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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Makassar merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang sudah menjadi kota 

metropolitan urutan kelima setelah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung.  

Hal ini mengakibatkan kota Makassar menjadi semakin berkembang sehingga 

daerah-daerah yang semula kosong sekarang mulai terisi. Akhir-akhir ini 

pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi berkembang cukup pesat 

bagaikan jamur di musim hujan. Melalui berbagai arena promosi yang 

diadakan, para developer/owner berlomba-lomba memasarkan bangunannya 

kepada konsumen, mulai dari Apartement, kondominium, hotel, pertokoan dan 

sebagainya. Dengan adanya pembangunan yang begitu pesat tentunya bisa 

menimbulkan resiko bencana bangunan itu sendiri termasuk salah satunya 

bencana kebakaran pada bangunan. 

Bahaya kebakaran di kota Makassar dari tahun ke tahun semakin 

meningkat karena seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya 

pembangunan di kota Makassar. Untuk mengatasinya maka diperlukan suatu 

tempat atau pusat untuk mendidik dan melatih para calon petugas pemadam 

kebakaran karena selama ini kota Makassar belum ada sarana yang mewadahi 

kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pemadam kebakaran. Dengan adanya 

sarana pendidikan dan pelatihan itu diharapkan kota Makassar dapat 

melahirkan para petugas pemadam yang berkualitas dan handal. 

Berdasarkan data peristiwa kebakaran, kota Makassar merupakan kota 

rawan kebakaran. Tercatat sedikitnya ada 208 kasus kebakaran yang terjadi di 

Makassar, itu berdasarkan data yang dirilis Dinas Pemadam Kebakaran 

(Damkar) Kota Makassar tahun 2018. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran, 

(Hasanuddin,2018) mengatakan bahwa dibandingkan tahun sebelumnya  

jumlah itu meningkat yang hanya berkisar 150 kasus kebakaran. Kasus 

terbanyak berada pada bulan Oktober yaitu mencapai 41 kasus dengan jumlah 
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korban jiwa 26 kepala keluarga. Kemudian pada bulan Agustus sekitar 40 

kasus dengan jumlah korban jiwa mencapai 98 kepala keluarga. Pada bulan 

September ada 37 kasus, jumlah korban jiwa mencapai 71 kepala keluarga. 14 

kasus di bulan Juli dengan korban jiwa 26 kepala keluarga. Masing-masing 12 

kasus pada bulan November dan Maret, dengan jumlah korban jiwa mencapai 

17 dan 48 kepala keluarga. 11 kasus di bulan Juni dengan korban jiwa sekitar 

25 kepala keluarga. Masing-masing 10 kasus di bulan Januari dan Mei, jumlah 

korban jiwa sekitar 34 dan 16 kepala keluarga. 9 kasus pada bulan April, 

jumlah korban jiwa 57 kepala keluarga. Serta masing-masing 6 kasus pada 

Februari dan Desember, jumlah korban jiwa sekitar 8 dan 7 kepala keluarga. 

Berdasarkan data itu, selain dikarenakan alang-alang yang mencapai 77 kasus, 

kebakaran dikarenakan korseleting listrik juga mencapai 69 kasus, kompor 14 

kasus, tabung gas 7, lilin 2, dan ada 38 kasus yang belum diketahui 

penyebabnya. (makassar.sindonews.com,2018). 

Berdasarkan hasil data kebakaran yang terjadi di kota Makassar rencana 

pusat pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran ini diharapkan dapat 

menghasilkan tenaga-tenaga profesional yang berkualitas, dalam hal melayani 

baik dalam pelayanan informasi dan administrasi maupun dalam hal pelayanan 

kesiagaan penanggulangan peristiwa kebakaran. Hal ini sejalan dengan 

program pemerintah untuk memajukan kualitas sumber daya manusia yang 

unggul melalui pendidikan dan pelatihan kebakaran. Pemerintah 

menginginkan masyarakat terlibat aktif membantu dalam keberhasilan 

program pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Untuk itu pemerintah 

mendirikan fasilitas-fasilitas pendidikan dan memberikan izin pada pihak 

swasta untuk juga mendirikan pendidikan yang serupa dan memadai, serta 

tidak menyimpang dari tujuan pendidikan itu sendiri. Menelusuri dalam Al-

Qur‟an yang membahas tentang Pendidikan Islam (Q.S. Al-Mujadilah/30:11) 

ًْشُزُوا ياَ أيَُّهاَ الَّرِييَ آهٌَىُا إِ  ُ لكَُنْ ۖ وَإِذَا قيِلَ ا ذَا قيِلَ لكَُنْ جفَسََّحُىا فيِ الْوَجَالسِِ فاَفْسَحُىا يفَْسَحِ اللََّّ

ُ بِوَا جعَْوَلىُىَ  ُ الَّرِييَ آهٌَىُا هٌِْكُنْ وَالَّرِييَ أوُجىُا الْعِلْنَ دَزَجَاتٍ ۚ وَاللََّّ ًْشُزُوا يسَْفعَِ اللََّّ خَبيِس   فاَ  

 

https://makassar.sindonews.com/
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Terjemahnya :  

"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya 
Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan Apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan.(Kementerian Agama RI,2019). 

Dari ayat tersebut Allah memberi tahukan kepada umat yang beriman 

bahwa kita diperintahkan untuk mengembankan tugas yang kita kerjakan dan 

oleh karena itu maka diperlukan seseorang yang beriman dan berilmu. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam ketepatan dan kecepatan dalam 

penanggulangan maupun pengendalian bahaya kebakaran adalah sistim 

koordinasi yang baik sesama petugas pemadam kebakaran. 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, pengadaan Pusat Pendidikan 

dan Pelatihan Pemadam Kebakaran di kota Makassar sangat dibutuhkan dan 

diperlukan dikarenakan Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran 

masih berpusat dikota Jakarta demi mengefesiensikan jarak dan waktu bagi 

petugas pemadam kebakaran Indonesia bagian timur yang ingin melakukan 

Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran. Dengan penerapan konsep 

pendekatan Arsitektur Perilaku dapat membentuk standar ruang dan sikulasi 

yang sesuai standar kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam 

kebakaran. Faktor di atas dirasa penting untuk diangkat dan dibahas sebagai 

tugas akhir penulis. Diharapkan kedepannya bisa menjadi acuan dan referensi 

bagi sivitas akademik khususnya mahasiswa yang ingin mengangkat topik 

serupa.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Adapun rumusan masalah dalam perencanaan Perancangan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Kota Makassar : 

Bagaimana mendesain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam 

Kebakaran dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku ? 
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C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN 

1. Tujuan 

Untuk mendapatkan hasil output desain 

2. Sasaran Pembahasan 

Mendapatkan konsep perencanaan dan Perancangan Pusat 

Pendidikan dan pelatihan Kebakaran Kota Makassar yang meliputi : 

a. Pengolahan tapak 

b. Pemrograman ruang 

c. Pengolahan bentuk dan tata bangunan 

d. Pengolahan pendukung dan kelengkapan bangunan 

e. Pengaplikasian desain secara Arsitektural yang menerapkan konsep 

pendekatan desain perancangan Arsitektur perilaku 

 

D. LINGKUP DAN BATASAN PERANCANGAN 

1. Bagaimana desain sesuai fungsi dari judul 

2. Standarisasi metode perancangan fungsi dan perilaku dan kaidah-kaidah 

desain  berdasarkan peraturan daerah.  

3. Pengunaan bahan material yang tahan api 

 

E. METODE PEMBAHASAN 

Metode pembahasan yang digunakan dalam meyususun tugas akhir ini 

adalah metodel deskriptif,  yaitu metode pengumpulan pengumpulan data 

primer dan sekunder yang kemudian dianalisa sesuai dengan kaidah arsitektur 

untuk menghasilkan kesimpulan, Batasan dan tanggapan yang digunakan 

sebagai dasar perencanaan desain Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petuga 

Pemadam Kebakaran dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku di kota 

Makassar. Berikut langkah-langkah pengumpulan data dilakukan dengan : 

1. Studi Literatur 

Studi ini merupakan penelitan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam 

Kebakaran yang bertujuan untuk memperoleh data dan landasan teori 
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untuk mengetahui dan memperluas wawasan mengernai penelitan Pusat 

Pendidikan dan Patihan Pemadam Kebakaran. 

2. Studi Lapangan 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan survei, 

dokumentasi dan wawancara terhadap petugas pemadam kebakaran. 

3. Studi Preseden 

Studi ini merupakan penelitian terhadap bangunan yang sudah terealisasi 

dan mempunyai ciri fungsi yang sama dengan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pemadam Kebakaran dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku. 

4. Tahap Analisis 

Melakukan Analisa berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang 

berlandaskan teori arsitektur yang menunjang konsep rancangan terhadap 

desain. Analisis data yang dilakukan dengan mendekskripsikan dan 

membandingkan data lapangan dan data literatur arsitektur terkait standar 

dan sebagainya. 

5. Penyajian Data 

Penyajian data yang dimaksud berbentuk laporan perencanaan desain, 

gambar, maket dan banner. 
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Gambar I.1 Bagan Penulisan Tugas Akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(Sumber:olah Data 2019) 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan untuk menyusun acuan perancangan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran dengan Pendekatan Arsitektur 

Perilaku Di Kota Makassar ini adalah sebagai berikut:  

Bab I Pendahuluan  

Merupakan tahap pendahuluan yang memberikan gambaran secara 

umum dan garis besar pengenalan judul yang dikemukakan pada 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, 

batasan pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan 

Bab II Tinjauan Pustaka  

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

sarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran yang 

akan digunakan sebagai dasar perancangan. Terdapat beberapa 

pernyataan yang mengemukakan kondisi ideal yang mendukung 

kedua kegiatan tersebut.  

Bab III Tinjauan Khusus  

Berisi tinjauan khusus terhadap rencana proyek mengenai kondisi 

tapak atau lokasi, analisis pelaku, kegiatan, dan prediksi 

kebutuhan, pendekatan terhadap analisa ruang pada bangunan. 

Terdapat data-data lapangan yang akan dijadikan pembanding 

ataupun dasar untuk perancangan.  

Bab IV Pendekatan Desain  

Berisi perbandingan-perbandingan antara kondisi ideal dengan 

kondisi  di lapangan. Dalam hal ini sudah mulai diketahui apa saja 

kebutuhan ruang yang harus ada, penetapan standar fasilitas pada 

desain, serta gagasan dan pertimbangan dalam perancangan.  

Bab V Transformasi konsep  

Membentuk suatu konsep bangunan berdasarkan pendekatan-

pendekatan desain yang sudah dijelaskan sebelumnya sebelum 
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membuat produk desain agar sesuai dengan gagasan-gagasan yang 

ingin diciptakan.  

Bab VI Produk Desain  

Hasil dari desain perancangan yang telah selesai. Terdiri dari 

gambar 2D, 3D, banner, maket dan animasi.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Judul 

1. Pengertian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran adalah suatu 

wadah dari dinas kebakaran untuk mendidik dan melatih masyarakat untuk 

menjadi tenaga pemadam kebakaran. Pusat pendidikan dan pelatihan ini 

mempunyai tugas pokok yaitu mendidik, memberikan pengajaran dan 

pelatihan yang berhubungan dengan pencegahan atau penaggulangan dan 

perlindungan terhadap bahaya kebakaran, serta cara untuk memberikan 

pertolongan dan penyelamatan terhadap kebakaran. 

Berdasarkan pengertian diatas maka definisi Perancangan Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran dengan pendekatan arsitektur perilaku 

Kota Makassar adalah suatu wadah kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang 

mengutamakan kualitas pelayanan petugas pemadam kebakaran yang  

diperoleh dari asumsi kajian lingkungan perilaku dalam arsitektur. 

2. Sejarah Pemadam kebakaran Indonesia 

Menurut buku  Brandweer Batavia ke dinas kebakaran DKI Jakarta. 

Pemadam kebakaran di kota jakarta mulai diorganisir pada tahun 1873 oleh 

pemerintah Hindia Belanda. Urusan pemadaman kebakaran ini secara 

hukum dibentuk oleh resident op batavia melalui ketentuan yang disebut 

sebagai: "Reglement op de Brandweer in de Afdeeling stad Vorsteden Van 

Batavia".(jakartafire.net,2006). 

Suatu kejadian penting yang patut dicatat adalah terjadinya kebakaran 

besar di kampung Kramat-Kwitang. Kebakaran tersebut tak dapat teratasi 

oleh pemerintah kota pada saat itu. Peristiwa itu mendorong pemerintah 

atau Gemeente of de Brandweer, pada tanggal 25 januari 1915 

mengeluarkan Reglement of de Brandweer (Peraturan tentang Pemadam 

Kebakaran), namun tak lama kemudian pada tanggal 4 oktober 1917, 
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pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni melalui ketentuan yang 

disebut staadsblad 1917 No. 602. 

Suatu kejadian penting yang patut selalu diingat adalah peristiwa 

diberikannya suatu tanda penghargaan kepada Brandweer Batavia oleh 

mereka yang mengatasnamakan kelompok orang betawi. Tanda 

penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk "Prasasti" pada tanggal 1 

maret 1929. Tanda penghargaan tersebut diberikan masyarakat betawi pada 

waktu itu adalah sebagai wujud rasa terimakasih mereka atas darma bakti 

para petugas pemadam kebakaran. Tanda prasasti tersebut sampai sekarang 

masih tersimpan baik di kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Beikut ini 

salinan tulisan selengkapnya prasasti tersebut: 

“Didalam masa jang soeda-soeda bahaja api djarang tertjega habis 

terbakar langgar dan roema” 

“Tidak memilih tinggi dan renda sepoeloeh tahoen sampai sekarang 

semendjak Brandweer datang menentang bahaja api moedah terlarang 

mendjadikan kita berhati girang. Tanda girang dan terima kassi kami 

semoea orang Betawi menghoedjoekan pada hari jang ini tanda peringatan 

boekan seperti” (Gambar II.1) 

 

Gambar II.1 Prasasti lahirnya Brandweer Batavia 
(Sumber: pampi-damkar.blogspot.com:2012) 

Foto Prasasti ini sebagai "bukti sejarah" lahirnya Brandweer Batavia 

yang sekarang menjadi : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana Propinsi DKI Jakarta. (www.jakartafire.net,2016). 

http://www.jakartafire.net,2016/


 

13 
 

B. Studi Literatur 

1. Tinjauan terhadap fungsi  

a. Dalam menjalankan tugas pokoknya, pusat pendidikan dan pelatihan 

itu berfungsi:  

1) Memperkenalkan tentang pemadam kebakaran. 

2) Mengajarkan cara pencegahan terhadap bahaya kebakaran 

3) Mengajarkan tentang kegiatan operasional pemadam 

kebakaran, seperti evakuasi dan pertolongan pertama untuk 

bahaya kebakaran. 

4) Mengajarkan dan memberikan penelitian tentang kebakaran. 

5) Memberikan pengetahuan tentang asal-mula, akibat, proses dan 

penanggulangan kebakaran. 

6) Memberikan program pelatihan bagi para calon pelajar. 

7) Memberikan pendidikan teori mengenai pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran. 

8) Memberikan pembinaan dan latihan praktek penanggulangan 

kebakaran 

9) Tempat pembinaan dan latihan bagi keperluan pembentukan 

satuan balakar. 

10) Tempat pembinaan dan penyuluhan masyarakat, serta tempat 

peragaan penggunaan alat-alat pemadam. 

 

2. Tinjauan terhadap tujuan 

a. Keputusan menteri negara pekerjaan umum Republik Indonesia nomor 

: 11/KPTS/2000 tentang ketentuan teknis manajemen penanggulangan 

kebakaran di perkotaan membahas tentang tujuan pendidikan dan 

pelatihan pemadam kebakaran. Sebuah pusat pendidikan dan pelatihan 

pemadam kebakaran mempunyai tujuan sebagai berikut:   

1) Meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi 

penanggulangan kebakaran maupun kepemimpinan yang 
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berorientasi pada kesamaan pola pikir dan keterpaduan gerak yang 

dinamis dan bernalar.  

2) Dapat melaksanakan tugasnya dengan semangat bekerjasama dan 

tanggung jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi instansi 

pemadam kebakaran.  

3) Meningkatkan kemampuan teoritis, konseptual, moral dan 

ketrampilan teknis pelaksanaan pekerjaan. 

b. Peraturan dan kebijakan menurut peraturan Menteri pekerjaan umum 

Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Peraturan menteri pekerjaan 

umum Nomor:  20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen 

Prot Kebakaran Di Perkotaan. Tujuan DIKLAT teknis fungsional 

Penanggulangan Kebakaran (DIKLAT FPK) adalah:  

1) Merekrut, meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang 

substansi penanggulangan kebakaran serta kepemimpinan yang 

dinamis.  

2) Membangun dan meningkatkan semangat kerjasama dan tanggung 

jawab sesuai dengan fungsinya dalam organisasi instansi pemadam 

kebakaran. 

3) Meningkatkan kompetensi teknis pelaksanaan pekerjaan.  

4) Jenis Diklat Pemadam Kebakaran antara lain terdiri dari:  

a) Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Dasar,  

b) Diklat Pemadam Kebakaran Tingkat Lanjut, 

c) Diklat Perwira Pemadam Kebakaran,  

d) Diklat Inspektur Kebakaran,  

e) Diklat Instruktur Kebakaran,  

f) Diklat Manajemen Pemadam Kebakaran, dll.  

5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan standarisasi diklat, 

kualifikasi instruktur dan spesifikasi bangunan serta sarana diklat 

diatur dalam peraturan tersendiri, dengan tetap menerapkan 

standarisasi dan program sertifikasi. 1 
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3. Tinjauan Teori 

Teori tentang pusat Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 

a. Teori Tentang ruang 

Setiap pusat pendidikan dan pelatihan memiliki ruang kelas, 

administrasi, praktikum (labotarium), rapat dan kantor, lobi, serta toilet. 

Ruangan-ruangan yang ada digedung ini ditujukan untuk masyarakat 

atau orang yang ingin mempelajari tentang pemadam kebakaran. 

Karena itu setiap ruangan yang ada harus dapat mencerminkan karakter 

dari pemadam kebakaran itu sendiri. Setiap ruangan didesain 

menggunakan bahan-bahan yang tahan api dan panas sehingga tidak 

mudah terbakar. (Tabel II.1).   
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Gambar II.1 Tabel Kebutuhan Ruang 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 

1) Ruang Kelas  

Ruang Kelas adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah, yang 

berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses 

kegiatan belajar mengajar (KBM). Mebeler dalam ruangan ini 

terdiri dari meja siswa, kursi siswa, meja guru, lemari kelas, papan 

tulis, serta aksesoris ruangan lainnya yang sesuai. 

(id.wikipedia.org:2007) Sedangkan untuk ukuran kelasnya 

ditentukan oleh persyaratan pendidikan, yang menyangkut tentang 

siapa penggunanya, jumlah pengguna, perabot yang ada didalamya. 

Perabot itu berupa meja, kursi, rak dan lemari penyimpanan. 

Didalam mendesain ruang kelas kita harus memperhatikan 

suasananya. Suasana ruang kelas harus nyaman dan memberikan 

dorongan pada semangat pelajar penggunanya. (Gambar II.3). 
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Gambar II.3 Ruang Kelas 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 

2) Ruang Administrasi   

Ruang administrasi juga harus didesain menurut fungsi dan 

ukurannya. Ruang administrasi itu berfungsi sebagai tempat 

mengurus administrasi, seperti surat-menyurat, menyimpan arsip 

dan dokumentasi. Sedangkan untuk ukurannya kita perlu 

memperhatikan kebutuhan dari aktivitas penggunanya, seperti 

tempat menyimpan arsip dan tempat membuat surat. (Gambar II.4). 

 

Gambar II.4 Ruang Administrasi 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 
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3) Labotarium dan ruang pratikum  

Ruang praktikum dan labotarium juga harus didesain menurut 

fungsi dan ukurannya. Ruang itu berfungsi sebagai tempat 

meneliti, percobaan dan praktikum. Sedangkan untuk ukurannya 

kita perlu memperhatikan kebutuhan dari aktivitas penggunanya, 

seperti lemari penyimpanan, rak barang, meja, dan kursi. Di dalam 

mendesain kita perlu memperhatikan kebersihan karena labotarium 

itu harus bersifat bersih.  Dalam buku “School Building Design and 

Construction”  jarak dari antara meja labotarium adalah 80 cm. 

(Gambar II.5).   

 

Gambar II.5 Ruang Peneliti 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 

4) Ruang rapat dan kantor   

Menurut (Michael Saphier,1998) dalam bukunya “Office Planning 

and Design”, kantor adalah suatu wadah dilaksanakannya dan 

beradanya suatu manajemen atas dari sebuah perusahaan atau 

organisasi. Berdasarkan teori mengenai ruang kantor maka kantor 

dapat dikatakan tepat keberadaannya jika pendiriannya sesuai 

dengan jenis perusahaan dan organisasinya. Dalam hal ini 

organisasinya yaitu pusat pendidikan dan pelatihan. Tipe kantor 

yang direncanakan itu menentukan konsep dan tema perancangan 

yang akan berdampak pada pemilihan material, perabot, lay-out 

dan bentuk, sehingga desainnya dapat menambah kinerja, menarik 
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perhatian dan memberikan suasana nyaman bagi pengguna. 

(Gambar II.6). 

 

Gambar II.6 Ruang Peneliti 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 

5) Ruang simulasi  

Ruang simulasi juga harus didesain menurut fungsi dan ukurannya. 

Ruang itu berfungsi sebagai melatih cara menggunakan peralatan 

pemadaman kebakaran dan stamina pelajar. Sedangkan untuk 

ukurannya kita perlu memperhatikan kebutuhan dari aktivitas 

penggunanya.  (Gambar II.7). 

 

Gambar II.7 Gedung Simulasi 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 
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6) Lobi  

Lobi merupakan area pintu masuk awal, ruang tunggu dan 

penerima tamu, karena itu harus didesain menurut fungsi dan 

ukurannya. Ukuran lobi itu tergantung pada jumlah dan siapa saja 

pengguna didalamnya serta perabot yang ada. (Gambar II.8). 

 

Gambar II.8 Resepsionis/Lobi 
(Sumber: journal.uajy.ac.id) 

b. Teori Tentang Perabot 

Perabot yang ada di pusat pendidikan dan pelatihan ini harus 

mempunyai kesesuaian dengan : 

1) Antropometri penggunanya  

2) Kebutuhan praktikum dan psikologi pengguna  

3) Sistem pengajaran  

4) Aktivitas pengguna  

5) Peralatan yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar    

Mendesain perabot juga harus memperhatikan kenyamanan sehingga 

tidak menyebabkan kelelahan fisik. 

c. Teori tentang Penghawaan dan Pencahayaan 

Udara yang masuk pada ruangan-ruangan digedung pusat 

pendidikan dan pelatihan ini harus baik, bersih, dan segar. Sedangkan 

untuk ruangan yang tidak terjangkau oleh udara luar memerlukan 

adanya penghawaan buatan. Untuk pencahayaan ruang dapat berasal 

sinar matahari melalui jendela sehingga ruangan menjadi  terang dan 
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sehat. Untuk ruang yang tidak terkena sinar matahari maka diperlukan 

pencahayaan buatan.  Untuk memperoleh sistem pencahayaan yang 

baik menurut Grazyne Pilatowicz perlu memperhatikan kuantitas 

cahaya yang sesuai dengan kebutuhan manusia dan unsur estetika 

didalamnya. 

d. Teori tentang Organisasi Ruang 

Menurut (DK Ching,2008) dalam bukunya arsitektur : “Bentuk, 

Ruang dan Susunannya” dijelaskan bahwa organisasi ruang itu terdiri 

dari lima jenis yaitu: 

1) Terpusat  Organisasi ruang dimana ada suatu ruang yang menjadi 

pusat dan lainnya menjadi ruang sekunder yang mengelilinginya. 

2) Linier Suatu ruang disusun secara berulang membentuk sebuah 

garis linier. 

3) Radial Adanya suatu ruang yang menjadi pusat dan acuan 

organisasi ruang lain yang linier sehingga berkembang membentuk 

jari-jari. 

4) Clutser Ruang–ruang dikelompokkan berdasarkan adanya hubungan 

dan ciri-ciri. visual. 

5) Grid Ruangan diorganisir dalam kawasan grid struktural atau tiga 

dimensi. 

e. Teori tentang warna  

Menurut (Fritz Wilkening,2007) dalam bukunya “Tata Ruang”, 

pengaturan warna adalah penting dalam sebuah ruang karena akan 

menimbulkan kesan tersendiri. Kesan hangat ditimbulkan oleh warna-

warna kuning, merah dan warna sejenisnya. Sedangkan warna biru, 

abu-abu, putih menimbulkan kesan dingin.   

Di dalam  serial rumah tentang kombinasi warna, warna merah itu 

bersifat panas, menyala, hidup, hangat, dapat membangkitkan energi, 

komunikatif, aktif, optimis, antusias, bersemangat, mempunyai 

kekuatan,  dan memberi kesan mewah. Penggunaan warna merah dapat 

menimbulkan kesan akrab, hangat, tentram, aman, nyaman, aktif, 
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menggugah semangat, membangkitkan energi yang dinamis, dan 

memberikan pengaruh yang kuat. Biru itu tidak dapat lepas dari elemen 

air dan udara. Warna biru melambangkan keharmonisan, dan berkesan 

lapang. Warna biru mempunyai sifat dingin, tenang, sejuk, tentram, 

hening, damai, segar, bersih, santai, ceria, bersemangat, penuh vitalitas 

memberikan kenyamanan dan perlindungan. Warna biru pekat dapat 

menorong, menstimulir dan membangkitkan semangat. Warna putih 

melambangkan kemurnian dan kepolosan, memberikan perlindungan, 

ketentraman, kenyamanan dan memudahkan refleksi. Warna hitam 

merupakan warna yang kuat, penuh percaya diri, maskulin, elegan, dan 

megah. Penggunaan warna hitam dan putih dapat memberikan 

pernyataan yang kuat, menimbulkan kesan cerdas dan modern. 

Sedangkan warna abu-abu berkesan dingin, serius, tentram, damai, 

independen, stabil, menciptakan keheningan dan kesan luas. Warna 

hitam, putih, dan abu-abu merupakan warna netral yang berfungsi 

sebagai jeda visual agar ruangan tidak penuh dengan warna. Warna 

yang mempunyai intesitas kuat itu bersifat hidup dan bersemangat, 

sedangkan warna yang berintensitas rendah menghadirkan suasana 

sunyi senyap.   

Menurut Sanyoto,(2005) dalam bukunya yang berjudul “Dasar-

dasar Tata Rupa dan Desain”, warna merah itu mempunyai asosiasi 

dengan api, yang melambangkan positif, kuat, energik, agresif, panas, 

merangsang, berani dan bahaya. Sedangkan warna biru mempunyai 

asosiasi dengan air yang melambangkan dingin, pasif, tenang, berkesan 

jauh, cerah, kedamaian, dan kenyamanan. Warna putih itu bersifat 

merangsang, cerah, tegas, mengalah, suci, tentram, nyaman, dan 

lembut. Warna hitam mempunyai sifat menekan, dalam, dan tegas. 

Warna hitam jika digunakan bersama warna putih itu mempunyai 

makna resoluis, tenang, sopan, dan berkesan mendalam. Abu-abu itu 

mempunyai pengaruh emosi yang berkurang dari putih, tetapi terbebas 

tekanan berat hitam, sehingga mempunyai watak yang lebih 



 

23 
 

menyenagkan. Warna ini melambangkan ketenangan, kebijaksanaan, 

mengalah, kerendahan hati dan ragu-ragu.  Warna abu-abu ini cocok 

untuk latar belakang semua warna terutama warna-warna primer seperti 

merah, biru dan kuning. 

f. Persyaratan Lokasi dan Bangunan 

1) Lokasi 

Lokasi untuk suatu pusat pendidikan itu sebaiknya jauh dari 

kebisingan suara yang terlalu keras karena akan mengganggu 

konsentrasi dari penggunanya dalam melaksanakan akativitas 

belajar mengajar. 

2) Bangunan 

a) Tata Ruang  

Pusat pendidikan dan pelatihan minimal harus mempunyai area 

makan, tata usaha, ruang staf, ruang kelas dan toilet. Ruangan 

yang ada didalamnya harus ditata berdasarkan fungsi dan 

aktivitas dari pengguna di dalamnya.  

b) Aspek pembentuk ruang  

Bangunan ini merupakan bangunan untuk pemadam kebakaran 

karena lantai, dinding dan plafonnya dibuat dengan 

menggunakan bahan-bahan yang tahan panas dan api, jangan 

menggunakan bahan-bahan yang mudah terbakar. 

c) Koridor  

Didalam mendesain sebuah ruang lebar koridor itu minimal 120 

cm dengan jarak maksimal 15 m. Jika jaraknya lebih panjang 

maka koridornya pun haruslah lebih lebar. 

d) Penghawaan  

Penghawaan suatu ruangan dapat diperoleh secara alami yaitu 

dari udara luar jendela. Jika penghawaan alami tidak memadai 

maka diperlukan penghawaan buatan. 

e) Pencahayaan  
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Pencahayaan dalam ruangan harus cukup untuk melakukan 

aktivitas dari belajar mengajar seperti membaca, menulis. 

Pencahayaan harus tidak menyilaukan dan tersebar merata 

sehingga tidak menimbulkan bayangan nyata. 

 

f) Pintu 

Pintu harus dibuat dari bahan yang tahan panas dan api. Pintu 

haruslah mempunyai bukaan yang lebar yang dapat menampung 

keluar masuknya orang dengan leluasa. 

g) Hydrant  

Setiap bangunan yang mempunyai luasan 1000 m² harus 

terdapat minimal 1 Hydrant. 

h) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  

Setiap luasan 200 m² minimal ada sebuah APAR dengan ukuran 

2 kg. 

4. Tinjauan Perilaku 

Kata „Arsitektur‟ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia 

mempunyai arti: bangunan, gaya bangunan. Sementara kata „perilaku‟ 

mengandung arti perbuatan, kelakuan, cara menjalankan / berbuat. 

Dari hasil pengertian di atas, maka secara garis umum Arsitektur 

Perilaku dapat diartikan sebagai seni bangunan atau gaya bangunan yang 

sesuai dengan perbuatan atau kelakuan orang yang menggunakan 

bangunan tersebut. 

Dalam buku Heimsat, Clovis, AIA, Mc. Graw Hill Company. 

USA,(1977) yang berjudul Behavioral Architecture (2005:18), secara 

sistematis, hal mengenai perilaku merupakan gabungan dari pelaku, pola 

dan aktifitas.  

1. Pelaku  

Setiap tempat atau bangunan memiliki kegiatan atau pelaku kegiatannya 

masing-masing, di mana setiap pelaku kegiatan memiliki peranan 

masingmasing, dengan ruang atau area tertentu, selama waktu kerja, 
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dan interaksi antar individu mungkin saja sudah diatur berdasarkan 

fungsi atau kebutuhan. 

a. Data Pemakai 

Jenis Kelamin : Pria & Wanita Umur  : Dewasa ( 17 tahun ke atas)  

 

b. Pemakai 

1) Petugas pemadam kebakaran   

Untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan dari para 

petugas pemadam kebakaran 

2) Instansi dan masyarakat  

Membekali dan memberitahu orang tentang cara pencegahan, 

penyelamatan dan memadamkan kebakaran.    

c. Pengelola 

1) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran 

2) Tata Usaha berserta Stafnya. 

3) Seksi Program Pendidikan 

4) Seksi Program Penyuluhan 

5) Seksi Program Pelatihan 

6) Seksi Sarana 

 
Gambar II.9 Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam 

kebakaran. 
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(Sumber: Analisa dari stuktur organisasi PUDIKLAT DKI Jakarta dan DIKLAT 
pemadam kebakaran surabaya.) 

 
2. Pola  

Dalam perilaku terdapat pula pola kegiatan. Kata pola mengarah kepada 

pergerakan individu. Sementara kata aktifitas merupakan kelompok dari 

pergerakan. Setiap pola kegiatan terbentuk dan bahkan diperkuat oleh 

peratuan dari tempat melakukan kegiatan (Rules of The House).  

a. Pengunjung  

Mencari informasi, bertanya, berbincang-bincang, makan, minum, 

belajar, mendengarkan pelajaran, menulis, membaca, duduk, berdiri, 

santai, menunggu, melihat-lihat, melakukan pratikum, dan simulasi.  

b.Kepala pusat pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran 

Memimpin, mengontrol, dan mengatur pusat pendidikan dan 

pelatihan, santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, berbincang-

bincang, santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, dan rapat.  

c. Tata Usaha dan Staf  

Melayani pengunjung, memberi informasi, mengurus administrasi, 

santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, berbincang-bincang, 

santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, dan rapat. 

d.Seksi Pendidikan  

Memberikan, dan menjelaskan pelajaran, menyusun materi 

pendidikan, santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, 

berbincang-bincang, santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, dan 

rapat.  

e. Seksi Pelatihan  

Memberikan pelatihan dan penyuluhan, menyusun program pelatihan, 

santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, berbincang-bincang, 

santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, rapat.  

f. Seksi Sarana  
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Menyiapkan dan mengontrol sarana, santai, menerima tamu, 

menelepon, mengetik, berbincang-bincang, santai, duduk, makan, 

minum, melihat-lihat, dan rapat. 

3. Aktifitas  

Suatu fungsi bangunan terbentuk dari rangkaian pola yang dilakukan 

oleh pelaku-pelaku kegiatan. Kelompok dari pola-pola dapat dikatakan 

sebagai aktifitas. 

a. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran  

Bekerja sebagai pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pusat 

pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran. Kepala ini juga 

bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan sub-

bagian, seksi dan subkelompok jabatan fungsional.  

b. Tata Usaha  

Bertugas untuk menghimpun, meneliti, mengolah dan menyusun 

program dan rencana kegiatan operasional. Mengelola surat 

menyurat pengetikan, penggandaan serta pendistribusian. 

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, 

kerumah tanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor. 

Mengkoordinasikan penyajian data dan informasi. 

Mengkoordinasikan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan 

operasional. 

c. Seksi Program Pendidikan  

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan 

program pendidikan pelatihan kebakaran. Menyusun dan 

mengembangkan kurikulum dan silabi pendidikan dan pelatihan 

kebakaran. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan 

instansi terkait peguruan tinggi dan pihak lainnya dalam rangka 

pengembangan program kediklatan. Memberikan pertimbangan 

kepada pimpinan dalam pengembangan kerjasama program 

pendidikan dan pelatihan dengan instansi dan pihak lainnya. 

Merencanakan kebutuhan bahanbahan sumber pembelajaran, tenaga 
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pengajar atau instruktur dan sarana pelatihan. Melaksanakan 

evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional.  

d. Seksi Program Penyuluhan  

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan 

program penyuhan masyarakat. Merencanakan kebutuhan bahan-

bahan sumber penyuluhan masyarakat. Melaksanakan evaluasi dan 

penyusunan laporan kegiatan penyuluhan.  

e. Seksi Pelatihan  

Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai program 

yang ditetapkan. Mengevaluasi hasil pendidikan dan pelatihan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melakukan bimbingan 

teknis terhadap instrukturinstruktur suku dinas. Melaksanakan 

hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Melaksanakan evaluasi dan 

laporan kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis penanggulangan 

kebakaran dan penyelamatan bagi masyarakat. Membuat laporan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan.  

Berdasarkan penjelasan di atas pada pembahasan  tinjauan perilaku 

secara sistematis, hal yang mengenai perilaku berdasarkan hubungan 

tinjauan perilaku petugas pemadam kebakaran mempunyai kegiatan dan 

perilaku sirkulasi dalam lingkup itu sendiri. 

C. Studi Preseden 

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran Kota Jakarta 

a. Deskripsi 

Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI 

Jakarta diresmikan pada tanggal 25 April 1977 oleh Gubernur DKI 

Jakarta saat itu bapak Ali Sadikin, dengan nama Pendidikan dan 

Latihan Kebakaran, pada tahun 1981 berganti nama menjadi Pusat 

Latihan Keterampilan Tenaga Kebakaran, kemudian pada 

perkembangannya di tahun 2002 berganti nomenklatur menjadi 

Pusdiklatkar dan PB, dan terakhir pada Tahun 2015 berganti 
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nomenklatur menjadi Pusdiklat Penanggulangan Kebakaran dan 

Penyelamatan. 

Lokasi :Jl. Raya Ciracas No.113, RT.6/RW.5, Ciracas, 

Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 13740 

Luas Bangunan :8.5 Ha 

 

 

b. Pengolahan Tapak dan Kawasan 

Tapak diolah dengan menyesuaikan kebutuhan ruang menutupi 

seluruh permukaan tanah dengan perkerasan serta perletakan massa 

bangunan menyesuaikan dengan tapak yang tersedia. (Gambar II.10) 

 

Gambar II.10 PUSDIKLATKAR DKI Jakarta 
(Sumber:Google Earth Pro 2019) 

 
a. Kebutuhan ruang  

Adapun  fasilitas yang dimiliki oleh PUSDIKLATKAR DKI Jakarta 

adalah sebagai berikut : 

1) Ruang Kelas : Luas = 960 m2 , terdiri dari 2 Gedung dengan 

Kapasitas 250 Orang 

2) Barak / Asrama : Luas = 1.440 m2 , terdiri dari 4 Gedung dengan 

Kapasitas 208 Orang 
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3) Ruang Makan: Luas = 387 m2 , terdiri dari 2 Gedung dengan 

Kapasitas 200 Orang 

4) Gedung Olah Raga (Lapangan Tenis, Jogging Track, dll) & 

Lapangan Sepakbola 

5) Gedung Pelatihan A. Yani : Luas = 240 m2 , terdiri dari 9 Lantai + 

4 Podium 

6) (Simulasi Pemadaman, Ruang Asap & Evakuasi/Penyelamatan) 

7) Simulator Mobile Training Galery 

8) Simulator Confined Space Fire (fire container) 

9) Fasilitas Ibadah 

10) Gedung Simulasi : terdiri dari 8 lantai + 1 Basement 

11) Gedung Poliklinik Kesehatan, Ambulance, Bank DKI, Koperasi 

12) Kolam Rescue 

13) Gedung Serba Guna (gedung olahraga) 

14) Guest House dan Rumah Dinas 

(pusdiklatkar.jakarta.go.id:10 Juli 2017) 

b. Bentuk bangunan 

Bentuk dasar induk bangunan ini adalah persegi, sebagai bentuk 

yang paling efesien terhadap penggunaan ruang. (Gambar II.11) 

https://pusdiklatkar.jakarta.go.id/index.php/home/about
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Gambar II.11 PUSDIKLATKAR DKI Jakarta 
(Sumber:Olah Data 2020) 

c. Fasade/wujud bangunan 

Fasad induk bangunan ini menonjolkan kesan monoton dan 

minimalis. Memunculkan struktur kolom dan permainan bentuk 

fasade sebelah kiri. (Gambar II.12) 

  
 

Gambar II.12 PUSDIKLATKAR DKI Jakarta 
(Sumber:Olah data 2020) 

d. Struktur bangunan 

Konsep struktur pada Gedung Pendidikan ini menggunakan 

Struktur beton bertulang, kemampuan beton bertulang sebagai 

kekuatan pada gaya tekan dan pemberi ekspresi tertentu. 

2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran Kota Surabaya 
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a. Deskripsi 

Salah satu unit kerja dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya yang 

membidangi tentang pembinaan tenaga pemadam kebakaran dan 

masyarakat dalam pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran. 

Lokasi : Margomulyo 44, Blok i, No. 01 (Komplek 

Pergudangan Suri Mulia) (780,80 km) 

Kota Surabaya 60183 

Luas Bangunan :1.2 HA 

b. Pengolahan Tapak dan kawasan 

Tapak diolah dengan menyesuaikan luas lahan yang tersedia. 

(Gambar II.13) 

 

Gambar II.13 PUSDIKLATKAR Surabaya 
(Sumber:Google Earth Pro 2019) 

c. Bentuk bangunan 

Bentuk PUSKDIKLATKAR Surabaya ini menggunakan konsep 

persegi demi mengefesienkan lahan dan pola ruang. (Gambar II.14) 
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Gambar II.14 PUSDIKLATKAR Surabaya 
(Sumber: independent.academia.edu/pusdiklatkarsurabaya:27 November 

2014) 

d. Fasade/wujud bangunan 

Bentuk dasar induk bangunan ini adalah konsep bangunan tropis 

Indonesia yaitu rumah adat Joglo, yang merupakan rumah khas Jawa 

Tengah itu sendiri. Pasti tidak asing lagi di telinga anda ketika 

mendengar nama rumah adat tersebut, karena Joglo sudah terkenal di 

kalangan masyarakat luas. (Gambar II.15) 

 

Gambar II.15 PUSDIKLATKAR Surabaya 
(Sumber: www.facebook.com/SurabayaFireTrainingCentre/photos/ ) 

e. Struktur Bangunan 

Konsep struktur pada Gedung Pendidikan ini menggunakan 

Struktur beton bertulang, dikarenakan bahan besi bertulang relatif lebih 

http://independent.academia.edu/pusdiklatkarsurabaya
http://www.facebook.com/SurabayaFireTrainingCentre/photos/
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mudah didapat dan juga memiliki nilai ekonomis dibandingkan dengan 

jenis konstruksi lainnya. 

3. Boulder regional fire training facility 

a. Deskripsi 

Perencanaan Arsitektur TCA, Scott Cox & Associates Inc, 

Abeyta Engineers, R2H, Studio NYL, Studio Desain Barat, Spec by 

Design, Walsh Ilmuwan dan Insinyur Lingkungan, YRG 

Lokasi : Boulder Reservoir, Boulder, CO, USA 

Luas Bangunan :10 Ha 

b. Pengolahan Tapak dan kawasan 

 Fasilitas Pelatihan Kebakaran Daerah Boulder melingkar yang 

terdiri dari 10 hektar. Berdiri diatas tanah lapang yang 

memaksimalkan area tapak. (Gambar II.16) 

 
Gambar II.16 Boulder regional fire training facility 

(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

c. Kebutuhan Ruang 

Ada beberapa jenis program ruang yang ada digedung administrasi 

berbentuk baji ini seperti ruang kelas, kantor, dapur, loker, drive area 

pelatihan aparatur dan ruang kelas pelatihan langsung. (Gambar II.9 dan 

Gambar II.17 ) 

http://www.archdaily.com:19/
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Gambar II.17 Boulder regional fire training facility 

(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

 
Gambar II.18 Boulder regional fire training facility 

(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

d. Bentuk bangunan 

Bentuk Boulder regional fire training ini menggunakan konsep 

bentuk baji. Eksteriornya berbentuk cangkang merah seperti truk pemadam 

kebakaran yang menjadi ikoniknya. (Gambar II.19) 

http://www.archdaily.com:19/
http://www.archdaily.com:19/
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Gambar II.19 Boulder regional fire training facility 

(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

e. Fasade/wujud bangunan 

Konsep fasade Bangunan ini menggunakan material bata expose 

yang mengelilingi seluruh sisi bangunan. (Gambar II.20) 

  

Gambar II.20 Boulder regional fire training facility 
(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

f. Struktur bangunan 

Konsep Struktur pada bangunan ini sudah memakai konstruksi 

modern. (Gambar II.21) 

http://www.archdaily.com:19/
http://www.archdaily.com:19/
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Gambar II.21 Boulder regional fire training facility 

(Sumber: www.archdaily.com:Roth Sheppard Architects:19 September 2011) 

4. Fire Training Camp 

a. Deskripsi 

Fasilitas pelatihan brigade Pemadam kebakaran Santiago terletak di 

daerah pinggiran Wilayah Metropolitan Chile, di mana petugas 

pemadam kebakaran sukarela menerima pelatihan khusus, serta 

melakukan olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya 

Lokasi : Santiago Metropolitan Region, Chile 

Luas Bangunan : 1480.0 m2 

b. Pengolahan tapak dan kawasan 

 Lokasi tapak berada dipinggiran kota metropolitan Chile, dengan 

kondisi topografi tanah yang relative datar membuat kondisi bangunan 

tidak berada displit level yang berbeda. Kondisi ini membuat kodisi 

bangunan berada dipoisisi bidang yang sama. (Gambar II.22) 

http://www.archdaily.com:19/
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Gambar II.22 Fire Training Camp / BMRG Arquitectos 

(Sumber: www.archdaily.com:BMRG Arquitectos:12 Februari 2016 ) 
 

c. Kebutuhan Ruang 

Bangunan ini juga memiliki beberapa program ruang yang berbeda 

seperti asrama, kantin ruang rapat/ruang kelas dan loker. (Gambar II.23) 

 
Gambar II.23 Denah Fire Training Camp / BMRG Arquitectos 

(Sumber: www.archdaily.com:BMRG Arquitectos:12 Februari 2016 ) 
 

d. Bentuk bangunan 

Bentuk bangunan cukup sederhana karena mementingkan konsep 

desain vegetasi area tapak yang sebagian besar kegiatan pelatihan 

berlangsung di luar ruangan. (Gambar II.24) 

http://www.archdaily.com:BMRG%20Arquitectos:12
http://www.archdaily.com:BMRG%20Arquitectos:12
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Gambar II.24 Fire Training Camp / BMRG Arquitectos 

(Sumber: www.archdaily.com:BMRG Arquitectos:12 Februari 2016 ) 
 

e. Fasade/wujud bangunan 

Bangunan ini sebagian besar terbuat dari pasangan bata dan 

beton, yang dipilih karena kesederhanaan konstruktifnya dan untuk 

menjadi bahan yang mudah diakses pada waktunya, serta ekonomis 

dan bebas perawatan. Kondisi ini memenuhi persyaratan daya tahan 

yang diperlukan untuk lembaga sukarela dan akan menyediakan 

layanan untuk waktu yang lama. (Gambar II.25) 

 

Gambar II.25 Fire Training Camp / BMRG Arquitectos 
(Sumber: www.archdaily.com:BMRG Arquitectos:12 Februari 2016 ) 

f. Struktur Bangunan 

Konsep struktur bangunan ini masih sederhana yaitu masih 

menggunakan kostruksi beton dan penggunaan bata expose sebagai 

fasade bangunan. (Gambar II.26) 

http://www.archdaily.com:BMRG%20Arquitectos:12
http://www.archdaily.com:BMRG%20Arquitectos:12
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Gambar II.26 Fire Training Camp / BMRG Arquitectos 

(Sumber: www.archdaily.com:BMRG Arquitectos:12 Februari 2016 ) 

 

http://www.archdaily.com:BMRG%20Arquitectos:12
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D. Resume 

No. Konsep 
Perancangan 

Studi Preseden Gagasan 
Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pemadam 
kebakaran Kota 
Jakarta 

Pusat Pendidikan 
dan Pelatihan 
Pemadam 
kebakaran Kota 
Surabaya 

Boulder regional fire 
training facility 

Fire Training 
Camp 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan 
Pemadam kebakaran dengan 
pendekatan Arsitektur perilaku Kota 
Makassar 

1. Deskripsi Jl. Raya Ciracas 
No. 113, 
RT.6/RW.5, 
Ciracas, Kec. 
Ciracas, Kota 
Jakarta Timur, 
Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta 
13740 

Margomulyo 44, 
Blok i, No. 01 
(Komplek 
Pergudangan Suri 
Mulia) (780,80 km) 
Kota Surabaya 
60183 

 

Boulder Reservoir, 
Boulder, CO, USA 

 

Santiago 
Metropolitan 
Region, Chile 

Direncanakan  dilokasi sesuai RTRW 
kota makassar 

2. Konsep Tapak menyesuaikan 
kebutuhan ruang 
menutupi seluruh 
permukaan tanah 

Tapak diolah 
dengan 
menyesuaikan luas 
lahan yang tersedia 
 

Fasilitas melingkari 
lahan yang terdiri dari 
10 hektar. Berdiri 
diatas tanah lapang 
yang memaksimalkan 
area tapak 

 

Lokasi tapak 
berada 
dipinggiran kota 
metropolitan 
Chile, 

Memenfaatkan kondisi tapak yang 
menghasilkan lingkungan luar yang 
nyaman. 

3. Konsep 1. Ruang kelas 1. Ruang Kelas 1. Ruang kelas 1. Aula Meningkatkan fasilitas ruangan dan 
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kebutuhan ruang 2. Barak 
3. Ruang makan 
4. Gedung 

olahraga 
5. Gedung 

pelatihan 
6. Gedung 

simulasi 
7. Simulator 

mobile 
8. Simulator 

confined 
9. Fasilitas ibadah 
10. Gedung 

poliklinik 
11. Kolam rescue 
12. Gedung serba 

guna 
13. Guest hoese 
14. Rumah dinas 

2. Barak 
3. Ruang makan 
4. Gedung 

olahraga 
5. Ruang pelatihan 
6. Area simulasi 

 

 

2. Ruang pelatihan 
3. Area pelatihan 

aparatur 
4. Kantor 
5. Loker 
6. dapur 

 

2. Kantin 
3. Ruang ganti 
4. Loker 
5. Asrama 
6. Area latihan 
 

menambahkan ruang yang diperlukan 

4. Konsep Bentuk  Menggunakan 
konsep Persegi 
untuk 
meminimalkan 
penggunaan lahan 

Menggunakan 
konsep Persegi 
untuk 
meminimalkan 
penggunaan lahan 
yang cukup sempit 

Menggunakan konsep 
berbentuk Baji yang 
sesuai karakter mobil 
petugas pemdam 
kebakaran 

Menggunakan 
konsep lahan 
berbentuk “L” 

dengan 
pengaturan 
lahan yang jelas 
sehingga konsep 
outdoor Arsitek 
tercapai 

Membuat bentuk bangunan yang tidak 
rumit yang menyesuaikan lahan 
dengan perpaduan bentuk dari perilaku 
manusia 

5. Konsep fasade Konsep fasade 
Monoton 

Penampilan pada 
bangunan ini 

Fasade bangunan 
tertutp dengan material 

Penampilan 
bangunan ini 

Konsep fasade diupayakan modern dan 
cenderung menarik dengan pendekatan 
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minimalis dengan 
pola bermassa 
yang 
memanfaatkan 
lahan dan fungsi 
bngunan 

menggunakan 
konsep Arsitektur 
tropis yang dimana 
penerapan bentuk 
sesuai dengan 
budaya rumah adat 
joglo 

Bata dan atap logam 
merah sebagai penutup 
atap yang menciptakan 
konsep bangunan 
minimalis modern 
pada era zaman ini 

Bata dan beton 
yang dibentuk 
mnyesuaikan 
bentuk lahan 
dan konsep 
fungsi pelatihan 
outdoor 

Arsitektur perilaku 

6. Konsep Struktur Struktur yang 
digunakan 
Konstruksi Beton 
bertulang 

Struktur yang 
digunakan 
Konstruksi Beton 
bertulang 

Struktur yang 
digunakan yaitu 
Konstruksi modern 

Struktur yang 
digunakan 
Konstruksi 
Beton bertulang 

Menggunakan Struktur yang sesuai 
dengan kondisi tapak 
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E. Integrasi Keislaman 

Dari tahapan penanggulangan bencana menurut Undang-undang nomor 

24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU PB), Proses 

penanggulangan bencana tidak selalu dilaksanakan pada saat yang bersamaan 

dan dilakukan secara berurutan. Seperti tahapan tanggap darurat yang pada 

dasarnya dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana atau dikenal 

dengan istilah siaga bencana ketika perkiraan bencana akan segera terjadi. Pada 

tahapan siaga ini terdapat dua kemungkinan yaitu bencana benar-benar terjadi 

atau bencana tidak terjadi. (aceh.tribunnews.com:Abdillah Imran 

Nasution:2011:) 

Dalam Q.S Ali „Imran/3:200 dikatakan bahwasanya orang yang beriman 

untuk selalu dalam keadaan siaga sebelum akan terjadinya suatu yang 

membahayakan. 

َ لعََلَّكُنْ جفُْلحُِىى  ياَ أيَُّهاَ الَّرِييَ آهٌَىُا اصْ بسُِوا وَصَابسُِوا وَزَابِطُىا وَاجَّقىُا اللََّّ

Terjemahnya :  

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan 
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan 
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung”. 

(tafsirweb.com:Kemenag RI:2018). 

Dari ayat di atas Allah menegaskan kepada umatnya bahwa kita harus 

lebih bersabar, siaga, dan tetap bertakwa dalam menghadapi cobaan masalah 

karena Allah menjanjikan keberuntungan dalam cobaannya.  

 

Allah SWT juga berfirman : 

 

َ  اجَّقىُا آهٌَىُا الَّرِييَ  أيَُّهاَ ياَ ٌْظُسْ  اللََّّ هَثْ  هَا ًفَْس   وَلْحَ ۖۖ  لِغَدٍ  قدََّ َ  وَاجَّقىُا  ۖۚ  اللََّّ َ  إِىَّ    بِوَا خَبيِس   اللََّّ

 جعَْوَلىُىَ 

Terjemahnya :  
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  

 

Dalam Q.S Al – Hashr/59:18 menjelaskan tentang konsep perencanaan 

siaga, Ulama terkemuka seperti Imam Al Ghazali menafsirkan ayat tersebut 

sebagai perintah kepada manusia untuk memperbaiki, meningkatkan keimanan, 

dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui proses kehidupan yang tidak boleh 

sama dengan kehidupan yang sebelumnya. Imam Ghazali juga memberi 

penegasan pada kata perhatikanlah di mana manusia harus memperhatikan 

setiap perbuatan yang telah dikerjakan, serta mempersiapkan diri 

(merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok. 

(serambinews.com) 

 

Dalam hadist HR Bukhari no. 2442, Muslim no. 2580, dari Abu Hurairah  

 

ُ عٌَهُْ كُسْبةًَ هِيْ كُسُباَتِ يىَْمِ الْقيِاَهَةِ  جَ اللََّّ جَ عَيْ هُسْلِنٍ كُسْبةًَ فسََّ  هَيْ فسََّ

Terjemahnya :  

“Barangsiapa menghilangkan satu kesusahan dari kesusahan-

kesusahan dunia dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan 

darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat.”  

Makna dari penjelasan hadist diatas bahwa kita diperintahkan 

untuk saling membatu dan menolong dalam kesusahan ataupun mengalami 

bencana dan sungguh Allah akan mempermudah dalam kesulitan dikahirat 

nantinya. 

Al-Quran menganjurkan untuk sebuah daerah berpenduduk dan memiliki 

pemerintahan untuk memiliki perencanaan siaga yang mengarah kepada 

kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan, mengurangi dampak, 

menangani secara efektif serta melakukan pemulihan diri dari dampak, dan jika 

memungkinkan dapat mencegah bencana itu sendiri.  
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BAB III 

TINJAUAN KHUSUS 
A. Tinjauan Terhadap Kota Makassar 

Kota   Makasssar merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang 

terletak di pesisir pantai pulau Sulawesi. Kota Makassar mempunyai posisi 

strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan 

utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 

kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. 

Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119° bujur timur 

dan 5,8° lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter 

dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar 

dengan kemiringan 0-5° ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni 

sungai.Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang 

bermuara di selatan kota.  

Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 

175,77 Km2 daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas 

wilayah perairan kurang lebih 100 Km². (Gambar III.1) 
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Gambar III.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri makassar 
(Sumber : Pengadilan Negeri Makassar, 2016) 

Untuk menentukan posisi yang tepat sesuai dengan peruntukan 

wilayah garis besar dituangkan dalam rencana pengembangan kota Makassar 

yang berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) seperti 

yang terlihat dalam tabel berikut : 

Tabel : III.1 Rencana Fungsi Struktur Tata Ruang Bagian Wilayah 

Kota Makassar  Tahun 2000 

B
W
K 

KECAMATAN 
LUAS 

(Ha) 

FUNGSI 

UTAMA PENUNJANG 

A Ujung Pandang 

Makassar  

Wajo 

Bontoala 

Mariso 

Mamajang  

1.331 Pusat 
Perdagangan, 
Perniagaan 
dan Jasa 
Sosial 

Rekreasi, Perhotelan, 
Pemerintah Kota, 
Permukiman dan Hutan 
Kota/Taman Kota   

B  Ujung Tanah 594 Transportasi 
Laut (Pelabuhan) 

Pariwisata Tirta, Militer, 
Permukiman 
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C  Tamalate  2.021 Rekreasi 
Pantai, Jasa 
Pariwisata  

Perdagangan, 
Permukiman, 
Pendidikan Tinggi, 
Terminal Darat, Hutan 
Kota/ Taman Kota 

D  Rappocini  923 Jasa 
Pelayanan 
Sosial/Umum 

Perkantoran, 
Perdagangan, 
Permukiman  

E  Panakkukang 1.705 Pusat  

Perdagangan, 

Jasa sosial. 

Pemukiman, Pendidikan 
Tinggi, Perkantoran, 
Terminal Angkot, Ruang 
Terbuka Hijau 

F        Manggala 2.414 Pemukiman Pariwisata/rekreasi,Tam
an Kota, Jasa Pelayanan 
Sosial, Pendidikan 
Tinggi 

G Tallo 583 Pariwiwsata, 
Hutan/taman 
Kota 

Jasa Sosial/umum, 
Pemukiman, 
Taman/hutan Kota  

H  Tamalanrea  3.184 Pendidikan 
Tinggi, 
Pemukiman 

Jasa Pelayanan 
Kesehatan, Industri, 
Perdagangan, Jasa 
Pelayanan Sosial/umum 

I Biringkanaya 4.822 Industri, 
Pemukiman 

Terminal Angk. Darat, 
Militer, Ruang Terbuka 
Hijau, Pekuburan 

 J u m l a h 17.577   

Tabel III.1 Tabel Rencana Fungsi Struktur Tata Ruang Bagian Wilayah Kota Makassar 
(Sumber : Bappeda Kota Makassar, 2000) 

Sebagai suatu sistem wilayah,  maka kota oleh adanya interaksi antar 

Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mempunyai fungsi tertentu. Sehubungan 

dengan perkembangan kebutuhan lahan untuk kegiatan-kegiatan perkotaan, 

maka fungsi eksisting BWK - BWK di Kota Makassar di masa mendatang 

dinilai tidak memadai lagi. Dengan demikian Rencana Tata Guna Lahan 

(RTGL) Kota Makassar didekati melalui fungsi (primer dan sekunder) tiap-

tiap BWK, yang nantinya akan merupakan kerangka bagi pola tata guna lahan 

kota.  
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Memasuki abad 21, Pemerintah daerah melalui Revisi RUTRW Kota 

Makassar 1999/2000, melakukan perluasan wilayah kota makassar dan 

pemekaran wilayah kecamatan yang menyebabakan tejadinya perubahan fisik 

terutama pada pola tata guna lahan. Untuk mengimbangi penduduk dan 

kebutuhannya, Pemerintah Kota Makassar  memamfaatkan  perluasan wilayah 

dengan membuat pengelompokan jenis-jenis kegiatan tertentu    yaitu :        

a.  Zona perdagangan, diletakan pada Kota lama.  

b.  Zona pemukiman, sebagian diletakan pada kota lama, sebagian pada 
Kecamatan Manggala dan Kecamatan Tamalanrea. 

c.  Zona Industri, diletakan pada sebagian wilayah Kecamatan 
Biringkanaya. 

d.  Zona Rekreasi, diletakan pada sebagian Kecamatan Tamalate. 

Dengan melihat tata guna lahan yang ada dan sehubungan dengan 

potensi pertumbuhan penduduk, maka diharapkan tersedianya fasilitas 

penunjang kota yang representatif baik dari segi sarana prasarananya sampai 

pada pemenuhan kebutuhan konsumen dalam hal perdagangan yang 

kesemuanya terorganisir dengan baik. 

B. Analisis Pemilihan Lokasi 

Sebelum penentuan pemilihan lokasi tapak perlu diketahui sebelumnya 

bahwa telah berdirinya beberapa posko induk pemdam kebakaran dan posko 

siaga ditiap sudut wilayah kota Makassar yang rentan terjadi kebakaran 

ataupun belum adanya posko ditiap wilayah yang membutuhkan posko 

pemadam kebakaran berdasarkan keperluan posko pemadam 

kebakaran.berikut peta penyebaran posko induk dan posko siaga dikota 

Makassar. (Gambar III.2) 
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Gambar III.2 Peta Penyebaran Posko Pemdam Kebakaran Kota Makassar 
(Sumber : Google earth Pro, 2020) 

Berikut peta penyebaran posko pemadam kebaran dikota makassar : 

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar 

jl.Dr.Ratulangi No.11, Kecamatan Mamajang, kota Makassar 

2. Posko Timur, jl.Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar 

3. Damkar Kima VIII, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar 

4. Kantor pemadam Kebakaran Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota 

Makassar 

5. Pemadam Kebakaran BTP Posko Carester, jl.Kesenangan 3, Kecamatan 

Tamalanrea, Kota Makassar 

6. Posko Pemadam Tamangapa raya, jl.Tamangapa Raya, Kecamatan 

Manggala, Kota Makassar 

Dengan ketersebaran Posko induk dan posko siaga pemadam Kebakaran yang 

menjadi jalur koordinasi ditiap sudut kota Makassar ini akan menjadi fasilitas 

penunjang Peruntukan Pusat Pedidikan dan Pelatihan Petugas Pemdam 

Kebakaran dikota Makassar. 

Untuk memilih lokasi tapak yang sesuai peruntukan dan fungsinya 

maka diperlukan dasar pertimbangan dan kriteria untuk mendapatkan lokasi 
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tapak yang strategis sesuai peruntukan aturan kota Makassar, pada peraturan 

menteri PU.No.29/PRT/M/2006, yaitu bangunan gedung harus 

diselenggarakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan 

tata ruang dan tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan. Pemilihan lokasi 

didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: 

a. Peruntukan lahan kota sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Kota Makassar. 

b. Pencapaian yang mudah dari segi jarak, kualitas dan kuantitas jaringan 

transportasi menuju lokasi. 

c. Infrastruktur dan Jaringan utilitas kota. 

d. Ketersediaan jaringan utilitas kota. 

e. Ketersediaan sumber air yang dekat sebagai kebutuhan utama lokasi 

perancangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam 

kebakaran. (Gambar III.3) 

  

Gambar III.3 Rencana Zona Perancangan 
(Sumber : Olah data, 2019) 

Berdasarkan RTRW Kota Makassar, maka peruntukan lokasi yang 

sesuai yaitu di wilayah pengembangan Kota Makassar tepatnya di Zona 

Kawasan Riset dan Pendidikan Tinggi Terpadu yang lebih tepatnya lokasi 

tapak berada didua Kecamatan yaitu Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan 

Tamalanrea, dimana terdapat beberapa kawasan yang mendukung keberadaan 

Lokasi Zonasi perancangan 
Pusat Pendidikan dan 
pelatihan Petugas Pemdam 
kebakaran di Makassar 
berada di Zona Kawasan 
Riset dan Pendidikan 
Tinggi Terpadu  
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bangunan, diantaranya yaitu kawasan bandara, dan akses jalan tol yang sangat 

dekat dengan lokasi. (Gambar III.4) 

 

Gambar III.4 Peta Kecamatan Kota Makassar 
(Sumber : Olah Data, 2019) 

 
 

1. Kriteria Alternatif 1 dan 2 

a. Alternatif 1 pada Kecamatan Panakkukang 

Berdasarkan rencana fungsi tata ruang bagian wilayah kota Makassar 

Kecamatan Panakkukang mempunyai luas lahan 1.705 Ha yang 

memiliki fungsi utama sebagai Pusat perdagangan dan jasa social. 

Adapun fungsi penunjang lokasi ini seperti pemukiman, Pendidikan 

tinggi, perkantoran, terminal angkot dan (RTH) Ruang Terbuka Hijau. 

b. Alternatif 2 pada Kecamatan Tamalanrea 

Berdasarkan rencana fungsi tata ruang bagian wilayah kota Makassar 

Kecamatan Tamalanrea mempunyai luas lahan 3.184 Ha yang memiliki 

fungsi utama sebagai Pusat Pendidikan tinggi dan jasa social. Adapun 

fungsi penunjang lokasi ini seperti jasa pelayanan kesehatan, industri, 

perdagangan dan jasa pelayanan social/umum. 

 Berdasarkan 2 Alternatif pada analisis pemilihan lokasi wilayah yang  

memiliki fungsi utama Pendidikan Tinggi yang sesuai peraturan fungsi 

struktur tata ruang bagian wilayah kota Makassar ialah pada Alternatif 2 pada 
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Kecamatan Tamalanrea. Kelebihan pada kecamatan ini ialah berada dekat 

sungai yang menjadi sumber utama petugas pemadam kebakaran dan akses 

jalan tol ke bandara dan pelabuhan tidak membutuhkan waktu yang lama. 

C. Analisis Pemilihan Tapak 

Berdasarkan 2 Alternatif pada analisis pemilihan lokasi wilayah yang  

memiliki fungsi utama Pendidikan Tinggi yang sesuai peraturan fungsi 

struktur tata ruang bagian wilayah kota Makassar yang memenuhu kriteria 

tersebut ada pada Alternatif 2 pada Kecamatan Tamalanrea. (Gambar III.5) 

 
Gambar III.5 Peta Zonasi Pendidikan Tinggi wilayah Kecamatan Tamalanrea Kota 

Makassar 
(Sumber : Olah Data, 2019) 

Berdasarkan Kebutuhan pertimbangan pemilihan lokasi, ada beberapa  

penambahan kriteria dasar pertimbangan pemilihan tapak sebagaimana syarat 

pemilihan tapak pada umunya yaitu : 

a. Sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Makassar. 

b. Aksebilitas 

c. Topografi 

d. Infrastruktur dan Jaringan utilitas kota 

e. Sumber air (Kebutuhan utama perancangan) 

f. Luas lahan 

Pada Kecamatan ini terdapat lokasi yang tepat peruntukan perancangan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran yang sesuai kriteria 

dasar pertimbangan pemilihan lokasi sebagaimana dijelaskan pada gambar 

dibawah ini. ( Gambar III.6) 
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Gambar III.6 Lokasi tapak yang terpilih 
(Sumber : Olah Data, 2019) 

D. Analisis Tapak 

1. Kondisi Fisik dan Lingkungan Tapak 

a. Dimensi Tapak ( Gambar III.7) 

 
Gambar III.7 Dimensi Tapak 
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(Sumber : Olah Data, 2019) 
Luas lahan pada tapak ± 6.31 Ha atau 6310 m². Luas lahan untuk 

perancangan Pusat Pendidikan dan pelatihan Pemadam Kebakaran 

cukup memenuhi dimensi ruang yang akan terbentuk dalam tapak. 

Dimensi tapak akan mempermudah dalam pengolahan perancangan 

tapak (Site Plan) 

b. Topografi  

1) Kondisi/Eksisting 

Kondisi Topografi merupakan hal yang sangat penting dan perlu 

diketahui karena dapat mempengaruhi desain dalam tapak 

nantinya. 

( Gambar III.8) 

 
Gambar III.8 Potongan Kontur tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
( Gambar III.8) 

 
Gambar III.9 Potongan X – X Tapak 

(Sumber : Google Earth (Elevation Profil), 2019) 
( Gambar III.9) 
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Gambar III.10 Potongan Y – Y Tapak 

(Sumber : Google Earth (Elevation Profil), 2019) 
 

Dari data kontur di atas bahwa kontur tanah dari arah utara ke 

selatan (Potongan X – X), mengalami perbedaan elevasi pada jarak 

garis potongan 50 mpdl turun hingga digaris potongan 120 mpdl ± 2.5 

mpdl dan naik kembali di garis potongan 130 mpdl. Kemudian dari 

garis potongan barat  ke timur  (Potongan Y – Y), mengalami kenaikan 

hingga dititik ujung timur tapak ± 4 mpdl dari titik 3 mpdl ke 7 mpdl. 

 

 

2) Analisa 

a) Potensi 

Pada sebelah barat laut pada tapak terdapat sungai yang relative 

rendah pada kondisi topografi eksisting pada tapak 

b) Hambatan 

Rendahnya permukaan tanah pada tapak pada jalan dan 

perbedaan elevasi pada tiap pematang sawah dan rawa 

3) Tanggapan 

Pada penjelasan kontur tapak diatas bahwa posisi tapak lebih 

rendah dari jalan dan kondisi tapak yang berkontur lebih rendah 

dari jalan, maka diperlukan penimbunan pada tapak yang elevasi 

tanahnya relatif rendah. 

4) Resume 

Analisis kontur tapak akan menunjukkan elevasi dan rupa suatu 

bentuk didalam tapak yang bisa akan menjadi potensi bentuk 

dalam pengolahan tapak. 

c. Batasan tapak 
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1) Kondisi/Eksisting 

Eksisting tapak memiliki batasan pada area perancangan wilayah 

sekeliling tapak. ( Gambar III.11) 

 
Gambar III.11 Batasan pada Tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
 

Adapun batasan Tapak adalah sebagai berikut :  

Sebelah Utara :Sungai Tallo dan Area Peesawahan  

Sebelah Timur :Jalan Jalur Lingkar Barat, Area persawahan 

dan Pabrik furnitur 

Sebelah Selatan : Area tanah Kosong dan Pemukiman Warga 

Sebelah Barat :Area Pertanian, Tanah kosong dan Pemukiman 

Warga 

2) Analisa 
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a) Potensi 

Belum adanya pembangunan gedung atau pemukiman sekeliling 

tapak. 

b) Hambatan 

Sebelah Utara :Sungai Tallo dan Area Persawahan  

Sebelah Timur :Jalan Jalur Lingkar Barat, Area persawahan 

dan Pabrik furnitur 

Sebelah Selatan : Area tanah Kosong dan Pemukiman Warga 

Sebelah Barat :Area Pertanian, Tanah kosong dan Pemukiman 

Warga 

3) Tanggapan 

Memanfaatkan fungsi bangunan lainnya atau fasilitas umum sebagai 

penunjang fasilitas pada tapak. 

4) Resume 

Fungsi bangunan nantinya agar tidak memberi dampak bengunan 

sekitar. 

d. Jaringan Utilitas  

Jaringan utilitas merupakan jaringan yang diperlukan dalam 

bangunan yang akan memfasilitasi kebutuhan fungsi bangunan seperti 

jaringan listrik, telepon, telekomunikasi, penerangan jalan, air dan lain-

lain.   

1) Kondisi/Eksisting 

Jaringan Utiltas kota Tersedia pada tengah jalan poros Jalur 

lingkar barat yang akan menjadi fasilitas penunjang Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran. ( Gambar III.12) 
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Gambar III.12 Jaringan Utilitas pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
 

2) Analisa 

a) Potensi 

Telah tersedianya jaringan listrik dan air pada taman tengah jalan 

Jalur Lingkaran Barat 

b) Hambatan 

Perlunya pengadaan jaringan optik internet, telepon dan drainase 

utama didepan Tapak 

3) Tanggapan 

Jaringan Utiltas kota tersedia pada tengah jalan poros Jalur 

lingkar barat yang akan menjadi fasilitas penunjang Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran. Penambahan 

Kebutuhan jaringan utilitas disesuaikan dengan kebutuhan fungsi 

bangunan. 

4) Resume 

Mengetahui perletakan alur pemanfaatan utilitas kota masuk 

kedalam eksisting tapak. 
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e. Peraturan 

1) GSB 

Berdasarkan PERDA Kota Makassar No. 15 tahun 2004 tentang 

Tata Bnagunan Bab II Persyaratan Arsitektur Bangunan pasal 4 

ayat 1 dan 2 yaitu : 

a) Garis sempadan bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan 

atau sungai dikelilingi bangunan ditentukan berdasarkan kelas 

jalan, lebar bahu jalan dan kelas peruntukan persil/pekarangan. 

b)  Letak garis sempadan tersebut pada ayat (1) pasal ini, bilamana 

tidak ditentukan adalah separuh lebar bahu jalan atau bahu 

sungai ditambah satu meter, dihitung dari batas tepi bahu jalan 

atau bahu sungai. 

2) KDB dan KDH 

Berdasarkan PERDA  No. 24 Tahun 2000 tentang Bangunan, pasal 

6 (1) tentang ketantuan teknis bangunan, setiap bangunan harus 

direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan teknis bangunan. 

                        a) Koefisien Dasar Bangunan (KDB)  : Maksimum 60 % 

           b) Koefisien Daerah Hijau (KDH)  : Maksimum 40 % 

3)  Resume 

Mengetahui peran peraturan dalam mendirikan bangunan agar 

aman bagi pelaku aktifitasnya. Selain itu dapat diketahui potensi 

pengembangan terhadap area bangunan sekitar seperti pelebaran 

jalan atau adanya rencana pemerintah untuk membangun fasilitas 

umum. 

2. Analisis Sirkulasi 

Sistem sirkulasi merupakan kegiatan utama yang menghubungkan 

aktifitas   kegiatan dalam tapak. Analisis sirkulasi ini berskala makro dan 

mikro yang meliputi pola gerak kendaraan dan pejalan kaki.                                   

( Gambar III.13) 
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Gambar III.13 Batasan pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
 

Pada sirkulasi tapak terdapat beberapa golongan, yaitu sirkulasi 

kendaraan umum, sirkulasi servis, sirkulasi pengelola. Sirkulasi dibuat 

terpisah agar memudahkan aksebilitas ke bangunan untuk menghindari 

penumpukan kendaraan. 

Sirkulasi dalam tapak akan mencangkup 2 bagian yaitu sirkulasi 

masuk kedalam datapak dan juga sirkulasi keluar tapak 

3. Analisis View 

View merupakan arah pandangan dari luar kedalam maupun dari 

dalam keluar. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui cara mengamati 

suatu site dari sisi pelaku pengamat (View to site) untuk memberi 

pandangan untuk luar site (View from Site). 

1) Kondisi 

a) View Luar kedalam 

 View dari luar ketapak terfokuskan bagi pengendara dan 

pejalan kaki, berikut pola pandangan pada luar ke dalam 

tapak pada. 

( Gambar III.14). 
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Gambar III.14 View luar kedalam tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
 

b) View dalam keluar 

  View dari dalam tapak terdapat berapa view yaitu : 

(a). Utara  : Terdapat sungai 

(b). Selatan  : Terdapat tanah kosong dan pemukiman 

(c). Timur  : Terdapat Jalan utama Jalur Lingkar Barat 

(d). Barat   : Terdapat tanah kosong dan pemukiman 

( Gambar III.15) 

 
Gambar III.15 View dalam keluar tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
2) Analisis 

a) Potensi 

View sebelah barat laut lebih luas dan terdapat sungai tallo 

b) Hambatan 

View selain barat laut terdapat Batasan seperti adanya jalan 

dan pemukiman warga sekitar tapak 
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3) Tanggapan 

Memberikan bukaan view yang cukup luas pada sebelah barat 

laut pada tapak atau membuat open space yang viewnya 

menghadap barat laut pada tapak, selain itu view potensial untuk 

titik tangkap bangunan, yaitu dari arah jlan perintis menuju arah 

jalan tol dan juga sebaliknya dari arah tol kea rah jalan perintis. 

4) Resume 

Meletakkan dan menempatkan posisi bangunan pada view yang 

dominan bukaan yang cukup luas dan nyaman dipandang dari 

luar masuk kedalam tapak. 

4.  Analisis Iklim 
Analisis ini digunakan untuk mengetahi letak dari suatu bangunan dan 

penempatan pola ruang didalam bangunan yang dapat disesuaikan dengan 

lintasan orientasi matahari dan angin. 

a. Matahari 

1) Kondisi/Eksisting 

Lokasi tapak berada didaerah pemukiman dan tidak adanya 

bangunan tinggi disekitar tapak yang dapat menghalangi masuk 

sinarnya matahari kedalam tapak. 

2) Analisa 

a) Potensi       :   Memanfaatkan pencahayaan alami pada 

bangunan. 

b) Hambatan  : Pancaran sinar matahari yang berlebihan 

memberikan efek ketidaknyamanan termal 

kebangunan. ( Gambar III.16) 
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Gambar III.16 Orientasi Matahari pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
3) Tanggapan 

Untuk meminimalkan pencahayaan sinar matahari pada sisi 

Barat dan Timur, maka jendela kaca bangunan membutuhkan 

sunscreen dan pada bangunan yang berlantai membutuhkan solar 

window atau biasa disebut sun shading yang dimana fungsinya 

untuk meminimalisir cahaya posisi sinar matahari pada bangunan 

cukup tinggi sehingga pembayangan bangunan tidak ada. Selain itu 

penggunaan shading memberikan pola bayangan terhadap interior 

pada bangunan. (Gambar.17) 

 

 
Gambar III.17 Matahari terhadap penggunaan sun shading pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
4) Resume 

Bukaan yang cukup dapat menghemat energi dalam bangunan 

dan mengurangi pemakaian listrik. 
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b. Angin 

Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang 

diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan 

tekanan udara disekitarnya.  

1) Kondisi 

Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke 

bertekanan udara rendah. Jika pada siang hari angin bergerak dari 

lautan kedaratan karena tekanan udara dilaut pada disiang hari 

cukup tinggi dan begitu pula sebaliknya pada malam hari tekanan 

pada lautan lebih rendah dari tekanan udara daratan sehingga angin 

bergerak dari darat kelaut pada malam hari.  

2) Analisa 

a) Potensi        :Memanfaatkan penghawaan alami pada bangunan. 

b) Hambatan :Terpaan angin pada palam hari lebih kuat 

kebanding angin pada siang hari. 

(Gambar III.18) 

 
Gambar III.18 Orientasi Arah Angin Laut dan Darat pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
3) Tanggapan 

   Penerapan bukaan searah mata angin pada siang hari pada 

posisi arah Barat Laut pada tapak agar penghawaan alami dapat 

masuk pada bangunan. 

 



 

66 
 

4) Resume 

Orientasi bangunan diletakkan antara lintasan angin dan letak 

bangunan yang paling menguntungkan apabila bukaan diberikan 

dari arah timur kebarat 

c. Hujan 

1) Kondisi/Eksisting 

Pada gambar potongan Y – Y pada topografi ( Gambar III.9)  arah 

sirkulasi air jika terjadi hujan mengarah ke utara tapak tepatnya 

langsung mengarah kesungai Tallo karena elevasi sungai lebih 

rendah dari elevasi tapak. (Gambar III.19) 

 
Gambar III.19 Arah air hujan mengalir pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
2) Analisa 

a) Potensi 

Terdapat sungai pada sebelah barat laut tapak untuk penyaluran 

air hujan yang berlebihan didalam tapak dan elevasi sungai lebih 

rendah dari tapak 

b) Hambatan 

Tidak adanya drainase utama pada pinggir jalan utama pada 

tapak sehingga air hujan tergenang didalam tapak 

3) Tanggapan 

Perencanaan Drainase pada tapak yang sesuai arah buangan air 

hujan pada tapak sehingga tidak menimbulkan genangan pada 
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tapak jika air hujan turun. Adapun alternative lain yang dapat 

memanfaatkan fungsi air hujan yaitu membuat penampungan untuk 

menyiram tanaman atau fungsi lainnya. 

4) Resume 

Kondisi eksisting tapak lebih dominan berperan dalam 

perencanaan drainase didalam tapak. 

5. Analisis Polusi 

a. Kebisingan 

1) Kondisi/Eksisting 

Jalan Jalur Lingkaran Barat tingkat kepadatan kendaraan cukup 

kurang karena hanya dilalui kendaraan yang ingin memasuki area 

industri dan kendaraan yang ingin masuk ke jalan tol. (Gambar 

III.20) 

 
Gambar III.20 Kondisi kebisingan pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
2) Tanggapan 

Berikut alternatif yang dapat mengurangi tingkat kebisingan 

pada tapak : 

a) Peninggian level tanah pada tapak dapat mengurangi 

kebisingan yang terjadi. (Gambar III.21) 
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Gambar III.21 Alternatif kebisingan pada tapak 
(Sumber : Olah Data, 2019) 

 
 

b) Penanaman vegetasi yang berfungsi sebagai barrier. 

Vegetasi berdaun lebat/peneduh dapat dimanfaatkan 

sebagai pelindung terhadap matahari, filter dari polusi udara 

dan kondisi bising.  

3) Resume 

Penempatan posisi bangunan perlu diberi jarak aman dari bising 

jlan dan vegetasi yang dapat mereduksi bising yang berlebihan 

masuk kedalam bangunan. 

b. Limbah Sampah 

1) Analisis 

Limbah sampah tidak luput dari hasil produksi baik industi 

maupun domestik. ( Gambar III.22) 

 
Gambar III.22 Area penempatan Bank sampah pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
2) Tanggapan 

Penempatan Bank sampah pada area Sudut tapak sehingga 

tidak mengganggu aktifitas utama dalam tapak. 

Sumber Kebisingan 

Vegetasi 

Peninggian level tapak 

Kebisingan berkurang 
Ke dalam tapak 

Gedung 
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3) Resume 

Letak bank sampah diletakkan pada area servis didalam 

banguanan sehingga tidak menggagu aktifitas utama dalam tapak. 

6. Zoning Tapak 

a. Analisis 

 Perzoningan dilakukann dengan pengelompokan kegiatan yang sama 

terhadap kondisi tapak dan penzoningan bising dari jalan. Zona 

penzoningan terbagi atas : 

1) Publik 

Zona yang berhubungan secara langsung dengan pengunjung 

2) Semi Privat 

Zona peralihan antara semi public dan privat 

3) Privat 

Zona yang digunakan untuk kepentingan pengelola 

4) Servis 

Zona berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan 

( Gambar III.23) 

 
Gambar III.23 Penzoningan pada tapak 

(Sumber : Olah Data, 2019) 
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b. Tanggapan 

Peletakan bangunan dan tata ruang terhadap fungsi sesuai dari 

zonasi penzoningan dalam tapak dan juga terhadap penzoningan 

kebisingan . 

c. Resume  

Peletakan bangunan sesuai dengan fungsi tiap bangunan dan output 

pengolahan tapak 

E. Fungsi dan Program Ruang 

1. Analisis Fungsi 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran akan menjadi 

wadah pendidikan baru bagi petugas pemadam kebakaran di Indonesia bagian 

tengah dan timur, sehingga pendidikan calon petugas maupun petugas 

pemadam yang ada di Indonesia bagian tengah dan timur ini tidak lagi 

menempuh jarak yang cukup jauh lagi ke Jakarta untuk melakukan Pendidikan 

dan Pelatihan. 

Berdasarkan jenis dan karakteristik kegiatan, maka kegiatan pada Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran di Makassar dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

a. Kegiatan Utama  

Kegiatan utama pada tapak ini adalah Pendidikan dan Pelatihan Pemadam 

kebakaran yang merupakan fungsi pokok dalam perancangan dasain. 

b. Kegiatan Penunjang 

Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan utama 

diantaranya yang bersifat pelayanan. 

c. Pelaku Kegiatan  

1) Petugas Pemadam Kebakaran 

Kegiatan Petugas Pemadam Kebakaran mengikuti kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan 

kemampuan dari para petugas pemadam kebakaran. 
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2) Instansi dan Masyarakat 

Mengikuti kegiatan Penyuluhan Agar dibekali ilmu dan 

pengetahuan tentang cara pencegahan, penyelamatan dan 

memadamkan kebakaran.    

3) Pengelola 

a) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam kebakaran 

Memimpin, mengontrol, dan mengatur pusat pendidikan dan 

pelatihan, santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, 

berbincang-bincang, santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, 

dan rapat.  

b) Tata Usaha berserta Stafnya. 

Melayani pengunjung, memberi informasi, mengurus administrasi, 

santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, berbincang-bincang, 

santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, dan rapat. 

c) Seksi Program Pendidikan 

Memberikan pelatihan dan penyuluhan, menyusun program 

pelatihan, santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, 

berbincang-bincang, santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, 

rapat.  

d) Seksi Program Penyuluhan 

Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan 

program penyuhan masyarakat. Merencanakan kebutuhan bahan-

bahan sumber penyuluhan masyarakat. Melaksanakan evaluasi dan 

penyusunan laporan kegiatan penyuluhan.  

e) Seksi Program Pelatihan 

Memberikan pelatihan dan penyuluhan, menyusun program 

pelatihan, santai, menerima tamu, menelepon, mengetik, 

berbincang-bincang, santai, duduk, makan, minum, melihat-lihat, 

rapat.  
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f) Seksi Sarana 

Menyiapkan dan mengontrol sarana, santai, menerima tamu, 

menelepon, mengetik, berbincang-bincang, santai, duduk, makan, 

minum, melihat-lihat, dan rapat. 

2. Program Ruang 

Analisa besaran ruang bermaksud untuk mendapatkan ruang yang 

dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Menurut (Mark Karlen,2007) 

dalam bukunya “Dasar-dasar Perencanaan Ruang” edisi kedua, Metodologi 

Perencanaan, halaman 17 tentang Penyelesaian Matriks Kriteria dijelaskan 

bahwa kebanyakan fasilitas ruang interior non-hunian, faktor 25 hingga 33 

persen total luas kebutuhan semua ruang akan cukup untuk alokasi area 

sirkulasi dan partisi. Nilai pasti untuk elemen ini tidak ada bervariasi untuk 

setiap proyek, tergantung pada konfigurasi dan konstuksi dan sifat fungsi-

fungsi area tersebut. Umumnya, ketika konfigurasi bangunan sangat 

kompleks, bentang strukturalnya pendek (dengan interior berdekatan 

dengan kolom-kolom penopang), atau ketentuan fungsi yang membutuhkan 

banyak ruang terpisah (seperti kantor, ruang ujian, atau laboratorium), 

cenderung membutuhkan factor sirkulasi atau partisi yang lebih tinggi dari 

normal. Hanya desainer yang berpengalaman, yang dapat memperkirakan 

nilai faktor sirkulasi untuk situasi bangunan atau pengguna tertentu.  

Kesimpulan  dari penjelasan buku Mark Karlen 2007 bahwa faktor 25 

hingga 33 persen total luas kebutuhan semua ruang akan cukup untuk 

alokasi area sirkulasi dan partisi. Adapun besaran ruang pada Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan Utama 

Tabel III.2. tabel kegiatan utama 

1 2 3 4 5 

Jenis Ruangan 
Besaran 

Ruang 
Kapasitas Sumber 

Luas 

(m²) 
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Pendidikan 

Ruang Kelas 15m x 7m 190 Orang SB 630 

Ruang 

Simulator 

Mobile 

6m x 7m 7 Orang A 42 

Lobby 0.7m 20 Orang DA 14 

Receptionist 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Ruang Loker 7.12m x 2.5m 4 Unit DA 71.2 

Perpustakaan 2.48m 50 Orang DA 124 

Mushollah 

dalam gedung 
1.2m²/Orang 10 Orang DA 12 

Gudang alat 10.5 m²/Unit  A 10.5 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 414 

Sirkulasi 25 % 410.1 

Total 824 

Pelatihan 

Gedung 

Simulasi / 

Menara 

Latihan 

9 Lantai dan 

1 basement 
10 Lantai SB 11,545 

Sarana latihan 

Rescue 
5m²/Orang 2 Orang A 10 

Lapangan 

Latihan Rescue 
120m x 70 m 1 Unit A 8,400 

Ruang Fitnes 80m/24Orang 1 Unit DA 80 

Kolam Renang 25m x 50m 1 Unit DA 1,250 
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Area Istirahat 1.2m²/Orang 10 Orang A 12 

Gudang Alat 10.5 m²/Unit 1 Unit A 10.5 

Ruang Loker 7.12m x 2.5m 4 Unit DA 71.2 

Ruang Bilas 
6m x 0.95m x 

1.45m 
2 Unit DA 16.5 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 23,067 

Sirkulasi 30 % 6,980 

Total 29,987 

Penginapan Calon Petugas / Petugas Pemadam 

Barak/Asrama 360 m² 4 Gedung SB 1,440 

Ruang Loker 7.12m x 2.5m 4 Unit DA 71.2 

Ruang Rapat 

Besar 
14m x 7 m 1 Unit SB 98 

Ruang Rapat 

Kecil 
7m x 4m 1 Unit SB 28 

Mushollah 

dalam gedung 
1.2m²/Orang 10 Orang DA 12 

Gudang alat 10.5 m²/Unit 1 Unit A 10.5 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 1,691 

Sirkulasi 25 % 422.75 

Total 2,114 

Tabel III.2 Tabel Kegiatan Utama 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

b. Kegiatan Penunjang 

Tabel III.3. Tabel kegiatan penunjang 
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1 2 3 4 5 

Jenis Ruangan 
Besaran 

Ruang 
Kapasitas Sumber 

Luas 

(m²) 

Kantor Pengelola 

Lobby 0.7m 20 Orang DA 14 

Receptionist 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Ruang 

Pimpinan 
15m²/Orang 1 Orang DA 15 

Ruang 

Sekretaris 
6m²/Orang 1 Orang DA 6 

Ruang Arsip 8m²/Unit 1 Unit A 8 

Ruang Tata 

Usaha dan Staff 
1.5m²/Orang 20 Orang DA 30 

Ruang Seksi 

Pendidikan 
1.5m²/Orang 3 Orang A 4.5 

Ruang Seksi 

Pelatihan 
1.5m²/Orang 3 Orang A 4.5 

Ruang Seksi 

Penyuluhan 
1.5m²/Orang 3 Orang A 4.5 

Ruang Seksi 

Sarana 
1.5m²/Orang 3 Orang A 4.5 

Ruang 

Penelitian / Lab 

4.25m x 

4.80m 
1 Unit SB 20.4 

Ruang Loker 7.12m x 2.5m 4 Unit DA 71.2 

Perpustakaan 2.48m 50 Orang DA 124 

Mushollah 

dalam gedung 
1.2m²/Orang 10 Orang DA 12 

Gudang alat 10.5 m²/Unit 1 Unit A 10.5 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 
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Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 362.55 

Sirkulasi 25 % 90.63 

Total 453.18 

Kantin Utama 

Kasir 1.5m²/Orang 1 Orang DA 1.5 

Ruang Makan 2m²/Orang 150 Orang DA 300 

Ruang 

Penyimpanan 
5-6 m²/Unit 1 Unit DA 6 

Dapur 3m²/Orang 10 Orang DA 30 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Loading Dock 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 368.55 

Sirkulasi 30 % 110.565 

Total 479.115 

Guest House / Rumah Dinas 

Kamar 3m x 2.75m 1 Orang DA 8.25 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 24.3 

Sirkulasi 25 % 4.86 

Total 30.375 

Gedung Serbaguna 

Aula 50m x 30m 1 Unit A 150 

Gudang alat 10.5 m²/Unit 1 Unit A 10.5 
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Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 180.3 

Sirkulasi 33 % 59.499 

Total 239.799 

Tabel III.3 Tabel kegiatan penunjang 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

c. Kegiatan Servis 

Tabel III.4. Tabel kegiatan servis 

1 2 3 4 5 

Jenis Ruangan 
Besaran 

Ruang 
Kapasitas Sumber 

Luas 

(m²) 

Pos Jaga 

Ruang 

Keamanan 
2.5m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 22.5 

Sirkulasi 25 % 5.625 

Total 28.125 

Puskesmas 

Ruang 

Administrasi 
8m²/Unit 1 Unit A 8 

Ruang Kepala 

Puskesmas 
15m²/Orang 1 Orang DA 15 

Ruang Tunggu 0.7m² 5 Orang DA 3.5 

Ruang 

Tindakan 
30m² 1 Unit DA 30 

Apotek 20m² 1 Unit DA 20 
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Toilet 2.25m²/Orang 2 Orang DA 4.50 

Subtotal 81 

Sirkulasi 30 % 24.3 

Total 105.3 

Bank Sampah 

Tempat sampah 1.5m² 3 Unit A 4.5 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Subtotal 19.5 

Sirkulasi 25 % 4.875 

Total 24.375 

Parkiran 

Parkiran Mobil 

Bus 
13.5m² 20 Unit DA 135 

Parkiran Mobil 18m² 40 Unit DA 720 

Parkiran Motor 2.2m² 60 Unit DA 132 

Subtotal 1,122 

Sirkulasi 33 % 370.26 

Total 1,492.26 

Ruang Kontrol 

Ruang ME 1.5m²/Orang 6 Orang A 9 

Ruang Genset 36m²/Unit 1 Unit A 36 

Subtotal 45 

Sirkulasi 25 % 11.25 

Total 56.25 

Bengkel 

Area Servis 1800 m² 1 Unit A 1,800 

Gudang alat 10.5 m²/Unit 1 Unit A 10.5 

Pengelola 1.5m²/Orang 10 Orang DA 15 

Janitor 1.2m²/Orang 2 Orang DA 2.4 

Pantry 1.2m²/Orang 2 Orang A 2.4 
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Toilet 2.25m²/Orang 5 Orang DA 11.25 

Subtotal 1,830.3 

Sirkulasi 25 % 457.575 

Total 2,287.875 

Tabel III.4 Tabel kegiatan servis 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

d. Total luas keseluruhan 

Tabel III.5. Tabel total luas keseluruhan 

1 2 

Kegiatan 
Total Besaran Ruang 

(m²) 

Kegiatan Utama 33,458 

Kegiatan Penunjang 1,202.469 

Servis 3,934.185 

Total 36,595.354 

Tabel III.5 Tabel total luas keseluruhan 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 
3. Pola Organisasi Ruang 

a. Pengertian Ruang dan Ruangan 

Dilihat dari sudut pandang umum, ruang merupakan bagian dari 

semesta yang memiliki dimensi 3 (panjang, lebar dan tinggi) dan dapat 

dihuni oleh bagian terkecil suatu benda (atom).  

Dari segi Arsitektur, ruang merupakan bagian tiga dimensi (memiliki 

panjang, lebar dan tinggi) dibatasi oleh elemen penyusun bawah, 

samping dan atas sebagai pembatas keluar/masuk ruangan tersebut. 

Ruang berbeda dengan ruangan, ruangan hanyalah dalam konteks ruang 

dalam, sedangkan ruang meliputi interior dan eksteriosnya. 
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b. Organisasi Ruang 

Penataan ruang dalam suatu wilayah atau dalam suatu bangunan sendiri 

memiliki beberapa metode organisasi, diantaranya pola organisasi 

Clustered : ( Gambar III.24 ) 

 
Gambar III.24 Pola organisasi ruang 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
Organisasi Clustered 

Kelompok ruang berdasarkan kedekatan hubungan atau bersama-

sama memanfaatkan satu ciri atau hubungan visual. Organisasi cluster 

disebut juga organisasi kelompok ruang homogen yang artinya 

memanfaatkan ciri fisik yang sama misalnya bentuk, ukuran atau 

fungsi.  

  Contoh organisasi cluster adalah pada desain kompleks 

perumahaan dimana rumah-rumah dengan type dan ukuran yang sama 

dikelompokkan dalam satu cluster dan dipisahkan dengan rumah lain 

yang berbeda type dan ukurannya. 

Penggunaan pola organisasi pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pemadam Kebakaran yang akan menyesuaikan kondisi pada tapak ialah 

pola organisasi clustered. Dimana pola ruang dalam bangunan memiliki 

kedekatan hubungan yang memanfaatkan ciri fisik pada fungsi 

bangunan. 

F. Pola Hubungan Ruang 

Pola hubungan ruang terhadap pengguna Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan Pemadam Kebakaran dikelompokkan berdasarkan Perilaku pelaku 

kegiatan dan aktifitas dalam bangunan, dimana pengelompokan ruang ini 

berfungsi untuk mengatur tata letak banguan, fungsi maupun pola ruang dalam 

bangunan agar tidak bercampur dengan kegiatan lainnya. 
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1. Kegiatan Utama 

a. Pendidikan ( Gambar III.25 ) 

 
Gambar III.25 Sirkulasi Gedung Pendidikan 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

b. Pelatihan ( Gambar III.26 ) 
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Gambar III.26 Sirkulasi Gedung Pelatihan 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

c. Penginapan ( Gambar III.27 ) 

 
Gambar III.27 Sirkulasi Zona Penginapan 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

2. Kegiatan Penunjang 

a. Gedung serbaguna ( Gambar III.28 ) 
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Gambar III.28 Sirkulasi Gedung Serbaguna 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

b. Kantin ( Gambar III.29 ) 

 
Gambar III.29 Sirkulasi Gedung Kantin  

(Sumber : Olah Data, 2020) 

c. Kantor pengelola ( Gambar III.30 ) 
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Gambar III.30 Sirkulasi Gedung Kantor Pengelola 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

d. Guest house / Rumah dinas ( Gambar III.31 ) 

 
Gambar III.31 Sirkulasi Guest House / Rumah Dinas 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

3. Kegiatan Servis 

a. Pos jaga ( Gambar III.32 ) 

 

 
Gambar III.32 Sirkulasi Pos Jaga 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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b. Puskesmas ( Gambar III.33 ) 

 
Gambar III.33 Sirkulasi Puskesmas 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

c. Ruang Kontrol ( Gambar III.34 ) 

 
Gambar III.34 Sirkulasi Ruang Kontrol 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

d. Parkiran ( Gambar III.35 ) 
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Gambar III.35 Sirkulasi Parkiran Kendaraan 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

e. Bengkel ( Gambar III.36 ) 

 
Gambar III.36 Sirkulasi Gedung Bengkel 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

f. Bank sampah ( Gambar III.37 ) 

 
Gambar III.37 Sirkulasi Gedung Bengkel 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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G. Bentuk dan Wujud Bangunan 

Pusat Pendidikan dan pelihan pemadam kebakaran merupakan wadah 

dimana calon petugas pemadam kebakaran akan didik dan dilatih dalam 

memadamkan api secara cepat dan efektif. Bentuk dan desain bangunan akan 

menyesuaikan sifat dan karakter petugas pemadam kebakaran yang gagah dan 

garang. Bentuk desain bangunan terbentuk dari pemanfaatan luas lahan yang 

tersedia.  

Ide bentuk bangunan mengambil tema hasil dari tranformasi bentuk dari 

perilaku petugas pemadam kebakaran memadamkan api.dalam menjalankan 

tugasnya dan juga material air. menggunakan konsep bentuk perilaku petugas 

pemadam kebakaran dalam menangani pencegahan pemadaman api.  

Menurut (Antoniades, 1990) Transformasi adalah sebuah proses 

perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, 

perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur 

eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang 

sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-

ulang atau melipatgandakan. ( Gambar III.38 ) 
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Gambar III.38 Konsep Analogi Bentuk Desain 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

H. Material 

Penggunaan material pada bangunan yang terdapat pada pekerjaan 

Arsitektur Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran ini harus 

mudah dirawat terutama tahan terhadap api dan juga air. Penggunaan bahan 

material tahan api dan air akan lebih dominan pemakaiannya digedung 

simulasi pelatihan yang dimana kegiatan tersebut kegiatan intim pada 

pelatihan pemadam kebakaran, maka dari itu pemilihan meterial yang mudah 

didapatkan dan juga ramah terhadap lingkungan: 

1. Material Lantai 

a. Lantai Keramik yang digunakan adalah lantai keramik yang bertekstur 

halus. ( Gambar III.39 ) 

 
Gambar III.39 Jenis lantai keramik halus 
(Sumber : https:hargadepo.com, 2020) 

b. Lantai Vinyl digunakan untuk ruangan kantor agar kesan hangat dalam 

ruangan membuat penghuni kantor merasa lebih nyaman.( Gambar III.40 

) 

 

https://hargadepo.com/
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Gambar III.40 Jenis lantai vinyl 
(Sumber : https:isibangunan.com, 2020) 

2. Material Diding 

a. Hebel digunakan untuk dinding pembatas tiap ruangan, struktur bata 

hebel hebel ringan membuat bobot pada gedung tidak terlalu berat dan 

menggunakan bata hebel membutuhkan waktu yang lebih efisien dan 

praktis dalam pekerjaan. ( Gambar III.41 ) 

 
Gambar III.41 Hebel ( Bata ringan ) 

(Sumber : https:solusikonstruksi.com, 2020) 
 

b. ACP digunakan untuk dinding doble fasade memberikan kesan modern 

dan proses pemasangannya tidak rumit dikerjakan. ( Gambar III.42 ) 

 

 
Gambar III.42 Jenis ACP  

(Sumber : https:kencanapanelindo.com, 2020) 
c. Kaca Stopsol digunakan menjadi dinding transparan pada bangunan dan 

juga terlihat bersih meski dilihat dari sisi manapun. ( Gambar III.43 ) 

https://isibangunan.com/
https://solusikonstruksi.com/
https://kencanapanelindo.com/
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Gambar III.43 Jenis Kaca Stopsol 

(Sumber : http: teamoglass.blogspot.com, 2020) 
d. Cat digunakan untuk memberi kesan warna pada bangunan. ( Gambar 

III.44 ) 

 
Gambar III.44 Jenis warna cat 

(Sumber https: www.harapanrakyat.com, 2020) 
 

3. Material Penutup Atap 

a. Spandek digunakan pada atap bangunan yang berbidang lurus. ( Gambar 

III.45 ) 

 
Gambar III.45 Spandek 

(Sumber : https: www.jualo.com, 2020) 
b. Atap metal sheet titanium digunakan pada material atap yang 

mempunyai bidang melengkung sehingga memberikan kesan elegant 

pada bangunan. ( Gambar III.46 ) 

http://teamoglass.blogspot.com/
http://https:%20www.harapanrakyat.com
http://https:%20www.jualo.com
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Gambar III.46 Penutup atap Metal Sheet Titanium 

(Sumber : rangkaatapbajaringanbogor.com, 20 September2020) 

 

I. Analisis Ruang Luar 

Penataan ruang luar atau biasa disebut penataan lansekap perlu juga 

memperhatikan dari segi material keperluan yang menunjang bangunan, 

perencanaan ruang luar atau lansekap dibedakan menjadi 2 jenis yaitu : 

1. Soft Material 

Material yang dimaksud dalam soft material adalah tumbuhan atau 

vegetasi dalam tapak yang digunakan dalam penataan lansekap pada area 

sekitar bangunan, berikut jenis tanaman vegetasi yang digunakan dalam 

tapak. 

Tabel III.6. Jenis Soft Material 

No Nama Material Fungsi/Kegunaan 

1 

Pohon Palm 

 

Pohon palm digunakan sebagai 
tumbuhan pengarah dalam tapak 
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2 

Pohon Angsana 

 

Pohon ini berfungsi sebagai pohon 
peneduh karena berdaun lebat dan 
postur pohon yang cukup tinggi 

3 

Pohon Glodokan 

 

 

Pohon ini berfungsi sama dengan 
pohon palm sebagai pohon pengarah 
dalam tapak, pohon ini daunnya 
lebih lebat lagi dan juga kokoh. 

4 

Tanaman Asoka 

 

Tanaman asoka sering digunakan 
sebagai tanaman hias, pembatas 
jalan, dan tanaman estetika pada 
taman.  

5 

Gajah Mini 

 

Rumput gajah mini memberikan 
kesan asri pada exterior banguan 

Tabel III 6. Tabel Soft Material 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

Pengelompokan penggunaan tumbuhan pada landscape taman 

diarea tapak akan menyesuaikan kondisi tanah yang digunakan didalam 

tapak dan tumbuhan yang dapat tumbuh disekitar tapak. 

2. Hard Material 
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Hard material berupa elemen yang bersifat keras yang digunakan 

untuk sirkulasi sebagai elemen material penunjang tapak baik sirkulasi 

manusia maupun kendaraan, berikut jenis elemen hard material dalam 

tapak : 

Tabel III.7. Jenis Soft Material 
 
 

No Nama Material Fungsi/Kegunaan 

1 

Aspal 

 

Aspal digunakan untuk sirkulasi 
kendaraan dalam tapak 

2 

Paving Blok 

 

Penggunaan material paving blok 
untuk jalur sikulasi pedestrian area 
bangunan dan juga area taman 

3 

Tempat Sampah 

 

Tempat sampah berperan angat 
penting dalam kebersihan Area tapak 

4 Batu Alam 

Batu alam di gunakan pada area 
taman sebagai penghias yang 
memberikan kesan natural dan elegan 
pada taman 
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5 

Lampu Jalan 

 

Lampu Jalan berfungsi sebagai 
penerangan dalam tapak jika malam 
hari dan juga sebagai pengarah 
sirkulasi dalam tapak 

Tabel III 7. Tabel Soft Material 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

J. Penerapan Konsep Pendekatan Arsitektur Perilaku 

Arsitektur berwawasan perilaku adalah arsitektur yang manusiawi, yang 

mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang ditangkap 

dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pengamat, dan juga 

perilaku alam sekitarya (Mangunwijaya, Y. B., 1998). Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arsitektur perilaku merupakan 

pendekatan yang menyelidiki hubungan perilaku manusia dengan lingkungan 

arsitektur sebagai pertimbangan penerapan pada desain.  

Dalam merespon terjadinya kebakaran terdapat standar waktu yang 

telah ditetapkan dalam peraturan yang disebut response time (waktu tanggap). 

Untuk Indonesia penentuan waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran 

adalah <15 menit. Response time ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara 

Pekerjaan Umum No. 11/KPTS//2000 tentang  Ketentuan Teknis Manajemen 

Penanggulangan Kebakaran  Di Perkotaan dengan rincian dispatch time 

(waktu pemberangkatan) sejak diterimanya pemberitahuan adanya kebakaran 

5 menit, waktu tempuh/perjalanan dari pos kebakaran menuju lokasi 
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kebakaran selama 5 menit, dan waktu gelar peralatan di lokasi sampai dengan 

siap operasi penyemprotan selama 5 menit, setelah itu baru kegiatan 

pemadam dapat dilakukan. 

Organisasi ruang merupakan kumpulan ruang-ruang yang terhubung 

menjadi sebuah kesatuan bangunan yang bentuk dan ukurannya dipengaruhi 

oleh fungsi. Cara penyusunan ruang-ruang dalam sebuah bangunan dapat 

menjelaskan tingkat kepentingan relatif dan fungsi serta peran simbolis 

ruang-ruang tersebut dalam suatu organisasi bangunan (F. DK Ching, 2000). 

Dengan pengaturan organisasi ruang and sirkulasi berdasarkan tingkat 

kepentingan dan peran ruang yang baik maka petugas pemadam kebakaran 

dapat bergerak dan berpindah dari satu ruang ke ruang lain dengan cepat.  

 Standar waktu tanggap inilah yang kemudian akan digunakan sebagai 

dasar pentingnya desain pola ruang dan sirkulasi petugas pemadam kebakaran 

yang akan berpengaruh pada kinerja petugas pemadam kebakaran dan juga 

waktu dalam menanggapi kebakaran. Oleh karena itu perlu diadakan kajian 

mengenai desain pola ruang dan sirkulasi pada bangunan markas pemadam 

kebakaran untuk menemukan desain yang baik dan dapat  

Studi ini mengambil sample bangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Timur dan markas dinas 

Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan provinsi DKI Jakarta yang 

memiliki standard waktu pemberangkatan <5menit dengan cara melihat 

denah, menganalisis pola ruang dan menghitung jarak tempuh tiap ruang ke 

garasi. ( Gambar III.47 ) 
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Gambar III.47 Area Responsif pada Markas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan 
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

Penerapan desain akan mengarah pada bentuk bangunan dan pola 

sirkulasi petugas pemadam kebakaran yang bersifat tanggap dan cepat 

dalam latihan pemadaman api agar efisien dalam waktu dan juga mampu 

mewadahi pola perilaku petugas pemadam kebakaran sesuai dengan 

kebutuhan dan pelaku kegiatan lainnya. Selain pola sirkulasi perlu ditinjau 

juga pada penggunaan bahan dan material yang digunakan pada bangunan 

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran terlebih pada 

bangunan pelatihan rekayasa kebakaran. 

Berdasarkan tinjauan pola gerak perilaku petugas pemadam 

kebakaran di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran 

Jakarta Timur, jln Ciracas dan markas dinas Penanggulangan kebakaran dan 

penyelamatan provinsi DKI Jakarta, ada tiga apek perilaku yang 

dikorelasikan dalam desainnya, yaitu 

1.) Aspek Kecepatan 

2.) Aspek Keselamatan 

3.) Aspek Kenyamanan 

Berikut skema gambar perilaku petugas pemadam kebakaraan pada area zona 

responsive. ( Gambar III.48 ) 
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Gambar III.48 Skema Area zona Responsif Petugas Pemadam 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

Adapun Standard Waktu Pemberangkatan (Dispatch Time). Berikut penjelasan 

ringkas Dispatch time petugas pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :  

( Gambar III.49 ) 

 

Gambar III.49 Skema Dispacth Time Pemberangkatan 
(Sumber : Olah Data, 2020) 
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1. Terdapat panggilan yang masuk ke nomor khusus panggilan petuga 

pemadam kebakaran. 

2. Operator ruang PHB menerima panggilan tersebut dan melakukan 

verifikasi kejadian kebakaran (1 menit) dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada penelpon antara lain : 

a.)  Nama penelpon dan nomor telepon 

b.)  Alamat bangunan atau gedung yang terbakar 

c.)  Fungsi atau peruntukan bangunan atau gedung 

d.)  Jam kejadian 

d.) Titik kenal (tanda yang menunjukkan bahwa telah terjadi 

kebakaran   di lokasi tersebut) 

3. Operator akan melakukan plotting dan pemilihan UPTD maupun pos 

pembantu yang paling dekat dengan lokasi kebakaran secara manual 

menggunakan bantuan peta . (1menit) 

4. UPTD dan pos pembantu yang paling dekat dengan lokasi kejadian, 

maka operator melakukan kontak dengan UPTD dan pos pembantu 

menggunakan radio transmisi untuk memberitahukan informasi mengenai 

kejadian kebakaran. (1 menit) 

5. UPTD dan pos pembantu yang telah dihubungi operator,kemudian 

melakukan persiapan pemadaman diantaranya adalah mempersiapkan juru 

padam serta mempersiapkan alat-alat pemadaman. Ditahap persiapan ini 

petugas pemadam kebakaran juga melakukan penentuan rute menuju ke 

lokasi kebakaran yang juga dilakukan berdasarkan unsur subjektivitas juru 

mudi yang mengendarai unit kendaraan pemadam kebakaran. (2 menit) 
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BAB IV 

KONSEPSI DESAIN 

 

A. Konsep Desain Site Plan 

1. Pengolahan Tapak 

Tapak yang akan dijadikan pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pemadam Kebakaran Di Makassar, Kecamatan Tamalanrea memiliki luas 

lahan pada tapak ± 6.31 Ha atau 6310 m². Pengolahan tapak dilakukan untuk 

mendapatkan desain tapak yang sesuai dengan kondisi eksisting tapak. 

Tahap awal dilakukan analisis terhadap kondisi sekitar tapak sehingga 

mengetahui potensi dan hambatannya, dari hasil analisis tersebut muncullah 

gagasan desain perancangan. . ( Gambar IV.1 ) 

 
Gambar IV.1 Output hasil Analisis Tapak 

(Sumber : Olah Desain, 2020) 
 

Pengolahan tapak diatas menunjukkan bahwa peletakan fungsi 

massa bangunan berdasarkan fungsi bangunan itu sendiri dengan site lahan 

tapak yang telah diketahui batas-batas yang jelas berdasarkan hasil survei 



 

100 
 

agar perencanan desain kawasan lebih fungsional bagi pelaku pengguna 

fungsi ditiap bangunan 

2.  Pengolahan Sirkulasi 

a. Sirkulasi Kedaraan 

1) Sirkulasi Kendaraan Umum 

Sirkulasi untuk kendaraan umum dibuat lebih lebar dan hamper 

menyerupai luas jalan utama agar space kendaraan dalam tapak tetap 

dalam kondisi kondusif. 

2) Sirkulasi Khusus 

Sirkulasi Khusus diperuntukkan untuk kendaraan petugas 

pemadam kebakaran dan juga kendaraan servis dalam tapak. 

( Gambar IV.2 ) 

 
Gambar IV.2 Pengolahan Sirkulasi Kendaraan 

(Sumber : Olah Desain, 2020) 
 

Konsep sirkulasi kendaraan dalam tapak dibuat pola 

melingkar, pola melingkar dalam tapak mempunyai nilai lebih dari 

pola lainnya karena pola melingkar sirkulasi kendaraan dapat 

berlangsung lancar. 
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b. Sirkulasi Pejalan kaki 

Jalur pedestrian terdapat didalam tapak untuk menghubungkan 

pelaku kegiatan sirkulasi pejalan kaki ditiap bangunan dalam kawasan 

tapak. Untuk pejalan kaki disediakan pedestrian ways sebagai aplikasi 

kenyamanan, sehingga pengunjung lebih aman dan nyaman. Lebar 

pedestrian ±2m, yang dibuat menerus mulai dari area luar tapak sampai 

entrance bangunan. 

( Gambar IV.3 ) 

 
Gambar IV.3 Pengolahan Sirkulasi Pejalan Kaki 

(Sumber : Olah Desain, 2020) 
Konsep sirkulasi Pejalan kaki dalam tapak dibuat pola 

melingkar, sama seperti pola melingkar kendaraan dalam tapak 

sehingga pencapainan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan tetap punya 

kesamaan meski berbeda tempat.  

3. Pengolahan Vegetasi 

Vegetasi dalam tapak mempunyai 3jenis fungsi yaitu : 

a. Peneduh 

b. Pengarah 

c. Penyaring polusi 

( Gambar IV.4 ) 



 

102 
 

 
Gambar IV.4 Pengolahan Vegetasi 

(Sumber : Olah Desain, 2020) 
 

Pengolompokan vegetasi diatas menjelaskan bahwa peletakan 

vegetasi berdasarkan pengelompokan fungsi bangunan ataupun area pada 

tapak yang membutuhkan vegetasi disekitaran fungsi itu sendiri. 

B. Pengolahan Struktur  

Jenis struktur bangunan berdasarkan dari beberapa pertimbangan yaitu : 

1. Penggunaan jenis struktur sesuai dengan tuntutan masing-masing tiap 

massa pada bangunan. 

2. Penggunaan struktur sesuai dengan bentuk dan besaran ruang yang sesuai 

standart. 

3. Penggunaan struktur menyesuaikan dengan kondisi fisik site yang terpilih, 

seperti kecepatan angin, daya dukung tanah, iklim dan gempa. 

4. Pemeliharaan yang fleksibel 

5. Mudah dalam pelaksanaan dilapangan. 

6. Kesederhanaan bentuk dan ukuran. 

Bentuk karakteristik yang ingin di tampilkan pada bangunan yaitu sesuai 

dengan pendekatan konsep bangunan yang memiliki fungsi dan pemanfaatan 
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ruang yang efektif sebagai bangunan Pendidikan petugas pemadam kebakaran. 

Maka dibawah ini merupakan sistem struktur yang akan digunakan pada gedung 

pusat Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran di Makassar. ( 

Gambar IV.5 ) 

 

Gambar IV.5 Konsep Struktur 
(Sumber : Olah Desain, 2020) 
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Tabel IV.8. Tabel Struktur 

No Elemen Struktur Nama Struktur Penerapan Pada Bangunan 

1 

Sub-Struktur Pondasi Pancang 

Pondasi Poer Plat 

 

 

 

Pondasi garis 

 

 

 

Penggunaan pondasi poer 
pada bangunan Pelatihan 
yang tipe bangunannya 
tergolong bangunan hight 
raise 

 

 

 

 

 

Penggunaan pondasi Rakit 
pada bangunan Pendidikan 
atau bangunan menengah 
lainnya yang ada didalam 
tapak  

 

 

Penggunaan pondasi garis 
pada bangunan Pos jaga, 
rumah dinas , bank sampah 
dan bangunan yang 
menggunakan struktur 
sederhana saja 

2 Middle Struktur 

Konstruksi Baja 

 

 

Penggunaan Konstruksi 
Baja hanya pada bangunan 
utama yang memiliki 
konsep Katiliver  
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Kolom Baja Komposit dan balok 

 

 

Plat Floor deck 

 

 

 

 

Penggunaan Kolom baja 
Komposit dan balok hanya 
bangunan yang memiliki 
tipe bangunan berlantai 
sedang dan tinggi 

 

 

 

Penggunaan Floor deck 
hanya pada bangunan 
berlantai saja 

 

 

 

 

3 

Upper Struktur 

Rangka Baja ringan 

 

 

Rangka Baja 

 

Struktur rangka baja 
digunakan pada setiap 
bangunan utama dan 
bangunan yang sederhana 

 

 

 

Struktur rangka Baja 
digunakan pada bangunan 
yang memiliki bentangan 
yang cukup lebar seperti 
bangunan utama dan aula 

Tabel III.8 Tabel Struktur 
(Sumber : : Olah Data,2020) 
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Berikut berbagai penerapan struktur dalam bangunan gedung Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan pemadam Kebakaran, antara lain :  

a. Struktur bawah  : Pondasi kombinasi rakit dan pacang, pondasi poer  
                Plat dan pondasi garis 

b. Struktur tengah  : Struktur baja komposit 
c. Struktur atas  : Atap beton floor deck, struktur baja dan baja 

ringan 
Penggunaan kombinasi pondasi atara pondasi rakit dan pancang merupakan 

pertimbangan lain dikarenakan struktur tanah termasuk jenis tanah Aluvial 

dimana struktur tanah berbentuk endapan 

C. Pengolahan Material 

Penggunaan material resistan tahan api terhadap bangunan merupakan 

langkah tindakan aman sesuai fungsi Pendidikan dan Pelatihan pemadam 

kebakaran dimana kegiatan pelatihan menggunakan elemen api dan air. ( 

Gambar IV.6 ) 

 
Gambar IV.6 Konsep Penggunaan Material 

(Sumber : Olah Desain, 2020) 
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Peruntukan Penggunaan bahan material tahan api dan air akan lebih 

dominan difungsi bangunan pelatihan tertutup, karena penggunaan elemen api 

dan air pada fungsi gedung ini akan lebih sering digunakan ditiap pelatihan 

pembakaran. 

D. Kelengkapan Bangunan 

1. Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) 

Sistem penyediaan utama air bersih terdiri dari PDAM dan sumur bor 

sehingga kombinasi pemakaian air saling melengkapi jika sumber air dari 

PDAM bermasalah. Berikut penggunaan air terhadap beberapa bangunan 

seperti : 

a. Dapur 

b. Toilet 

c. Tempat cuci mobil 

d. Sistem pemadam kebakaran pada bangunan 

e. Perawatan terhadap Lansekap 

f. Kebutuhan latihan pemadam kebakaran 

( Gambar IV.7 ) 

 
Gambar IV.7 Sistem penyediaan air bersih ke bangunan 

(Sumber : Olah Data, 2020) 

Adapun pengolahan air bersih dari sungai sebagai fasilitas utama pelatihan 

pemadam kebakaran. ( Gambar IV.8 ) 
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Gambar IV.8 Sistem pengolahan air untuk pelatihan 
(Sumber : Google, 20 September 2020) 

 
2. Sistem Pembuangan Air Kotor (SPAK) 

Sistem pembuangan Air kotor terhadap bangunan merupakan sistem 

instalasi untuk mengalirkan air hasil pembuangan gedung kesaluran 

pembuangan. 

SPAK pada bangunan ini terdiri dari air hujan, air limbah dapur, air 

bekas cucian, air kolam dan air bekas toilet. ( Gambar IV.9 ) 

 
Gambar IV.9 Sistem pembuangan air hujan 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

Adapun pengolahan air limbah sebelum dialirkan ke sungai agar tidak 

mencemari ekosistem yang ada disungai. ( Gambar IV.10 ) 
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Gambar IV.10 Sistem pembuangan air limbah 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

4. Sumber daya Listrik 

Sistem penggunaan listrik utama terhadap bangunan ialah dari PLN, 

untuk mengantisipasi pemdaman listrik jika terjadi maka diperlukan sumber 

listrik cadangan dari generator listrik atau genset yang berfungsi otomatis 

jika pemdadaman listrik terjadi dari PLN. ( Gambar IV.11 ) 

 
Gambar IV.11 Sistem distribusi listrik 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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5. Jaringan Telekomunikasi 

Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi 

dan kelengkapannya digunakan dalam melakukan aktifitas telekomunikasi. 

Tidak luput aktifitas komunikasi pada bangunan untuk mempermudah 

pengawasan dan pengontrolan perawatan gedung.Sistem komunikasi 

meliputi telepon dan internet. ( Gambar IV.12 ) 

 
Gambar IV.12 Sistem jaringan komunikasi 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

6. Sistem Penghawaan 

Sistem penghawaan pada bangunan terdiri dari penghawaan alami dan 

penghawaan buatan, penghawaan alami pada bangunan memaksimalkan 

bukaan untuk aliran udara dari arah timur – barat.sedangkan system 

penghawaan buatan pada bangunan menggunakan AC (Air Conditioner) 

memberikan kenyamanan lebih peserta didik pemadam kebakaran. 

7. Sistem Pembuangan Sampah 

Permasalahan sampah pada tiap bangunan akan lebih efektif 

permasalahannya jika dilingkungan tapak terdapat bank sampah untuk 

system pengolahan sampah pada tiap bangunan terselesaikan. Sampah akan 

ditampung dibank sampah sebelum dibawa mobil pengangkut sampah ke 

TPA (Tempat Pembuangan Akhir). ( Gambar IV.13 ) 
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Gambar IV.13 Sistem Pengolahan sampah 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

8. Sistem Kamanan 

Fire Protection System digunakan untuk mendeteksi gejala atau tanda-

tanda kebakaran pada gedung Pendidikan dan pelatihan pemadam 

kebakaran. Sistem yang komponennya saling terkait sehingga dapat 

memberikan peringatan bahaya. Peringatan tersebut mengaktifkan alarm 

untuk ditindak lanjuti seperti evakuasi, serta menyalakan sprinkler yang 

dapat meminimalkan penyebaran api dan fire damper untuk mengurangi 

penyebaran api dalam ruangan . Pada umumnya sistem ini berfungsi utnuk 

keselamatan pengguna gedung pada saat terjadi kebakaran. ( Gambar IV.14 ) 

 
Gambar IV.14 Sistem Keamanan Proteksi Kebakaran 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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BAB V 

TRANSFORMASI DESAIN 

A. Transformasi Tapak 

Pada rencana konsep desain Pusat pendidikan dan pelatihan pemadam 

kebakaran di makassar ini, terdapat beberapa alternative system pengolahan 

tapak yang akan diterapkan dalam tapak yang berukuran kurang lebih 6 hektar. 

Dalam rencana konsep pengolahan tapak perlu juga mempertimbangkan tiap 

fungsi bangunan pada rencana ditapak  dan juga bentuk desain bangunan yang 

menjadi penentu pola sirkulasi pada tapak, vegetasi dan juga pengaruh iklim 

yang menjadi factor-fakor yang akan juga menjadi penentu dalam 

menghasilkan bentuk desain pada tapak. 

 

Sebelum 
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Sesudah 

 
Gambar  V.1 Transformasi  Tapak 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
 

 

Berdasarkan desain tapak sebelumnya, terdapat beberapa kekurangan pada 

gagasan desain awal pada tapak seperti : 

1. Sirkulasi yang rumit pencapainannya terutama pada area. 

2. Penempatan kantung parkir yang kurang efektif pencapaiannya. 

3. Zona bakar yang berdekatan dengan area istirahat atau penginapan. 

4. Kurang optimalnya penempatan fungsi pada bangunan. 

Setelah mendapatkan beberapa kekurangan pada gagasan desain awal pada 

tapak, diperlukan desain olah tapak yang menjadi transformasi bentuk akhir 

yang dapat menyempurnakan kekurangan gagasan desain awal pada tapak. 

Berikut beberapa hal yang ada pada transformasi akhir pada gagasan akhir pada 

tapak : 

1. Pola akses sirkulasi yang tidak rumit pencapaiannya pada tiap fungsi 

bangunan. 
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2. Penempatan kantong parkir yang mudah diakses bagi penguncung dan juga 

staf pengelola. 

3. Zona bakar yang lebih tepat penempatannya yaitu pada sisi area barat pada 

tapak yang tidak lagi memberi dampak polusi pada area istirahat atau 

penginapan. 

4. Penempatan fungsi bangunan yang optimal dari fungsi bangunan penunjang 

lainnya. 

B. Transformasi Bentuk 

Pada Bab III sebelumnya, telah mendapatkan bentuk gagasan awal yang 

didasari oleh pendekatan perilaku petugas pemadam kebakaran yang sedang 

melakukan proses pemadaman api yang menggunakan elemen utamanya yaitu 

air. Dari perilaku pemadam yang kokoh dari tumpuan kaki sampai ke ujung 

kepala dan juga element utama pemadaman api yaitu air menjadi filosofi 

gagasan awal bentuk dasar pada bangunan Pusat Pendidikan Dan Pelatihan 

Pemadam Kebakaran Dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku Di Makassar. 

Berikut penjabaran transfoemasi filisofi bentuk dasar bangunan. 
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Gambar  V.2 Transformasi Bentuk 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

Pada transformasi bentuk gagasan desain awal pada dan akhir tidak 

terdapat beberapa banyaknya perombakan bentuk desain desain pada bangunan 

utama hanya pada area struktur pada bangunan pengelola pada lantai 1 yang 

ditambah kedapan agar dapat mengoptimalkan beban struktur pada lantai 2. 

C. Transformasi Ruang 

Berikut pola layout ruang yang mengalami perubahan pada bangunan 

utama yang berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi dan juga asistensi. 

1. Denah Lantai 1 Gedung Pengelola PUSDIKLATKAR 

Sebelum 

 



 

116 
 

Sesudah 

 
Gambar  V.3 Transformasi  Denah  Kantor Pengelola Lt.1 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
Setelah melakukan bimbingan dan evaluasi layout pola ruang 

sirkulasi pada lantai satu pada gedung pengelola maka didapatkan gagasan 

pola ruang yang lebih efektif pencapaiannya dan peletakannya antara 

hubungan ruang yang satu dan juga yang lain. Pada sisi depan juga 

diperluas agar beban struktur kantiliver pada lantai 2 tidak terlalu jauh 

jarak bentangannya. 

2. Denah Lantai 2 Gedung Pengelola PUSDIKLATKAR 

Sebelum 
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Sesudah 

 
Gambar  V.4 Transformasi  Denah  Kantor Pengelola Lt.2 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
Setelah melalui proses evaluasi juga pada   lantai 2, maka pola 

pencapaian ruang dan juga tata letak fungsi ruang sebelumnya sudah lebih 

disederhanakan dan juga lebih diselubungkan antara keterkaitan fungsi 

ruang dan juga ruang lainnya. 

3. Persentase Luas Area Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pemadam 

Kebakaran 

a. Kegiatan Utama Tabel V.1 

Nama Ruang 

Rencana 

Besaran 

Ruang Awal 

(m²) 

Rencana 

Besaran 

Ruang Akhir 

(m²) 

Pendidikan 

Ruang Kelas 1,050 780 

Ruang Simulator 42 195 

Lobby 14 - 

Receptionist 2.4 - 

Ruang Loker 7.1 50 

Perpustakaan 124 80 

Mushollah 12 - 
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Gudang Alat 10.5 - 

Pengelola 15 25 

janitor 2.4 3 

Pantry 2.4 3 

Toilet 11.25 65 

Aula Apparatus - 240 

Lab - 195 

Total 1.367 1.636 

Pelatihan 

Gedung  Simulasi / Menara latihan 11.545 14.784 

Ruang  Fitnes 80 570 

Lapangan 8.400 6.500 

Kolam Rescue dan Scuba 1,250 1875 

Gudang  Alat 10.5 60 

Ruang  Loker 71.2 60 

Ruang  Bilas 16.5 20 

Toilet 11.25 80 

Total 23.067 23.949 

Penginapan 

Barak / Asrama 1.440 990 

Loker 71.2 80 

Ruang Rapat Besar 98 256 

Ruang Rapat Kecil 28 66 

Mushollah 12 - 

Gudang 10.5 30 

Pengelola 15 25 

Janitor 2.4 6 

Pantry 2.4 6 

Toilet 11.25 120 

Total 1.691 1.579 

Tabel V 1. Kegiatan Utama 
(Sumber : : Olah Data,2020) 



 

119 
 

b. Kegiatan Penunjang Tabel V.2 

Nama Ruang 

Rencana 

Besaran Ruang 

Awal (m²) 

Rencana 

Besaran 

Ruang Akhir 

(m²) 

Kantor Pengelola 

Lobby 14 225 

Receptionist 2.4 37.5 

Ruang  Pimpinan 15 50 

Ruang Kasubag - 50 

Bendahara - 35 

Ruang Sekretaris 6 35 

Ruang Arsip 8 35 

Ruang staff 30 75 

Ruang Seksi Pendidikan 4.5 75 

Ruang Seksi Pelatihan 4.5 75 

Ruang Seksi Penyuluhan 4.5 75 

Ruang Seksi Sarana dan Prasarana 4.5 56.5 

Perpustakaan 124 125 

Gudang Alat 10.5 30 

Pengelola 15 30 

Janitor 2.4 6 

Pantry 2.4 50 

Toilet 11.25 85 

Total 362,55 1.150 

Kantin 

Kasir 1.5 4 

Ruang Makan 300 450 

Ruang Penyimpanan 6 30 

Dapur 30 60 

Pengelola 15 30 

Loading Dock 2.4 30 
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Janitor 2.4 3 

Toilet 11.25 80 

Total 368,5 684 

Guest House 

Kamar 8.25 10 

Janitor 2.4 3 

Pantry 2.4 6 

Toilet 11.25 6 

Ruang tamu - 20 

Garasi - 30 

Total 24.3 75 

Tabel V 2. Kegiatan Penunjang 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

c. Kegiatan Service Tabel V.3 

Nama Ruang 

Rencana 

Besaran Ruang 

Awal (m²) 

Rencana 

Besaran 

Ruang Akhir 

(m²) 

Pos Jaga 

Ruang Keamanan 11.25 32 

Toilet 11.25 4 

Total 22.5 36 

Klinik 

Administrasi 8 3 

Ruang Kepala Klinik 15 5 

Ruang Tunggu 3.5 12 

Ruang Tindakan 30 60 

Apotek 20 30 

Toilet 4.50 4 

Total 81 114 

Bank Sampah 
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Area tempat Sampah 4.5 150 

Pengelola 15 20 

Total 19,5 170 

Ruang Kontrol 

Ruang ME 9 30 

Ruang Genset 36 56 

Total 45 86 

Bengkel 

Area Service 1.800 900 

Gudang Alat 10.5 36 

Pengelola 15 - 

Janitor 2.4 - 

Pantry 2.4 - 

Toilet 11.25 - 

Total 1.830,3 936 

Tabel V 3. Kegiatan Service 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

Tabel V.4 

Total 

Rencana Awal 

(m²) 

Rancana 

akhir (m²) 

28.878,65 30.415 

Tabel V 4. Total Rencana Awal dan Rencana Akhir 
(Sumber : : Olah Data,2020) 

 

Pada tabel diatas yang berisi data besaran ruang luas yang 

direncanakan terdapat perbedaan antara luas yang dirancang dalam 

perancangan Pusat Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran ini 

terdapat beberapa factor-faktor yang mempengaruhi perbedaan 

perubahan besaran ruang yang dirancang yang menyesuaikan bentuk 

bangunan terhadap tata ruang yang sesuai fungsinya. Penataan kembali 

layout ruang yang lebih efektif pencapaiannya setelah melakukan 
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asistensi dan evaluasi dengan pertimbangan sirkulasi dan pendekatan 

bentuk denah. 

Dari perbedaan perubahan ruang yang sesuai dari beberapa 

fungsinya masing-masing maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang 

sebagai berikut : 

Kapasitas yang direncanakan  = 28.878,65 

Kapasitas yang dirancang   = 30.415 

Persentase Deviasi  = (30.415 - 28.878,65) : 28.878,65 x     

100% 

    = (1.536,35 : 28.878,65) x 100% 

    = 0,05 x 100% 

= 5,32 % Lebih besar dari 

perencanaan awal 

Dengan demikian hasil transformasi bentuk pengolahan ruang 

bertambah dari rencana awal besaran ruang dalam pada Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran. 

d. Ruang Luar Tabel V.4 

Sama halnya ruang luar dalam perubahan dan penyesuaian juga terdapat 

pada perancangan ruang luar terutama pada kapasitas perkiran yang 

mengalami perubahan dengan pertimbangan pemanfaatan lahan yang 

semaksimal mungkin dan pencapaian yang mudah dan efektif. Berikut 

perubahan kapasitas parkiran dari perencanaan dengan yang dirancang : 

Tabel V.6 

Parkiran 

Parkiran Mobil Bus 135 175.5 

Parkiran Mobil 720 2.016 

Parkiran Motor 132 171.6 

Total 1.122 2.205,1 

Tabel V 4. Total Rencana Parkiran 
(Sumber : : Olah Data,2020) 
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Tabel diatas berisi data perubahan luas area parkir dari yang 

direncanakan dengan yang dirancang. Ada beberapa hal yang terjadinya 

perubahan yang dirancang saat evaluasi dan asistensi antara lain : 

1) Memaksimalkan pola sirkulasi dalam tapak 

2) Pencapaian yang dipermudah 

3) Penataan lanskap pada tapak 

4) Penambahan parkiran khusus pengelola 

5) Pemanfaatan lahan yang sesuai peruntukan lahan tempat parkir 

Dari perubahan kapasitas parkiran tersebut maka dapat diketahui deviasi 

kapasitas parkir sebagai berikut : 

Kapasitas parkiran 

Kapasitas yang direncanakan  = 1.122 

Kapasitas yang dirancang   = 2.205,1 

Persentase Deviasi    = (2.205,1-1.122) : 1.122 x 100% 

      = (1.083,1 : 1.122) x 100%  

      = 0,96 x 100% 

      = 96.5 % 
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BAB VI 

HASIL DESAIN 

A. Site Plan Gambar VI.1 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar  V.1 Perspektif site plan (a) Perspektif depan (b) Foto udara 
(Sumber : Olah Data, 2020) 
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B. Bentuk Fasade Gambar VI.2 

 

(a) 

 

(b) 

Gambar  V.2 Perspektif Bangunan Utama (a) Perspektif depan kanan (b) perspektif depan 
(Sumber : Olah Data, 2020) 
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          (a)       (b)   
 Gambar  V.3 Perspektif Bangunan Pelatihan (a) Perspektif depan atas (b) perspektif 

depan kiri 
(Sumber : Olah Data, 2020) 

 

 

                                   (a)        (b)  

 
                                      (c)                                                                            (d) 

 

Gambar  V.4 Perspektif Bangunan Penunjang (a) Perspektif Bengkel (b) Perspektif depan Klinik  
(c) Perspektif Masjid (d) Perspektif Asrama 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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C. Interior Gambar VI.3 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Gambar  V.4 Perspektif Interior (a) Perspektif Receptionist (b) Perspektif Lobby  (c) Perspektif 
Dalam Response time (d) Perspektif Depan Response time 

(Sumber : Olah Data, 2020) 
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D. Banner 
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