
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3. Proses pengamatan 
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4. Dokumentasi bersama warga dan tim 
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Lampiran 14. Desain Survei Berdasarkan Batasan Penentuan Lokasi 

 

Gambar L16. Desain Survei Berdasar Batasan Penentuan Lokasi 

Titik 
Koordinat 

Bujur (o) Lintang (o) 
MH01 119,3846 2,9229 
MH02 119,3996 2,9579 
MH03 119,3664 2,9485 
MH04 119,3503 2,9615 
MH05 119,3479 2,9742 
MH06 119,3333 2,9877 
MH07 119,3519 2,9868 
MH08 119,3646 2,9964 
MH09 119,3835 2,9436 
MH10 119,3805 2,9611 
MH11 119,3893 2,9780 
MH12 119,4025 2,9900 
MH13 119,4166 2,9889 
MH14 119,4071 2,9343 
MH15 119,3244 3,0128 
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Lampiran 15. Administrasi 

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing 
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2. Surat Keputusan (SK) Penguji Seminar Proposal 
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3. Surat Izin Penelitian Dari Akademik 
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4. Surat Persetujuan Peminjaman Alat Dari BMKG Wilayah IV Makassar 
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5. Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kabupaten Mamasa 
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6. Surat Keputusan (SK) Seminar Draft/Hasil 
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7. Surat Keputusan (SK) Ujian Skripsi/Munaqasyah 

 


