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1

A. Latar Belakang 
Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan dan 
diarahkan menjadi lebih baik, dengan memanfaatkan dan mengelola 
sumber daya yang dimiliki berdasar pada arah dan tujuan negara 
ataupun daerah. Pemerintah dihadirkan sebagai organisasi yang 
dibentuk untuk menjalankan sistem pemerintahan, di mana salah 
satu fungsi yang dimiliki adalah fungsi pembangunan. Di mana 
pembangunan ini dilaksanakan bertahap dan berkelanjutan sesuai visi 
dan misi pemerintah yang pada akhirnya menuju kepada masyarakat 
sejahtera, berdaulat adil dan makmur sesuai dengan amanat undang 
-undang.

Pembangunan wilayah diarahkan untuk bagaimana membangun 
dan mengembangkan suatu wilayah kawasan secara holistik. Suatu 
wilayah tidak hanya didorong untuk memacu pertumbuhan sosial 
ekonomi, tapi dipikirkan pula bagaimana wilayah tersebut berkembang 
dan memberikan dampak yang positif terhadap wilayah sekitarnya 
sehingga dapat mengurangi ketimpangan antara wilayah yang ada. 
Dengan melakukan pembangunan wilayah, suatu pembangunan 
diarahkan tidak bertumpu hanya pada satu sektor, akan tetapi juga 
memberikan perhatian pada lintas dan multisektor serta keterkaitan 
dengan wilayah lainnya. 

PENDAHULUAN

1
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Perencanaan pembangunan wilayah merupakan kegiatan yang 
memegang peranan penting dalam terwujudnya kawasan sesuai dengan 
tujuan yang ingin dicapai. Dalam perencanaan ini salah satu yang 
menjadi pertimbangan adalah potensi yang dimiliki wilayah tersebut 
serta lingkungan sekitarnya, baik itu potensi sumber daya manusia 
maupun potensi sumber daya alamnya. 

Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-An’aam ayat 99 bahwa dari 
air yang diturunkan Allah ke bumi kemudian tumbuh tanaman-tanaman 
dengan buah yang banyak dan matang dan berbeda-beda menjadi 
petunjuk bagi umat manusia untuk mengenali tanda-tanda ciptaan 
dan kekuasaan-Nya yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan 
kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Hal ini sejalan dengan 
konsep pembangunan dan pengembangan wilayah, di mana potensi 
yang dimiliki suatu wilayah menjadi hal pokok atau sentra dari 
pengembangan tersebut, Surah Al-An’aam ayat 99 sebagai berikut.

خْرَجْنَا مِنْهُ
َ
ا
َ
يْءٍ ف

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
خْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ ك

َ
ا
َ
مَاۤءِ مَاۤءًۚ ف  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذِيْٓ ا

َّ
 وَهُوَ ال

تٍ
ّٰ
جَن  دَانِيَةٌ وَّ

ٌ
عِهَا قِنْوَان

ْ
لِ مِنْ طَل

ْ
تَرَاكِبًاۚ وَمِنَ النَّخ ا مُّ خْرِجُ مِنْهُ حَبًّ

ُّ
 خَضِرًا ن

ا مَرِهٖٓ اِذَٓ
َ
ى ث

ٰ
ا اِل نْظُرُوْٓ

ُ
ا شَابِهٍۗ 

َ
يْرَ مُت

َ
غ بِهًا وَّ

َ
 مُشْت

َ
ان مَّ  وَالرُّ

َ
يْتُوْن الزَّ عْنَابٍ وَّ

َ
نْ ا  مِّ

٩٩ 
َ

ؤْمِنُوْن وْمٍ يُّ
َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ
ا

َ
مْ ل

ُ
 فِيْ ذٰلِك

َّ
مَرَ وَيَنْعِهٖۗ اِن

ْ
ث
َ
ا

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan 
dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari 
tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman 
yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai 
tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan 
pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah 
buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang beriman.”

Perencanaan pembangunan dan pengembangan suatu wilayah yang 
berbasis pada potensi komoditas unggulan daerah tersebut, dilakukan 
dengan diawali oleh kajian dan pemetaan potensinya. Penetapan 
komoditas unggulan berdasarkan potensi yang dimiliki ini menjadi 
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acuan untuk merancang kawasan agropolitan. Sejalan dengan pendapat 
yang dikemukakan oleh Mahi (2014) bahwa “Kawasan agropolitan 
dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai 
potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha 
agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, dan berkelanjutan 
yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 

Ketimpangan pembangunan antara wilayah perdesaan sebagai 
produsen hasil-hasil pertanian dengan kawasan perkotaan sebagai 
pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat, 
mendorong distribusi sumber daya dari wilayah perdesaan ke kawasan 
perkotaan tidak seimbang. Wilayah perdesaan dengan kegiatan utama 
sektor pertanian mengalami penurunan produktivitas dan kekurangan 
tenaga kerja dengan terjadinya urbanisasi ke kawasan perkotaan. 
Kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas 
sosial masyarakat, menerima beban berlebih sehingga memunculkan 
ketidaknyamanan seperti konflik, kriminal, penyakit, dan memburuknya 
sanitasi lingkungan (Sasana, 2018). 

Pembangunan wilayah perdesaaan dilaksanakan untuk mendorong 
pertumbuhan dan keseimbangan antar wilayah perdesaan dengan 
wilayah lainnya. Pembangunan ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan 
penggunaan sumber daya yang ada baik itu sumber daya manusia, 
sumber daya alam, maupun budaya dan adat istiadat di wilayah 
tersebut. Pembangunan wilayah merupakan desentralisasi fungsi di 
mana kemandirian terhadap sumber daya yang dimiliki akan sangat 
menunjang keberhasilan pembangunan tersebut. Salah satu upaya 
yang dilakukan adalah pengoptimalan sumber daya guna menunjang 
pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi 
komoditas-komoditas pertanian menjadi komoditas pertanian 
unggulan dan basis yang dapat memicu peningkatan pertumbuhan dan 
keseimbangan wilayah. Penentuan prioritas pengembangan komoditas 
pertanian unggulan dan basis akan memudahkan pemerintah dalam 
melakukan perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan 
wilayah perdesaan.

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah nasional 
untuk mempercepat dan mendorong pembangunan perdesaan. 
Pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan dilakukan agar 
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masyarakat memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, dan dengan 
kekuatan dan kemandiriannya, masyarakat perdesaan dapat merancang 
serta mengendalikan sendiri langkah proses pembangunannya (Sjoraida 
dan Anwar, 2017).

Pendekatan pengembangan kawasan agropolitan sebagai aktivitas 
pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan merupakan 
hal yang penting dan strategis. Salah satu tujuan pendekatan 
pengembangan perdesaan melalui pengembangan kawasan agropolitan 
adalah terwujudnya kemandirian pembangunan perdesaan yang 
didasarkan pada potensi wilayah desa tersebut dan dapat meningkatkan 
perekonomian, kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat 
perdesaan. 

Selain potensi komoditas unggulan dan basis, lahan merupakan 
salah satu hal yang harus menjadi bahan pertimbangan dan perhatian 
dalam pembangunan suatu wilayah. Lahan merupakan sumber daya 
yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan 
pengembangan kawasan agropolitan. Pengelolaan lahan harus dilakukan 
dengan hati hati dan sesuai dengan kemampuan serta kesesuaian lahan 
tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi tata guna dan daya 
guna lahan serta menurunkan produktivitasnya. Sebagaimana Allah 
berfirman dalam (QS. 7:58).

لِكَ
ٰ

ذ
َ
ا نكَِدًاۗ ك

َّ
خْرجُُ اِل

َ
ا ي

َ
 ل

َ
ذِيْ خَبُث

َّ
هٖۚ وَال خْرجُُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّ

َ
بُ ي يِّ

دُ الطَّ
َ
بَل

ْ
 وَال

٥٨  
َ

رُوْن
ُ
وْمٍ يَّشْك

َ
يٰتِ لِق

ٰ
ا

ْ
 ال

ُ
ف  نُصَرِّ

58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 
Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 
Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur. (Kemenag RI Al-Qur’an dan Terjemahnya, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, menjadi dasar dalam melakukan 
kajian tentang pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan pada 
komoditas unggulan dan basis serta kemampuan lahan dalam upaya 
pembangunan wilayah secara berkelanjutan, yang difokuskan pada 
wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
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B. Rumusan Masalah
Kabupaten Takalar adalah salah satu dari 24 kabupaten di Provinsi 
Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Takalar dalam Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) menetapkan wilayah Malolo sebagai Kawasan 
Strategis dan Cepat Tumbuh Agropolitan di Kecamatan Polombangkeng 
Utara untuk periode pengembangan kawasan tahun 2012-2031, (Tim 
Bappeda Kab. Takalar, 2012).

Dalam upaya untuk mengembangkan Kawasan Agropolitan Malolo, 
salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pemetaan 
komoditas unggulan dan basis, yang dapat menjadi acuan masyarakat 
untuk fokus dalam mengembangkan komoditas tersebut yang sesuai 
dengan kondisi lahan, sumber daya yang memiliki dan nilai ekonomi 
komoditas tersebut secara global. Di samping itu dapat dikaji potensi-
potensi yang dimiliki, untuk mendukung pengembangan kawasan 
agropolitan.

Kabupaten Sinjai adalah satu dari 24 kabupaten/kota di Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian Selatan Sulawesi 
Selatan, memiliki jarak lebih kurang 223 km dari Kota Makassar 
(Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan), di mana penggerak ekonomi 
masyarakatnya dari sektor pertanian. Kecamatan Sinjai Timur adalah 
kecamatan di Kabupaten Sinjai yang sebagian besar luas daerahnya 
merupakan daerah pertanian. Kecamatan Sinjai Timur yang terdiri 
dari 13 desa/kelurahan memiliki jumlah penduduk 30.421 jiwa, yang 
bermatapencaharian sebagian besar sebagai petani. Dukungan alam dan 
letak yang sangat srategis, untuk pengembangan pertanian, menjadikan 
masyarakat di kecamatan tersebut mengolah lahannya dengan menanam 
tanaman pangan, hortikultura, serta tanaman perkebunan.

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam kajian ini adalah:

1. Apa saja komoditas pertanian yang merupakan komoditas 
basis pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

2. Apa saja komoditas basis yang dapat dijadikan komoditas unggulan 
pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?
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3. Bagaimana pemetaan komoditas basis dan komoditas unggulan 
pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai?

4. Bagaimana kemampuan lahan dalam mendukung pengembangan 
komoditas basis dan unggulan?

C. Tujuan 
Tujuan dari penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui komoditas pertanian yang merupakan komoditas 
basis pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

2. Mengetahui komoditas basis yang dapat dijadikan komoditas 
unggulan pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar 
dan Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

3. Mengetahui pemetaan komoditas basis dan komoditas unggulan 
pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar dan 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

4. Mengetahui kemampuan lahan dalam mendukung pengembangan 
komoditas basis dan unggulan.

D. Metodologi Kajian 
Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari penyusunan kajian 
ini, maka digunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif dan 
deskriptif kualitatif. 

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis 
data yaitu:

a. Data Kualitatif, yaitu data yang memberikan penjelasan secara 
deskriptif terhadap kondisi dari ruang lingkup kajian yang 
dilakukan. Data ini tidak bisa langsung diolah dengan menggunakan 
perhitungan sederhana. Beberapa jenis data ini adalah kondisi 
lingkungan serta kondisi sosial masyarakat sekitar.
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b. Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang dapat diolah 
dengan rumus metode perhitungan yang sederhana. Sebagai contoh 
data kuantitatif adalah jumlah penduduk dan jumlah potensi 
komoditas pertanian.

Jenis data yang digunakan untuk analisis pengembangan kawasan 
wisata yakni data primer dan sekunder. Data primer tersebut diperoleh 
dari observasi lapang, sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-
instansi yang relevan dengan penelitian. Beberapa contoh data sekunder 
yang digunakan dalam kajian ini yakni kondisi fisis dari wilayah secara 
geografis, ketersediaan sumber sarana dan prasarana, dan studi pustaka 
yang relevan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 
seperti data kondisi fisik wilayah, sarana prasarana, data hasil produksi 
pertanian, dan data kependudukan.

2. Analisis Data

Untuk mengetahui komoditas basis pada Kawasan Agropolitan Malolo 
Kabupaten Takalar dan Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, maka 
digunakan analisis Location Quotient (LQ). Adapun analisisnya sebagai 
berikut.

LQ =Ri/Rt
Ni/Nt

 Keterangan:

Ri = nilai produksi komoditas i kecamatan

Rt = nilai produksi komoditas total kecamatan

Ni = nilai produksi komoditas i kabupaten

Nt = nilai produksi komoditas total kabupaten

Jika nilai LQ ≥ 1, maka komoditas tersebut merupakan basis.

Jika nilai LQ < 1, maka komoditas tersebut merupakan nonbasis.

Untuk mengetahui komoditas unggulan pada Kawasan Agropolitan 
Malolo menggunakan analisis Shift Share (SS). Adapun analisisnya 
sebagai berikut.

PP  =  ri (nt’ / nt - Nt’ / Nt)

PPW  =  ri(ri’ / ri - nt’ / nt)

PB  =  PP + PPW
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Keterangan:

ri  =  nilai produksi komoditas i kawasan tahun awal

ri’  =  nilai produksi komoditas i kawasan tahun akhir

nt  =  nilai produksi sumber daya i kabupaten tahun awal

nt’  =  nilai produksi komoditas i kabupaten tahun akhir

Nt  =  nilai produksi total kabupaten tahun awal

Nt’  =  nilai produksi total kabupaten tahun akhir

-  Jika PP > 0, maka komoditas i pada kawasan j pertumbuhannya 
cepat.

-  Jika PP < 0, maka komoditas i pada kawasan j pertumbuhannya 
lambat.

-  Jika PPW > 0, maka kawasan j memiliki daya saing yang baik di 
komoditas i dibandingkan dengan kecamatan lain.

-  Jika PPW < 0, maka komoditas i pada kawasan j tidak dapat bersaing 
dengan baik apabila dibandingkan dengan kecamatan lain.

-  Jika PB > 0, maka pertumbuhan komoditas i pada kawasan j 
termasuk kelompok progresif (maju).

-  Jika PB < 0, maka pertumbuhan komoditas i pada kawasan j 
termasuk lamban.

Komoditas utama atau unggulan dapat ditentukan dari perbandingan 
nilai LQ dengan PB pada tipologi Klassen. Ada dua kondisi yang menjadi 
acuan untuk menentukan tingkat komoditas yakni nilai LQ > 1 atau 
LQ < 1 dan PB > 0 atau PB < 0. Sebagai contoh jika kondisi LQ > 
1 dengan PB-nya > 0, maka komoditas tersebut mempunyai kriteria 
unggul. Relasi antara nilai LQ dengan PB dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Kategori Komoditas Berdasarkan relasi LQ dengan PB.

Kriteria LQ > 1 LQ < 1

PB > 0 Komoditas unggulan Komoditas andalan

PB < 0 Komoditas prospektif Komoditas tertinggal

Untuk pemetaan komoditas basis dan komoditas unggulan 
menggunakan hasil analisis Location Quotient dan hasil integrasi Analisis 
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LQ dan SS yang digambarkan dengan pemetaan menggunakan aplikasi 
Sistem Informasi Geografis (GIS).

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan lahan dalam 
mendukung pengembangan komoditas basis dan unggulan, digunakan 
analisis kemampuan lahan. Analisis kemampuan lahan ini dapat pula 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor fisik lahan yang bersifat 
menghambat dan tidak menghambat dalam upaya pemanfaatan lahan. 
Hasil yang diperoleh dari analisis ini adalah berupa peta gambaran dari 
tingkatan kemampuan lahan pada daerah yang dikaji. Kelas kemampuan 
lahan (zonasi) yang merupakan hasil output dari analisis tersebut terdiri 
dari kawasan kemungkinan (pengembangan), kawasan kendala, dan 
kawasan limitasi.

Klasifikasi kemampuan lahan (Land Capability Classification) adalah 
merupakan penilaian terhadap komponen-komponen lahan secara 
sistematik, dan pengelompokannya dilakukan ke dalam beberapa 
kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang menjadi potensi dan 
penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kemampuan lahan 
dipandang sebagai kapasitas lahan itu sendiri untuk suatu macam atau 
tingkat penggunaan umum.

Tabel 2. Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kelas Kemampuan Lahan Klasifikasi Pengembangan

Kelas A Kemampuan Pengembangan Sangat Rendah

Kelas B Kemampuan Pengembangan Rendah

Kelas C Kemampuan Pengembangan Sedang

Kelas D Kemampuan Pengembangan Tinggi

Kelas E Kemampuan Pengembangan Sangat Tinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Penataan Ruang No 20 Tahun 2007 
tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta 
Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa 
Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terdiri dari beberapa SKL antara lain:

a. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi bertujuan untuk 
memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah atau kawasan 
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perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan 
fungsinya.

Tabel 3. Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

No
Peta

Kemiringan 
( % )

Nilai Peta Morfologi
Nilai

SKL 
Morfologi 

(Nilai)
Nilai

1 0 – 2 5 Dataran 5
Tinggi ( 9 

– 10)
5

2 2 – 5 4 Landai 4
Cukup ( 7 

– 8 )
4

3 5 – 15 3 Perbukitan Sedang 3
Sedang ( 

5 – 6 )
3

4 15 – 40 2
Pegunungan / 

Perbukitan Tegal
2

Kurang ( 
3 – 4 )

2

5 > 40 1

Pegunungan/ 
Perbukitan Sangat 

Terjal
1

Rendah ( 
1 – 2) 1

Sumber : Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa untuk pembuatan peta 
SKL morfologi data yang diperlukan yaitu peta kemiringan lereng dan 
peta morfologi, data tersebut masing-masing diberikan nilai sesuai 
dengan indikatornya, selanjutnya nilai dari masing-masing indikator 
dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL Morfologi. 
Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan SKL morfologi dari lahan.

b. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng digunakan untuk mengetahui 
tingkat kemantapan lereng di wilayah perencanaan/pengembangan 
dalam menerima beban. Pembobotan SKL kestabilan lereng dapat 
dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.  Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng.

Ketinggian Nilai Kemiringan Nilai Morfologi Nilai
SKL Kestabilan 

Lereng
Nilai

<500 5

0 – 2 5 Dataran 5 Tinggi (14-15) 5

2 – 5 4 Landai 4
Cukup 

(12-13 )
4

500 – 
1500

4 5 – 15 3
Perbukitan 

Sedang
3 Sedang (9-11) 3

1500 – 
2500

3

15 – 40 2

Pegunungan
/ 

Perbukitan 
Tegal

2 Kurang (6-8) 2

> 40 1

Pegunungan
/ 

Perbukitan 
Sangat 
Terjal

1 Rendah (4-5) 1

Sumber : Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, untuk pembuatan peta SKL kestabilan 
lereng data yang diperlukan adalah peta ketinggian, peta kemiringan, 
dan peta morfologi. Data tersebut masing-masing diberikan nilai sesuai 
dengan indikatornya, selanjutnya nilai dari masing-masing indikator 
dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL kestabilan 
lereng. Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan SKL kestabilan 
lereng.

c. Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

Tujuan analisis SKL Kemudahan Dikerjakan ini adalah untuk mengetahui 
tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk digali/
dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan kawasan. 
Pembobotan SKL kemudahan dikerjakan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 5.  Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

Keting 
gian

Nilai
Kemi 

ringan
Nilai Jenis Tanah Nilai

SKL
Kemudahan 
Dikerjakan

Nilai

<500 5

0 – 2 5 Alluvial 5 Tinggi (11-15) 5

2 – 5 4 Latosol 4 Sedang (10-7) 4

500 – 
1500

4

5 – 15 3 Brown, 
Forest, 

Mediteran
3 Kurang (6-3) 315 – 40 2

1500 – 
2500

3 > 40 1
Podsol 
Merah 
Kuning

2 Rendah (0-3) 1

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, untuk pembuatan peta SKL kemudahan 
dikerjakan data yang diperlukan yaitu peta ketinggian, peta kemiringan, 
dan peta jenis tanah, data tersebut masing-masing diberikan nilai 
sesuai dengan indikatornya, selanjutnya nilai dari masing-masing 
indikator dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL 
kemudahan dikerjakan. Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan 
SKL kemudahan dikerjakan.

d. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Fondasi

Tujuan analisis SKL Kestabilan Fondasi adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan lahan untuk dapat mendukung bangunan berat 
dalam pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis fondasi yang sesuai 
untuk masing-masing tingkatan. Pembobotan SKL kestabilan fondasi 
dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 6.  Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Fondasi.

SKL Kestabilan Lereng
Jenis 

Tanah
Nilai

SKL
Kestabilan 

Fondasi
Nilai

Ketinggian Nilai Kemiringan Nilai Morfologi Nilai

<500 5

0 – 2 5 Dataran 5 Alluvial 5
Tinggi 

(14-15)
5

2 – 5 4 Landai 4 Latosol 4
Cukup 

(12-13 )
4

500 – 
1500

4 5 – 15 3
Perbukitan 

Sedang
3

Brown, 
Forest, 

Mediter
an

3
Sedang 
(9-11)

3

1500 –
2500

3

15 – 40
2

Pegunungan 
Perbukitan 

Tegal
2

Podsol 
Merah 
Kuning

2

Kurang 
(6-8)

2

> 40 1
Pegunungan 
Perbukitan 

Sangat Terjal
1

Rendah 
(4-5)

1

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pembuatan peta 
SKL kestabilan fondasi data yang diperlukan yaitu peta ketinggian, 
peta kemiringan, peta morfologi, dan peta jenis tanah. Data tersebut 
masing-masing diberikan nilai sesuai dengan indikatornya, selanjutnya 
nilai dari masing-masing indikator dijumlahkan dan akan mendapatkan 
nilai total untuk SKL kestabilan fondasi. Dari nilai tersebut, dapat 
ditentukan tingkatan SKL kestabilan fondasi.

e. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui tingkat 
ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada masing-masing 
tingkatan, guna pengembangan kawasan. Pembobotan SKL ketersediaan 
air dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 7. Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air.

Morfologi Nilai
Kemiringan 

(%)
Nilai

Curah
Hujan

Nilai
SKL

Ketersediaan Air
Perbukitan Terjal 1 >45 1 1 Kurang ( 5-6 )

Perbukitan
Sedang

2 25 – 45 2 < 1000 mm 2 Sedang ( 7-8)

Perbukitan 
Landai

3 15 – 25 3
1000 –

2000 mm
3 Cukup (9-10)

Dataran 
Bergelombang

4 2 – 15 4
2000 –

3000 mm
4

Tinggi (11-12)
Dataran Landai 5 0 – 2 5 >3000mm 5

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, untuk pembuatan peta SKL ketersediaan 
air data yang diperlukan adalah peta kemiringan, peta morfologi, dan 
peta curah hujan. Data tersebut masing-masing diberikan nilai sesuai 
dengan indikatornya, selanjutnya nilai dari masing-masing indikator 
dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL ketersediaan 
air. Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan SKL ketersediaan air.

f. Satuan Kemampuan Lahan Drainase

Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah mengetahui tingkat 
kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara alami. Hal ini 
penting untuk diketahui dalam suatu perencanaan, di mana dapat 
diketahui kemungkinan terjadinya genangan air baik bersifat lokal 
maupun meluas, dan bencana banjir dapat dihindari. Pembobotan SKL 
drainase dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Drainase

Peta 
Ketinggian

Nilai
Peta Kemiringan 

(%)
Nilai Peta Curah Hujan Nilai

SKL
Drainase

Nilai

<500
5

0 – 2 5 2500 - 3000 mm 2
Tinggi (12-

14)
5

2 – 5 4 3000 - 3500 mm 3
Cukup 
(6-11)

2
500 - 1500 4 5 – 15 3 3500 - 4000 mm 4

Sedang 
(6-11)

1500 - 2500
3

15 – 40 2
4000 - 4500 mm 5

Kurang 
(3-5)

1
> 40 1

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007
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Berdasarkan tabel di atas, untuk pembuatan peta SKL drainase 
data yang diperlukan yaitu peta ketinggian, peta kemiringan, dan 
peta curah hujan. Data tersebut masing-masing diberikan nilai sesuai 
dengan indikatornya, selanjutnya nilai dari masing-masing indikator 
dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL drainase. 
Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan SKL drainase.

g. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

Erosi adalah proses perubahan atau pergeseran permukaan bumi 
yang disebabkan oleh pengikisan permukaan oleh air, es, angin, dan 
gelombang atau arus. Tujuan analisis SKL terhadap erosi adalah 
untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, 
sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta 
antisipasi dampaknya pada daerah yang lebih hilir. Pembobotan SKL 
terhadap erosi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

Curah
Hujan

Nilai
Jenis

Tanah
Nilai Morfologi Nilai

Kemiringan 
(%)

SKL 
Erosi

Nilai

2500-
3000

1
Podsol 
Merah
Kuning

2
Perbukitan 

Sangat
Terjal

1 0 – 2
Tinggi 
(7-10)

5

3000-
3500

2

Mediteran, 
Brown
Forest

3

Perbukitan 
Terjal

2

2 – 5
Cukup 
(11-15)

4

Latosol 4 5 – 15
Kurang
(16-20)

3

3500-
4000

3 Alluvial 5
Perbukitan 

Sedang
3

15 – 40 Rendah 
(21-24)

2
> 40

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pembuatan peta 
SKL terhadap erosi yang diperlukan yaitu peta curah hujan, peta jenis 
tanah, peta morfologi, dan peta kemiringan. Data tersebut masing-
masing diberikan nilai sesuai dengan indikatornya, selanjutnya nilai 
dari masing-masing indikator dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai 
total untuk SKL erosi. Dari nilai tersebut, dapat ditentukan tingkatan 
SKL erosi.
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h. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Tujuan analisis SKL Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui 
dan mendapatkan daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai 
lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat 
maupun cair dari aktivitas yang terjadi di dalam kawasan. Pembobotan 
SKL terhadap pembuangan limbah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 10.  Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Pembuangan 
Limbah.

Ketinggian Nilai
Kemiringan 

(%)
Nilai

Curah 
Hujan

Nilai
Guna 
Lahan

Nilai
SKL

Pembuangan 
Limbah

Nilai

<500 5 0 – 2 5

2500 -
3000
mm

2
Non 

Terbangun
1

Tinggi (4-6)
5

500-1500 4

2 – 5 4

3000 -
3500
mm

3
Cukup (7-8)

4

5 – 15 3

3500 -
4000
mm

4

Terbangun
2

Sedang (9-10)
3

1500-2500 3

15 – 40 2 4000 -
4500
mm

5

Kurang (11-12) 2

>40 1 Rendah (21-24) 1

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pembuatan peta 
SKL pembuangan limbah yang diperlukan yaitu peta kemiringan, peta 
ketinggian, peta guna lahan, dan peta curah hujan yang kemudian 
diberikan nilai berdasarkan masing-masing indikator selanjutnya nilai 
dari masing-masing indikator dijumlahkan dan akan mendapatkan 
nilai total untuk SKL pembuangan limbah sehingga dapat ditentukan 
tingkatan SKL terhadap pembuangan limbah.

i. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana Alam

Tujuan analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya 
dari sisi geologi, dengan mengetahui hal tersebut pada saat perencanaan 
pengembangan kawasan, maka dapat menghindari/mengurangi kerugian 
dari korban akibat bencana tersebut. Pembobotan SKL terhadap bencana 
alam dapat lihat pada tabel sebagai berikut.
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Tabel 11.  Pembobotan Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Bencana Alam

Morfologi
Kemiringan 

(%)
Curah Hujan Ketinggian Rawan Longsor Nilai

SKL Bencana 
Alam

Perbukitan 
Terjal

>45 >3000mm 2500 -3672
Zona I sangat 

rawan 
5

Tinggi 
(10-9)Perbukitan 

Sedang
25 – 45 

2000 –
3000 mm

1500 – 
2500

Zona II 
rawan 

4

Perbukitan 
Landai

15 – 25 
1000 –

2000 mm
500-1500

Zona III 
agak rawan

3
Sedang 

(8-7)

Dataran 
Bergelombang

2 – 15
< 1000

mm
100 – 500 Zona IV aman 2

Rendah 
(5-6)Dataran Landai 0 – 2 0 – 100 1

Sumber: Peraturan Menteri PU No. 20 Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk pembuatan peta 
SKL terhadap bencana alam yang diperlukan yaitu peta kemiringan, 
peta ketinggian, peta morfologi, peta rawan longsor, dan peta curah 
hujan. Data yang diperoleh kemudian diberikan nilai berdasarkan 
masing-masing indikator kemudian nilai dari masing-masing indikator 
dijumlahkan dan akan mendapatkan nilai total untuk SKL terhadap 
bencana alam sehingga dapat ditentukan tingkatan SKL terhadap 
bencana alam.
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A. Konsep Pembangunan dan Pengembangan Wilayah 
Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan dengan adanya 
konsep pembangunan yang terstruktur dan terukur. Pencapaian tersebut 
tentu dapat dilakukan melalui konsep pembangunan yang terencana 
secara menyeluruh dan terpadu, sehingga kesejahteraan masyarakat 
dapat dicapai dengan pola pembangunan dinamis. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa konsep perencanaan dan kesinambungan 
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terstruktur, terpadu, 
dan continue menjadi kerangka utama dalam pembangunan dinamis. 
Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan harus berpedoman pada 
perencanaan strategis yang matang (Mimi, H. dan Elfiana, 2017). 
Lebih lanjut, Rohiani (2021) menyatakan bahwa Pembangunan 
adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk 
mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik 
menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, materiel spiritual, 
meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu melaksanakan suatu 
proses perubahan ke arah yang lebih baik dan menyejahterakan 
rakyat bukanlah merupakan suatu hal yang mudah pada suatu negara 
maupun daerah. Pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan 
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dengan kondisi dan karakteristik wilayah di mana pembangunan akan 
dilaksanakan. Di samping itu pembangunan harus dilaksanakan agar 
menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari daerah perkotaan 
sampai daerah perdesaan, daerah pegunungan, daerah pesisir, 
pedalaman bahkan daerah terisolir. 

Dalam konteks ekonomi makro, pembangunan wilayah atau 
sering disebut juga pembangunan ekonomi regional. Dalam konteks 
operasional, pembangunan berdimensi wilayah terkait dengan aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan pada suatu kawasan tertentu yang 
merupakan wilayah pembangunan (Setyanto & Irawan, 2016). Lebih 
lanjut dijelaskan bahwa konsep wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 
wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. 
Wilayah homogen adalah wilayah yang dicirikan oleh adanya faktor-
faktor dominan yang homogen pada suatu wilayah tertentu. Wilayah 
fungsional diklasifikasikan berdasarkan fungsinya yang memiliki 
keterkaitan, ketergantungan, dan saling berinteraksi satu sama lain dan 
tidak terpisahkan dalam kesatuan. Adapun konsep wilayah perencanaan 
adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan sifat-sifat tertentu pada 
wilayah tersebut, yang bisa bersifat alamiah maupun nonalamiah, 
sehingga pembangunan di wilayah tersebut perlu dilaksanakan dalam 
kesatuan wilayah perencanaan. Pembangunan yang memperhatikan 
hal-hal yang demikian dikenal dengan istilah pembangunan berdimensi 
wilayah, yang berdasarkan perundangan dan peraturan yang berlaku, 
konsep wilayah tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk kawasan.

Kemampuan bangsa dalam upaya berdaya saing tinggi merupakan 
landasan utama ketercapaian kemajuan dan kesejahteraan serta 
kemakmuran bangsa. Pembangunan daerah difokuskan di daerah-daerah 
yang status wilayah kemandiriannya belum berkembang. Pelaksanaan 
pembangunan daerah ini menggunakan strategi pengembangan wilayah, 
yaitu: 1) pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, 
yaitu pengembangan yang dilakukan pada wilayah yang memiliki 
potensi sumber daya tinggi atau berlokasi strategis; b) pengembangan 
wilayah-wilayah tertinggal, yaitu pengembangan wilayah dilakukan pada 
daerah miskin sumber daya dan/atau terletak pada wilayah geografis 
yang terisolir; (c) pengembangan wilayah-wilayah perbatasan yaitu 
pengembangan wilayah pada daerah antar wilayah.
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Pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh 
diarahkan pada pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya 
dengan mengacu kepada kebijakan otonomi daerah khususnya 
dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui (a) 
pengoptimalan potensi untuk mendorong dan mengembangkan produk 
unggulan di wilayahnya; (b) pengembangan sistem perdagangan antar 
daerah; (c) pengembangan linkage/keterkaitan antar wilayah kota-
kota menengah dan kota-kota kecil; (d) akselerasi kawasan perdesaan 
khususnya sinergitas pembangunan kota dan desa; (e) pengembangan 
sarana dan prasarana ekonomi regional melalui pengembangan sistem 
jaringan transportasi (darat, laut, sungai, dan udara), telematika, 
dan energi; (f) penciptaan iklim yang kondusif bagi investor dalam 
suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis dengan 
penekanan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri 
dan distribusi; (g) peningkatan kerja sama antar daerah dengan 
membangun sistem wilayah pengembangan ekonomi; (h) peningkatan 
kerja sama ekonomi subregional antar negara; (i) peningkatan kapasitas 
aparat pemerintahan; dunia usaha, dan masyarakat, dengan optimalisasi 
pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan ekonomi wilayah adalah bagian dari fungsi dari 
kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia sebagai tenaga 
kerja, penanaman modal, kondisi fisik pembangunan (sarana dan 
prasarana), komponen industri, teknologi, kemampuan ekonomi, 
dan transaksi dagang antar regional, kemampuan fisikal pembiayaan 
daerah, kewirausahaan, kelembagaan daerah, dan sarana pembangunan 
secara luas. Dalam teori pembangunan ekonomi, Richardson (1980) 
menyatakan bahwa kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di 
dalam satu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service 
(pelayanan), untuk menghindari kesalahpahaman disebut saja sektor 
nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous yang 
berarti bahwa kegiatan yang bersifat independen atau tidak tergantung 
pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus dapat 
menjadi trigger untuk timbulnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan 
pekerjaan service (nonbasis) dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kondisi umum perekonomian 
wilayah dapat memengaruhi pembangunan ekonomi wilayah tersebut.
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Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu rangkaian di 
mana pemerintah daerah beserta masyarakat mengatur sumber daya 
dan membuat suatu pola relasi kerja sama antar pemerintah daerah 
dengan swasta untuk menghasilkan lapangan kerja baru dan sebagai 
trigger pengembangan transaksi ekonomi di wilayah tersebut. 

Pengembangan suatu wilayah dioptimalkan dengan memberikan 
penguatan pada sektor basis dan komoditas unggulan sesuai karakteristik 
sumber daya sektor basis berperan utama dalam mendorong kebijakan 
dalam pembangunan di mana berimplikasi pada endowment factor yang 
surplus sehingga memiliki salah satu keunggulan komparatif. (Nowar 
W. dkk., 2015).

Hal ini juga sesuai pandangan bahwa strategi yang tidak kalah 
penting sebagai alternatif konsep pengembangan wilayah yakni 
pembangunan sektor fisik (sarana dan prasarana) dan penguatan 
korporasi permodalan dengan memperhatikan sumber daya yang ada. 
(Martadona I. dkk., 2014).

Pelaksanaan pembangunan cenderung masih ada yang menggunakan 
konsep yang bersifat top down, yakni arah kebijakan yang ada pada tingkat 
daerah masih berdasarkan keputusan dari pemerintah pusat. Pendekatan 
dengan konsep ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal untuk 
mengakomodasi kebutuhan masyarakat apabila pemerintah kurang 
memahami kondisi di tingkat regional. Konsep pengembangan wilayah 
berbasis penataan ruang dalam operasionalnya mesti memperhatikan 
dan mengacu ke penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan wilayah 
kabupaten melalui konsep pusat pertumbuhan dan konsep integrasi 
fungsional yang mengutamakan hadirnya integrasi berbagai pusat 
pertumbuhan untuk saling melengkapi hierarki yang dikembangkan 
secara meluas sesuai dengan porsi tiap wilayah. Sebaiknya suatu wilayah 
yang memiliki infrastruktur baik diharapkan mampu menghemat 
investasi prasarana dasar dan dapat segera melakukan langkah-
langkah sehingga sektor unggulan dapat dikembangkan dengan cepat. 
Pengembangan sektor unggulan dalam proses perwujudannya perlu 
memperhatikan dan mengacu ketersediaan lahan dan kesesuaian 
lahan yang pada gilirannya akan melancarkan proses budidaya, jumlah 
produksi, dan produktivitas yang sesuai dengan kelas kesesuaian lahan 
sehingga potensi yang dikembangkan lebih terarah pada lokasi atau 
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lahan yang akan dikembangkan sesuai peruntukan ruang (Zamhari A. 
dkk., 2017). 

Konsep terpadu lebih diarahkan kepada pengembangan wilayah 
melalui penguatan kepada fisik dan lingkungan, ekonomi serta sosial 
budaya yang bersifat lintas sektoral dengan memperhatikan dimensi 
wilayah/spasial dalam upaya meningkatkan derajat hidup masyarakat 
serta pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru. 
(Martadona I. dkk., 2018). Konsep pengembangan wilayah secara 
terpadu juga dimaknai dengan serangkaian kegiatan yang bersifat 
multisektor, serta disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi 
oleh tiap wilayah dalam perspektif penanganan pelaksanaan program 
dengan memberikan peluang keterlibatan kepada lembaga swadaya 
masyarakat, pemuda, perempuan, serta organisasi masyarakat lainnya 
secara proporsional khususnya dalam upaya peningkatan pengetahuan 
maupun teknologi kepada masyarakat lokal melalui pendidikan dan 
pelatihan, transformasi teknologi, serta berorientasi pada permintaan 
pasar.

Visi pembangunan daerah yang mengacu kepada pembangunan 
nasional diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat (quality 
of life) di seluruh wilayah, berkurangnya ketimpangan antar wilayah, 
akselerasi, dan optimalisasi pemanfaatan ruang menuju terwujudnya 
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan 
pembangunan di segala bidang dengan bertumpu pada struktur 
perekonomian tangguh dan berkeunggulan secara kompetitif dengan 
didukung insan sumber daya manusia berkualitas.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang melibatkan 
pemerintah daerah dan komponen masyarakat dalam pengelolaan 
sumber daya yang dimiliki dengan membentuk suatu pola kerja 
sama yang dapat menciptakan lapangan kerja baru serta merangsang 
pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi di daerah tersebut. 

Setelah adanya otonomi daerah, tiap-tiap daerah menjadi lebih 
leluasa untuk menentukan sektor/komoditas yang diprioritaskan 
dan menjadi unggulan untuk dikembangkan. Oleh sebab itu, 
mengidentifikasi potensi yang dimilikinya merupakan hal yang sangat 
penting bagi suatu daerah. Hal ini diperlukan untuk menentukan sektor-
sektor riil yang perlu dikembangkan dan mampu memicu perekonomian 
daerah tersebut tumbuh cepat. Di sisi lain untuk mengidentifikasi 
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faktor-faktor yang menghambat sehingga potensi suatu sektor menjadi 
rendah, sehingga dapat ditentukan kebijakan yang prioritas yang dapat 
diambil untuk menanggulangi permasalahan tersebut. 

Optimalisasi wilayah dapat diupayakan sesuai karakteristik 
sumber daya eksisting suatu wilayah. Pengembangan wilayah sebagai 
sebuah pendekatan diklasifikasikan menjadi pengembangan wilayah 
dengan basis sumber daya, komoditas unggulan, serta pengembangan 
wilayah berbasis sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. 
Pengembangan wilayah merupakan tindakan yang dilakukan dalam 
upaya mendorong laju pemanfaatan potensi-potensi wilayah yang ada 
dengan memperhatikan kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih 
mandiri. (Ryolla ZQ dkk., 2018). Dalam upaya pengembangannya 
strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah berbasis 
komoditas unggulan yakni: jalinan dan peningkatan peran kemitraan 
dengan seluruh stakeholder, pemanfaatan teknologi pengolahan hasil 
pertanian, pengembangan infrastruktur dalam pembangunan pertanian 
dengan implementasi penerapan teknologi, optimalisasi peran 
kelembagaan permodalan usaha tani, kebijakan dalam hal pemasaran 
produk unggulan oleh pemerintah, memaksimalkan peran kelompok 
tani dan rumah tangga petani, membangun akses pengembangan 
manajemen pemasaran produk hasil pertanian melalui optimalisasi 
kelembagaan dan permodalan usaha tani dalam pencapaian kualitas 
pemasaran produk pertanian (Resigia, E. dkk., 2019).

Nilai strategis setiap komoditas unggulan menjadi pendukung 
utama (prime mover) bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Beberapa 
aspek yang menjadi program kegiatan pengembangan wilayah terpadu 
melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia seperti workshop, 
internalisasi teknologi, serta pengenalan diri dan lingkungan kegiatan 
yang terkait atas kebutuhan atau permintaan pasar dengan keterlibatan 
stakeholder. (Martadona I. dkk., 2018). Pengembangan wilayah 
berbasis komoditas unggulan dalam pengembangannya diharapkan 
dapat terintegrasi untuk mendapatkan sasaran berupa peningkatan 
nilai tambah komoditas, peningkatan penerimaan masyarakat dan 
peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. (Zamhari, A. dkk., 2016). 

Selanjutnya sehubungan dengan upaya untuk peningkatan 
perekonomian dan kesejahteraan dari suatu wilayah tertentu maka 
program pengembangan wilayah terpadu adalah pengembangan 
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kawasan pertanian dengan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, 
penyediaan infrastruktur, implementasi perlindungan lahan pertanian 
pangan, optimalisasi kelembagaan pemerintah dan petani, optimalisasi 
nilai tambah dan daya saing serta pemberian insentif petani atas prestasi 
dalam mengembangkan kegiatan pertanian on-farm dan pengembangan 
kegiatan off-farm.(Pujiati Sr dkk., 2017).

B. Pembangunan Perdesaan dan Kawasan Agropolitan
Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu ‘Deshi’, yang artinya tanah 
kelahiran atau tanah tumpah darah. Sebagai suatu bentuk kesatuan 
dan memiliki posisi berada di luar kota, desa menjadi unit pemusatan 
penduduk dengan bercorak agraris dengan kondisi relatif jauh dari kota. 
Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan 
hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan 
pemerintahan sendiri (Anshar, 2017).

Pengertian perdesaan dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu 
aspek geografis: keterkaitan yang harmonis antara kegiatan manusia 
dengan lingkungannya, aspek psikologis sosial: dengan melihat 
perdesaan dengan derajat intimitas pergaulan masyarakat, dari segi 
jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang dan aspek ekonomi: melihat 
bagaimana perhatian masyarakat di bidang pertanian dalam kerangka 
bisnis. (S. Kasanah, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dikemukakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dalam arti umum desa adalah permukiman 
masyarakat yang terletak di luar kota dan merupakan daerah agraris. 
Desa merupakan suatu bentuk kesatuan administratif yang disebut juga 
kelurahan, dan lurah disebut sebagai kepala desa, dengan demikian di 
dalam kota-kota pun dikenal sebutan desa. Adapun desa yang tersebar 
di luar kota dengan lingkungan fisisbiotisnya adalah gabungan dukuh. 
Dukuh dapat menjadi suatu unit geografis karena berada seperti sebuah 
pulau di tengah persawahan atau hutan (Anshar, 2017). Kawasan 
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perdesaan memiliki ciri utama sebagai kawasan dengan kegiatan utama 
di sektor pertanian dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, di 
mana memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman 
penduduk perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial 
kemasyarakatan, dan kegiatan di sektor ekonomi.

Desa merupakan suatu subsistem dari keseluruhan sistem yang lebih 
luas yang dinamakan negara. Desa sebagai suatu subsistem memiliki 
komponen berupa fisik desa itu sendiri, manusia, dan kelembagaan 
sosial yang ada di dalamnya. Ciri-ciri desa yaitu: (1) hubungan 
masyarakat perdesaan lebih mendalam dan erat; (2) sistem kehidupan 
umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan (gemeinschaft atau 
paguyuban); (3) umumnya warga masyarakatnya hidup dari pertanian. 
Pekerjaan lainnya merupakan pekerjaan sambilan (part time) untuk 
mengisi waktu luang; (4) masyarakat tersebut homogen, seperti dalam 
hal mata pencaharian, agama, dan adat istiadat (S.Kasanah, 2018). 

Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional. Di 
era desentralisasi yang membuat kabupaten/kota memiliki tingkat 
pemberdayaan terhadap potensi yang dimiliki desa menjadi lebih baik. 
Pemerintah memiliki daya jangkau yang dekat dengan masyarakat 
lokal dan mempunyai daya wilayah yang cukup untuk mengelola dan 
memanfaatkan sumber daya lokal. 

Oleh karena itu melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, 
pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa, sebagaimana 
disebutkan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha 
atau disebut dengan BUMDes yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan menjadi motor penggerak 
perekonomian masyarakat dengan mengolah dan memasarkan sumber 
daya yang dimiliki desa sehingga bernilai jual dan bernilai ekonomi. 
Sumber daya ini tidak hanya hasil pertanian akan tetapi juga dapat 
berupa potensi keindahan alam untuk objek pariwisata dan sebagainya.

Wahjudin S., Landis (2011) menguraikan definisi desa dalam 
tiga aspek, yaitu; (1) analisis statistik: desa sebagai suatu lingkungan 
dengan penduduk kurang dari 2500 orang; (2) analisis sosial 
psikologis: desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya memiliki 
hubungan akrab dan bersifat informal di antara semua warganya; 
dan (3) analisis ekonomi: desa didefinisikan sebagai lingkungan yang 
penduduknya tergantung kepada pertanian. Desa dalam sistem Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia, memiliki kewenangan untuk mengatur, 
mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara 
mandiri, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. 

Pembangunan perdesaan, dapat dilakukan dengan mensinergikan 
dan menghubungkan antara kegiatan perkotaan dan perdesaan untuk 
mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi desa dan kota yang serasi 
dan seimbang melalui: (a) pengembangan kawasan agropolitan 
khususnya bagi kawasan yang berbasiskan sektor pertanian yang 
mampu melaksanakan dan mendorong kegiatan agrobisnis/agroindustri 
di kawasan tersebut; (b) peningkatan kapasitas penduduk perdesaan 
khususnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal 
desanya; (c) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan 
produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecil terdekat dalam 
upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial, dan ekonomi yang saling 
komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan 
mobilitas produk maupun penduduk antara desa dan kota; (d) 
peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, 
kesempatan kerja, dan teknologi; (e) pengembangan social capital 
dan human capital yang belum tergali potensinya, sehingga kawasan 
perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alamnya 
saja; (f) intervensi harga dan kebijakan perdagangan (price and trade 
intervention) yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap 
harga dan upah; (g) formulasi strategi perkotaan dan perdesaan secara 
menyeluruh dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang terpadu 
dan dalam suatu regional network yang saling menguntungkan.

Pertanian merupakan aktivitas manusia untuk mengelola lahan 
dan ekosistem yang ada dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, 
dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan 
serta kesejahteraan rakyat (Suardi, Syahrir Mallongi, 2019). Pertanian 
tergolong sebagai industri primer, di mana terjadi suatu proses produksi 
pertumbuhan tanaman, yang di dalamnya terdapat pengorganisasian 
sumber daya tanah, air, mineral, serta modal. Proses produksi ini 
terjadi dari berbagai bentuk pengelolaan, mulai dari tenaga kerja 
untuk memproduksi hingga pada memasarkan berbagai barang yang 
diperlukan oleh manusia (Hanafie, 2010 dalam Laili & Diartho, 2018).

Sektor pertanian adalah sektor yang sangat berperan penting 
dalam pembangungan dan pemulihan ekonomi. Share sektor pertanian 
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terhadap pertumbuhan ekonomi pada beberapa daerah khususnya 
daerah agraris masih sangat dominan. Pembangunan di sektor pertanian 
akan memberikan sumbangan terhadap perekonomian daerah melalui 
kontribusi pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), 
menyediakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat (Widianingsih et al., 2015 dalam Klau et al., 2019). Sektor 
pertanian masih menjadi unggulan dan basis ekonomi di perdesaan. 
Luasnya lahan pertanian di perdesaan, menyebabkan sektor pertanian 
berperan menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, 
mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta menyediakan tenaga 
kerja dan pangan. Pembangunan pertanian harus difokuskan pada 
pengembangan komoditas-komoditas unggulan pada masing-masing 
wilayah dengan tujuan mengurangi biaya produksi, serta meningkatkan 
produksi dan produktivitas, sehingga dapat memberikan keuntungan 
dan meningkatkan pendapatan petani (Mulyono & Munibah, 2017)

Pengembangan kawasan pertanian dilaksanakan dengan kondisi 
yang telah cukup untuk mengembangakan kegiatan on farm, kelembagaan 
tani, penyediaan sarana dan prasarana, infrastruktur serta penyuluhan 
pertanian dengan melakukan penetapan wilayah secara keruangan 
melalui zona produksi dan distribusi tanaman sebagai langkah antisipasi 
bagi ketahanan pangan (Pujiati SR dkk., 2018).

Percepatan pembangunan ekonomi di daerah dapat dilakukan 
secara efektif dengan memberdayakan potensi daerah dan sumber 
daya manusia sebagai pelaku pembangunan itu sendiri. Di samping 
itu diperlukan perhatian terhadap penataan ruang, baik fisik maupun 
sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi yang sejalan 
dengan pelaksanaan otonomi daerah (Suparno, 2008:5). Potensi yang 
dimiliki daerah berupa kekayaan alam atau komoditas unggulan daerah 
menjadi faktor pendorong dan menjadi modal bagi pembangunan 
ekonomi daerah. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses kolaborasi di mana 
pemerintah daerah dan masyarakatnya bersama-sama mengenali 
dan mengelola sumber-sumber daya yang ada, membentuk suatu 
pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 
menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. 
(Arsyad, 1999:108). 
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Pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang 
menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun 
tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 
2006: 9).

Saat ini potensi ekonomi desa menjadi sangat penting. Melalui 
perhatian yang besar pada pertumbuhan ekonomi desa merupakan 
salah satu langkah awal dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi 
di seluruh pelosok negeri. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, 
pemerintah tengah gencar menggenjot ekonomi daerah. Caranya melalui 
beberapa program yang ditujukan ke desa-desa. Tujuan tak lain adalah 
untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Sebagai wujud dari nilai 
yang terkandung di dalam UUD 1945. 

Pembangunan selain memberikan dampak yang positif juga terdapat 
efek negatif, di mana dampak negatif ini akan merugikan bila tidak 
dipikirkan penanganan dan pengelolaannya dengan baik. Eksploitasi 
terhadap sumber daya sebagai salah satu aktivitas pembangunan seperti 
terganggunya keanekaragaman hayati, terjadinya penebangan liar, 
konversi kawasan hutan menjadi lahan peruntukan lainnya, perburuan 
dan perdagangan secara liar adalah beberapa faktor yang menyebabkan 
terancamnya keanekaragaman hayati dan memberikan dampak negatif. 
Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan penggunaannya dan potensi 
yang dimilikinya, merupakan tantangan di masa yang akan datang. Hal 
ini harus dihadapi dalam upaya untuk mengatasi krisis tata ruang yang 
telah terjadi. Untuk itu, diperlukan penataan ruang yang baik dan berada 
dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, 
pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Dalam penataan ruang, 
ketersediaan informasi data potensi dan daya dukung lahan pada 
kawasan yang akan dibangun atau dikembangkan sangat dibutuhkan, 
dengan informasi data ini, maka pengelolaan kawasan dapat dilakukan 
dengan baik, sehingga dapat terhindar terjadinya kerusakan lingkungan.

Penataan ruang yang baik memerlukan arahan lokasi kegiatan, 
batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung 
lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, serta efisiensi 
dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan 
berbagai kegiatan. Regulasi tata ruang adalah hal yang penting untuk 
menjadi perhatian dalam proses penataan ruang. Penataan ruang yang 
baik harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti 
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tidak saling tumpang tindih antar sektor, dengan tetap memerhatikan 
keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah 
terhadap terjadinya bencana. 

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi pusat 
perhatian dalam pembangunan nasional, khususnya yang berhubungan 
dengan pengelolaan dan pemanfaatan hasil-hasil strategis terutama 
yang menyangkut komoditas pangan. Pengelolaan dan pemanfaatan 
hasil-hasil produk pertanian ini diharapkan dapat dilakukan secara lebih 
terencana dengan pemanfaatan yang optimum serta dapat dinikmati 
oleh seluruh penduduk Indonesia. Di lain pihak, luas lahan pertanian 
yang semakin sempit digilas oleh lahan perumahan dan lahan industri 
serta jumlah penduduk yang semakin tinggi berdampak terhadap 
sulitnya pemenuhan komoditas pangan khususnya dan kehidupan 
generasi yang akan datang pada umumnya. Oleh karena itu, masalah 
pertanian menjadi sangat kompleks karena berkaitan dengan hajat 
hidup masyarakat sekarang dan yang akan datang (Ufira Isbah, 2016). 

Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu daerah dan 
perekonomian, dengan pertanian harapannya mampu menciptakan 
lapangan pekerjaan bagi penduduk, sebagai sumber pendapatan dan 
sebagai sarana untuk berusaha. Peranan pertanian atau agribisnis 
tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani dengan 
cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan (Kusumaningrum, 2019).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Sektor pertanian memiliki multifungsi 
yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan 
kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. Sektor pertanian, khususnya usaha tani 
lahan sawah, memiliki nilai multifungsi yang besar dalam peningkatan 
ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian 
lingkungan hidup. Pertanian dengan program lahan pertanian abadi 
dapat diwujudkan apabila sektor pertanian dengan nilai multifungsinya 
dapat berperan dalam pertumbuhan perekonomian. Sektor pertanian 
mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan 
nasional. Peranan tersebut antara lain: meningkatkan penerimaan 
devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan 
daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku 
industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam 
secara berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi 
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sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terutama pada 
masa kirisis ekonomi yang dialami Indonesia, satu-satunya sektor yang 
menjadi penyelamat perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998 
hanyalah sektor agribisnis, di mana agribisnis memiliki pertumbuhan 
yang positif.

Pembangunan daerah diarahkan dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat (quality of life) yang lebih baik di seluruh 
wilayah dengan beberapa indikator antara lain dengan berkurangnya 
kesenjangan antar wilayah, keserasian pemanfaatan ruang dengan 
strategi pengembangan wilayah, yakni: (a) pengembangan wilayah 
strategis dan cepat tumbuh; (b) pengembangan wilayah tertinggal; dan 
(c) pengembangan wilayah perbatasan. 

Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh merupakan 
pengembangan yang dilakukan pada wilayah yang memiliki potensi 
sumber daya tinggi dan/atau memiliki lokasi yang strategis antara lain 
melalui (a) peningkatan dan pengembangan produk unggulan sesuai 
dengan potensi wilayahnya; (b) pengembangan perdesaan, terutama, 
dengan menyinergikan pembangunan kota dan desa; (c) peningkatan 
sarana dan prasarana ekonomi regional; (d) penciptaan iklim yang 
kondusif bagi investor; (e) peningkatan kerja sama antar daerah; dan 
(f) peningkatan kerja sama ekonomi subregional antar negara.

Konsep pengembangan agropolitan pertama kali diperkenalkan oleh 
Friedmann dan Douglas pada tahun 1975 untuk mengatasi masalah 
ketimpangan perekonomian antar wilayah di negara-negara berkembang 
Asia. Pengembangan agropolitan di Indonesia dimulai pada tahun 2002 
melalui sebuah kesepakatan antara Menteri Pertanian dan Menteri 
Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Kesepakatan tersebut dipertegas 
dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KP.150/7/2002 
tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan 
Agropolitan. Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, serta Bappenas ikut mendukung pengembangan program 
ini. Rintisan pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan di 
delapan kabupaten yaitu Kabupaten Agam (Sumatra Barat); Kabupaten 
Rejang Lebong (Bengkulu); Kabupaten Cianjur (Jawa Barat); Kabupaten 
Kulon Progo (D.I. Yogyakarta); Kabupaten Bangli (Bali); Kabupaten 
Barru (Sulawesi Selatan); Kabupaten Kutai Timur (Kalimantan Timur); 
dan Kabupaten Bualemo Gorontalo (Anshar, 2017). 
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Secara konseptual agropolitan terdiri dari kata agro dan politan. Kata 
agro berarti pertanian, dan kata politan berarti kota. Agropolitan adalah 
kota pertanian di mana dalam kawasan ini terjadi pergerakan kegiatan 
pertanian secara massif dengan menggunakan konsep agribisnis 
dan atau agroindustri. Kegiatan pertanian di wilayah tersebut, juga 
memberikan pengaruh kepada daerah-daerah di sekitarnya untuk ikut 
serta dalam kegiatan pembangunan pertanian yang terjadi pada kawasan 
agropolitan. Disebut kota pertanian, karena titik berat sasaran yang 
ingin dicapai dalam pengembangan agropolitan adalah pengembangan 
dan pembangunan infrastruktur di perdesaan yang setara dengan 
kota yang berlatar belakang pertanian. Dalam kawasan agropolitan, 
penguatan kelembagaan, dan perekonomian perdesaan didorong untuk 
terus tumbuh berkembang dengan sektor pertanian sebagai pekerjaan 
utama masyarakat. Pengelolaan sektor pertanian dalam kawasan ini 
didukung dengan adanya pengolahan hasil pertanian tersebut dan usaha 
pemasaran yang baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani 
khususnya dan masyarakat dalam kawasan.

Konsep kawasan agropolitan adalah pembangunan kawasan dengan 
konsep pembangunan tata ruang wilayah yang mengintegrasikan 
pembangunan perdesaan dan perkotaan yang saling berinteraksi dan 
saling menguntungkan. Kawasan agropolitan berbasis pada potensi 
pertanian agribisnis yang dikembangkan secara optimal dari hulu ke hilir 
dengan tetap memprioritaskan terjaga dan terpeliharanya kelestarian 
alam dan lingkungan. 

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan pendekatan 
pengembangan kawasan perdesaan yang didasarkan pada potensi yang 
dimiliki desa itu sendiri, di mana terdapat sebagai daerah agraris, 
penduduknya mayoritas bekerja di sektor pertanian. Komponen utama 
pada kawasan agropolitan sebagai pembentuk kawasan yaitu memiliki: 
(1) subsistem kota tani utama sebagai kawasan pusat pelayanan 
yang fokus pada hubungan agribisnis eksternal, di mana wilayah 
ini diperuntukkan sebagai pusat pelayanan jasa dan pemasaran; (2) 
subsistem kota tani sebagai kawasan pelayanan agribisnis, di mana 
berfungsi sebagai kawasan permukiman dan kawasan agribisnis; dan 
(3) subsistem hinterland diperuntukkan sebagai kawasan lindung dan 
kawasan budidaya di mana kawasan produksi pertanian dilakukan. 
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Dalam pengembangan kawasan agropolitan, kota tani utama dan kota 
tani lainnya memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 

Konsep pengembangan kawasan agropolitan secara sistematis dapat 
dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Konsepsi Pengembangan Kawasan Agropolitan 

Gambar konsep pengembangan kawasan agropolitan, menunjukkan 
ciri kawasan agropolitan sebagai bentuk pengembangan wilayah yang 
berbasis pertanian. Kawasan didominasi oleh aktivitas pertanian atau 
aktivitas agribisnis yang utuh mulai dari hulu (seperti penyediaan 
sarana produksi), kegiatan budidaya, hingga hilir seperti pengolahan 
hasil produksi pertanian. Di tingkat yang lebih luas, pengembangan 
agropolitan dapat menciptakan suatu keterkaitan antara kota dan 
perdesaan yaitu melalui pergerakan barang, modal, dan manusia. 
Keterkaitan tersebut dapat ditunjang oleh keberadaan sarana dan 
prasarana transportasi yang memadai. Berikut Konsep Pengembangan 
Kawasan Agropolitan dalam Konteks Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (RTRWN), (Djakapermana, 2003).
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Gambar 2. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Konteks 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Djakapermana, 2003)

Penetapan suatu wilayah sebagai kawasan agropolitan harus 
memenuhi kriteria tertentu yang dapat mendukung penerapan konsep 
agropolitan. Kriteria dari kawasan agropolitan adalah harus memiliki:

1. Potensi sumber daya alam dan lingkungan sebagai daya dukung yang 
memungkinkan (kesesuaian lahan, agroklimat, dan agroteknologi) 
untuk dapat dikembangkan sistem dan usaha agribisnis berbasis 
komoditas unggulan.

2. Terdapat komoditas unggulan berbasis pertanian yang dapat 
menggerakkan ekonomi kawasan (Mulyono J., 2019).

3. Luas kawasan dengan jumlah penduduk memiliki perbandingan 
yang ideal untuk membangun sistem dan usaha agribisnis dengan 
skala ekonomi yang memadai serta jenis usaha pendukung lainnya.
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4. Tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung proses produksi 
dasar seperti irigasi, penerangan, transportasi, pasar lokal, dan 
kios yang menyediakan sarana produksi dan kebutuhan pertanian 
lainnya serta infrastruktur lainnya.

5. Memiliki lokasi yang strategis dan berpotensi untuk dikembangkan 
sebagai pusat pelayanan, dan sebagai daerah penghubung antar 
daerah/kawasan sekitarnya yang terintegrasi secara fungsional.

Kawasan agropolitan adalah sebuah pendekatan pengembangan 
kawasan perdesaan. Kawasan agropolitan menjadi embrio sebagai 
kawasan perdesaan dengan berbasis pada aktivitas pertanian, 
kegiatan penunjang sektor pertanian, dan kegiatan pengolahan hasil 
pertanian. Arah pengembangan kawasan agropolitan didorong untuk 
menyediakan layanan sarana dan prasarana yang mendukung sebagai 
penunjang aktivitas pertanian dalam kawasan. Sarana dan prasarana 
tersebut dapat mendukung mulai dari proses pertanian di hulu seperti 
proses budidaya usaha tani sampai dengan pemasaran hasil industri 
komoditas pertanian di hilir dengan memperhatikan pengaturan 
lokasi permukiman penduduk, lokasi kegiatan produksi, lokasi pusat 
pelayanan, dan penempatan jaringan sarana dan prasarana.

Pada Pasal 51 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa: Perencanaan Tata 
Ruang Kawasan Perdesaan khususnya kawasan agropolitan merupakan 
rencana rinci tata ruang 1 (satu) atau beberapa wilayah kabupaten yang 
memuat: a) tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan 
agropolitan; b) rencana struktur ruang kawasan agropolitan yang 
meliputi sistem pusat kegiatan dan sistem jaringan prasarana kawasan 
agropolitan; c) rencana pola ruang kawasan agropolitan yang meliputi 
kawasan lindung dan kawasan budi daya; d) arahan pemanfaatan ruang 
kawasan agropolitan yang berisi indikasi program utama yang bersifat 
interdependen antardesa; dan e) ketentuan pengendalian pemanfaatan 
ruang kawasan agropolitan yang berisi arahan peraturan zonasi kawasan 
agropolitan, arahan ketentuan perizinan, arahan ketentuan insentif dan 
disinsentif, serta arahan sanksi.

Perencanaan kawasan agropolitan diarahkan pengembanganya 
pada wilayah-wilayah yang memiliki basis pertanian. Kontribusi sektor 
pertanian yang rendah, diduga disebabkan oleh pemanfaatan potensi 
pertanian yang belum optimal terhadap penggunaan lahan yang terdapat 
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pada sejumlah wilayah di Kota Padang. Lahan sebagai input utama dalam 
proses produksi pertanian harus menjadi basis dalam pengendalian 
produksi pangan (Martadona dkk., 2014). 

Kemajuan industrialisasi yang tidak terbendung oleh dinamika 
perekonomian dan tidak diiringi dengan pemanfaatan teknologi bersih 
menimbulkan dampak negatif pada lingkungan termasuk perubahan 
sistem mata pencaharian masyarakat lokal yang awalnya bergerak 
di sektor pertanian kemudian menjadi pekerjaan di nonpertanian, 
industri, dan jasa. Konversi lahan dan perubahan sosial memengaruhi 
produktivitas lahan pertanian (Maddutana A., 2018).

Al-Qur’an menjelaskan sebuah fenomena yang menjadi realitas 
terjadinya kerusakan di bumi ini baik di darat maupun di laut disebabkan 
oleh campur tangan manusia. Sebagaimana di dalam QS. Ar-Rum/ 
30:41 sebagai berikut.

ذِيْ
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ُ
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“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 
(Kementerian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menggambarkan Allah akan membinasakan sebuah 
negeri bila suatu kaum menentang perintah-perintah Allah yang 
diberikan-Nya. Allah menurunkan bencana agar mereka kembali ke 
jalan yang benar.

Kitab suci Al-Qur’an juga menggambarkan tentang lingkungan 
yang terdapat pada surah Ibrahim ayat 32-34.
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“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan 
dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-
buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu 
supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah 
menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan 
(pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); 
dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan 
kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan 
jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. 
Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat 
Allah).” (Kementerian Agama RI, 2012).

Pertumbuhan ekonomi yang menuntut adanya daya saing secara 
global mendorong semua bidang untuk mendukung dan menghadirkan 
sarana dan prasarana yang mengarahkan pada upaya perwujudan 
keunggulan kompetitif dan komperatif termasuk sektor pertanian 
dengan menggunakannya secara baik tanpa merusaknya. (Hayani A.S., 
2018) Dengan demikian diharapkan untuk senantiasa memeliharanya 
dan tidak melakukan perusakan di muka bumi sesuai firman Allah 
dalam QS. Al-A’raf/7:56.

ِ
ّٰ

 رَحْمَتَ الل
َّ

طَمَعًاۗ اِن ا وَّ
ً
احِهَا وَادْعُوْهُ خَوْف

َ
رْضِ بَعْدَ اِصْل

َ
ا

ْ
سِدُوْا فِى ال

ْ
ا تُف

َ
 وَل

مُحْسِنِيْنَ ٥٦
ْ
نَ ال رِيْبٌ مِّ

َ
ق

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Kementerian Agama RI, 
2013: 158).
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Rasulullah Saw. mempertegas bahaya perbuatan merusak dalam 
sebuah hadis.

 الِل )ص(: مَنْ سَنَّ
ُ

 رَسُوْل
َ

ال
َ
: ق

َ
ال

َ
بِى عَمْرِ وبْنِ جُبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الِل ق

َ
 عَنْ ا

ْ
ن

َ
يْرِ ا

َ
بَعْدَهُ مِنْ غ بِهَا   

َ
جْرُ مَنْ عَمِل

َ
جْرُهَا وَا

َ
هُ ا

َ
ل
َ
ةً حَسَنَةً ف مِ سُنَّ

َ
اِسْلا

ْ
 فِى ال

يْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ
َ
 عَل

َ
ان

َ
ئَةً ك ةً سَيِّ يْءٌ. وَمَنْ سَنَّ سُنَّ

َ
جُوْرِهِمْ ش

ُ
صَ مِنْ ا

ُ
 يَنْق

يْءٌ )رواه مسلم(
َ

وزَارِهِمْ ش
َ
صَ مِنْ ا

ُ
 يَنْق

ْ
ن

َ
يْرِ ا

َ
 بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غ

َ
عَمِل

Dari Abi Amr Ibnu Jubair Ibnu Abdillah, ia berkata, “Rasulullah bersabda,”Barang 
siapa yang berbuat/prakarsa yang baik dalam Islam, maka ia akan memperoleh 
pahala dari perbuatan/prakarsa itu dan pahala dari orang yang melaksanakan 
atau menirunya. Dan barang siapa berprakarsa yang jelek, maka ia akan 
mendapatkan dosa dari prakarsanya itu dan dosa dari orang-orang yang 
mempraktikkan prakarsanya itu tanpa mengurangi dosa yang menirunya (HR. 
Muslim).

خْرجُْ
َّ

سَعَةًۗ وَمَنْ ي ثِيْرًا وَّ
َ
مًا ك

َ
رْضِ مُرٰغ

َ
ا

ْ
دْ فِى ال جِ

َ
ِ ي

ّٰ
 وَمَنْ يُّهَاجِرْ فِيْ سَبِيْلِ الل

ِ
ّٰ

ى الل
َ
جْرُهٗ عَل

َ
عَ ا

َ
دْ وَق

َ
ق

َ
مَوْتُ ف

ْ
هُ ال

ْ
مَّ يُدْرِك

ُ
ِ وَرَسُوْلِهٖ ث

ّٰ
ى الل

َ
 مِنْۢ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِل

حِيْمًا ࣖ ١٠٠ وْرًا رَّ
ُ
ف

َ
ُ غ ّٰ

 الل
َ

ان
َ
ۗ وَك

“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi 
ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian 
kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh 
telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.”(Kementerian Agama, 2013)

Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan agar berfungsi 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di 
kawasan pertanian dan menekan laju migrasi penduduk ke kota besar. 
Dalam perspektif Islam ayat di dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa 
migrasi yang disebutkan dengan istilah berhijrah diterangkan Allah 
Subhanahu Wataala dalam firmannya Al-Qur’an Surah An-Nisa/4:100. 
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Keterkaitan ilmu pengetahuan agama Islam dengan ilmu 
perencanaan wilayah dan kota yaitu mengenali konsep perencanaan 
dalam mengembangkan suatu wilayah dan kota dengan memperhatikan 
pertimbangan fisik dan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Dan 
konsep kawasan agropolitan merupakan bagian dari pengembangan 
kawasan pertanian yang komprehensif dan melibatkan banyak 
kepentingan umat manusia sebagai wujud dari nikmat Allah Swt. berupa 
lahan. (Alfajrul M., 2020). Hal ini termaktub dalam firman-Nya QS. 
Al-Baqarah/2:29 yang berbunyi:

ىهُنَّ سَوّٰ
َ
مَاۤءِ ف ى السَّ

َ
ى اِل مَّ اسْتَوٰٓ

ُ
رْضِ جَمِيْعًا ث

َ
ا

ْ
ا فِى ال مْ مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذِيْ خَل

َّ
 هُوَ ال

يْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ ٢٩
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ  وَهُوَ بِك

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia 
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan dia 
mengetahui segala sesuatu.” (Kementerian Agama RI, 2012).

Permasalahan yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan 
lingkungan di sekitar areal pembangunan dan pengembangan kawasan 
yang berpotensi merusak bentang alam, sumber daya, dan daya dukung 
lahan. Al-Qur'an menegaskan pemanfaatan lahan untuk mendukung 
aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam QS. Al-
Hijr/15: 19-20 sebagai berikut.

وْزُوْنٍ ١٩ يْءٍ مَّ
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
نَا فِيْهَا مِنْ ك

ْ
نْبَۢت

َ
يْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَا

َ
ق

ْ
ل
َ
رْضَ مَدَدْنٰهَا وَا

َ
ا

ْ
 وَال

هٗ بِرٰزِقِيْنَ ٢٠
َ
سْتُمْ ل

َّ
مْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ ل

ُ
ك

َ
نَا ل

ْ
 وَجَعَل

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung 
dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah 
menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan 
pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.” 
(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012).

Allah Swt. telah menganugerahkan segala nikmat karunia di 
permukaan bumi maupun di dalamnya yang senantiasa perlu disyukuri 
dengan cara menjaga kelestarian alam dengan membangun kehidupan 
dengan tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan dipatuhi.
(Abdullah, 2018).
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Pengelolaan dan kelestarian lingkungan menjadi isu dunia terkait 
dengan keberlanjutan pembangunan (SDG’S) dan memiliki integrasi 
kehidupan yang sangat kuat. Manusia dengan kedudukannya sebagai 
khalifah berperan sangat strategis dan diberi tanggung jawab besar 
dalam memberikan kontribusinya untuk mengatur bumi ini dengan 
segala isinya. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2 :29 yaitu:

ىهُنَّ سَوّٰ
َ
مَاۤءِ ف ى السَّ

َ
ى اِل مَّ اسْتَوٰٓ

ُ
رْضِ جَمِيْعًا ث

َ
ا

ْ
ا فِى ال مْ مَّ

ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ذِيْ خَل

َّ
 هُوَ ال

٢٩ يْءٍ عَلِيْمٌ 
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
سَبْعَ سَمٰوٰتٍۗ  وَهُوَ بِك

“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia 
berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha 
Mengetahui segala sesuatu”. (Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan 
Terjemahnya, 2012).

Tafsir al-Misbah oleh Muhammad Quraish Shihab menegaskan 
bahwa sesungguhnya Allah Swt., yang harus disembah dan ditaati yang 
telah memberikan karunia kepada kalian dengan menjadikan seluruh 
kenikmatan di bumi untuk kemaslahatan kalian. (Apriliyanti A., 2018).

Pembangunan wilayah perdesaan yang membangun interaksi 
antara kegiatan perkotaan dan perdesaan dalam suatu keterkaitan 
sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara desa dan kota. Hal 
ini terlaksana melalui pengembangan agropolitan yang berbasiskan 
pertanian yang mampu melayani dan mendorong kegiatan agrobisnis/ 
agroindustri. Pandangan Al-Qur’an tentang kondisi sosial ekonomi 
dalam perspektif upaya peningkatan taraf hidup terdapat dalam ayat Al-
Qur’an yang telah dijelaskan pada QS. Al-Jumuah/62:10 yang berbunyi:

رُوا
ُ
ِ وَاذكْ

ّٰ
ضْلِ الل

َ
رْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ ف

َ
ا

ْ
شِرُوْا فِى ال

َ
انْت

َ
وةُ ف

ٰ
ل ضِيَتِ الصَّ

ُ
اِذَا ق

َ
 ف

١٠ 
َ

لِحُوْن
ْ
مْ تُف

ُ
ك

َّ
عَل

َّ
ثِيْرًا ل

َ
َ ك ّٰ

الل
“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; 
dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu 
beruntung.”

Berdasarkan ayat di atas tersebut menjelaskan bahwa manusia 
diperintahkan untuk berkarya dengan kompetensi pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap dalam menghadirkan penerimaan sesuai 
dengan bidang yang ditekuni untuk menghidupi pribadi, keluarga, dan 
lingkungan dalam upaya peningkatan taraf hidup. (Ashlihah D., 2020).

Al-Qur'an sebagai rahmat dan pedoman dari Allah Swt., 
mengandung prinsip-prinsip sebagai petunjuk dan menjadi jalan keluar 
dari setiap permasalahan manusia, termasuk di dalamnya masalah-
masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi khususnya dalam 
pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Sehubungan dengan 
firman Allah dalam QS. Ar- Ra’d/13:11 Allah Swt. yang berbunyi: 

رُ ا يُغَيِّ
َ
َ ل ّٰ

 الل
َّ

ۗ اِن ِ
ّٰ

مْرِ الل
َ
ظُوْنَهٗ مِنْ ا

َ
ف حْ

َ
فِهٖ ي

ْ
نْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَل بٰتٌ مِّ ِ

ّ
هٗ مُعَق

َ
 ل

هٗۚ وَمَا
َ
ا مَرَدَّ ل

َ
ل

َ
وْمٍ سُوْۤءًا ف

َ
ُ بِق ّٰ

رَادَ الل
َ
سِهِمْۗ وَاِذَآ ا

ُ
نْف

َ
رُوْا مَا بِا ى يُغَيِّ وْمٍ حَتّٰ

َ
 مَا بِق

الٍ ١١ نْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّ هُمْ مِّ
َ
ل

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan 
yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan 
terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 
tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Pengembangan wilayah sektor pertanian di daerah masing-masing 
memiliki keunggulan sumber daya yang berbeda yang ditunjukkan oleh 
pertumbuhan dan peran subsektor yang bersangkutan. Identifikasi dan 
klasifikasi subsektor pertanian diperlukan untuk memberikan gambaran 
subsektor mana yang aktivitasnya menjadi basis perekonomian atau 
unggulan, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang tertinggal, 
sehingga dapat dilakukan penentuan subsektor prioritas. (Hidayat MF, 
2021). Yang juga ditegaskan dalam QS. Al-A’raf /7:58 yang berbunyi:

لِكَ
ٰ

ذ
َ
ا نكَِدًاۗ ك

َّ
خْرجُُ اِل

َ
ا ي

َ
 ل

َ
ذِيْ خَبُث

َّ
هٖۚ وَال خْرجُُ نَبَاتُهٗ بِاِذْنِ رَبِّ

َ
بُ ي يِّ

دُ الطَّ
َ
بَل

ْ
 وَال

٥٨ ࣖ 
َ

رُوْن
ُ
وْمٍ يَّشْك

َ
يٰتِ لِق

ٰ
ا

ْ
 ال

ُ
ف نُصَرِّ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah 
Swt., dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. 



42 Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan

Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang 
yang bersyukur” (Kementerian Agama: Al Qur’an dan Terjemahannya).

Kegiatan budidaya usaha tani merupakan mata pencaharian yang 
paling baik menurut para ulama, dengan alasan karena bercocok 
tanam merupakan hasil usaha tangan sendiri, anjuran Islam dalam 
bercocok tanam dijelaskan juga bahwa agama Islam mengajarkan untuk 
memakmurkan bumi dan memanfaatkan lahan supaya produktif dengan 
cara ditanami. Dalam QS. An-Nahl/16:10 diingatkan tentang kekayaan 
flora dan fauna dengan firman-Nya:

١٠  
َ

سِيْمُوْن
ُ
مِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ ت نْهُ شَرَابٌ وَّ مْ مِّ

ُ
ك

َّ
مَاۤءِ مَاۤءً ل  مِنَ السَّ

َ
نْزَل

َ
ذِيْٓ ا

َّ
هُوَ ال

“Dialah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya 
menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh tumbuhan, yang 
pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu.” 

Para ahli pertanian telah mempelajari dan melakukan riset dan 
kajian untuk peningkatan dan pengembangan sektor pertanian. Para 
ahli tersebut lebih memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang dapat 
meningkatkan hasil pertanian, sehingga mempelajari ilmu pertanian dan 
mengembangkannya adalah boleh dan tidak dilarang oleh Allah Swt.

Kebijakan ketahanan pangan di daerah yakni mendorong sektor 
produksi, serta mendukung pengembangan wilayah termasuk 
pengembangan agrowisata yang memerlukan dukungan sarana dan 
prasarana walaupun saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, 
kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Agama Islam mengajarkan akan 
pentingnya pemeliharaan lingkungan khususnya mensyukuri nikmat 
Allah dengan tidak merusak lingkungan khususnya dalam mendorong 
pengembangan wilayah dengan pendekatan agrowisata (Faisah N., 
2019). Sebagaimana juga dipertegas dalam QS. Al-Hijr/15:19-21.

وْزُوْنٍ ١٩ يْءٍ مَّ
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
نَا فِيْهَا مِنْ ك

ْ
نْبَۢت

َ
يْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَا

َ
ق

ْ
ل
َ
رْضَ مَدَدْنٰهَا وَا

َ
ا

ْ
 وَال

ا عِنْدَنَا
َّ
يْءٍ اِل

َ
نْ ش  مِّ

ْ
هٗ بِرٰزِقِيْنَ ٢٠ وَاِن

َ
سْتُمْ ل

َّ
مْ فِيْهَا مَعَايِشَ وَمَنْ ل

ُ
ك

َ
نَا ل

ْ
 وَجَعَل

وْمٍ ٢١
ُ
عْل دَرٍ مَّ

َ
ا بِق

َّ
هٗٓ اِل

ُ
ل خَزَاۤىِٕنُهٗ وَمَا نُنَزِّ
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“19. dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-
gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

20. dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, 
dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali 
bukan pemberi rezeki kepadanya.

21. dan tidak ada sesuatupun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya dan 
Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah 
di muka bumi memiliki tanggung jawab dalam memelihara dan 
memakmurkan alam sekitarnya. Hal ini yang bertujuan untuk 
melestarikan sumber daya alam yang ada dan pada gilirannya 
memberikan manfaat dalam menopang kelangsungan hidup hingga 
generasi selanjutnya sesuai yang terdapat dalam QS. Hud : 61.

هُوَ يْرُهٗۗ 
َ
غ هٍ 

ٰ
اِل نْ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
ل مَا   َ ّٰ

اعْبُدُوا الل وْمِ 
َ
يٰق  

َ
ال

َ
ق خَاهُمْ صٰلِحًاۘ  

َ
ا مُوْدَ 

َ
ث ى 

ٰ
 وَاِل

يْ ِ
رَبّ  

َّ
اِن يْهِۗ 

َ
اِل توُْبوُْٓا  مَّ 

ُ
ث اسْتَغْفِرُوْهُ 

َ
ف فِيْهَا  مْ 

ُ
وَاسْتَعْمَركَ رْضِ 

َ
ا

ْ
ال نَ  مِّ مْ 

ُ
ك

َ
شَا

ْ
ن
َ
 ا

يْبٌ ٦١ جِ
ُّ

رِيْبٌ م
َ
ق

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai 
kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia 
telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, 
karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, 
Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa 
hamba-Nya)”.

Pengembangan wilayah menjadi sangat penting dalam upaya 
peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat serta 
pemerataannya dengan mendorong potensi dan keunggulan sumber 
daya wilayah dan dukungan teknologi serta berpegang dan konsisten 
dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan daya dukung 
lingkungan (Rahmiati, 2019).
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Hal ini telah ditegaskan dalam surah Al-Mu’minun (40) pada ayat 
19.

مِنْهَا وَّ ثِيْرَةٌ 
َ
ك وَاكِهُ 

َ
ف فِيْهَا  مْ 

ُ
ك

َ
ل عْنَابٍۘ 

َ
ا وَّ يْلٍ  خِ

َّ
ن نْ  مِّ تٍ 

ّٰ
جَن بِهٖ  مْ 

ُ
ك

َ
ل نَا 

ْ
شَأ

ْ
ن
َ
ا
َ
 ف

١٩  ۙ
َ

وْن
ُ
ل
ُ
ك

ْ
تَأ

“Kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur; di sana kamu 
memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu 
makan.” (Al-Qur’an dan Terjemahannya, Surah Al-Mu’minun ayat 19).

Manusia dalam memanfaatkan sumber daya dan segala ciptaan 
Allah Swt. di muka bumi ini tetap bersandar terhadap aturan-aturan 
agama. Dalam ayat tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya apa 
pun yang diciptakan oleh Allah Swt. harus dimanfaatkan sesuai dengan 
kebutuhan dan dapat bermanfaat bagi manusia serta alam semesta.

Kegiatan pertanian telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. 
Salah satu hadis tentang bercocok tanam yang memperkuat Al-Qur’an 
Surah Yaasin ayat 33, 34, dan 35 adalah hadis dari Anas Bin Malik 
Rodhiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: 

وْ
َ
 أ

ٌ
سَان

ْ
وْ إِن

َ
 مِنْهُ طَيْرٌ أ

َ
ل

ُ
ك

ْ
يَأ

َ
وْ يَزْرَعُ زَرْ عًا ف

َ
رْسًا, أ

َ
 مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غ

ةٌ
َ
هُ بِهِ صَدَق

َ
 ل

َ
ان

َ
 ك

َّ
بَهِيْمَة ٌ إِلا

“Tidaklah seorang Muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman 
kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia, atau 
binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari hadis 
No.2321:1995)

C. Potensi Sumber Daya
Sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki 
nilai ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan kegunaan (usefulness), 
baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang bagi 
seluruh manusia. Sumber daya juga merupakan bagian dari ekosistem 
yang menyediakan barang dan jasa yang memiliki kemanfaatan bagi 
kebutuhan manusia. Grima dan Berkes (1989) mendefinisikan sumber 
daya sebagai aset dalam pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia. 



45Bab 2: Kajian Teoretis

Rees (1990) lebih lanjut mengemukakan bahwa sesuatu untuk dapat 
dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki 2 (dua) kriteria yakni: 
1) harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) untuk 
kemanfaatannya; 2) harus ada permintaan (demand) terhadap sumber 
daya tersebut. 

Akibat semakin tingginya kebutuhan masyarakat untuk berbagai 
kepentingan sehingga sumber daya lahan semakin terbatas sehingga 
ruang sebagai basis kegiatan ekonomi perlu ditata dengan baik untuk 
menghasilkan produktivitas sehingga potensi-potensi terjadinya 
kerusakan atau degradasi lingkungan tidak ditemukan. Olehnya perlu 
menjaga sumber daya yang dikuasai dengan pengambilan kebijakan 
yang tepat guna dan tepat sasaran. Di samping hal tersebut untuk 
sektor pertanian, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 
karakteristik yang dimiliki di samping dapat merusak lingkungan juga 
akan berpengaruh terhadap merosotnya produktivitas tanaman (Nowar 
W. dkk., 2015).

Sebagai wilayah yang berbasis sumber daya maka dalam penetapan 
kemampuan lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan 
dan kebutuhan lahan berdasarkan data total produksi sesuai eksisting 
berdasarkan komoditas yang dikelola pada wilayah tersebut, dengan 
menambahkan jumlah produk dari semua komoditas yang terkelola di 
wilayah/lokus kajian (Hidayat A.K., 2020).

Sementara itu, dalam perspektif lain dijelaskan analisis kesesuaian 
lahan akan mengurai terkait daya dukung lahan. Dengan potensi yang 
dimiliki lahan untuk dikelola yang cocok serta dapat memberikan margin 
sekiranya komoditas unggulan tersebut dikembangkan (Hidayat A.K., 
2020).

Potensi sumber daya di Indonesia merupakan sumber daya alam 
dari kekayaan alam yang dimiliki wilayah perdesaan di NKRI, seperti 
hutan, laut, minyak bumi, gas alam, dan batu bara serta sumber daya 
lainnya. Perlu dioptimalkan pemanfaatan potensi SDA di Indonesia 
menuju negara yang maju, unggul, adil dan makmur. Sumber daya alam 
sebagai unsur-unsur lingkungan alam, meliputi fisik maupun hayati 
yang menjadi kebutuhan manusia dalam pemenuhan kehidupannya 
dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. 

(SDA) merupakan segenap sumber daya alam dan sumber daya 
manusia yang dimiliki desa sebagai model dasar yang perlu dikelola 
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dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa. Untuk 
mengetahui SDA masyarakat desa dan kota kita harus melihat jumlah 
penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut golongan 
usia, jumlah penduduk tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk 
menurut mata pencaharian.

Sumber daya mengacu pada semua bahan yang tersedia di lingkungan 
kita yang membantu kita memenuhi kebutuhan dan keinginan 
kita. Sumber daya secara luas dapat diklasifikasikan berdasarkan 
ketersediaannya, sumber daya tersebut diklasifikasikan menjadi sumber 
daya terbarukan dan tidak terbarukan. Juga dapat diklasifikasikan 
sebagai aktual dan potensial berdasarkan tingkat perkembangan dan 
penggunaan, berdasarkan asal mereka dapat diklasifikasikan sebagai 
biotik dan abiotik, dan atas dasar distribusinya, ada di mana-mana dan 
terlokalisasi (swasta, komunitas -sumber daya yang dimiliki, nasional 
dan internasional). Suatu barang menjadi sumber daya dengan waktu 
dan teknologi yang berkembang. Manfaat pemanfaatan sumber daya 
dapat mencakup peningkatan kekayaan, berfungsinya sistem dengan 
baik, atau peningkatan kesejahteraan. Dari sudut pandang manusia, 
SDA adalah keseluruhan yang didapatkan dari potensi lingkungan 
dalam keberlanjutan kehidupan. Dari perspektif biologis atau ekologis 
yang lebih luas, sumber daya memenuhi kebutuhan organisme hidup. 

Sumber daya didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam 
keterpenuhan atau penanganan sesuatu yang memiliki sumber 
ketersediaan, penunjang atau bantuan dan sarana yang diperoleh dari 
kemampuan atau pemikiran seseorang. (Fauzi, 2004)

Pengertian sumber daya dalam kerangka pemikiran Adam Smith 
sebagai bapak ekonomi adalah sumber daya diartikan sebagai faktor 
produksi yang dibutuhkan dalam menghasilkan output sesuai yang 
termaktub dalam buku “Wealth of Nation”-nya pada tahun 1776, yang 
mana konsep sumber daya sudah digunakan dalam kaitannya dengan 
proses produksi. 

Grima dan Berkes (1989) menjelaskan bahwa sumber daya sebagai 
aset untuk pemenuhan kepuasan dan utilitas manusia sedangkan Rees 
(1990) menegaskan bahwa sesuatu sebagai sumber daya sejatinya 
terpenuhi 2 (dua) kriteria yang pertama yaitu memiliki pengetahuan, 
teknologi, atau keterampilan (skill) untuk kemanfaatannya, yang 
kedua adalah memiliki permintaan (demand) terhadap sumber daya 
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tersebut (Fauzi, 2004). Sedangkan dalam pengertian umum, sumber 
daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai 
ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen 
dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang memberi 
kemanfaatan bagi umat manusia. 

Sebagai basis pembangunan, sumber daya alam dimaksimalkan 
kemanfaatannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
dimaksimalkan sebagai sumber devisa serta modal pembangunan 
sehingga sumber daya alam memiliki peran yang strategis dalam 
kontribusi pada sektor perekonomian Indonesia. 

Pengertian sumber daya alam adalah seluruh yang bisa diambil 
atau digunakan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk 
memenuhi kebutuhan manusia yang memiliki beberapa jenis dan 
dapat dimaksimalkan kemanfaatannya untuk banyak tujuan. Selain itu, 
sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia sebagai 
contoh: galian (tambang), hutan, dan kekayaan alam lainnya. 

Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
sumber daya manusia, sumber daya hayati, sumber daya nonhayati, dan 
sumber daya buatan dalam pandangan lain dijelaskan bahwa sumber 
daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong 
di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan 
dan mikroorganisme saja, tetapi juga komponen abiotik, seperti air, 
tanah, udara, sinar matahari, panas bumi, minyak bumi, gas alam, dan 
berbagai jenis logam. 

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal (5), sumber daya alam 
adalah suatu penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup 
yang dibutuhkan dengan kondisi lingkungan dan bahan-bahan mentah 
yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki 
tata kelola dalam kehidupan berumah tangga, di mana terdapat 3 (tiga) 
definisi sumber daya alam yakni persediaan total (total stock), sumber 
daya (resources), dan cadangan (reserve). 

Inovasi melalui digitalisasi teknologi, kemajuan peradaban, dan 
populasi manusia, serta revolusi industri memberikan suasana kepada 
manusia pada era eksploitasi di mana sumber daya alam berkurang 
secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini disebabkan 
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karena ulah tangan-tangan manusia yang kurang bertanggung jawab 
padahal sumber daya alam segala sesuatu yang berasal dari alam yang 
dapat dimaksimalkan kemanfaatannya dalam pemenuhan kebutuhan 
hidup manusia. Beberapa yang tergolong di dalamnya tidak hanya 
komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, 
tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai 
jenis logam, air, dan tanah. 

Kamus Cambridge menegaskan bahwa sumber daya alam adalah 
sesuatu seperti galian (tambang), hutan, dan kekayaan alam lain di 
suatu tempat yang dapat dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam 
sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat dimanfaatkan untuk banyak 
tujuan. Hal yang lain juga ditegaskan bahwa sumber daya alam adalah 
segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena 
memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia termasuk 
sebagai tempat tinggal manusia. 

Secara umum ditegaskan bahwa hampir seluruh jenis sumber 
daya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung 
mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu 
di mana terjadi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
yang tidak maksimal dilakukan sesuai dengan kebutuhan sumber daya 
sesuai dengan daya dukungnya yang selanjutnya menimbulkan krisis 
pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan, serta lainnya.

Dalam upaya melebarkan sayap serta mendorong penguatan basis 
produksi secara nasional, aktivitas industrialisasi menjadi hal yang perlu 
didorong untuk memaksimalkan peningkatan nilai tambah kegiatan 
sektor primer terutama pertanian dalam arti luas, dan pertambangan. 
Kepentingan ini menduduki peranan yang strategis karena berkenaan 
dengan kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat 
Indonesia, berkaitan erat dengan perkuatan ketahanan pangan secara 
nasional, merupakan sumber bahan baku penting bagi pengembangan 
industri berbasis sumber daya alam, serta memiliki rantai keterkaitan 
nilai tambah yang besar baik keterkaitan ke belakang maupun ke depan.

Pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan, seperti hutan, 
pertanian, perikanan, dan perairan dikelola secara profesional dengan 
rasional, optimal, dan efisien, serta harus dijaga dan dimaksimalkan 
kualitasnya khususnya dalam memperkuat pembangunan nasional. 
Pengelolaan sumber daya alam terbarukan, yang saat ini sudah 
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berada dalam kondisi kritis dengan optimalisasi pemanfaatan aspek-
aspek tak berwujud seperti jasa lingkungan, agar sumber daya alam 
tersebut memiliki nilai sebagaimana mestinya (tidak undervalued) serta 
memiliki waktu yang cukup untuk direhabilitasi. Hasil atau pendapatan 
dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diarahkan dalam 
investasi kembali guna mendorong upaya pemulihan, rehabilitasi, dan 
pencadangan untuk kepentingan generasi saat ini dan generasi ke depan.

Efektivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
diarahkan pada peningkatan nilai tambah produk-produk sumber 
daya alam yang dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat lokal 
agar mereka dapat menikmati hasil dari pemanfaatan sumber daya 
alam yang berlokasi di daerahnya. Pengembangan industrialisasi yang 
berbasis sumber daya alam dengan mendorong pada pemeliharaan 
sumber daya alam yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas 
dan kuantitasnya. Sekaligus diarahkan untuk pembangunan yang 
keberlanjutan bagi seluruh bidang dengan berlandaskan pada 
peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis kepada aspek sosial dan 
lingkungan demi keberlanjutan pembangunan. 

Sumber daya alam dikembangkan dan dimanfaatkan dengan 
memperhatikan kebijakan otonomi daerah dengan pengelolaan 
sumber daya alam khususnya di kawasan timur Indonesia diberikan 
perhatian utama, direncanakan secara baik dan terkendali sehingga 
tingkat degradasinya tertekan sedini mungkin untuk ketercapaian 
kesejahteraan masyarakat umum, mengembangkan wilayah strategis 
dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah 
untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan 
keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan SDA 
secara arif dan memaksimalkan kemanfaatannya melalui pemberdayaan 
terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi level lokal, serta 
pengakuan terhadap hak-hak adat dan ulayat atas sumber daya alam 
dalam pelaksanaan pembangunan bidang budaya. 

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dikembangkan 
dengan memperhatikan kepentingan generasi muda yang pada 
gilirannya tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika 
yang nantinya berperan dalam menggerakkan bagi penerapan tata kelola 
pembangunan berkelanjutan dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang 
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dilakukan melalui peningkatan pendidikan serta, kampanye penyadaran 
dan kecintaan terhadap lingkungan.

Sumber daya alam diperlukan untuk menunjang kebutuhan 
manusia, kekayaan sumber daya alam ini sering kali tidak sejalan dengan 
perkembangan ekonomi di negara-negara tertentu yang keberadaannya 
tidak tersebar merata seperti di Indonesia, Brasil, Kongo, Maroko, dan 
berbagai negara di Timur Tengah memiliki kekayaan alam hayati atau 
nonhayati yang sangat berlimpah. Sebaliknya sebagai contoh, negara di 
kawasan Timur Tengah memiliki persediaan gas alam sebesar sepertiga 
dari yang ada di dunia dan Maroko sendiri memiliki persediaan senyawa 
fosfat sebesar setengah dari yang ada di bumi. 

Sumber Daya Buatan (SDB) adalah sumber daya alam yang telah 
ditingkatkan daya gunanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dan 
kepentingan pertahanan negara yang merupakan hasil pengembangan 
dari sumber daya alam dalam peningkatan kualitas, kuantitas, dan/atau 
kemampuan daya dukungnya, antara lain hutan buatan, waduk, dan jenis 
unggul, yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat menunjang 
tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga keseimbangan 
ekosistem di wilayah tersebut. Optimalisasi kemanfaatan sumber daya 
buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap 
dapat menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. 

Sumber daya buatan merupakan konsekuensi dari intervensi 
manusia yang telah berubah sumber daya alam menjadi sumber daya 
buatan. Fungsi kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung 
kelestarian lingkungan hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk 
kesejahteraan manusia dan kesinambungan pembangunan. Bentuk 
sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan 
perdesaan, kawasan perkotaan, maupun kawasan cagar alam. 

Potensi sumber daya buatan yang dapat dimaksimalkan sasaran 
pendayagunaannya , yakni: industri pangan, industri energi, industri 
air, industri obat, industri bahan baku, pembangunan infrastruktur.

Pengertian sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa 
diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat 
untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti galian (tambang), hutan, 
dan kekayaan alam lain di suatu tempat yang dapat dimanfaatkan 
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manusia. Sumber daya alam sendiri terdiri dari beberapa jenis dan dapat 
dimanfaatkan untuk banyak tujuan. 

Sumber daya buatan merupakan hasil pengembangan dari 
sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/
atau kemampuan daya dukungnya, antara lain hutan, waduk, dan 
jenis unggul, yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat 
menunjang tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga 
keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut dan memaksimalkan 
fungsi kawasan-kawasan sebagai pelindung kelestarian lingkungan 
hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan manusia 
dan kesinambungan pembangunan. Sumber daya buatan merupakan 
konsekuensi terhadap intervensi manusia yang telah berubah sumber 
daya alam menjadi sumber daya buatan. Bentuk sumber daya buatan 
ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan 
perkotaan, maupun kawasan cagar alam.

Sumber Daya Buatan (SDB) merupakan sumber daya alam yang 
telah didorong daya gunanya dalam pemenuhan kebutuhan manusia 
dan kepentingan pertahanan negara, antara lain hutan buatan, waduk, 
dan jenis unggul, yang dalam pemanfaatan dan pengelolaannya dapat 
menunjang tingkat perkembangan wilayah dengan tetap menjaga 
keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Pemanfaatan sumber daya buatan merupakan hasil pengembangan 
dari sumber daya alam dalam peningkatan kualitas, kuantitas, dan/atau 
kemampuan daya dukungnya, akan mengurangi eksploitasi sumber 
daya alam sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan ekosistem 
suatu wilayah. 

Sumber daya buatan adalah akibat dari intervensi manusia 
yang telah berubah sumber daya alam menjadi sumber daya buatan. 
Bentuk sumber daya buatan ini dapat dilihat pada kawasan budidaya, 
kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, maupun kawasan cagar 
alam. Fungsi kawasan-kawasan tersebut dapat sebagai pelindung 
kelestarian lingkungan hidup, dibudidayakan, permukiman, pelayanan 
jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi untuk 
kesejahteraan manusia dan kesinambungan pembangunan.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pembangunan sumber 
daya manusia sebagai amanah peraturan diharapkan didukung oleh 
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partisipasi aktif masyarakat dengan keterlibatan secara aktif dalam 
pelaksanaan dan pengawasannya, serta dengan menerapkan sistem 
pembiayaan yang berprinsip pada pemerataan dan keadilan, kerangka 
peraturan untuk mendorong pengelolaan pembangunan sumber daya 
manusia yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan 
mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Daya saing global perekonomian perlu terus dikembangkan dan 
ditingkatkan dengan bertumpu pada peningkatan produktivitas dan 
inovasi yang dikelola secara berkelanjutan yang diarahkan dalam upaya 
perwujudan keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif 
sebagai negara maritim dan agraris yang disesuaikan dengan kompetensi 
dan unggulan di setiap daerah, baik pada sektor pertanian dalam arti 
luas, pertambangan, pariwisata, maupun pada sektor industri dan jasa 
melalui kontinuitas perbaikan kemampuan sumber daya manusia, 
penciptaan penguasaan dan penerapan teknologi, serta dukungan 
stabilitas ekonomi dan penyediaan infrastruktur fisik dan ekonomi. 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting 
bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 
maupun perusahaan dan tidak hanya sekadar sebagai aset utama, 
tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan 
(bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya 
sebagai liability (beban/cost). SDM sebagai investasi bagi institusi atau 
organisasi lebih mengemuka dan menjadi kunci dalam penentuan dan 
perkembangan perusahaan. SDM berupa manusia sebagai penggerak, 
pemikir, dan perencana dalam pencapaian tujuan organisasi itu. 
Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa 
modal atau aset bagi institusi atau organisasi.

Sumber Daya Manusia merupakan individu yang bekerja sebagai 
penggerak organisasi baik institusi maupun perusahaan dengan fungsi 
sebagai aset yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya dan 
dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. 
Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi 
anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai 
pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. 
Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara 
yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja 
maupun yang sudah bekerja. 
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Pada hakikatnya SDM merupakan manusia yang bekerja di sebuah 
organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana upaya mencapai 
tujuan organisasi itu. Salah satu faktor yang strategis yang tidak dapat 
dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan 
yakni kualiats SDM yang merupakan kunci penting suksesnya institusi 
atau perusahaan. 

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan 
sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset 
bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah 
baru di luar H.R. (Human Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di 
sini SDM dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang 
bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan (bandingkan dengan 
portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya sebagai liability. Di sini 
perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih 
mengemuka. SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro 
dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja 
dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut 
sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain 
sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah penduduk 
suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum 
bekerja maupun yang sudah bekerja.

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat 
penting dilihat bukan sekadar sebagai aset utama, tetapi aset yang 
bernilai dan dapat dilipatgandakan, dikembangkan dan juga bukan 
sebaliknya. Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau 
organisasi lebih mengemuka. Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. SDM juga merupakan 
kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya 
SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai 
penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi 
itu. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih 
berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. 

Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai 
penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan 
dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan 
kemampuannya. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang 
bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan 
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biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, 
dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian SDM secara makro adalah 
penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik 
yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. 

D. Pengembangan Potensi Komoditas Basis dan Unggulan
Implementasi otonomi daerah oleh pemerintahan daerah masing-masing 
melaui pola efisiensi dan efektivitas dengan berdasar aspek-aspek 
potensi daerah dari karakteristik wilayahnya serta keanekaragaman 
dalam menghadapi tantangan persaingan global. Indonesia menajdi 
salah satu negara dengan jumlah wilayah perdesaan yang banyak dengan 
morfologi didominasi pola ruang pertanian dengan mata pencaharian 
bersumber daya alam yang ada.

Dengan corak agraris yang dicirikan wilayah perdesaan maka mata 
pencaharian penduduknya yang bekerja di bidang-bidang pertanian yang 
terdiri pertanian bahan makanan, perikanan, peternakan, perkebunan, 
dan kehutanan. Dominasi kawasan perdesaan di Indonesia tidak hanya 
dilihat dari luasan area kawasan perdesaan, tetapi juga masih melihat 
dinamika pergeseran jumlah penduduk di kawasan perdesaan. 

Proses peralihan dari level ekonomi yang sederhana menuju ke level 
ekonomi yang lebih modern demi ketercapaian suatu kesejahteraan 
masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi itu sendiri. 
Dalam proses itulah kemudian memperlihatkan peralihan pembangunan 
ekonomi pada level daerah masing-masing dengan tujuan untuk 
peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. 

Suatu kawasan/wilayah memiliki potensi dengan perbedaan 
karakteristik sumber daya yang ada pada wilayah daerah tersebut. 
Problematikan yang terlihat dalam pembangunan ekonomi daerah lebih 
kepada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 
terkadang tidak sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh 
daerah yang bersangkutan untuk menggunakan sumber daya yang ada. 
Perbedaan tersebut dapat menyebabkan tidak meratanya pembangunan 
antar daerah pada masing-masing sektor. Ketimpangan ini pula dapat 
mendorong dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar 
daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah yang ada di daerah 
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dimaksimalkan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya 
yang ada pada daerah tersebut dengan memperhatikan dokumen tata 
ruang dan dokumen perencanaan lainnya. 

Daerah dalam pengembangannya berbasis kepada potensi yang 
diimplementasikan sesuai program dan kegiatan secara maksimal 
akan mendatangkan pertumbuhan ekonomi bagi daerahnya tersebut. 
Dengan maksimalisasi aktivitas ekonomi pada sektor, maka sektor 
tersebut akan berkembang dan dapat menjadi sektor basis pada daerah 
tersebut. Dengan PDRB maka dapat memberikan informasi terkait 
tingkat perkembangan perekonomian suatu daerah yang terdiri dari 
9 (sembilan) sektor, masing-masing: sektor perdagangan; hotel dan 
restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa 
perusahaan; sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; 
sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor 
bangunan dan konstruksi; dan yang terakhir sektor jasa-jasa.

Dengan bertambahnya kegiatan ekonomi di sektor basis maupun 
sektor potensial daerah akan berimbas pada peningkatan PDRB daerah 
tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya spesialisasi sesuai dengan 
sektor atau subsektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah 
nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Dengan 
demikian pemerintah daerah harus memahami secara utuh komoditas 
-komoditas yang ada di wilayahnya dengan melihat komoditas 
yang mana menjadi komoditas yang memiliki daya saing tinggi dan 
menjadi based ekonomi dengan sektor-sektor yang bergerak secara 
massif maupun lambat yang dikembangkan dalam upaya peningkatan 
pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah. 

Metode Location Quention merupakan metode yang digunakan untuk 
mengetahui penentuan sektor basis dan sektor potensial yakni dengan 
menyandingkan aktivitas industri di wilayah daerah dengan aktivitas 
industri secara nasional yang dilanjutkan dengan metode Shift Share 
yakni dengan cara menyandingkan percepatan pertumbuhan ekonomi 
di berbagai sektor dalam mengetahui peranan ekonomi nasional dan 
kekhususan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang 
menjadi kajian. 

Pembangunan pertanian di Indonesia diarahkan untuk memberi 
kemanfaatan secara maksimal berbasis sumber daya yang unggul 
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secara lestari dan kontinu. Dengan demikian bahwa pemerintah pusat 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berperan dalam mendesain 
perencanaan yang bersifat makro, sedangkan pemerintah daerah 
merancang teknis pelaksanaan pencapaian target sesuai dengan 
karakteristik wilayah dalam perspektif kebijaksanaan disusun dan 
diimplementasikan berdasarkan kajian analisis terhadap ketermanfaatan 
secara maksimal pengelolaan sumber daya yang spesifik dan memiliki 
kekhasan. 

Pada perspektif berbeda pada era pasar bebas baik pada level 
pasar lokal, nasional maupun global hanya komoditas yang diusahakan 
secara baik dari sisi teknologi dan sosial ekonomi serta mempunyai 
keunggulan komparatif dan kompetitif yang akan mampu bersaing 
secara berkelanjutan dengan komoditas yang sama dari wilayah lain 
yang dikembangkan di suatu wilayah dengan pertimbangan teknis 
(kondisi tanah dan iklim), sosial ekonomi, dan kelembagaan. Penentuan 
ini penting dengan pertimbangan bahwa ketersediaan dan kapabilitas 
sumber daya (alam, modal, dan manusia) untuk menghasilkan dan 
memasarkan semua komoditas yang dapat diproduksi di suatu wilayah 
secara simultan relatif terbatas. 

Harry W. Ricardson (1973) menegaskan bahwa faktor strategis yang 
menjadi parameter dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah yakni 
komunikasi langsung dengan permintaan jasa dari luar daerah. Teori 
ini menegaskan bahwa semua wilayah merupakan sebuah sistem sosio 
ekonomi terpadu. Dalam pengembangan teori sektor basis dan sektor 
nonbasis yang menjadi penting dalam mendorong daya saing daerah. 
Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktivitas berorientasi 
ekspor keluar batas wilayah perekonomian wilayah kajian. Sektor 
basis memiliki peran utama sebagai penggerak dalam pertumbuhan 
suatu wilayah. Laju ekspor suatu wilayah berbanding lurus dengan laju 
pertumbuhan wilayah. Sedangkan sektor nonbasis adalah menyediakan 
barang dan jasa dengan luas ruang lingkup dan pemasaran bersifat lokal 
dalam masyarakat pada batas wilayah perekonomian bersangkutan. 

Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik location quention 
yang digunakan untuk memahami seberapa besar tingkat spesialisasi 
sektor basis dengan membandingkan peranannya perekonomian 
daerah tersebut dengan peranan kegiatan atau industri sejenis dalam 
perekonomian nasional. Teknik ini yang digunakan dalam menentukan 
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kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat keswasembadaan 
suatu sektor. 

Pemecahan masalah pertumbuhan dan pemerataan regional 
diisyaratkan dengan menghadirkan perdagangan antar daerah dengan 
mewujudkan spesialisasi daerah. Teori basis ekonomi berdasarkan pada 
pandangan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan 
oleh besar kecilnya ekspor dari wilayah tersebut. 

Inti dari teori ini adalah seberapa besar kemampuan suatu daerah 
dalam memasarkan produknya di luar daerah atau pasar global serta 
faktor yang memengaruhi sumber daya, teknologi, akses wilayah, 
pasar, sentra produksi, tenaga kerja, sifat masyarakat, dan kebijakan 
pemerintah dalam penentuan arah dan perkembangan ekonomi 
sekaligus dikenal dengan nama lain adventage (keunggulan kompetitif). 

Metode Location Quention merupakan metode ini dalam 
membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor 
tertentu di wilayah kita dibandingkan dengan porsi kerja/nilai tambah 
untuk sektor yang sama secara nasional (Sjafrizal, 2014). 

Dari perhitungan LQ dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Jika nilai LQ >1 maka peranan sektor di daerah tersebut itu lebih 
menonjol dari peranan sektor secara nasional. Jika nilai LQ<1 maka 
peranan sektor tersebut di daerah lebih kecil dari peranan sektor secara 
nasional. Jika nilai LQ >1 maka menunjukkan peranan sektor i cukup 
menonjol di daerah tersebut dan sering sebagai petunjuk bahwa daerah 
itu surplus akan produk sektor i dan mengeksplornya ke daerah lain. 
Atas itu LQ >1 secara tidak langsung memberi petunjuk daerah tersebut 
memiliki keunggulan komparatif. 

Daerah dalam melaksanakan ekspor produk ke daerah atau ke 
luar negeri mampu menghasilkan produk tersebut secara lebih murah 
dan efisien. Atas dasar itu LQ >1 secara tidak langsung daerah telah 
mampu memperlihatkan keunggulan komparatif untuk sektor i yang 
dimaksud. Selain memiliki kelebihan, metode analisis LQ ini memiliki 
keterbatasan, berikut kelebihan dan kekurangan LQ: 

Keterbatasan LQ karena relatif lebih simpel sehingga akurasi data 
dituntut untuk akurat karena olahan data LQ tidak akan memberikan 
informasi yang bermanfaat manakala data yang digunakan tidak valid. 
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Sedangkan kelebihan LQ dapat mengidentifikasi komoditas unggulan 
dengan implementasi yang sederhana dengan tidak menggunakan 
program pengolahan data yang rumit. 

Sektor unggulan adalah sebuah sektor yang berperan besar 
terhadap perkembangan perekonomian suatu daerah karena mempunyai 
keunggulan - keunggulan / kriteria. Terdapat tiga kriteria sebuah sektor 
dikatakan sebagai sektor unggulan, yaitu: 

a. sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi; 

b. sektor tersebut memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif 
besar; dan 

c. sektor tersebut memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik 
ke depan maupun ke belakang, sektor yang mampu menciptakan 
nilai tambah yang tinggi. 

Manajemen strategik adalah tentang mencapai dan mempertahankan 
keunggulan kompetitif (competitive advantage). Dari definisinya, 
keunggulan kompetitif adalah “sesuatu hal yang lebih baik yang 
dilakukan organisasi dibandingkan pesaingnya”. Ketika sebuah 
organisasi melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pesaing, 
atau memiliki sesuatu yang diinginkan pesaing, hal itu dapat disebut 
keunggulan kompetitif. 

Di dalam Islam keunggulan bersaing dikenal melalui Konsep Etika 
Kerja dengan tertanam kesadaran ini manusia berusaha memaksimalkan 
setiap ruang dan waktunya hanya dengan aktivitas yang bemanfaat. 
Semboyannnya adalah “Tiada waktu tanpa kerja, tiada waktu tanpa 
amal.” Sedangkan nilai ibadah tak akan luntur, maka perangkat kualitas 
etika kerja yang Islami menjadi perhatian dalam Islam atau lebih 
mengarah pada etos persaingan dalam kualitas kerja, karenanya Al-
Qur'an menanamkan nilai-nilai akhlaki bahwa dengan kerja kita dapat 
mengimplementasikan fungsi kehambaan kita terhadap Allah, dan 
menempuh jalan rida kepada-Nya, mengangkat harga diri, meningkatkan 
kualitas pribadi, dan memberikan manfaat kepada sesama, bahkan 
kepada makhluk lain. 

Keunggulan bersaing adalah upaya memaksimalkan manfaat yang 
ada ketika suatu perusahaan mempunyai dan menghasilkan produk 
dan atau jasa yang dilihat dari pasar target sekaligus penggambaran 
suatu perusahaan dapat bertindak lebih baik dibandingkan perusahaan 
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lainnya kendati pada core bisnis yang sama. Intellectual capital dan 
inovasi berbanding lurus dengan kemampuan bersaing. Dalam hal 
strategi bisnis sangatlah diperlukan suatu keunggulan bersaing dari 
unit usaha yang dimiliki dengan unit usaha pesaing, melakukan suatu 
yang lebih baik dari unit pesaing dengan proses yang diharapkan 
adalah dinamis, sehingga harus dilakukan secara berkesinambungan 
sehingga memberikan bukti nyata terhadap strategi yang diterapkan 
dalam aktivitas bisnis. 

Keunggulan bersaing menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan 
yang mengoperasikan unit bisnisnya yang saat ini dalam lingkungan 
bisnis berbasis digitalisasi. Dalam menyusun rumusan strategi 
pemasarannya, perusahaan harus mengamati faktor lingkungan dan 
memahami tujuan, kekuatan, serta kelemahan pesaingnya untuk 
mengidentifikasi peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. 

Keterkaitan antara posisi bersaing dan strategi bisnis, di mana 
setiap perusahaan menempati posisi bersaing yang berbeda-beda. 
Setiap posisi persaingan memerlukan strategi bersaing yang berbeda 
pula. Perusahaan dalam posisi persaingan yang sama maupun berbeda 
harus menggunakan pemahaman ini untuk merancang penawaran 
pasar yang memberikan nilai lebih daripada penawaran pesaingnya. 
(Tjiptono, 2008).

Konsep berlomba, bersaing, dan bersegera dalam kebaikan (ibadah) 
dan usaha (bisnis) sudah tercantum di dalam Al-Qur’an surah Al-
Baqarah ayat 148 sebagai berikut. 

ُ ّٰ
الل مُ 

ُ
بِك تِ 

ْ
يَأ وْنُوْا 

ُ
تَك مَا  يْنَ 

َ
ا يْرٰتِۗ  خَ

ْ
ال وا 

ُ
بِق

َ
اسْت

َ
ف يْهَا  ِ

ّ
مُوَل هُوَ  جْهَةٌ  وِّ  ٍ

ّ
ل

ُ
 وَلِك

دِيْرٌ ١٤٨
َ
يْءٍ ق

َ
ِ ش

ّ
ل

ُ
ى ك

ٰ
َ عَل ّٰ

 الل
َّ

 جَمِيْعًاۗ  اِن
“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka 
berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti 
Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas 
segala sesuatu.” (QS. al-Baqarah/2: 148).

Dalam perspektif Islam juga dijelaskan tentang perencanaan dalam 
QS. Al-Hasyr 59:18. 
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َ ّٰ
 الل

َّ
ۗ اِن َ ّٰ

وا الل
ُ
مَتْ لِغَدٍۚ وَاتَّق دَّ

َ
ا ق سٌ مَّ

ْ
نْظُرْ نَف

َ
ت
ْ
َ وَل ّٰ

وا الل
ُ
مَنُوا اتَّق

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
 يٰٓا

١٨ 
َ

وْن
ُ
 خَبِيْرٌ ۢبِمَا تَعْمَل

“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”. 

Seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai upaya dalam menghadirkan 
pertumbuhan wilayah dengan ditandai dengan pemerataan dan keadilan 
pembangunan dalam semua sektor dan pada seluruh bagian wilayah 
pengembangan daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi secara 
serentak pada semua tempat dan semua sektor perekonomian, tetapi 
hanya pada titik-titik tertentu dan pada sektor-sektor tertentu pula. 
Dengan demikian bahwa investasi diprioritaskan pada sektor-sektor 
utama yang berpotensi dan dapat meningkatkan pendapatan daerah 
dalam jangka waktu relatif singkat dengan menggali potensi, mendorong 
pengembangan inovasi dan kreativitas dalam upaya peningkatan 
pendapatan daerah secara berkala.

Pengembangan daerah akan memberikan rangsangan secara 
massif ke daerah sekitarnya. Daerah yang memiliki potensi wilayah 
sangat memungkinkan untuk mengalami kepesatan ekonomi dan 
cenderung berkembang yang perlu tetap dijaga momentumnya dalam 
menghadirkan dan mendorong perkembangan sektor lain yang kurang 
potensial. 

Perkembangan desa direncanakan secara berkelanjutan untuk 
menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Perencanaan 
merupakan suatu proses dari penetapan perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring evaluasi/pengendalian dan pengembangan dengan 
menetapkan lebih awal tindakan masa depan yang menjadi harapan 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan 
ditujukan untuk membangun sistem yang didukung dengan subsistem 
dalam pencapaian tujuan sistem perencanaan dengan keterlibatan 
stakeholder dan penguatan kepada pemberdayaan masyarakat dengan 
konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. 
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Segala sesuatu dengan aktivitas ekonomi yang menurut 
perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah 
merupakan definisi dari keunggulan komparatif (comparative advantage). 
Keunggulan komparatif dapat juga digunakan untuk melihat suatu 
komoditas memiliki prospek untuk dikembangkan atau tidak. Dalam 
perdagangan bebas antardaerah, mekanisme pasar mendorong masing-
masing daerah untuk melakukan spesialisasi perdagangan pada sektor 
di mana daerahnya memiliki keunggulan komparatif. Pengetahuan 
terhadap keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan oleh 
para penentu kebijakan untuk mendorong struktur perekonomian 
daerah ke arah sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Jadi, jika 
suatu sektor memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah, maka 
pembangunan sektor tersebut dapat lebih diprioritaskan daripada sektor 
yang lainnya. 

Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan 
ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan 
masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin 
sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa 
dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal 
awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus, 
dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, di antaranya yang sangat 
penting adalah teknologi dan sumber daya manusia. 

Perbedaan tingkat pembangunan yang didasarkan atas potensi suatu 
daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat 
dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi 
yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan 
PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB 
daerah tersebut. Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan 
dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala 
internasional, regional, maupun nasional. Pada lingkup internasional, 
suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing 
dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup 
nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan 
apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang 
sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun 
domestik. 
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Sektor unggulan menjadi sektor dengan aktivitas ekonomi dengan 
potensi yang ada dan memiliki prospektif dan kinerja yang tangguh 
dan progresif dengan perbandingan dengan sektor lainnya dan 
mengembangkannya dengan menggerakkan aktivitas ekonomi secara 
mikro dengan keterlibatan masyarakat dan lembaga keuangan dalam 
membangun kemandirian pembangunan dengan bertumpu pada sektor 
unggulan yang secara pasti berdampak pada percepatan pertumbuhan 
ekonomi dan peningkatan daya saing wilayah, daya beli kuat, pembukaan 
lapangan kerja baru, dan kemampuan menekan angka kemiskinan yang 
ditunjukkan dengan parameter-parameter seperti: 

a. Kontribusi komoditas terhadap pengembangan sektor 
perekonomian. 

b. Sektor dengan efek pengganda yang tinggi. 

c. Sektor dengan basic ekonominya melimpah. 

d. Sektor dengan potensi daya saing yang baik. 

Pertanian menjadi penyuplai komoditas yang menjadi sektor primer 
bagi masyarakat dalam memenuhi ketercukupan kebutuhan, ketahanan, 
dan cadangan pangan. Kebijakan pembangunan dalam lingkup daerah 
dikarenakan daerah lebih mengetahui permasalahan dan potensi yang 
dimiliki sehingga lebih tepat sasaran. Bisa dipastikan bahwa setiap 
wilayah memiliki keunggulan dengan karakteristik sumber daya yang 
dimiliki. Namun, salah satu kendala utama dalam pengembangan sektor 
pertanian salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan dari penggunaan 
lahan itu sendiri.

Kondisi yang terjadi dengan maraknya konversi lahan pertanian 
(sawah, bukan sawah, dan lain-lain) menjadi lahan nonpertanian tidak 
diimbangi dengan pencetakan lahan pertanian baru menjadi salah satu 
sebab masalah produksi pangan di lahan sawah, sementara pada lahan 
kering produktivitasnya semakin menurun karena terbatasnya waktu 
tanam. 

Pendekatan perencanaan pembangunan mendorong terhadap 
hadirnya daya saing dalam mengoptimalkan komoditas unggulan 
wilayah menjadi salah satu strategi dalam kecukupan pangan. Di mana 
komoditas menjadi unggul secara komparatif berdasarkan pertimbangan 
teknis (kondisi tanah dan iklim), sosial, ekonomi, dan kelembagaan. 
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Pengembangan tersebut ditentukan pula dari keunggulan komparatif 
suatu wilayah dalam menghasilkan sumber daya. 

Penetapan komoditas unggulan memberi kemudahan dalam 
merumuskan kebijakan dalam pengembangan potensi wilayah tersebut 
supaya dapat bersaing di pasar. Dengan demikian hadirnya kebijakan 
komoditas basis dan nonbasis dapat dimaksimalkan sebagai acuan 
dalam menghadirkan produksi pertanian suatu wilayah. Komoditas basis 
yang diusahakan masyarakat telah mampu memberikan ketercukupan 
kebutuhan wilayah sehingga secara bertahap ditujukan ke luar wilayah. 
Sedangkan komoditas nonbasis hanya diperuntukkan dalam memenuhi 
kebutuhan wilayah tersebut. Peningkatan komoditas basis dan nonbasis 
dapat meminimalisir kesenjangan persediaan kebutuhan pangan antara 
desa dan kota. 

Pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan wilayah 
menjadi langkah strategi dalam ketercukupan pangan. Kebijakan 
menjadi hal yang penting dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya 
khususnya sumber daya lokal dalam upaya mendorong ketersediaan 
pangan secara bertingkat nasional, daerah dengan pendekatan 
berkelanjutan. Selanjutnya pengembangan diharapkan dalam 
memaksimalkan hadirnya keunggulan komparatif suatu wilayah dalam 
menghasilkan sumber daya.

E. Kemampuan Lahan
Lahan merupakan bagian strategis dalam mendorong keberlangsungan 
/tata kelola kehidupan manusia sebagai khalifah dalam memaksimalkan 
dan memanfaatkan potensi sumber daya di bumi saat ini. Namun 
demikian pengelolaan dan pemanfaatan lahan mulai beralih fungsi 
seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia. 
Salah satu fungsi lahan adalah sebagai tempat manusia melakukan 
kegiatan manusia dalam mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang 
pertama kali dilakukan adalah memaksimalkan peran lahan untuk 
mengusahakan potensi wilayah yang ada. (Rifandi Duwila, Raymond 
Ch. Tarore, 2019).

Sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan hidup 
lain menjadi karakteristik lahan yang mencakup dukungan kehidupan 
atau kegiatan pada suatu hamparan lahan demikian menjadi bagian 
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dari kemampuan lahan. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup 
No. 17 tahun 2009).

Kemampuan lahan juga merupakan analisis terhadap kemampuan 
lahan dalam pemaksimalan tertentu yang dinilai dari faktor 
penghambat masing-masing. Penggunaan lahan yang tidak sesuai 
dengan kemampuannya dengan tidak diikuti arahan pengembangan 
lahan khususnya usaha konservasi akan menimbulkan terjadinya erosi 
yang berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas lahan tersebut. 
(Arsyad, 2010 dalam Rifandi Duwila, Raymond Ch. Tarore, 2019).

Dalam melakukan analisis kemampuan lahan dilakukan dalam 
mengetahui faktor fisik lahan yang berpotensi menghambat dan tidak 
menghambat dalam optimalisasi penggunaan lahan. Maksud yang 
ingin dihadirkan dalam analisis kemampuan lahan ini untuk mengkaji 
bagaimana strata kemampuan lahan pada lokus kajian studi berdasarkan 
aspek fisik dasar. Yang merupakan salah satu materi yang perlu diungkap 
dalam perencanaan wilayah dan kota. Adapun output yang dihasilkan dari 
analisis ini adalah berupa fisik peta kelas kemampuan lahan (zonasi) 
yakni: kawasan kemungkinan (pengembangan), kawasan kendala, dan 
kawasan limitasi sebagai gambaran dari tingkatan kemampuan lahan 
pada daerah perencanaan. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
20/PRT/M.2007).

FAO (1976) dalam Kautsar et al. (2020) menyatakan bahwa 
kemampuan suatu lahan yang baik adalah memiliki sifat fisik dan 
kimia sesuai dengan kebutuhan tanaman yang pada gilirannya akan 
mendukung pengelolaan, pertumbuhan, dan produksi tanaman secara 
optimal dan berkelanjutan. Dengan hal tersebut maka kemampuan lahan 
menjadi usaha yang paling strategis untuk optimalisasi pengelolaannya 
tanpa menyebabkan tanahnya menjadi rusak/tidak termanfaatkan secara 
maksimal dengan kondisi waktu yang terbatas. 

Daya dukung lahan dalam perencanaan tata ruang merupakan 
sesuatu yang mendasar dan menjadi bahan pertimbangan dalam 
perencanaan tata ruang wilayah. Lahan yang merupakan objek utama 
dalam perencanaan dan merupakan sistem yang komprehensif yang 
memiliki karakter atau sifat tertentu yang penggunaannya diarahkan 
sesuai dengan kemampuannya untuk ditertibkan sehingga tidak terjadi 
kerusakan atau degradasi.(Sadesmesli I. dkk., 2017).
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Kemampuan lahan menjadi bagian dalam sebuah kemampuan lahan 
itu sendiri dalam suatu kondisi atau tingkat penggunaan umum (Rivaldo 
Restu Wirawan, 2019). Dengan demikian dibutuhkan klasifikasi 
kemampuan lahan (Land Capability Classification) dengan tujuan untuk 
menghadirkan penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara 
sistematik dan klaster ke dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-
sifat atau karakter dari potensi dan penghambat dalam pemanfaatannya 
secara berdaya guna dan berhasil guna.

Satuan Kemampuan Lahan (SKL) terdiri dari beberapa SKL di 
antaranya:

1. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi

 Tujuan analisis SKL Morfologi adalah melakukan pemilahan 
terhadap morfologi pada wilayah dan/atau kawasan perencanaan 
yang mampu dalam upaya pengembangan sesuai dengan fungsinya.

2. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

 Analisis SKL Kemudahan Dikerjakan bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana tingkat kemudahan lahan di wilayah atau kawasan untuk 
digali/dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan 
kawasan.

3. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

 Tujuan analisis SKL Kestabilan Lereng adalah untuk mengetahui 
bagaimana tingkat kemantapan lereng di wilayah pengembangan 
dalam menerima beban.

4. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Fondasi

 Tujuan analisis SKL Kestabilan Fondasi adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan lahan untuk mendukung bangunan berat dalam 
pengembangan perkotaan, serta jenis-jenis fondasi yang sesuai 
untuk masing-masing tingkatan.

5. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

 Tujuan analisis SKL Ketersediaan Air adalah untuk mengetahui 
tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air pada 
masing-masing tingkatan, guna pengembangan kawasan. 

6. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

 Tujuan analisis SKL untuk Drainase adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan lahan dalam mengalirkan air hujan secara 
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alami, sehingga kemungkinan genangan baik bersifat lokal maupun 
meluas dapat dihindari.

7. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Erosi

 Tujuan analisis SKL Terhadap Erosi adalah untuk mengetahui 
daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat 
diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi 
dampaknya pada daerah yang lebih hilir.

8. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

 Tujuan analisis SKL Pembuangan Limbah adalah untuk mengetahui 
daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi 
penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat 
maupun cair.

9. Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Terhadap Bencana Alam

 Analisis SKL terhadap Bencana Alam adalah untuk mengetahui 
tingkat kemampuan lahan kaitannya dalam menerima bencana alam 
terkhusus dari perspektif geologi, dalam menghindari/mengurangi 
potensi mengalami kerugian dari korban akibat bencana tersebut. 
(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.20/PRT/M.2007).
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UNGGULAN
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A. Kabupaten Takalar

1. Gambaran Umum

Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan 
yang memiliki luas wilayah 566,51 km2, jarak ibu kota Kabupaten 
Takalar dengan ibu kota provinsi mencapai 45 km. Adapun batas-batas 
wilayah Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut.

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto.

c. Sebelah selatan berbatasan Laut Flores.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kawasan Agropolitan Malolo adalah salah satu kawasan 
pengembangan yang strategis yang ada di Kabupaten Takalar, 
tepatnya berada di Kecamatan Polongbangkeng Utara. Kecamatan 
Polongbangkeng Utara merupakan daerah kecamatan dengan luas 
212,25 km2 atau 37,47 % dari luas Kabupaten Takalar. Secara geografis 
Ibu kota Kecamatan Polongbangkeng Utara adalah Kelurahan Palleko 
yang berjarak sekitar 10 km dari ibu kota Kabupaten Takalar yang 
berbatasan dengan:
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a. Sebelah utara dengan Kabupaten Gowa.

b. Sebelah timur dengan Kabupaten Gowa.

c. Sebelah selatan dengan Kecamatan Pattallassang, Kecamatan 
Polongbangkeng Selatan, dan Kabupaten Jeneponto.

d. Sebelah barat dengan Kabupaten Gowa.

Tabel 12.  Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Polongbangkeng Utara.

No Desa/ Kelurahan Luas (Km2)

1 Panrannuangku 7,59

2 Mannongkoki 4,28

3 Malewang 2,13

4 Palleko 2,45

5 Mattompodalle 4,08

6 Parang Luara 3,07

7 Pa’rappunganta 5,25

8 Massamaturu 5,63

9 Timbuseng 11,57

10 Ko’mara 20,29

11 Barugaya 72,00

12 Towata 16,95

13 Kampung Beru 4,80

14 Lassang 5,51

15 Parangbado 4,25

16 Lassang Barat 5,20

17 Balangtanaya 7,35

18 Kale Ko’mara 29,85

Total 212,25

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Kecamatan Polongbangkeng Utara memiliki wilayah seluas 212,25 
km2, terdiri atas 12 desa dan 6 kelurahan. Adapun desa/kelurahan 
terluas yaitu Desa Barugaya sebesar 72 km2 dan yang terkecil adalah 
Kelurahan Mallewang sebesar 2,13 km2 seperti yang ditunjukkan pada 
tabel di atas. 
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Kawasan Agropolitan Malolo memiliki ketinggian lahan berkisar 
antara 29 hingga 123 mdpl. Kawasan Agropolitan Malolo memiliki 
kemiringan lereng yang bervariasi, dengan kemiringan lereng antara 
0-8%, 8-15%, 15-25%, dan 25-40%. Kawasan Agropolitan Malolo 
memiliki kondisi tanah berjenis inceptisol dan ultisol. Jenis tanah 
inceptisol ini berwarna hitam hingga cokelat tua, teksturnya berdebu 
bahkan lempung, dan mengandung unsur hara yang tinggi. Tingkat 
keasaman jenis tanah ini adalah 5,0 pH – 7,0 pH. Sedangkan untuk 
jenis tanah ultisol umumnya dikenal sebagai tanah liat merah dengan 
tekstur lempung berpasir hingga liat dan mengandung unsur hara 
yang rendah. Tingkat keasaman jenis tanah ini adalah 4 pH – 5,5 pH. 
Kawasan Agropolitan Malolo memilki tingkat curah hujan berkisar 
antara 8 – 942 mm.

Dari aspek demografi, penduduk yang bermukim dalam Kawasan 
Agropolitan Malolo sebanyak 50.290 jiwa pada tahun 2018, yang 
terdiri dari 24.410 jiwa laki-laki atau sebanyak 48,54% dan 25.880 
jiwa perempuan atau sebanyak 51,46%. Jumlah penduduk di 
Kelurahan Mannongkoki adalah yang terbanyak dengan jumlah 4.479 
jiwa, sedangkan Desa Parangbado adalah desa yang memiliki jumlah 
penduduk sedikit sebanyak 1.367 jiwa. Dilihat dari jumlah penduduk 
yang bermukim di setiap desa/kelurahan di Kawasan Agropolitan 
Malolo, maka terlihat bahwa sebaran penduduk cukup merata di semua 
desa/kelurahan.

Dilihat dari peningkatan jumlah penduduknya, data menunjukkan 
bahwa penduduk di Kawasan Agropolitan Malolo dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir terus mengalami penambahan jumlah. Adapun data 
untuk pertambahan penduduk di Kawasan Agropolitan Malolo terlihat 
bahwa penduduk bertambah sebanyak 2.057 jiwa selama 5 tahun. Untuk 
lebih jelasnya, berikut tabel 13 yang menunjukkan jumlah penduduk 
lima tahun terakhir di Kawasan Agropolitan Malolo.
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Tabel 13.  Jumlah Penduduk di Kawasan Agropolitan Malolo Tahun 2014-
2018.

No Desa/Kelurahan
Tahun (Jiwa)

2014 2015 2016 2017 2018

1 Panrannuangku 4.017 4.061 4.105 4.147 4.187

2 Mannongkoki 4.178 4.253 4.329 4.403 4.479

3 Malewang 3.779 3.824 3.867 3.910 3.951

4 Palleko 3.410 3.451 3.491 3.530 3.569

5 Mattompodalle 2.690 2.703 2.714 2.726 2.734

6 Parang Luara 2.189 2.199 2.209 2.217 2.224

7 Pa’rappunganta 2.520 2.532 2.542 2.552 2.561

8 Massamaturu 1.680 1.703 1.727 1.749 1.772

9 Timbuseng 2.797 2.827 2.856 2.885 2.913

10 Ko’mara 2.116 2.138 2.160 2.183 2.204

11 Barugaya 3.344 3.387 3.430 3.473 3.513

12 Towata 2.924 2.957 2.987 3.018 3.046

13 Kampung Beru 2.531 2.551 2.567 2.584 2.600

14 Lassang 1.842 1.967 1.892 1.916 1.940

15 Parangbado 1.332 1.341 1.351 1.359 1.367

16 Lassang Barat 3.036 3.077 3.119 3.158 3.197

17 Balangtanaya 2.044 2.072 2.100 2.127 2.155

18 Kale Ko’mara 1.803 1.823 1.842 1.860 1.878

Polongbangkeng Utara 48.233 48.766 49.288 49.797 50.290

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Kepadatan penduduk pada Kawasan Agropolitan Malolo tahun 
2018 sebesar 236,93 jiwa/km2. Adapun wilayah yang terpadat adalah 
Kelurahan Malewang dengan kepadatan penduduk 1854,93 jiwa/
km2. Sedangkan Desa Barugaya adalah desa yang memiliki kepadatan 
penduduk terendah yaitu sebesar 48,79 jiwa/km2. 
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Tabel 14.  Kepadatan Penduduk di Kawasan Agropolitan Malolo Tahun 2018.

No Desa/kelurahan
Jumlah 

Penduduk 
(jiwa)

Luas 
Area 
(km2)

Kepadatan 
Penduduk (jiwa/ 

km2)

1 Panrannuangku 4.187 7,59 551,64

2 Mannongkoki 4.479 4,28 1046,49

3 Malewang 3.951 2,13 1854,93

4 Palleko 3.569 2,45 1456,73

5 Mattompodalle 2.734 4,08 670,09

6 Parang Luara 2.224 3,07 724,43

7 Pa’rappunganta 2.561 5,25 487,80

8 Massamaturu 1.772 5,63 314,74

9 Timbuseng 2.913 11,57 251,77

10 Ko’mara 2.204 20,29 108,62

11 Barugaya 3.513 72 48,79

12 Towata 3.046 16,95 179,70

13 Kampung Beru 2.600 4,80 541,66

14 Lassang 1.940 5,51 352,08

15 Parangbado 1.367 4,25 321,64

16 Lassang Barat 3.197 5,20 614,80

17 Balangtanaya 2.155 7,35 293,19

18 Kale Ko’mara 1.878 29,85 62,91

Polongbangkeng Utara 50.290 212,25 236,93

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Tutupan lahan yang ada di Kawasan Agropolitan Malolo didominasi 
oleh persawahan, dengan luas 25.129,91 Ha. Hal ini juga didukung 
oleh mata pencaharian penduduknya yang umumnya adalah petani. 
Tabel berikut menunjukkan jenis tutupan lahan yang ada di Kawasan 
Agropolitan Malolo. 
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Tabel 15. Jenis Tutupan Lahan di Kawasan Agropolitan Malolo.

No Jenis Tutupan Lahan Luas (Ha)

1 Hutan 2.833,42

2 Semak Belukar 5.005,77

3 Kebun 293,56

4 Sawah 25.129,91

5 Tegalan/Ladang 16.516,03

6 Sungai 745,79

7 Permukiman 969,03

Jumlah 51.493,51

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Selain sawah, terdapat 6 jenis tutupan lahan pada Kawasan 
Agropolitan Malolo, yaitu semak belukar, kebun, hutan, tegalan/lading, 
sungai, dan permukiman. Untuk jenis tutupan lahan terkecil yang 
terdapat di kawasan agropolitan ini yaitu kebun dengan luas 293,56 Ha. 

Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa untuk pemanfaatan lahan 
pertanian, kawasan ini memiliki 41.939,5 Ha atau sebanyak 81,45 % 
yang digunakan oleh penduduknya melakukan usaha tani. Selain itu 
terdapat pula 5.005,77 Ha semak belukar yang dapat dimanfaatkan 
atau dimatangkan untuk mencetak lahan pertanian baru, di samping 
itu kawasan hutan yang dapat menjadi alternatif bagi penduduk untuk 
mengolahnya.

Mengkaji fasilitas pendidikan yang terdapat pada Kawasan 
Agropolitan Malolo, diketahui bahwa semua jenjang pendidikan 
terdapat di kawasan ini. Adapun jumlah sekolah di lokasi ini dapat 
dilihat di tabel 16.
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Tabel 16.  Jumlah Sekolah Menurut Desa/Kelurahan pada Kawasan 
Agropolitan Malolo.

No Desa/ Kelurahan TK/ RA SD/ MI SMP/ MTs SMA/ SMK/MA

1 Panrannuangku 3 5 1 1

2 Mannongkoki 6 1 - -

3 Malewang 5 2 3 3

4 Palleko 4 3 - 1

5 Mattompodalle 1 2 1 -

6 Parang Luara 1 2 - -

7 Pa’rappunganta 4 2 - 1

8 Massamaturu 2 - 1 1

9 Timbuseng 2 2 1 1

10 Ko’mara 3 2 1 1

11 Barugaya 4 4 1 -

12 Towata 3 3 1 -

13 Kampung Beru 3 3 - -

14 Lassang 3 2 2 1

15 Parangbado 1 1 - -

16 Lassang Barat 1 2 - -

17 Balangtanaya 1 2 - -

18 Kale Ko’mara - 3 1 -

Polongbangkeng Utara 48 41 13 10

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Tabel 16 menunjukkan bahwa jumlah TK/RA sebanyak 48 unit; 
tingkatan SD/MI sebanyak 41 unit; SMP/MTs sebanyak 13 unit; dan 
SMA/SMK/MA sebanyak 10 unit. Tidak semua desa/kelurahan memiliki 
unit sekolah yang lengkap mulai dari jenjang TK hingga SMA.

Pada Kawasan Agropolitan Malolo telah tersedia berbagai fasilitas 
kesehatan. Fasilitas kesehatan tersebut terdiri atas puskesmas, 
posyandu, pustu, dan poskesdes. Setiap desa/kelurahan memiliki 
fasilitas kesehatan berupa posyandu. Jumlah persebaran fasilitas 
kesehatan pada kawasan ini dapat dilihat pada tabel 17.
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Tabel 17.  Fasilitas Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan di Kawasan 
Agropolitan Malolo

No Desa/ Kelurahan Puskesmas Posyandu Pustu Poskesdes

1 Panrannuangku - 5 1 -

2 Mannongkoki - 4 1 -

3 Malewang - 6 - 1

4 Palleko 1 4 - -

5 Mattompodalle - 5 1 -

6 Parang Luara - 5 1 -

7 Pa’rappunganta - 4 1 -

8 Massamaturu - 4 1 -

9 Timbuseng - 5 - 1

10 Ko’mara 1 5 1 1

11 Barugaya - 6 1 1

12 Towata 1 6 - 1

13 Kampung Beru - 5 - 1

14 Lassang - 3 1 -

15 Parangbado - 4 - 1

16 Lassang Barat - 6 - -

17 Balangtanaya - 5 - -

18 Kale Ko’mara - 4 - -

Polongbangkeng Utara 3 86 9 7

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Penduduk yang berdomisili pada Kawasan Agropolitan Malolo pada 
umumnya memeluk agama Islam. Fasilitas peribadatan yang ada berupa 
masjid dan musala. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel 18. 
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Tabel 18.  Jumlah Masjid Menurut Desa/Kelurahan di Kawasan Agropolitan 
Malolo.

No Desa/ Kelurahan Masjid Musala

1 Panrannuangku 6 3

2 Mannongkoki 4 1

3 Malewang 6 2

4 Palleko 3 1

5 Mattompodalle 4 1

6 Parang Luara 3 1

7 Pa’rappunganta 7 -

8 Massamaturu 3 1

9 Timbuseng 6 1

10 Ko’mara 6 2

11 Barugaya 7 2

12 Towata 7 1

13 Kampung Beru 4 4

14 Lassang 4 1

15 Parangbado 2 2

16 Lassang Barat 4 1

17 Balangtanaya 4 1

18 Kale Ko’mara 4 1

Polongbangkeng Utara 84 25

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Jumlah masjid yang terdapat pada Kawasan Agropolitan Malolo 
sebanyak 84 buah, sedangkan musala sebanyak 25 unit. Hanya ada 
satu desa yang tidak memiliki musala yaitu Desa Pa’rappunganta. 
Fasilitas peribadatan untuk penduduk non-Muslim tidak terdapat pada 
kawasan ini.

Dari aspek utilitas jaringan jalan, data klasifikasi jalan di Kawasan 
Agropolitan Malolo dapat dilihat pada tabel 19 berikut.
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Tabel 19.  Klasifikasi Jaringan Jalan di Kawasan Agropolitan Malolo Menurut 
Desa/Kelurahan.

No Desa/ Kelurahan

Klasifikasi Jalan

Jalan Arteri 
Primer

Jalan Kolektor 
Primer

Jalan Lokal 

1 Panrannuangku √ √ √
2 Mannongkoki - - √
3 Malewang √ - √
4 Palleko √ √ √
5 Mattompodalle - √ √
6 Parang Luara - - √
7 Pa’rappunganta - √ √
8 Massamaturu - √ √
9 Timbuseng - √ √

10 Ko’mara - √ √
11 Barugaya - √ √
12 Towata - √ √
13 Kampung Beru - - √
14 Lassang - √ √
15 Parangbado - - √
16 Lassang Barat - √ √
17 Balangtanaya - - √
18 Kale Ko’mara - √ √

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Jaringan jalan yang ada di kawasan Agropolitan Malolo terdapat jalan 
provinsi yang merupakan jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer 
yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota 
Makassar dengan Kabupaten Takalar. Terdapat pula jalan kabupaten yang 
merupakan jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota kecamatan 
dengan beberapa desa/kelurahan. Selain itu, terdapat pula jalan lokal yang 
menghubungkan antar desa/kelurahan dan antar dusun/RW. 

Jaringan jalan merupakan hal yang strategis dalam pengembangan 
suatu kawasan. Fasilitas ini merupakan sarana yang digunakan 
masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan orang lain di luar kawasan 
maupun dengan masyarakat yang berdomisili di dalam kawasan. Di 
samping hal tersebut di atas, jaringan jalan ini memudahkan untuk 
pengangkutan hasil-hasil pertanian yang diproduksi oleh masyarakat 
maupun untuk transportasi distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan 
penduduk di dalam Kawasan Agropolitan Malolo. 
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Selain jaringan jalan, jaringan air bersih juga merupakan hal dasar 
yang menjadi kebutuhan dalam pengembangan kawasan agropolitan. 
Air bersih ini tidak hanya untuk kebutuhan masyarakat akan tetapi 
untuk aktivitas perekonomian pada kawasan agropolitan.

Jenis sumber air yang terdapat pada Kawasan Agropolitan Malolo 
adalah PDAM dan air sumur. Pelayanan PDAM pada kawasan ini 
masih terbatas di mana dari 18 desa/kelurahan yang ada, baru 6 desa/
kelurahan dengan jumlah pelanggan 725 rumah tangga yang menikmati 
fasilitas jaringan air bersih dari PDAM. Untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat akan air bersih, mereka menggunakan sumur sebagai 
sumber air bersih.

Air bersih pada Kawasan Agropolitan Malolo sudah tersedia 
dengan baik, masyarakat umumnya menggunakan sumur gali/bor di 
rumah-rumah. Selain sumur, beberapa masyarakat juga mendapatkan 
layanan air bersih dari PDAM. Air ini dimanfaatkan untuk aktivitas 
rumah tangga masyarakat, seperti minum, mandi, memasak, dan 
mencuci. Untuk lebih jelasnya, banyaknya jumlah rumah tangga 
yang menggunakan fasilitas air bersih menurut jenisnya di Kawasan 
Agropolitan Malolo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20.  Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Fasilitas Air Bersih 
Menurut Jenisnya di Kawasan Agropolitan Malolo.

No Desa/ Kelurahan
Jenis Sumber Air

PDAM Sumur 

1 Panrannuangku - 949

2 Mannongkoki - 951

3 Malewang 95 769

4 Palleko 60 747

5 Mattompodalle 236 465

6 Parang Luara 56 358

7 Pa’rappunganta 258 414

8 Massamaturu 20 408

9 Timbuseng - 647

10 Ko’mara - 582

11 Barugaya - 722

12 Towata - 723

13 Kampung Beru - 683
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No Desa/ Kelurahan
Jenis Sumber Air

PDAM Sumur 

14 Lassang - 498

15 Parangbado - 336

16 Lassang Barat - 688

17 Balangtanaya - 555

18 Kale Ko’mara - 238

Polongbangkeng Utara 725 10.733

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Berdasarkan tabel 20 dapat diketahui bahwa penduduk lebih banyak 
menggunakan sumur sebagai sumber air daripada PDAM. Adapun 
Desa Pa’rappunganta sebagai desa yang paling banyak menggunakan 
sumber air dari PDAM sebanyak 258 rumah tangga sedangkan yang 
paling sedikit adalah Desa Massamaturu sebanyak 20 rumah tangga. 
Untuk penggunaan sumur terbanyak berada di Kelurahan Panranuangku 
sebanyak 949 rumah tangga dan yang paling sedikit adalah Desa Kale 
Ko’mara sebanyak 238 rumah tangga.

Tabel 21.  Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Desa/Kelurahan di Kawasan 
Agropolitan Malolo.

No Desa/ Kelurahan
Jenis Sumber Listrik

Tenaga Surya PLN

1 Panrannuangku - 1.165

2 Mannongkoki - 1212

3 Malewang - 1005

4 Palleko - 807

5 Mattompodalle - 977

6 Parang Luara - 704

7 Pa’rappunganta - 838

8 Massamaturu - 553

9 Timbuseng - 700

10 Ko’mara - 668

11 Barugaya - 850

12 Towata - 700

13 Kampung Beru 43 625
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No Desa/ Kelurahan
Jenis Sumber Listrik

Tenaga Surya PLN

14 Lassang - 479

15 Parangbado - 467

16 Lassang Barat - 956

17 Balangtanaya - 664

18 Kale Ko’mara - 550

Polongbangkeng Utara 43 13.920

Sumber : BPS Kecamatan Polongbangkeng Utara dalam Angka 2019.

Untuk kebutuhan penerangan, dapat dilihat dari jumlah pelanggan 
listrik pada Kawasan Agropolitan Malolo seperti terlihat pada tabel 
di atas. Kebutuhan jaringan listrik di Kawasan Agropolitan Malolo 
sudah tersedia yang dapat dilihat dengan banyaknya tiang listrik dan 
gardu listrik yang tersebar di lokasi kajian. Masyarakat tidak hanya 
mendapatkan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetapi ada 
juga yang menggunakan tenaga surya.

Jumlah pelanggan listrik yang bersumber dari PLN terbanyak berada 
di Kelurahan Panranuangku sebanyak 1.165 pelanggan. Sedangkan yang 
paling sedikit ialah di Desa Parangbado sebanyak 467 pelanggan. Untuk 
listrik yang bersumber dari tenaga surya hanya ada di Desa Kampung 
Beru sebanyak 43 pelanggan. 

2. Komoditas Basis

Komoditas basis merupakan komoditas yang mempunyai potensi yang 
besar untuk pengembangan kawasan secara menyeluruh. Kawasan 
Agropolitan Malolo memiliki potensi pengembangan komoditas 
pertanian yang beragam.

Prinsip dasar pengembangan kawasan peruntukan pertanian 
didasari kesesuaian lahan dan persyaratan agroklimat yang dicirikan 
dengan lokasi budidaya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah baik 
pada lahan basah maupun lahan kering khususnya dalam pengembangan 
komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. 

Untuk kawasan pertanian pangan beberapa komoditas utama 
tanaman pangan (padi, jagung, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar). 
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Sesuai potensi wilayah masing-masing. Berikut disajikan gambar peta 
komoditas padi di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar. 

Gambar 3. Peta Komoditas Basis Padi Kawasan Agropolitan Malolo 
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Sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Takalar, yang 
terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, dalam pengembangan 
kawasan, beberapa desa/kelurahan yang menjadi basis berdasarkan 
hasil metode Location Quotient (LQ) pengembangan komoditas 
padi yakni Palleko, Parangbado, Mannongkoki, Panrannuangku, 
Malewang, Pa’rappunganta, Kampung Beru, Lassang, Lassang Barat, 
Mattompodalle, Parang Luara, Ko’mara, Massamaturu. Sedangkan 
yang termasuk wilayah nonbasis yakni Desa/Kelurahan Kale ko’mara, 
Timbuseng, Barugaya, Towata, Balangtanaya. 

Tanaman padi merupakan salah satu komoditas unggulan Sulawesi 
Selatan, di mana beras Sulawesi Selatan telah terkenal dengan 
kualitasnya yang baik dan hasil produksi komoditas ini selain untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan juga telah dikirim ke 
daerah lainnya di luar Sulawesi Selatan yaitu ke Pulau Jawa dan daerah 
di kawasan timur Indonesia. 

Kawasan peruntukan pertanian merupakan kawasan yang 
diperuntukkan untuk aktivitas pertanian. Kawasan peruntukan pertanian 
ini meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan 
kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, kawasan 
perikanan, kawasan peternakan. Masing-masing kawasan ini memiliki 
fungsi utama antara lain menghasilkan komoditas pertanian seperti 
palawija, bahan pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, 
menjadi daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya dan 
membantu dalam penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. 
Berikut gambar peta komoditas jagung di Kawasan Agropolitan Malolo 
Kabupaten Takalar.
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Gambar 4. Peta Komoditas Basis Jagung Kawasan Agropolitan Malolo 
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Pendekatan yang digunakan untuk menilai keunggulan komoditas 
jagung adalah pendekatan komoditas basis dengan menggunakan 
analisis Location Quotient (LQ). Wilayah beberapa desa/kelurahan 
yang menjadi basis komoditas jagung di Kawasan Agropolitan 
Malolo Kabupaten Takalar yakni pada Desa/Kelurahan Mannongkoki, 
Malewang, Massamaturu, Kale ko’mara, Timbuseng, Barugaya, Towata. 
Sedangkan yang termasuk wilayah nonbasis yakni Desa/Kelurahan 
Palleko, Parangbado, Panrannuangku, Pa’rappunganta, Kampung Beru, 
Lassang, Lassang Barat, Mattompodalle, Parang Luara, Ko’mara, dan 
Balangtanaya. 

Jagung merupakan komoditas yang identik dengan Kabupaten 
Takalar, di mana salah satu komoditas yang dipasarkan secara massal 
dan sudah dikenal masyarakat secara luas adalah Jagung. Jagung rebus 
Kabupaten Takalar telah menjadi ikon daerah di mana setiap pengguna 
jalan yang melintas di daerah tersebut pada umumnya berhenti untuk 
beristirahat dan menikmati suguhan jagung rebus yang banyak dijual 
oleh masyarakat di pinggiran jalan poros Gowa – Takalar – Jeneponto. 

Tipologi lahan untuk tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan 
yaitu pada daerah dataran rendah dan dataran tinggi, dengan kondisi 
bentuk lahan yaitu datar sampai dengan berombak (lereng <8%). Untuk 
pengelolaan komoditas usaha tani, dibutuhkan pengelolaan pertanian 
ramah lingkungan yang dapat mencapai produksi, produktivitas, serta 
keuntungan yang optimal, dengan tetap memperhatikan kondisi lahan, 
kelestarian sumber daya dan lingkungan.

Kacang hijau merupakan komoditas pertanian yang dikembangkan 
oleh masyarakat Sulawesi Selatan termasuk penduduk pada Kawasan 
Agropolitan Malolo. Berikut gambar peta komoditas kacang hijau di 
Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar.
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Gambar 5. Peta Komoditas Basis Kacang Hijau Kawasan Agropolitan Malolo
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Berdasarkan hasil analisis L/Q, beberapa desa/kelurahan yang 
menjadi basis komoditas kacang hijau di Kawasan Agropolitan Malolo 
Kabupaten Takalar yakni Desa/Kelurahan Parang Luara, Pa’rappunganta, 
Palleko, Panrannuangku, dan Mattompodalle. Sedangkan yang termasuk 
wilayah nonbasis yakni Desa/Kelurahan adalah Parangbado, Kale 
ko’mara, Timbuseng, Barugaya, Towata, Massamaturu, Kampung Beru, 
Lassang, Lassang Barat, Ko’mara, Balangtanaya, Mannongkoki, dan 
Malewang.

Peningkatan kegiatan proses produksi tanaman pangan melalui 
pemanfaatan lahan didasarkan pada kesesuaian lahan dalam upaya 
memperoleh komoditas tanaman pangan yang sehat, ekonomis, dan 
berkelanjutan. Dengan pengelolaan dan penerapan sistem usaha tani 
yang baik dan benar (good agricultural practices) maka akan meningkatkan 
jumlah dan kualitas produksi serta produktivitas tanaman yang 
dibudidayakan. Di samping itu dapat meningkatkan nilai jual dari 
komoditas yang dihasilkan. 

Komoditas ubi kayu adalah komoditas yang menjadi salah satu 
pertanian yang disukai masyarakat. Aneka olahan ubi kayu menjadi 
panganan yang disukai masyarakat. Salah satu olahan ubi kayu yang 
dikenal olah masyarakat adalah tapai ubi kayu atau yang dikenal dengan 
nama poteng di Kabupaten Takalar.

Berikut gambar peta wilayah komoditas ubi kayu pada Kawasan 
Agropolitan Malolo di Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten 
Takalar.
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Gambar 6. Peta Komoditas Basis Ubi Kayu Kawasan Agropolitan Malolo
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Desa/kelurahan yang menjadi basis komoditas ubi kayu berdasarkan 
hasil analisis L/Q pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten 
Takalar yakni Desa/Kelurahan Parang Luara, Pa’rappunganta, Palleko, 
Massamaturu, dan Balangtanaya. Sedangkan yang termasuk wilayah 
nonbasis yakni Desa/Kelurahan Parangbado, Kale ko’mara, Timbuseng, 
Barugaya, Towata, Kampung Beru, Lassang, Lassang Barat, Ko’mara, 
Mannongkoki, Malewang. Panrannuangku, dan Mattompodalle. 

Daerah kawasan pertanian dapat dikategorikan masuk dalam 
kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditunjuk 
sebagai daerah yang mempunyai fungsi utama sebagai wilayah budidaya 
suatu komoditas. Penunjukan ini didasarkan pada kondisi serta potensi 
sumber daya alam, dan sumber daya manusia serta sumber daya buatan 
yang dimiliki. Sumber daya ini menjadi potensi untuk mengelola, 
menumbuhkan, dan mengembangkan kawasan pertanian berbasis 
agribisnis, kegiatan-kegiatan usaha tani yang dilakukan yaitu penyediaan 
sarana dan prasarana dalam proses produksi, pelaksanaan budidaya 
tanaman, pengolahan pascapanen, dan pemasaran hasil produksi, serta 
kegiatan pendukung lainnya yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi 
dan berkelanjutan. 

Penetapan kawasan basis komoditas ubi jalar dapat dilihat pada 
gambar peta komoditas ubi jalar pada Kawasan Agropolitan Malolo, 
Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai berikut.
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Gambar 7. Peta Komoditas Basis Ubi Jalar Kawasan Agropolitan Malolo
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Wilayah desa/kelurahan yang menjadi basis komoditas ubi jalar di 
Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar yakni Desa/Kelurahan 
Lassang Barat, Lassang, Mattompodalle, Kampung Beru, Parang Luara, 
Palleko, Parangbado, Pa’rappunganta, Massamaturu, Balang Tanaya, 
Panrannuangku, dan Manongkoki. Sedangkan yang termasuk wilayah 
nonbasis yakni Desa/Kelurahan Kale ko’mara, Timbuseng, Barugaya, 
Towata, Ko’mara, dan Malewang. 

3. Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki nilai yang sangat 
dominan serta mempunyai keunggulan dalam memberikan kontribusi 
jumlah produksi, baik secara sektoral maupun total, memiliki daya 
persebaran dan derajat yang kuat, serta memiliki potensi basis ekonomi 
yang kuat. Terdapat berbagai program-program di sektor pertanian 
untuk mengembangkan komoditas pertanian yang dapat dilaksanakan 
pada lahan-lahan yang ada, tentunya harus disesuaikan dengan kondisi 
fisik dan kondisi agroklimat yang terdapat pada wilayah atau kawasan 
yang ditetapkan sebagai suatu perencanaan kebijakan pemerintah. 

Pada Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar, terdapat 
beberapa komoditas yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan. 
Berikut gambar peta komoditas unggulan padi di Kawasan Agropolitan 
Malolo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.
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Gambar 8. Peta Komoditas Unggulan Padi Kawasan Agropolitan Malolo
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Wilayah desa/kelurahan yang termasuk tipologi lambat komoditas 
unggulan padi di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar 
yakni Desa/Kelurahan Towata, Barugaya, Kale Ko’mara, Timbuseng, 
Massamaturu, dan Balang Tanaya. Sedangkan yang termasuk wilayah 
desa/kelurahan yang termasuk tipologi progresif yakni Lassang Barat, 
Lassang, Mattompodalle, Kampung Beru, Parang Luara, Palleko, 
Parangbado, Pa’rappunganta, Panrannuangku, Manongkoki, Ko’mara, 
dan Malewang. 

Komoditas padi dilihat dari tipologi yang dimiliki masing-masing 
desa/kelurahan yang ada pada Kawasan Agropolitan Malolo di 
Kabupaten Takalar bukan merupakan komoditas unggulan yang dapat 
menjadi komoditas prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi wilayah di kawasan tersebut.

Sumber daya lahan sebagai salah satu inputan dalam proses 
produksi usaha tani, digunakan sebagai media tumbuh berbagai jenis 
tanaman. Komoditas yang dibudidayakan tersebut haruslah disesuaikan 
dengan kesuburan lahan, elevasi, dan iklim yang melingkupinya. 

Sumber daya lahan ini dapat dipergunakan untuk proses produksi 
dan memperbarui komoditas tumbuhan seperti tanaman pangan, 
hortikultura, dan perkebunan, maupun untuk proses produksi dan 
memperbarui komoditas peternakan. Berikut gambar peta komoditas 
unggulan jagung di Kawasan Agropolitan Malolo Kecamatan 
Polombangkeng Utara Kabupaten Takalar.
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Gambar 9. Peta Komoditas Unggulan Jagung Kawasan Agropolitan Malolo 
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Berdasarkan peta di atas dan hasil analisis yang dilakukan, wilayah 
desa/kelurahan yang termasuk tipologi progresif komoditas jagung di 
Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar yakni Kale Ko’mara, 
Manongkoki, dan Malewanog. Tipologi lambat berada pada Desa/
Kelurahan Lassang, Mattompodalle, Palleko, dan Parang Luara. Untuk 
wilayah desa/kelurahan tipologi andalan komoditas jagung yakni 
Ko’mara, Balang Tanaya, Panrannuangku, Pa’rappunganta, Parangbado, 
Kampung Beru, serta Lassang Barat. Wilayah desa/kelurahan yang 
memiliki tipologi unggulan yakni Towata, Barugaya, Timbuseng, dan 
Massamaturu.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat 
wilayah/desa di Kawasan Agropolitan Malolo yang bertipologi unggulan 
sehingga dapat dikemukakan bahwa komoditas jagung merupakan 
unggulan pada kawasan tersebut. Komoditas ini menjadi potensial 
untuk dikembangkan dan direncanakan dengan baik sehingga mampu 
mendorong perekonomian di kawasan pada khususnya dengan 
menciptakan dan mengolah sumber daya yang ada untuk mendukung 
komoditas jagung dikelola mulai dari hulu sampai ke hilir pada Kawasan 
Agropolitan Malolo. 

Kawasan agropolitan merupakan kawasan pada wilayah perdesaan 
yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan sebagai sistem produksi 
pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu dalam satu 
keterkaitan fungsi dan hierarki sistem permukiman dan sistem 
agribisnis. Kawasan agropolitan merupakan kombinasi berbagai 
kegiatan manusia untuk bermukim dan melakukan aktivitas ekonomi 
dalam kawasan. Kawasan budidaya menampilkan struktur tata ruang 
kawasan sebagai gambaran adanya potensi lokasi dari semua kinerja 
wilayah.

Komoditas kacang hijau merupakan salah satu komoditas tanaman 
pangan semusim yang memiliki umur pendek (60 hari). Tanaman ini 
berupa semak yang tumbuh tegak dan termasuk ke dalam suku polong-
polongan. Berikut gambar peta komoditas unggulan kacang hijau di 
Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar.
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Gambar10. Peta Komoditas Unggulan Kacang Hijau Kawasan Agropolitan 
Malolo
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Wilayah desa/kelurahan yang termasuk tipologi progresif komoditas 
kacang hijau di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar yakni 
Mattompodalle, Parang Luara, Palleko, Pa’rappunganta, Panrannuangku 
sedangkan desa/kelurahan yang termasuk kategori tipologi andalan 
yaitu Barugaya, dan wilayah desa/kelurahan yang termasuk kategori 
tipologi lambat yakni Kale Ko’mara, Manongkoki, Malewang, Lassang, 
Ko’mara, BalangTanaya, Parangbado, Kampung Beru, serta Lassang 
Barat, Towata, Timbuseng, dan Massamaturu.

Komoditas unggulan adalah komoditas yang dalam sektor ataupun 
kegiatan ekonominya memiliki potensi, kinerja, dan prospek yang lebih 
baik untuk dikembangkan dibandingkan sektor lainnya. Pemilihan 
komoditas unggulan untuk dikembangkan, diharapkan dapat menjadi 
motor penggerak kegiatan usaha ekonomi dan menciptakan kemandirian 
pembangunan di wilayah/kawasan tersebut. 

Ubi kayu yang dikenal pula dengan nama singkong atau ketela pohon 
termasuk umbi-umbian yang umumnya tumbuh di daerah tropis. Umbi 
yang dihasilkan merupakan makanan pokok penghasil karbohidrat, dan 
daunnya dijadikan sebagai sayuran. Untuk pengembangan peternakan, 
ubi kayu juga merupakan salah satu sumber pakan ternak. 

Banyaknya olahan makanan yang berbahan dasar ubi kayu 
sehingga tanaman ini banyak diminati oleh masyarakat. Berikut gambar 
peta komoditas unggulan ubi kayu di Kawasan Agropolitan Malolo 
Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
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Gambar 11. Peta Komoditas Unggulan Ubi Kayu Kawasan Agropolitan 
Malolo 
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Wilayah desa/kelurahan yang termasuk tipologi progresif 
komoditas ubi kayu di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar 
yakni Palleko, Massamaturu, Balang Tanaya, dan Parangbado. Desa/
kelurahan yang termasuk tipologi andalan yakni Towata, Kampung 
Beru, serta Panrannuangku. Sedangkan wilayah desa/kelurahan dalam 
kategori lambat yakni Kale Ko’mara, Manongkoki, Malewang, Lassang, 
Mattompodalle, Parang Luara, Ko’mara, Pa’rappunganta, dan Lassang 
Barat.

Perwilayahan komoditas memerlukan alat analisis. Salah satu 
analisis yang dilakukan adalah pemetaan potensi suatu wilayah terhadap 
komoditas unggulan yang terdapat pada masing-masing wilayahnya 
dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komoditas unggulan mempunyai 
nilai yang sangat dominan, sehingga dapat diinterpretasikan sebagai 
sektor perekonomian yang memiliki keunggulan dalam memberikan 
kontribusi produksi, daya persebaran, dan derajat kepekaan yang kuat, 
serta mempunyai basis ekonomi yang kuat dan sektor potensial. Yang 
kedua adalah komoditas unggulan yang tidak dominan, komoditas 
ini masih bisa dikembangkan dan hal inilah yang menjadi fokus para 
perencana untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan ini 
(Anshar, M. dkk., 2020).

Ubi jalar adalah tanaman umbi-umbian semusim yang merupakan 
sumber energi dalam bentuk karbohidrat. Berikut gambar peta 
komoditas unggulan ubi jalar di Kawasan Agropolitan Malolo Kecamatan 
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.



98 Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan

Gambar 12. Peta Komoditas Unggulan Ubi Jalar Kawasan Agropolitan Malolo
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Wilayah desa/kelurahan yang termasuk tipologi lambat komoditas 
ubi jalar di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar yakni 
Ko’mara, Barugaya, Timbuseng, Kale Ko’mara, dan Malewang. 
Sedangkan yang termasuk tipologi progresif yakni Desa/Kelurahan 
Manongkoki, Lassang, Mattompodalle, Palleko, Parang Luara, Balang 
Tanaya, Panrannuangku, Pa’rappunganta, Parangbado, Kampung Beru, 
serta Lassang Barat Towata, dan Massamaturu. 

B. Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 
Selatan, terletak di bagian timur Sulawesi Selatan dengan jarak ± 223 
km dari Kota Makassar. Dari segi astronomis, Kabupaten Sinjai berada 
pada 502“56”- 5021‟1‟‟ Lintang Selatan (LS) dan 1190 56‟30”- 1200 
25“33” Bujur Timur (BT). Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten 
Sinjai mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone.

2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah seluas 
919.96 km2. Secara administrasif terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 
desa sebanyak 67 (enam puluh tujuh), dan 13 (tiga belas) kelurahan. 
Wilayah administrasi dan luas wilayah masing-masing kecamatan yang 
terdapat di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai. 

No Kecamatan
Ibu Kota

Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel
Luas 
(Km2)

Persentase
(%)

1 Sinjai Barat Tassililu 9 135,53 16.53

2 Sinjai Borong Pasir Putih 8 66,97 8.17

3 Sinjai Selatan Bikeru 11 131,99 16.10

4 Tellulimpoe Mannanti 11 147,30 17.96

5 Sinjai Timur Samataring 13 71,88 8.77

6 Sinjai Tengah Samaenre 11 129,70 15.82
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No Kecamatan
Ibu Kota

Kecamatan
Jumlah

Desa/Kel
Luas 
(Km2)

Persentase
(%)

7 Sinjai Utara Balangnipa 6 29,57 3.61

8 Bulupoddo Lamatti Riattang 7 99,47 12.13

9 Pulau Sembilan Pulau Harapan 4 7,55 0.92

Jumlah 8 919,96 100

Sumber : Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2021

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa daerah yang memiliki 
luas terbesar di Kabupaten Sinjai adalah Kecamatan Tellulimpoe seluas 
147,30 km2 (17,96 %), Kecamatan Sinjai Barat seluas 135,53 km2 
(16,53 %), dan Kecamatan Sinjai Selatan seluas 131,99 km2 (16,10 
%). Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Pulau Sembilan 
yang hanya memiliki luas sebesar 7,55 km2, dengan persentase 0,92 %, 
wilayah administrasi Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam bentuk 
gambar diagram untuk menunjukkan fakta dengan jelas dan mudah 
dipahami dapat dilihat pada gambar berikut.

Sinjai Barat

Tellulimpoe

Sinjai Timur

Sinjai Utara

Sinjai Tengah

Sinjai Selatan

Pulau SembilanBulupoddo

Sinjai Selatan

1%

16%

8%

16%

18%

9%

16%

4%
12%

Gambar 13. Luas Wilayah Kabupaten Sinjai 
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Gambaran peta administrasi Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada 
gambar 14 sebagai berikut.

Gambar 14. Peta Administrasi Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Timur terdiri atas 12 desa dan 1 kelurahan. 
Jumlah lahan pertanian pada daerah ini seluas 2.192.12 Ha, meliputi 
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penggunaan lahan tanah sawah dan lahan tanah kering. Untuk lebih 
jelasnya dapat dilihat pada tabel luas penggunaan lahan sebagai berikut.

Tabel 23.  Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2020.

Desa / 
Kelurahan

Tanah 
Sawah 

(Ha)

Tanah Kering ( Ha )

Perkebunan
Hutan 
Rakyat

Padang 
Rumput 
(Rawa)

Lainnya
Lahan 
Bukan 

Pertanian

Biroro 173 344 5 - - 75

Lasiai 308 307 13 5 - 81

Sanjai 329 252 - 31 21 187

Pasimarannu 86 188 - - 50 16

Pattalassang 304 403 - - - 43

Panaikang 84 314 25 - 16 33

Samataring 256 22 14 - 102 56

Kaloling 200 211 56 - - 42

Saukang 260 309 - - - 31

Kampala 268 307 - - - 34

Tonge – 
Tongke

120 108 95 - 60 92

Salohe 157 141 - - - 24

Bongki 
Lengkese

158 300 - - - 72

Jumlah 2703 3206 208 36 249 786

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021.

Kecamatan Sinjai Timur sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten 
Sinjai secara umum merupakan daerah kawasan pertanian. Hal ini 
didukung pula oleh tingkat kesuburan tanah. Pada daerah ini sebagian 
besar kawasan perdesaan termasuk dalam kawasan hutan lindung. Luas 
lahan yang berpotensi untuk pertanian terdiri atas lahan persawahan 
sebesar 2.703 Ha, tegalan 2.170 Ha, perkebunan 3206 Ha, dan hutan 
rakyat 208 Ha.

Komoditas pertanian tanaman pangan yang ada di kawasan ini 
yaitu padi, jagung, dan kacang tanah. Di mana hasil produksi yang 
paling tinggi pada komoditas padi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada tabel berikut.
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Tabel 24.  Hasil Produksi Padi di Kecamatan Sinjai Timur

Desa
Hasil Produksi (Ton)

2016 2017 2018 2019 2020

Saukang 1432.97 1495.83 1621.56 1457.07 1180.08

Kaloling 1027.55 1072.63 1162.79 1044.83 846.21

Biroro 921.15 961.56 1042.39 936.65 758.59

Salohe 806.63 842.02 912.79 820.19 664.27

Samataring 1458.75 1522.75 1650.74 1483.28 1201.31

Patalassang 1448.29 1511.82 1638.90 1472.65 1192.69

Bongki Lengkese 767.49 801.16 868.50 780.40 632.04

Sanjai 1659.59 1732,40 1878,01 1687,50 1366,71

Kampala 1376,92 1437,33 1558.14 1400.08 1133.92

Panaikang 455.11 475.08 515.01 462.77 374.79

Lasiai 1639.97 1711.92 1855.81 1667.56 1350.55

Tongke – Tongke 627.74 655.28 710.36 638.30 516.96

Passimarannu 441.85 461.23 500.00 449.28 363.87

Sumber : BPP Kecamatan Sinjai Timur.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun 
hasil produksi tanaman pangan padi di setiap desa di Kecamatan Sinjai 
Timur sangat beragam dan hasil produksinya tidak selalu meningkat 
tiap tahunnya. Hasil produksi tanaman padi terbanyak di tahun 2020 
yaitu di Desa Sanjai dan hasil produksi tanaman padi paling sedikit di 
Desa Passimarannu.

Tabel 25.  Hasil Produksi Jagung di Kecamatan Sinjai Timur

Desa
Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Saukang 313.62 315.77 135.14 394.01 346.23

Kaloling 216.74 218.22 93.39 272.29 239.28

Biroro 158.94 160.03 68.49 199.68 175.47

Salohe 139.98 140.94 60.32 175.86 154.53

Samataring 225.21 226.75 97.04 282.93 248.62

Patalassang 159.81 160.90 68.86 200.77 176.42

Bongki Lengkese 334.47 336.76 144.12 420.19 369.24

Sanjai 848.78 854.59 365.74 1066.33 937.03



104 Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan

Desa
Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Kampala 251.76 253.48 108.48 316.29 277.94

Panaikang 95.20 95.85 41.02 119.60 105.10

Lasiai 151.27 152.30 65.18 190.04 167.00

Tongke – Tongke 80.79 81.34 34.81 101.49 89.19

Passimarannu 91.44 92.06 39.40 114.87 100.94

Sumber : BPP Kecamatan Sinjai Timur.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun hasil 
produksi tanaman pangan jagung di setiap desa di Kecamatan Sinjai 
Timur sangat beragam dan hasil produksinya tidak selalu meningkat tiap 
tahunnya. Pada tahun 2020 hasil produksi tanaman jagung terbanyak 
terjadi di Desa Sanjai dengan jumlah produksi 1.066,33 ton dan hasil 
produksi tanaman jagung paling sedikit terdapat di Desa Tongke-Tongke 
dengan jumlah produksi sebesar 101,49 Ha.

Untuk produksi tanaman pangan kacang tanah di Kecamatan Sinjai 
Timur Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26.  Hasil Produksi Kacang Tanah di Kecamatan Sinjai Timur

Desa
Tahun

2016 2017 2018 2019 2020

Saukang 1.21 7.73 14.20 48.66 13.02

Kaloling 1.37 8.78 16.13 55.28 14.79

Biroro 0.67 4.28 7.86 26.93 7.21

Salohe 0.53 3.38 6.21 21.26 5.69

Samataring 1.22 7.80 14.34 49.14 13.15

Patalassang 0.76 4.88 8.96 30.71 8.22

Bongki Lengkese 0.38 2.40 4.41 15.12 4.05

Sanjai 1.20 7.65 14.07 48.19 12.90

Kampala 1.15 7.35 13.51 46.30 12.39

Panaikang 1.38 8.85 16.27 55.75 14.92

Lasiai 0.86 5.48 10.07 34.49 9.23

Tongke – Tongke 0.36 2.33 4.27 14.65 3.92

Passimarannu 0.65 4.13 7.58 25.99 6.95

Sumber : BPP Kecamatan Sinjai Timur
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahun hasil 
produksi tanaman pangan kacang tanah di setiap desa di Kecamatan 
Sinjai Timur sangat beragam ada yang mengalami peningkatan dan ada 
yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Hasil produksi tanaman 
kacang tanah terbanyak di tahun 2020 yaitu di Desa Panaikang dan hasil 
produksi tanaman kacang tanah paling sedikit di Desa Bongki Lengkese.

1. Penentuan Sektor Unggulan

Dalam menentukan sektor dan/atau komoditas unggulan komparatif, 
maka dilakukan Analisis Location Quotient (LQ) yaitu melihat dan 
mengidentifikasi sektor-sektor yang masuk ke dalam kategori 
sektor basis dan nonbasis di daerah tersebut. Hasil analisis LQ akan 
memberikan informasi sehingga kita dapat menentukan sektor basis 
pada kawasan yang dikaji.

Tabel 27.  Hasil Analisis LQ Tanaman Pangan di Kecamatan Sinjai Timur

Desa
Tanaman Pangan

Padi Jagung Kacang Tanah

Saukang 0.98 1.22 0.99

Kaloling 0.7 0.8 1.2

Biroro 1.02 1.00 1.01

Salohe 1.02 1.01 0.8

Samataring 1.03 0.9 1.04

Patalassang 1.1 0.7 0.7

Bongki Lengkese 0.8 2.1 0.5

Sanjai 0.8 2.3 0.7

Kampala 1.01 1.1 1.01

Panaikang 0.96 1.2 3.5

Lasiai 1.1 0.6 0.7

Tongke – Tongke 1.1 0.8 0.7

Passimarannu 0.98 1.2 1.7

Sumber : Hasil Analisis 2021

*Ket : LQ > 1 = Basis , LQ < 1 = Non Basis

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan analisis LQ, 
diketahui bahwa sektor basis di setiap daerah berbeda. Sektor basis 
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untuk komoditas padi hampir terdapat di semua desa di Kecamatan 
Sinjai Timur yaitu di Desa Biroro, Desa Salohe, Desa Samataring, Desa 
Pattalasang, Dea Bongki Lengkese, Desa Kampala, Desa Lasiai, dan 
Desa Tongke- Tongke. Untuk sektor basis komoditas jagung terdapat di 
Desa Saukang, Desa Biroro, Desa Salohe, Desa Bongki Lengkese, Desa 
Kampala, Desa Panaikang, dan Desa Passimarannu. Sedangkan untuk 
sektor basis komoditas kacang tanah hanya terdapat di Desa Kaloling, 
Desa Biroro, Desa Samataring, Desa Kampala, Desa Panaikang, dan 
Desa Passimarannu.

Analisis Shift Share digunakan sebagai alat ukur untuk melihat 
dan mengetahui kemampuan kompetisi (competitiveness) suatu wilayah. 
Analisis ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis 
struktur perekonomian di suatu wilayah. Di samping itu analisis ini 
dapat pula dipergunakan untuk melihat bagaimana pertumbuhan sektor-
sektor perekonomian suatu wilayah selama dua periode.

Tabel 28.  Hasil Analisis Shift Share Tanaman Pangan di Kecamatan Sinjai 
Timur

Desa
Tanaman Pangan

Padi Jagung Kacang Tanah

Saukang -252.9 32.6 11.8

Kaloling -181.3 22.5 13.4

Biroro -162.6 16.5 6.5

Salohe -142.35 14.55 5.16

Samataring -257.44 23.42l 11.93

Patalassang -255.59 16.62 -103.33

Bongki Lengkese -135.45 128.58 7.41

Sanjai -292.88 88.25 11.70

Kampala -407.39 -3.78 11.22

Panaikang -134.57 10.04 13.64

Lasiai -485.24 -2.23 8.39

Tongke – Tongke -185.66 -1.13 3.63

Passimarannu -208.62 8.21 12.66

Sumber : Hasil Analisis 2021

*Ket : Dij > 0 = Pertumbuhan Progresif , Dij < 0 = Pertumbuhan Lamban
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Berdasarkan hasil analisis Shift Share menunjukkan bahwa jagung 
dan kacang tanah merupakan komoditas dengan pertumbuhan progresif 
di setiap desa kecuali di Desa Kampala dan Desa Tongke-Tongke jagung 
merupakan komoditas dengan pertumbuhan lambat dan di Desa 
Pattalasang, kacang tanah merupakan komoditas dengan pertumbuhan 
lambat. Sedangkan untuk komoditas padi menunjukkan nilai – (negatif) 
atau pertumbuhan lambat di semua desa di Kecamatan Sinjai Timur.

Kombinasi hasil Analisis LQ dan Shift Share digunakan untuk 
menentukan sektor unggulan. Penggunaan kombinasi nilai ini akan 
menunjukkan bahwa sektor unggulan dengan nilai LQ yang bernilai >1 
dan nilai Shift Share (Dij) yang bernilai > 0. Hasil analisis kombinasi 
Analisis LQ dan Shift Share yang dikenal dengan analisis tipologi klassen, 
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 29.  Hasil Analisis Tipologi Klassen di Kecamatan Sinjai Timur

Desa Tanaman Pangan

Padi Jagung Kacang Tanah

Saukang Tertinggal Unggulan Andalan

Kaloling Tertinggal Andalan Unggulan

Biroro Prospektif Unggulan Unggulan

Salohe Prospektif Unggulan Andalan

Samataring Prospektif Andalan Unggulan

Patalassang Prospektif Andalan Tertinggal

Bongki Lengkese Tertinggal Unggulan Andalan

Sanjai Tertinggal Unggulan Andalan

Kampala Prospektif Unggulan Unggulan

Panaikang Tertinggal Unggulan Unggulan

Lasiai Prospektif Tertinggal Andalan

Tongke – Tongke Prospektif Tertinggal Andalan

Passimarannu Tertinggal Andalan Unggulan

Sumber : Hasil Analisis 2021
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Tabel 30.  Rekapitulasi Kawasan Pengembangan Komoditas Unggulan, 
Andalan, Prospektif, dan Tertinggal.

Komoditas
Unggulan 

(Area)
Andalan 
(Area)

Prospektif 
(Area)

Tertinggal 
(Area)

Padi 0 0 7 6

Jagung 7 4 0 2

Kacang Tanah 6 6 0 1

Total 13 10 7 9

Sumber : Hasil Analisis 2021

Tabel 29 dan Tabel 30 menunjukkan bahwa komoditas unggulan 
berada pada 13 desa dengan jagung di 7 desa dan kacang tanah 6 desa. 
Tipologi komoditas andalan terdapat di 10 desa dengan jagung di 4 desa 
dan kacang tanah 6 desa. Tipologi komoditas prospektif ditemukan 
pada 7 desa yang didominasi oleh padi. Tipologi komoditas tertinggal 
ditemukan di 9 wilayah dengan urutan kacang tanah 1 desa, jagung 2 
desa, dan padi 6 desa.

a. Komoditas Padi

Padi merupakan salah satu komoditas penting karena merupakan 
kebutuhan pokok makanan bagi masyarakat (Siradjuddin et al., 2021). 
Berdasarkan Gambar 2, komoditas padi bukan merupakan komoditas 
unggulan dan komoditas andalan. Padi merupakan komoditas prospektif 
di 7 wilayah dan komoditas tertinggal di 6 wilayah.

Komoditas padi di Kecamatan Sinjai Timur sebagai komoditas 
prospektif terdapat di Desa Kampala, Salohe, Pattalasang, Lasiai, Biroro, 
Tongke-Tongke, dan Kelurahan Samataring. Komoditas prospektif adalah 
komoditas yang memiliki prospek keunggulan komparatif, nilai ekonomi 
tinggi, dan potensi nilai tambah. Lebih lanjut dijelaskan oleh Paramartha 
et al., (2017) bahwa komoditas padi meskipun termasuk komoditas yang 
pertumbuhannya lambat, namun mempunyai kontribusi yang besar.

b. Komoditas Jagung

Jagung adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat, selain gandum 
dan padi. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan jagung sebagai 
makanan pokok. Di samping itu jagung juga telah diolah sebagai bahan 
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baku untuk pakan ternak. Kegunaan lain dari jagung adalah sumber 
minyak makanan dan bahan pembuatan tepung maizena. Di samping 
itu produk turunan jagung banyak pula digunakan menjadi bahan 
baku berbagai produk farmasi, kosmetik, dan produk industri kimia. 
Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, komoditas jagung merupakan 
komoditas unggulan di 8 wilayah, komoditas andalan di 3 wilayah, dan 
komoditas tertinggal di 2 wilayah.

Komoditas jagung di Kecamatan Sinjai Timur sebagai komoditas 
unggulan terdapat di Desa Biroro, Bongki Lengkese, Kampala, 
Panaikang, Passimarannu, Salohe, Sanjai, dan Saukang. Komoditas 
unggulan adalah merupakan komoditas yang bernilai strategis 
berdasarkan pada pertimbangan fisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan. 
Komoditas jagung dikatakan komoditas unggulan karena merupakan 
komoditas basis, ketersediaannya dapat memenuhi kebutuhan 
pasar, dan mempunyai kontribusi yang besar dalam pertumbuhan 
ekonomi, serta memiliki ketahanan dan laju pertumbuhan dari setiap 
komoditas tersebut lebih besar dari laju pertumbuhan PDRB (Anshar 
& Siradjuddin, 2021). Sebagaimana juga menurut (Khairad et al., 2018) 
bahwa komoditas jagung merupakan komoditas strategis di sektor 
pertanian dan perekonomian, di mana komoditas unggulan memiliki 
fungsi yang beragam, baik untuk pangan maupun pakan.

c. Komoditas Kacang Tanah

Kacang tanah adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi, di 
mana komoditas ini tidak hanya dijadikan sebagai bahan pangan secara 
langsung, namun bisa diolah dan menjadi bahan dasar produk industri 
makanan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, komoditas kacang 
tanah merupakan komoditas andalan di 6 wilayah, komoditas unggulan 
di 6 wilayah, dan komoditas tertinggal di 1 wilayah.

Komoditas kacang tanah di Kecamatan Sinjai Timur sebagai 
komoditas andalan terdapat di Desa Kampala, Kaloling, Panaikang, 
Passimarannu, Biroro, dan Kelurahan Samataring dan komoditas 
andalan terdapat di Bongki Lengkese, Salohe, Saukang, Tongke-Tongke, 
Lasiai, dan Sanjai. Komoditas andalan merupakan komoditas yang 
potensial, di mana komoditas ini hanya mampu untuk memenuhi 
kebutuhan internal dan dianggap sebanding dengan komoditas sejenis di 
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daerah lain. Menurut (Susanto, 2014) komoditas kacang tanah termasuk 
dalam komoditas andalan karena memiliki pertumbuhan yang cepat, 
akan tetapi di sisi lain memberikan kontribusi kecil. Sebagai komoditas 
andalan maka komoditas kacang tanah dapat dikatakan mampu bersaing 
dengan komoditas lainnya karena didukung oleh pertumbuhannya yang 
cepat.

2. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kabupaten Sinjai terdiri atas 3 (tiga) dimensi wilayah, yaitu wilayah 
dataran rendah, wilayah laut/pantai, dan wilayah dataran tinggi. 
Ditinjau secara morfologi, topografi wilayah Kabupaten Sinjai memiliki 
kondisi yang sangat bervariasi, yaitu area dataran hingga area yang 
bergunung. Kawasan dataran hingga landai mencakup sekitar 38,26 % 
atau seluas 31,370 Ha dengan kemiringan 0-15 %. Kawasan perbukitan 
hingga bergunung diperkirakan seluas 25,625 Ha atau 31,25 %. dengan 
kemiringan di atas 40 %. Untuk lebih jelasnya, luas penyebaran topografi 
di Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Luas Wilayah Menurut Ketinggian di Kabupaten Sinjai Tahun 2020

No Tinggi Wilayah ( Mdpl ) Luas ( Ha ) Persentase (%)

1 < 25 4.649 5,67

2 25 – 100 9.594 11,70

3 100 – 500 44.295 54,02

4 500 – 1000 15.615 19,04

5 >1000 7.843 9,57

Jumlah 81996 100

Sumber : Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2021.

Adapun peta topografi Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai 
dapat dilihat pada gambar berikut.



111Bab 3: Pengembangan Komoditi Pertanian Basis dan Unggulan

Gambar 15. Peta Topografi Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
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Gambar 16. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten 
Sinjai.
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Gambar 17. Peta Morfologi Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan pada persebaran jenis batuan, batuan yang terdapat di 
Kabupaten Sinjai terbagi dalam 5 (lima) kelompok atau golongan, yang 
terdiri dari (a) batuan vulkanik/beku; (b) batuan endapan; (c) batuan 
mikan atau metamorf; (d) batuan alluvial; dan (5) batuan organik. 
Sesuai dengan spesifikasi jenis tanah di Kabupaten Sinjai, adalah 
merupakan batuan termuda yang berumur plesistosen dan tersusun 
batuan induk, lava, breksi, endapan lahar dan tufa. Secara umum, jenis 
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bahan batuan ini merupakan bahan batuan kurang kompak dan mudah 
tergeser, di atas menindih tidak selaras dengan endapan alluvium yang 
berupa pasir kerikil, lempung dan lahar yang umumnya masih terlepas.

Untuk melihat peta geologi dan peta jenis tanah yang terdapat di 
Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, dapat dilihat pada gambar 
berikut.

Gambar 18. Peta Geologi Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
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Gambar 19. Peta Jenis Tanah Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.
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Kabupaten Sinjai termasuk daerah yang memiliki iklim subtropis, 
di mana sepanjang tahun terdapat 2 (dua) musim, yaitu musim hujan 
yang terjadi pada periode bulan April - Oktober, serta musim kemarau 
yang berlangsung pada periode bulan Oktober-April.

Dilihat dari curah hujan, Kabupaten Sinjai mempunyai curah hujan 
antara 2.000 - 4.000 mm/tahun, dengan variasi hari hujan antara 100 
- 160 hari hujan/tahun. Kelembaban udara tercatat rata-rata berkisar 
antara 64 - 87%, dengan rata-rata suhu udara berkisar antara 21,1oC 
sampai dengan 32,40 C.

Tabel 32.  Kondisi Curah Hujan Kabupaten Sinjai Tahun 2020

No Bulan Jumlah Curah Hujan ( mm )

1 Januari 186

2 Februari 184

3 Maret 162

4 April 221

5 Mei 665

6 Juni 470

7 Juli 218

8 Agustus 70

9 September 79

10 Oktober 130

11 November 253

12 Desember 146

Sumber : Kabupaten Sinjai dalam Angka 2021
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Gambar 20. Peta Curah Hujan Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai.

Wilayah Kabupaten Sinjai memiliki 2 (dua) jenis kategori hidrologi 
yang melingkupi wilayah Kabupaten Sinjai, yaitu kategori jenis air 
permukaan serta jenis air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kedua 
jenis kategori air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir 
di permukaan bumi (run-off) dan sebagian lagi meresap ke dalam tanah. 
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Air permukaan yang terdapat di Kabupaten Sinjai, beberapa di 
antaranya berupa sungai-sungai yang mengalir melalui wilayah ini, di 
antaranya sungai: Apareng, Gareccing, Manalohe, Losisang, Bihulo, 
Pangisoreng, Bintulang, Arango, Rumpala, Tangka, Mangottong, Laure, 
serta beberapa sungai kecil lainnya, yang sebagian besar bermuara ke Teluk 
Bone. Potensi sumber air permukaan sebesar 15.137.280 ribu m3 dengan 
debit air sekitar 3,12 m3/detik. Sebagian besar potensi air yang terdapat 
di wilayah tersebut dimanfaatkan untuk keperluan usaha tani komoditas 
pertanian.

Berdasarkan aspek demografi, jumlah penduduk di Kabupaten 
Sinjai berdasarkan data BPS tahun 2020 sebanyak 259.478 jiwa. Adapun 
wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu pada Kecamatan 
Sinjai Utara dengan jumlah penduduk sebanyak 50.498 jiwa dengan 
persentase 19,46 %. Selanjutnya Kecamatan Sinjai Selatan dengan 
persentase penduduk sebesar 15,60 % atau sebanyak 40.473 jiwa.
Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit berada di 
Pulau Sembilan sebanyak 7.568 jiwa.

Dilihat dari kepadatan penduduknya, kecamatan yang memiliki 
jumlah penduduk paling padat di Kabupaten Sinjai adalah Kecamatan 
Sinjai Utara dengan kepadatan 1.708 penduduk per km2. Selanjutnya 
Kecamatan Pulau Sembilan dengan kepadatan 997 penduduk per km2. 
Kecamatan Kepulauan Sembilan memiliki kepadatan yang cukup besar 
dilihat dari jumlah penduduknya yang paling sedikit dibandingkan 
dengan kecamatan lainnya, akan tetapi karena luas wilayahnya yang 
kecil maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan tersebut menjadi 
besar. Besarnya jumlah penduduk di tiap kecamatan di Kabupaten Sinjai 
dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33.  Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai Tahun 
2020

No Kecamatan
Jumlah 

Penduduk
Persentase 

Penduduk (%)
Kepadatan Penduduk per 

Km2

1 Sinjai Barat 25,873 9.97 191

2 Sinjai Borong 17,718 6.83 265

3 Sinjai Selatan 40,473 15.60 307

4 Tellulimpoe 37,724 14.54 256

5 Sinjai Timur 33,765 13.01 470

6 Sinjai Tengah 28,337 10.92 218
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No Kecamatan
Jumlah 

Penduduk
Persentase 

Penduduk (%)
Kepadatan Penduduk per 

Km2

7 Sinjai Utara 50,498 19.46 1.708

8 Bulupoddo 17,522 6.75 176

9 Pulau Sembilan 7,568 2.92 997

Jumlah 259,478 100.00 316

Sumber : Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2021

Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu kecamatan yang 
terdapat di Kabupaten Sinjai, kecamatan ini secara administratif terdiri 
atas 13 desa/kelurahan dengan luas total wilayah 71.88 km2 dan berjarak 
4 km dari Ibu Kota Kabupaten Sinjai. Batas wilayah Kecamatan Sinjai 
Timur adalah:

a. Di Utara berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Utara.

b. Di Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Selatan dan Sinjai 
Tengah.

c. Di Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellulimpoe. 

d. Di Timur berbatasan dengan Teluk Bone

Desa Sinjai adalah desa terluas yaitu sebesar 8.20 km2 atau 11.41% 
dari total luas kecamatan tersebut. Sedangkan Desa Salohe adalah desa 
dengan luas wilayah terkecil yaitu seluas 3.22 km2 atau 4.48%. Luas 
dan pembagian wilayah administratif menurut desa/kelurahan secara 
lebih lengkap terdapat pada tabel 33.

Tabel 34.  Luas Wilayah Menurut Desa / Kelurahan di Kecamatan Sinjai Timur 
Tahun 2020.

No Desa / Kelurahan Luas (Km2) Persentase

1 Biroro 5.97 8.31 %

2 Lasiai 7.14 9.93 %

3 Sanjai 8.20 11.41 %

4 Pasimarannu 3.40 4.73 %

5 Pattalassang 7.50 10.43 %

6 Panaikang 4.72 6.57 %

7 Samataring 4.50 6.26 %

8 Kaloling 5.09 7.08 %

9 Saukang 6.00 8.35 %

10 Kampala 6.09 8.47 %

11 Tongke – Tongke 4.75 6.61 %
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No Desa / Kelurahan Luas (Km2) Persentase

12 Salohe 3.22 4.48 %

13 Bongki Lengkese 5.30 7.37 %

Jumlah 71.88 100 %

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur dalam Angka 2021

Gambar 21. Peta Administrasi Kecamatan Sinjai Timur
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Parameter untuk melihat dan menentukan pemanfaatan ruang pada 
suatu wilayah dapat dilakukan melalui kondisi topografi. Kecamatan 
Sinjai Timur merupakan daerah yang berada pada wilayah dataran 
tinggi, ketinggian daerah ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 
klasifikasi ketinggian. Berikut kondisi topografi wilayah pada Kecamatan 
Sinjai Timur sesuai tabel sebagai berikut.

Tabel 35.  Kondisi Topografi Desa/Kelurahan di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 
2020

No Desa / Kelurahan Ketinggian (mdpl)

1 Biroro 450

2 Lasiai 300

3 Sanjai 500

4 Pasimarannu 500

5 Pattalassang 500

6 Panaikang 500

7 Samataring 500

8 Kaloling 500

9 Saukang 500

10 Kampala 700

11 Tongke – Tongke 500

12 Salohe 700

13 Bongki Lengkese 700

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa wilayah Kecamatan Sinjai Timur 
pada umumnya berada pada wilayah dataran tinggi, dengan kondisi 
topografi >25 meter – 1000 meter. Desa dengan topografi wilayah 
dataran tinggi berada di Desa Kampala, Desa Salohe, dan Desa Bongki 
Lengkese yaitu pada ketinggian 700 mdpl. Kecamatan Sinjai Timur 
berada pada wilayah dengan kemiringan lahan 0 – 2% merupakan 
kondisi lahan yang sangat datar dan kemiringan di atas 40% untuk 
wilayah yang tidak datar.

Kecamatan Sinjai Timur mempunyai iklim tropis dengan sifat panas 
lembab dan berangin. Selain itu keadaan temperatur sangat berbeda 
signifikan antara musim hujan dengan musim kemarau. Terdapat 
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perbedaan curah hujan berkaitan dengan periode musim yaitu angin 
timur pada musim hujan yang terjadi pada bulan November hingga 
Februari sedangkan Mei hingga Agustus adalah angin barat yang terjadi 
pada musim kemarau.

Spesifikasi jenis batuan di Kecamatan Sinjai Timur yaitu batuan 
formasi walanae dan batuan endapan permukaan atau satuan alluvium 
yang terdiri dari alluvium pantai dan alluvium sungai.

Kecamatan Sinjai Timur mengandung jenis tanah alluvial dan 
latosol. Jenis tanah ini merupakan satuan tanah di pegunungan yang 
memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu 
pendukung dalam meningkatkan potensi alam yang dimiliki melalui 
kegiatan budidaya pertanian.

3. Aspek Demografi

Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sinjai Timur mengalami 
peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk di 
kecamatan ini sebanyak 30.083 jiwa, dan pada tahun 2018 mengalami 
peningkatan menjadi 30.986 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah 
penduduk di Kecamatan Sinjai Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36.  Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir Berdasarkan Desa/ Kelurahan 
di Kecamatan Sinjai Timur

No Desa / Kelurahan
Jumlah Penduduk (Jiwa)

2016 2017 2018 2019 2020
1 Biroro 2118 2123 2128 2133 2451
2 Lasiai 2000 920 2006 2009 2214
3 Sanjai 2991 1377 3023 3039 3629
4 Pasimarannu 1932 934 1973 1993 2032
5 Pattalassang 2053 987 2071 2079 2320
6 Panaikang 1847 846 1875 1889 1938
7 Samataring 4184 2001 4284 4334 4587
8 Kaloling 1685 816 1697 1702 2084
9 Saukang 2336 1125 2367 2382 2736

10 Kampala 2616 1205 2644 2657 2699
11 Tongke – Tongke 4186 2013 4287 4338 4321
12 Salohe 1610 784 1627 1635 1799
13 Bongki Lengkese 992 469 1004 1009 955

Jumlah 31.008 14.516 30.986 30.986 33.765

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa 
jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Sinjai Timur pada tahun 2020 
berada di Kelurahan Samataring, dengan jumlah penduduk sebanyak 
4.587 jiwa. Sedangkan untuk wilayah yang jumlah penduduknya paling 
sedikit terdapat di Bongki Lengkese, dengan jumlah penduduk sebanyak 
1.009 jiwa.

Komposisi penduduk berdasarkan struktur umur dalam analisis 
demografi bermanfaat untuk melihat jumlah penduduk yang produktif 
dan penduduk nonproduktif. Hal tersebut akan berpengaruh pada 
seberapa besar jumlah angkatan kerja di suatu wilayah serta bagaimana 
tingkat ketergantungan penduduk nonproduktif pada penduduk 
produktif. Di samping itu penggambaran penduduk ini berguna untuk 
perencanaan dan perhitungan penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi 
di suatu wilayah. Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat 
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37.  Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin 
Tahun 2020.

Kelompok Umur
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-Laki Perempuan

0 – 14 4409 4033 8442

15 – 64 11280 11618 229.898

65+ 993 1432 2425

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021.

Sesuai dengan tabel di atas dapat diketahui bahwa kelompok umur 
terbanyak di Kecamatan Sinjai Timur adalah pada kelompok umur 
15 – 64 tahun yaitu sebanyak 229.898. Usia ini termasuk dalam usia 
sekolah dan usia angkatan kerja atau berada dalam usia produktif. Hal 
ini merupakan suatu potensi dalam pengembangan kawasan.

Kecamatan Sinjai Timur memiliki sarana wilayah yang menunjang 
perkembangan wilayah. Sarana tersebut antara lain, sarana pemerintahan 
untuk mendukung pelayanan administrasi pemerintahan, dan pelayanan 
umum, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, 
sarana peribadatan, sarana kesehatan, dan jasa, serta sarana olahraga.

Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum adalah merupakan 
pusat pelayanan masyarakat atau public service. Fasilitas ini merupakan 
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salah satu fasilitas penunjang wilayah, di mana dalam pelayanannya 
harus mengikuti asumsi jumlah penduduk. Pemerintah sebagai 
pelaksana program-program kegiatan pemerintahan berkewajiban untuk 
mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada 
publik melalui penyediaan sarana pemerintahan dan pelayanan umum 
dengan memperhatikan kelayakan dan infrastuktur penunjang. Sarana 
pelayanan umum merupakan kebutuhan masyarakat yang sedapat 
mungkin tersedia dalam suatu kawasan. Kecamatan Sinjai Timur 
memiliki beberapa jenis fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum 
meliputi kantor camat, pos keamanan, pos kamling, loket pembayaran 
listrik, serta kantor lurah atau desa, polsek, kantor BP3K (Badan 
Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan KUA.

Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, fasilitas 
pendidikan mutlak terdapat di dalam suatu wilayah. Lokasi sarana 
pendidikan yang mudak diakses, memberikan semangat kepada para 
peserta didik untuk menjalankan aktivitas belajarnya. Sarana pendidikan 
adalah segala fasilitas yang dibutuhkan dalam proses belajar mengajar, 
sehingga dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien, 
serta mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu mencerdaskan 
bangsa. Sarana pendidikan di Kecamatan Sinjai Timur berdasarkan desa/
kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 38.  Sarana Pendidikan di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2020

No Desa / Kelurahan
Sarana Pendidikan

PAUD TK SD SMP SMA/ SMK MI MTS MA

1 Biroro 3 - 3 - - 1 1 -

2 Lasiai 3 - 2 - - - - -

3 Sanjai 1 - 3 - 1 - - -

4 Pasimarannu 2 1 2 - - - - -

5 Pattalassang 4 1 1 - - - 1 1

6 Panaikang 1 - 2 1 - - - -

7 Samataring 5 1 2 1 1 - 1 1

8 Kaloling 1 2 2 - - - - -

9 Saukang 4 3 2 - - - - 1

10 Kampala 3 1 3 1 1 -

11 Tongke – Tongke 2 - 2 - 1 - 1 1
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No Desa / Kelurahan
Sarana Pendidikan

PAUD TK SD SMP SMA/ SMK MI MTS MA

12 Salohe 2 1 1 - 1 1 1 1

13 Bongki Lengkese 3 - 1 - - 1 - -

Jumlah 34 10 26 3 4 4 5 5

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum, sarana pendidikan 
di Kecamatan Sinjai Timur sebanyak 89 unit yang tersedia di setiap 
desa/kelurahan. Sarana pendidikan tersebut meliputi 34 unit PAUD, 
10 unit TK, SDN 26 unit, MI 4 unit, SMPN 3 unit, MTs 5 Unit, SMA/
SMK 4 unit, dan Madrasah Aliyah 5 unit.

Dari segi sarana kesehatan, ketersediaan fasilitas kesehatan di 
dalam suatu wilayah merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk 
mewujudkan masyarakat yang sehat. Kesehatan sebagai salah satu unsur 
kesejahteraan umum masyarakat yang harus diwujudkan sesuai kaidah-
kaidah perencanaan di suatu wilayah. Tabel berikut akan menjabarkan 
mengenai jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Sinjai Timur.

Tabel 39.  Sarana Kesehatan di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2020

No Desa / Kelurahan
Sarana Kesehatan

Posyandu Puskesmas Pustu

1 Biroro - - 1

2 Lasiai 5 - 1

3 Sanjai 5 - 1

4 Pasimarannu 3 - 1

5 Pattalassang - - 1

6 Panaikang 3 1 -

7 Samataring 17 1 -

8 Kaloling 3 - 1

9 Saukang 4 - 1

10 Kampala 3 - -

11 Tongke –Tongke - - 1

12 Salohe 3 - 1

13 Bongki Lengkese 3 - 1

Jumlah 46 2 10

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021
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Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sinjai Timur berjumlah 
58 unit, sarana kesehatan ini merupakan pusat pelayanan kesehatan 
pertama kepada masyarakat dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat 
sehingga diperlukan keberadaannya dalam suatu kawasan. Sarana 
kesehatan di Kecamatan Sinjai Timur ini cukup memadai, dengan 
klasifikasi yang beragam meliputi 10 unit pustu, 46 unit posyandu, 
dan 2 unit puskesmas.

Sarana peribadatan merupakan sarana wilayah yang dimaksudkan 
untuk mendukung kebutuhan rohani masyarakat. Sarana ini perlu 
disediakan di lingkungan perumahan dan permukiman. Dalam suatu 
spasial rencana tata ruang, penyediaan sarana peribadatan adalah 
sebagai wujud dalam membentuk masyarakat yang agamis dan religius. 
Untuk lebih jelasnya sarana peribadatan di Kecamatan Sinjai Timur 
terlihat pada tabel 40.

Tabel 40.  Sarana Peribadatan di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 2022

No Desa / Kelurahan
Sarana Peribadatan

Masjid Musala

1 Biroro 8 -

2 Lasiai 9 -

3 Sanjai 9 -

4 Pasimarannu 4 -

5 Pattalassang 8 1

6 Panaikang 4 -

7 Samataring 12 4

8 Kaloling 6 1

9 Saukang 8 1

10 Kampala 8 1

11 Tongke –Tongke 7 2

12 Salohe 6 -

13 Bongki Lengkese 4 1

Jumlah 93 11

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021

Penduduk Kecamatan Sinjai Timur sebagian besar beragama Islam. 
Hal ini terlihat pula dari sarana peribadatannya yang ada hanya berupa 
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masjid dan musala. Sarana peribadatan di Kecamatan Sinjai Timur terdiri 
dari masjid 93 unit dan musala yang berjumlah 11 unit.

Perdagangan dan jasa merupakan aktivitas yang membutuhkan 
sarana penunjang dalam pelaksanaan aktivitas ekonomi di suatu 
wilayah. Semakin maju perekonomian di suatu wilayah maka akan 
berpengaruh pula pada jenis maupun jumlah unit sarana perdagangan 
dan jasa. Untuk lebih jelasnya sarana perdagangan dan jasa di Kecamatan 
Sinjai Timur terlihat pada tabel berikut.

Tabel 41.  Sarana Perdagangan dan Jasa di Kecamatan Sinjai Timur Tahun 
2018

No Desa / Kelurahan
Sarana Perdagangan dan Jasa

Pasar Toko/Kios Warung/Rumah Makan

1 Biroro 1 21 1

2 Lasiai - 28 -

3 Sanjai 1 66 -

4 Pasimarannu - 29 1

5 Pattalassang 1 48 -

6 Panaikang 1 40 2

7 Samataring - 78 10

8 Kaloling - 21 -

9 Saukang - 31 1

10 Kampala - 26 2

11 Tongke –Tongke - 46 5

12 Salohe - 32 1

13 Bongki Lengkese - 14 -

Jumlah 4 478 23

Sumber : Kecamatan Sinjai Timur Dalam Angka 2021

Sarana perdagangan dan jasa yang terdapat di Kecamatan Sinjai 
Timur, yang paling banyak adalah warung/kios. Terdapat 524 unit 
warung/kios di kecamatan ini, dan terletak di titik-titik lokasi 
permukiman wilayah Kecamatan Sinjai Timur ataupun jalan utama. Di 
samping itu terdapat pula warung makan sebanyak 18 unit dan pasar 
umum sebanyak 4 unit.
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Jaringan jalan merupakan penghubung dan memperlancar koneksi 
antar wilayah, di samping itu sebagai penghubung akses dan menjadi 
acuan dalam pengembangan pembangunan. Peningkatan infrastruktur 
jaringan jalan merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir 
wilayah-wilayah terisolisir. Perkembangan suatu wilayah dapat dinilai 
dari prasarana jalannya. Berdasarkan fungsinya, di Kecamatan Sinjai 
Timur terdapat jalan kolektor dan jalan lokal. Berdasarkan jenis 
permukaan jalan secara umum jalan yang ada di Kecamatan Sinjai Timur 
memiliki permukaan aspal.

Drainase di Kecamatan Sinjai Timur merupakan salah satu 
prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat di wilayah ini, dalam 
upaya menuju kehidupan yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. 
Berdasarkan survey yang dilakukan, masih banyak drainase yang belum 
memenuhi kelayakan sebagai prasarana drainase yaitu baik dari segi 
lebar dan jenis drainase. Di Kecamatan Sinjai Timur masih ada wilayah 
yang prasarana jalannya tidak terdapat drainase.

Salah satu komponen dasar dalam suatu wilayah adalah 
jaringan listrik. Pemenuhan kebutuhan jaringan listrik pada kawasan 
dimaksudkan untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas 
masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, jaringan listrik 
telah menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Sinjai Timur. Jaringan 
listrik ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
penduduk di kawasan tersebut dan juga untuk fasilitas penunjang 
lainnya. Prasarana listrik yang ada berupa gardu listrik dan tiang listrik 
yang berada pada sepanjang jalan kolektor di Kecamatan Sinjai Timur.

Sarana air bersih adalah salah satu jenis fasilitas yang mutlak 
diperlukan keberadaannya dalam suatu kawasan. Air yang bersih dengan 
ciri-ciri bebas bau, warna, dan rasa dimanfaatkan oleh penduduk untuk 
dikonsumsi dan/atau dalam pelaksanaan aktivitas mereka sehari-hari. 

Penduduk di wilayah Kecamatan Sinjai Timur, sebagian besar 
menggunakan sumber air bersih yang berasal dari air tanah melalui 
sumur bor atau sumur gali. Selain itu beberapa penduduk menggunakan 
sumber air bersih berasal dari PDAM, namun dalam persentase jumlah 
yang lebih sedikit dibandingkan penduduk yang menggunakan sumber 
air bersih dari air tanah. 
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4. Analisis Kemampuan Lahan 

Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) merupakan suatu metode 
analisis yang digunakan untuk mengetahui nilai kemampuan lahan 
yang kemudian menghasilkan peta kemampuan lahan. Pengklasifikasian 
satuan kemampuan lahan dilakukan dengan cara meng-overlay setiap 
satuan kemampuan lahan yang telah diperoleh melalui hasil pengalian 
nilai akhir (tingkatan kemampuan lahan pada setiap SKL) dengan 
bobotnya secara satu per satu sehingga diperoleh peta jumlah nilai akhir 
dikalikan bobot seluruh SKL secara kumulatif. Hasil pengalian nilai 
akhir dengan bobot setiap satuan, dalam analisis ini disebut dengan 
istilah skor (Skor = nilai akhir x bobot). Sebagaimana terlihat dari 
perhitungan sebagai berikut.

Tabel 42.  Klasifikasi Kemampuan Lahan Kecamatan Sinjai Timur

Total Nilai
Kelas Kemampuan 

Lahan
Klasifikasi 

Pengembangan
Luas (Ha) %

94 – 109 Kelas c
Kemampuan 
Pengembangan Sedang

1780,42 23

110 – 117 Kelas d
Kemampuan 
Pengembangan Tinggi

6040,05 77

Total 7820,46 100

Sumber : Hasil Analisis 2021

Hasil analisis kemampuan lahan di Kecamatan Sinjai Timur, dapat 
diketahui bahwa kemampuan lahan yang dimiliki kawasan ini terbagi 
menjadi 2 kelas yaitu kelas C yaitu kelas kemampuan pengembangan 
sedang dan kelas D yaitu kelas dengan kemampuan pengembangan 
tinggi. Kelas kemampuan lahan C dapat masuk dalam kawasan 
penyangga karena memiliki kemampuan lahan untuk penutupan 
lahannya 20%, tetapi memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku untuk 
pemanfaatannya. Sedangkan kelas kemampuan lahan D masuk dalam 
kawasan pengembangan, kelas kemampuan lahan ini cocok untuk 
dikembangkan karena maksimal dapat menutup lahannya 50% dan 
70% dari luas kawasan. Hal ini dapat dilihat pada gambar peta berikut.
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Gambar 22. Peta SKL Bencana Alam Kecamatan Sinjai Timur
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Gambar 23. Peta SKL Drainase Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai
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Gambar 24. Peta SKL Terhadap Erosi Kecamatan Sinjai Timur
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Gambar 25. Peta SKL Kemudahan Dikerjakan Kecamatan Sinjai Timur
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Gambar 26. Peta SKL Kestabilan Lereng Kecamatan Sinjai Timur
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Gambar 27. Peta SKL Kestabilan Fondasi Kecamatan Sinjai Timur



136 Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Unggulan

Gambar 28. Peta SKL Ketersediaan Air Kecamatan Sinjai Timur
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Gambar 29. Peta SKL Terhadap Pembuangan Limbah Kecamatan Sinjai Timur 
Kabupaten Sinjai
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Gambar 30. Peta SKL Morfologi Kecamatan Sinjai Timur 

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, arahan peruntukan 
pemanfaatan lahan di Kecamatan Sinjai Timur diklasifikasikan menjadi 
dua, yaitu:
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a. Kawasan Pengembangan Sedang dengan arahan:

· dapat digunakan sebagai kawasan terbangun dengan kegiatan-
kegiatan tertentu;

· proporsi antara lahan terbangun dengan lahan tidak terbangun 
adalah 50% : 50%;

· kawasan terbangun dengan ketentuan ketinggian di bawah 4 
(empat) lantai;

· kawasan dengan kepadatan bangunan rendah;

· kawasan peruntukan pertanian (perkebunan dan tambak).

Kegiatan yang dapat dilakukan pada kawasan ini adalah:

· hutan lindung;

· hutan produksi;

· kawasan perumahan dengan kepadatan rendah;

· perdagangan dan jasa skala kecil;

· kegiatan perkantoran;

· kegiatan industri kecil;

· kawasan peruntukan lainnya (perkebunan dan tambak).

 Kegiatan yang bersyarat yaitu kegiatan ini dapat dilakukan pada 
klasifikasi kawasan pengembangan sedang di Kecamatan Sinjai 
Timur, akan tetapi harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Kegiatan 
bersyarat tersebut adalah:

· kawasan peruntukan kepadatan sedang, dengan ketentuan 
tidak melebihi proporsi dan penggunaan IPAL domestik 
komunal;

· kawasan industri skala menengah, dengan ketentuan 
penggunaan IPAL sendiri;

· kawasan peruntukan pariwisata, dengan ketentuan pariwisata 
jenis wisata alam; dan

· pertanian tanaman pangan lahan kering, dengan ketentuan 
pembangunan embung.

b. Kawasan Pengembangan Tinggi dengan arahan:

· dapat digunakan sebagai kawasan terbangun dengan berbagai 
kegiatan;
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· kawasan terbangun dengan ketentuan bisa di atas 4 lantai;

· proporsi antara lahan terbangun dengan tidak terbangun adalah 
: 75% : 23%;

· kawasan dengan kepadatan bangunan sedang;

· kawasan peruntukan pertanian (pertanian tanaman pangan 
lahan kering, tambak, dan perkebunan).

 Kegiatan yang dapat dilakukan pada kawasan pengembangan ini 
adalah:

· hutan lindung;

· hutan produksi;

· kawasan perumahan dengan kepadatan sedang;

· perdagangan dan jasa skala besar;

· kegiatan perkantoran;

· kegiatan industri kecil;

· kawasan peruntukan lainnya.

 Kegiatan bersyarat dengan ketentuan yang dapat dilakukan pada 
kawasan ini adalah sebagai berikut.

· kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi, dengan 
ketentuan tidak melebihi proporsi dan penggunaan IPAL 
domestik komunal;

· kawasan industri dan pergudangan, dengan ketentuan 
penggunaan IPAL terpadu dan kegiatan industri nonlimbah 
B3;

· kawasan industri skala menengah, dengan ketentuan 
penggunaan IPAL sendiri; dan

· pertanian lahan basah, dengan ketentuan pembuatan saluran 
irigasi.

Islam adalah agama yang menyeluruh, sebagai khalifah di bumi 
manusia mempunyai tugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan 
memelihara alam semesta yang telah Allah Swt. ciptakan, contohnya 
yaitu memanfaatkan lahan yang ada dengan menanam tumbuhan serta 
memelihara keberlanjutan di masa yang akan datang serta mengelola 
sumber daya secara efisien sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. 
Al-Furqan/25: 48-49.
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مَاۤءً مَاۤءِ  السَّ مِنَ  نَا 
ْ
نْزَل

َ
وَا رَحْمَتِهٖۚ  يَدَيْ  بَيْنَ  بُشْرًاۢ  يَاحَ  الرِّ  

َ
رْسَل

َ
ا ذِيْٓ 

َّ
ال  وَهُوَ 

ثِيْرًا ٤٩
َ
نَاسِيَّ ك

َ
ا نْعَامًا وَّ

َ
نَآ ا

ْ
ق

َ
ا خَل سْقِيَهٗ مَِّ

ُ
ن يْتًا وَّ دَةً مَّ

ْ
نُحْيِ َۧ بِهٖ بَل ِ

ّ
طَهُوْرًاۙ  ٤٨ ل

Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 
kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 
bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan 
agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, 
binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak.

Tafsir Al-Muyassar menafsirkan bahwa Dia-lah yang mengirimkan 
angin yang membawa awan yang memberi kabar gembira bagi manusia 
dengan (turunnya) hujan sebagai rahmat dari-Nya, dan Kami telah 
menurunkan dari langit air untuk keperluan bersuci; agar Kami 
menumbuhkan dengannya tumbuhan-tumbuhan di tempat yang tidak 
ada tanamannya sama sekali, maka negeri yang kering menjadi hidup 
kembali setelah kematiannya, dan Kami memberi minum dengan air 
itu banyak binatang ternak dan manusia dari makhluk Kami.

Dalam surah Al-Furqan 48-49 juga dijelaskan bahwa manusia 
haruslah selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah 
Swt. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga, kita rawat, dan 
kita lestarikan agar kelak nanti anak cucu kita masih dapat menikmati 
atas apa yang telah diberikan-Nya. Serta merencanakan pembangunan 
wilayah yang tidak merugikan masyarakat, berharap pembangunan dan 
perkembangan wilayah menuju Button Up Top Down yaitu perkembangan 
wilayah mengarah kepada masyarakat lapisan bawah.

Pembangunan sektor pertanian telah dikembangkan sejak dahulu. 
Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah menginformasikan lebih lanjut 
mengenai pertanian, bahwa di bumi terdapat berbagai macam tanah 
yang saling berdampingan yaitu pada QS. Ar-Ra'd/13: 4.

يْرُ
َ
غ  وَّ

ٌ
 صِنْوَان

ٌ
يْل خِ

َ
ن زَرْعٌ وَّ عْنَابٍ وَّ

َ
نْ ا تٌ مِّ

ّٰ
جَن تَجٰوِرٰتٌ وَّ رْضِ قِطَعٌ مُّ

َ
ا

ْ
 وَفِى ال

 فِيْ ذٰلِكَ
َّ

لِۗ اِن
ُ
ك

ُ
ا

ْ
ى بَعْضٍ فِى ال

ٰ
 بَعْضَهَا عَل

ُ
ل ضِّ

َ
نُف احِدٍۙ وَّ  صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاۤءٍ وَّ

٤ 
َ

وْن
ُ
عْقِل وْمٍ يَّ

َ
ق

ّ
يٰتٍ لِ

ٰ
ا

َ
 ل
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Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun 
anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak 
bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-
tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an memberikan penjelasan 
mengenai ayat ini, bahwa pemandangan-pemandangan yang ada di 
muka bumi seharusnya dipikirkan dan direnungkan oleh umat manusia. 
Karena dengan demikian, jiwanya akan kembali kepada fitrahnya yang 
hidup dan berhubungan dengan benda-benda yang merupakan bagian 
darinya. Surat ar-Ra'd ayat 4 ini memberikan penjelasan kepada manusia 
bahwa bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Di antaranya 
ada tanah yang subur dan yang gersang, ada yang gembur dan yang 
tandus, dan setiap bagian memiliki tingkatan tersendiri. Dan di antara 
tanah itu ada yang produktif dan yang tidak, ada yang dapat ditanami 
dan ada yang mati, dan lainnya lagi yang juga saling berdampingan di 
muka bumi ini.

Selanjutnya di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai tumbuhan 
yang ada di bumi yang harus dimanfaatkan dan diolah oleh manusia 
sebagai sumber penghidupan yaitu pada Surah Al-Hijr/15: 19.

وْزُوْنٍ ١٩ يْءٍ مَّ
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
نَا فِيْهَا مِنْ ك

ْ
نْبَۢت

َ
يْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَا

َ
ق

ْ
ل
َ
رْضَ مَدَدْنٰهَا وَا

َ
ا

ْ
 وَال

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung- gunung 
dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilalil Qur'an menjelaskan, bahwa 
ayat ini membicarakan tentang isyarat tentang bumi dengan segala 
kebesarannya, yang Allah tancapkan padanya berupa gunung-gunung. 
Ayat ini juga mengisyaratkan tentang tumbuhan yang diberi sifat 
“sesuai ukuran”. Kata mauzun diartikan sebagai setiap tumbuhan yang 
ada di bumi ditumbuhkan dalam penciptaan yang amat rapi, teliti, 
dan tepat. Dari tumbuhan tersebut dihasilkan sumber penghidupan 
yang disediakan Allah untuk manusia yang hidup di bumi. Sumber 
penghidupan tersebut adalah rezeki yang disiapkan untuk kebutuhan 
pokok dan kebutuhan hidup yang lain.
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A. Kesimpulan
Komoditas pertanian yang merupakan komoditas basis pada Kawasan 
Agropolitan Malolo yaitu: a) komoditas padi yang berada pada desa/
Kelurahan Palleko, Parangbado, Mannongkoki, Panrannuangku, 
Malewang, Pa’rappunganta, Kampung Beru, Lassang, Lassang Barat, 
Mattompodalle, Parang Luara, Ko’mara, Massamaturu; b) komoditas 
jagung yakni pada Desa/Kelurahan Mannongkoki, Malewang, 
Massamaturu, Kale ko’mara,Timbuseng, Barugaya, Towata; c) 
komoditas kacang hijau yakni pada Desa/Kelurahan Parang Luara, 
Pa’rappunganta, Palleko, Panrannuangku, Mattompodalle; d) komoditas 
ubi kayu pada desa/kelurahan yakni Desa/Kelurahan Parang Luara, 
Pa’rappunganta, Palleko, Massamaturu Balangtanaya; e) komoditas ubi 
jalar, wilayah desa/kelurahan yang menjadi basis komoditas ubi jalar di 
Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar yakni Desa/Kelurahan 
Lassang Barat, Lassang, Mattompodalle, Kampung Beru, Parang Luara, 
Palleko, Parangbado, Pa’rappunganta, Massamaturu, BalangTanaya, 
Panrannuangku, Manongkoki.

Komoditas basis yang dapat dijadikan komoditas unggulan pada 
Kawasan Agropolitan Malolo yakni komoditas jagung yang tersebar 

PENUTUP

4
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di Desa dan Kelurahan yakni Towata, Barugaya, Timbuseng, dan 
Massamaturu. 

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan di Kecamatan Sinjai 
Timur, dapat diinterpretasikan dari kemampuan lahan Kecamatan 
Sinjai Timur terdapat 2 kelas kemampuan lahan yaitu kelas C, kelas 
kemampuan pengembangan sedang (kawasan penyangga) dengan 
luas 1780,42 Ha atau 23% dari luas wilayah kecamatan dan kelas D 
kemampuan pengembangan tinggi (kawasan pengembangan) dengan 
luas 6040,05 Ha atau 77% dari luas wilayah kecamatan. 

B. Saran
Komoditas unggulan pada Kawasan Agropolitan Malolo yakni komoditas 
jagung yang tersebar di Desa dan Kelurahan yakni Towata, Barugaya, 
Timbuseng, dan Massamaturu dalam pengembangannya diperlukan 
koordinasi antar stakeholder yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat 
dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan usaha 
serta monitoring evaluasi.

Dalam upaya pengembangan agropolitan berbasis komoditas 
unggulan diharapkan untuk dibuatkan master plan pengembangan secara 
komprehensif dan holistik dalam pengembangan wilayah Kabupaten 
Takalar.

Evaluasi kemampuan lahan merupakan kegiatan penilaian atas 
potensi lahan, dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik 
lahan suatu daerah. Informasi yang akurat mengenai lahan suatu daerah. 
Informasi yang akurat mengenai kualitas suatu lahan dapat dijadikan 
dasar dalam rencana pemanfaatan lahan yang optimal dan lestari. 

Dalam pengembangan wilayah/kawasan, pemerintah daerah perlu 
memperhatikan kemampuan lahan yang ada, sehingga dalam penetapan 
rencana pembangunan wilayah fungsi lahan dapat dioptimalkan dengan 
baik dan tidak menimbulkan dampak negatif di masa yang akan datang.
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Sinopsis

Pembangunan wilayah diarahkan untuk bagaimana 
membangun dan mengembangkan suatu wilayah kawasan

 secara holistik. Suatu wilayah tidak hanya didorong 
untuk memacu pertumbuhan sosial ekonomi, tapi 

dipikirkan pula bagaimana wilayah tersebut berkembang 
dan memberikan dampak yang positif terhadap wilayah 

sekitarnya sehingga dapat mengurangi ketimpangan 
antara wilayah yang ada. Dengan melakukan 

pembangunan wilayah, suatu pembangunan diarahkan 
tidak bertumpu hanya pada satu sektor, akan tetapi juga 
memberikan perhatian pada lintas dan multi sektor serta 

keterkaitan dengan wilayah lainnya. 
Masyarakat yang adil dan makmur dapat diwujudkan 

dengan adanya konsep pembangunan yang terstruktur 
dan terukur. Pencapaian tersebut tentu dapat dilakukan 

melalui konsep pembangunan yang terencana secara 
menyuruh dan terpadu, sehingga kesejahteraan 

masyarakat dapat dicapai dengan pola pembangunan 
dinamis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep

 perencanaan dan kesinambungan rangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan secara terstruktur, terpadu, dan 

continue menjadi kerangka utama dalam pembangunan 
dinamis. Dalam proses pelaksanaannya, pembangunan 

harus berpedoman pada perencanaan strategis yang 
matang (Mimi, H dan Elfiana, 2017). Lebih lanjut, Rohiani 
(2021) menyatakan bahwa “Pembangunan adalah kegiatan

 atau usaha sadar, terencana dan berkelanjutan untuk 
mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi 
yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan 

fisik- nonfisik, material spiritual, meliputi berbagai bidang
 kehidupan masyarakat”. 

“Pertanian sangat berperan dalam pembangunan suatu 
daerah dan perekonomian, dengan pertanian harapannya 
mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi penduduk, 

sebagai sumber pendapatan dan sebagai sarana untuk 
berusaha. Peranan pertanian atau agribisnis tersebut 

dapat dilakukan dengan meningkatkan ekonomi petani 
dengan cara pemberdayaan ekonomi kerakyatan’ 

(Kusumaningrum, 2019).
Potensi sumber daya di Indonesia merupakan sumber 

daya alam dari kekayaan alam yang dimiliki wilayah 
pedesaan di NKRI, seperti  hutan, laut, minyak bumi, gas 

alam, dan batubara serta sumber daya lainnya. Perlu 
optimalkan pemanfaatan potensi SDA di Indonesia 

menuju negara yang maju, unggul, adil dan Makmur. 
Sumber daya alam sebagai unsur-unsur lingkungan alam,

 meliputi fisik maupun hayati yang menjadi kebutuhan 
manusia dalam pemenuhan kehidupannya dalam 

mendorong  kesejahteraan masyarakat. 
Pengembangan daerah akan memberikan rangsangan 

secara massif ke daerah sekitarnya. Daerah yang memiliki
 potensi wilayah sangat memungkinkan untuk mengalami 

kepesatan ekonomi dan cenderung berkembang  yang 
perlu tetap dijaga momentumnya dalam menghadirkan 
dan mendorong perkembangan sektor lain yang kurang 

potensial. 
Lahan merupakan bagian strategis  dalam mendorong 

keberlangsungan /tata Kelola kehidupan manusia sebagai
 khalifah dalam memaksimalkan dan memanfaatkan 

potensi sumberdaya di bumi saat ini.. Namun demikian 
pengelolaan dan pemanfaatan lahan mulai beralih fungsi 

seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan 
peradaban manusia. Salah satu fungsi lahan adalah 

sebagai tempat manusia melakukan kegiatan manusia  
dalam mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang 

pertama kali dilakukan adalah memaksimalkan peran 
lahan untuk mengusahakan potensi wilayah yang ada. 

(Rifandi Duwila, Raymond Ch. Tarore, 2019).

Kasus di Kawasan Agropolitan Malolo sebagai 
pengembangan Komoditas pertanian yang merupakan 
komoditas basis pada Kawasan yaitu: a) komoditi padi 

yang berada pada desa/kelurahan Palleko, Parangbado,  
Mannongkoki, Panrannuangku, Malewang, 

Pa’rappunganta, Kampung Beru, Lassang, Lassang Barat, 
Mattompodalle, Parang Luara, Ko’mara, Massamaturu, b) 

Komoditi jagung yakni pada desa/kelurahan 
Mannongkoki, Malewang, Massamaturu,Kale 

ko’mara,Timbuseng, Barugaya, Towata, c) Komoditi 
kacang hijau yakni pada desa/kelurahan Parang Luara, 

Pa’rappunganta, Palleko, Panrannuangku,Mattompodalle, 
d) Komoditi ubi kayu pada desa/kelurahan yakni 

desa/kelurahan Parang Luara, Pa’rappunganta, Palleko, 
Massamaturu Balangtanaya, e) Komoditi ubi jalar, 

Wilayah desa/kelurahan yang menjadi basis komoditi ubi 
jalar di Kawasan Agropolitan Malolo Kabupaten Takalar 

yakni desa/kelurahan Lassang Barat, Lassang, 
Mattompodalle, Kampung Beru, Parang Luara, Palleko, 

Parangbado, Pa’rappunganta, Massamaturu, 
BalangTanaya, Panrannuangku, Manongkoki.

Komoditas basis yang dapat dijadikan komoditas 
unggulan pada Kawasan Agropolitan Malolo yakni 

komoditi jagung yang tersebar di Desa dan Keluarahan 
yakni Towata, Barugaya, Timbuseng dan Massamaturu. 

Sedangkan kasus lain hasil analisis kemampuan lahan di 
Kecamatan Sinjai Timur, dapat diinterpretasikan dari 

kemampuan lahan Kecamatan Sinjai Timur terdapat 2 
kelas kemampuan lahan yaitu kelas C kelas kemampuan 
pengembangan sedang (kawasan penyangga) dengan luas 

1780,42 Ha atau 23% dari luas wilayah kecamatan dan 
kelas D kemampuan pengembangan tinggi (kawasan 

pengembangan) dengan luas 6040,05 Ha atau 77 % dari 
luas wilayah kecamatan. 
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