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ABSTRAK 

Nama   : Ulfa Dwi Ulfianti Syam 

NIM     60800119090 

Judul Skripsi : Pengurangan Risiko Abrasi di Pesisir Pantai 

  Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu 

  Kabupaten Bulukumba 

Pembimbing  : 1. Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.Gis 

  2. A. Idham AP, S.T., M.Si. 

 Abrasi merupakan fenomena atau peristiwa terjadinya pengikisan tanah 

pada daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan 

iklim. Maka perlu diketahui dampak yang mempengaruhi lingkungan jika terjadi 

abrasi pada kawasan tersebut, seperti yang terjadi pada pesisir Kelurahan 

Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis tingkat ancaman bencana abrasi dan mengidentifikasi 

strategi pengurangan resiko bencana abrasi di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini dilakukan metode 

observasi/survey, wawancara dan telaah dokumen dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat ancaman bencana abrasi dan strategi pengurangan resiko bencana abrasi di 

Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme. Hasil penelitian menjawab bahwa tingkat 

ancaman abrasi di Kelurahan Kalumeme yaitu menghasilkan dua  tingkatan yaitu 

tingkat risiko tinggi dan sedang. Tingkat ancaman yang memiliki kategori tinggi 

terdapat pada di Lingkungan Kalumeme sedangkan tingkat ancaman yang memiliki 

kategori sedang terdapat di Lingkungan Ela-Ela. Upaya pengurangan bencana 

abrasi berbasis mitigasi struktural seperti memaksimalkan bangunan penahan (sea 

wall), penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove untuk mencegah bencana 

abrasi pantai. Upaya pengurangan bencana abrasi berbasis mitigasi non structural 

seperti mencegah pengembangan permukiman pada kawasan zona bahaya bencana 

abrasi pantai yang tidak rawan dan sangat rawan di Kelurahan Kalumeme 

 

Kata Kunci : Pesisir, Abrasi, Mitigasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata 

atmosfer, laut, dan daratan bumi (Maulana, Wulan, Wahyuningsih, Mahendra, & 

Siswanti, 2016). Salah satu dampak yang dapat terjadi karena adanya perubahan 

suhu di muka bumi adalah terjadinya kenaikan muka air laut. Kenaikan muka air 

laut akan berdampak terjadinya abrasi di wilayah pesisir. Di dalam (Perka BNPB 

No 7 Tahun 2012) menyebutkan bahwa abrasi merupakan suatu proses pengikisan 

pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Kerusakan 

garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah 

pantai. Keseimbangan ekosistem pantai dapat terjadi secara alami maupun 

dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang merusak. 

Salah satu penyebab abrasi yaitu, eksploitasi air tawar yang sangat besar 

didarat, baik karena permukiman yang telah menyedot air tanah dalam jumlah yang 

sangat besar, sehingga deposit air dari resapan air hujan menjadi defisit. Defisit air 

tanah menyebabkan tekanan air dalam tanah ke permukaan menjadi berkurang 

sehingga permukaan tanah menurun, termasuk di garis pantai yang dapat 

menyebabkan abrasi. Adanya potensi bencana tersebut, memerlukan upaya 

preventif untuk mengurangi risiko dan potensi dampak kerugian yang ditimbulkan. 

Dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

paradigma penanggulangan bencana telah bergeser orientasinya ke arah 

pengurangan risiko. 

Berdasarkan (Perka BNPB No 4 Tahun 2018) tentang pedoman penyusunan 

rencana penanggulangan bencana, terdapat tiga tahapan penanggulangan bencana, 

yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Mitigasi bencana dapat 

dibagi menjadi dua macam, yaitu mitigasi struktural dan mitigasi-nonstruktural. 

Mitigasi struktural merupakan upaya untuk meminimalkan bencana yang dilakukan 

melalui pembangunan berbagai prasarana fisik dan pendekatan teknologi. Mitigasi 
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non struktural adalah upaya mengurangi dampak bencana selain dari prasarana fisik 

maupun pendekatan teknologi, seperti pembuatan kebijakan, peraturan, maupun 

penguatan kapasitas masyarakat. 

(Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) menjelaskan 

bahwa penataan ruang harus memerhatikan pada aspek kebencanaan sebagai upaya 

meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan penghidupan. Penataan 

ruang yang dilandasi dengan pengtahuan potensi bencana dapat menjadi salah satu 

upaya penanggulangan bencana. Penataan ruang tidak hanya berkaitan dengan 

perencanaan dan pemanfaatan ruang, tapi juga pengendalian pemanfaatan ruang 

termasuk pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya bencana sehingga mampu 

berkontribusi dalam kebencanaan sebagai salah satu dasar dalam merumuskan 

struktur dan pola ruang dalam RTRW Kab. Bulukumba. Pentingnya memerhatikan 

kawasan rawan bencana sebagai salah satu zona yang diwaspadai dengan 

mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana pada kawasan tersebut. 

Sehingga terciptanya kebijakan penataan ruang yang sejalan dengan 

penanggulangan potensi bencana yang terjadi di Kelurahan Kalumeme. 

Tindakan manusia yang tidak menjaga keseimbangan alam, mengakibatkan 

kerusakan pada lingkungan, kerusakan tersebut berdampak pada keseimbangan 

ekosistem, salah satunya ekosistem pantai. Dalam ayat Al-Qur’an telah dijelaskan 

dalam QS ar-Rum/30:41 mengenai kerusakan yang terjadi didarat maupun dilautan. 

 مْ يرَْجِعوُْنَ   ظَهَرَ الْفسََادُ فىِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لَعَلَّهُ 
Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

(Kementrian Agama 2019). 

 

Perkembangan pembangunan di sekitar kawasan pesisir Pemerintah 

Kelurahan Kalumeme seharusnya memperhatikan konsep mitigasi bencana abrasi 

mengingat akan sejarah yang pernah terjadi pada tahun 2019 di pesisir pantai 

Kelurahan Kalumeme yang mana ombak mencapai 2 meter dan 281 orang warga 

Lingkungan Kalumeme mengungsi, kemungkinan dapat berulang kembali serta 
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kondisi geologi Kelurahan Kalumeme. Sehingga perlu dilakukan upaya mitigasi 

bencana untuk mengurangi risiko  terjadinya bencana abrasi. Salah satu bentuk 

upaya mitigasi yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung tingkat ancaman 

bencana abrasi di pesisir pantai Kelurahan Kalumeme. Berdasarkan hal tersebut 

maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memilih Kelurahan Kalumeme sebagai 

kawasan studi dengan judul “Strategi Pengurangan Risiko Abrasi di Pesisir Pantai 

Kelurahan Kalumeme Kabupaten Bulukumba”. 

B. Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah yang didasarkan oleh isu terkait 

permasalahan pada latar belakang adalah: 

1. Bagaimana Tingkat Ancaman Bencana Abrasi di Pesisir Pantai Kelurahan 

Kalumeme? 

2. Bagaimana Strategi Pengurangan Risiko Bencana Abrasi di Pesisir Pantai 

Kelurahan Kalumeme? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk Menganalisis Tingkat Ancaman Bencana Abrasi di Pesisir Pantai 

Kelurahan Kalumeme 

2. Untuk Mengidentifikasi Strategi Pengurangan Resiko Bencana Abrasi di Pesisir 

Pantai Kelurahan Kalumeme 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat ancaman bencana yang 

terjadi di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme serta bentuk penanganan yang 

akan dilakukan. 

2. Penelitian ini diharapkan menghadirkan bentuk strategi mitigasi bencana yang 

sesuai sehingga digunakan dalam menangani permasalahan abrasi yang terjadi 

di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi disesuaikan dengan tujuan studi ini yaitu untuk 

mencapai kajian tingkat ancaman bencana abrasi pantai, untuk variabel dan 

indikatornya telah ditetapkan di dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan beberapa literatur 

terkait lainnya. 

2. Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup dari penelitian ini meliputi wilayah Kecamatan Ujung Bulu 

Kabupaten Bulukumba. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

Kelurahan Kalumeme. 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah : 

BAB I      PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian yang menjelaskan tentang definisi kawasan 

pesisir, karakteristik wilayah pesisir, garis pantai, gelombang laut, 

pasang surut, abrasi, faktor terjadinya abrasi, kajian risiko bencana, 

mitigasi bencana. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini menguraikan langkah yang akan dilakukan pada 

penelitian yaitu lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 

metode analisis data, definisi operasional dan kerangka pikir 

penelitian. 

BAB IV     HASIL DAN PEMBAHASAN 
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  Pada bab ini berisi tentang gambaran umum wilayah Kabupaten 

Bulukumba, gambaran umum wilayah Kecamatan Ujung Bulu, 

gambaran umum wilayah Kelurahan Kalumeme, analisis tingkat 

ancaman bencana, strategi pengurangan risiko bencana serta tinjauan 

dalam perspektif islam 

BAB  V     PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan akhir dari penulisan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran terkait keseluruhan jawaban dari rumusan 

masalah yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Kawasan Pesisir 

Secara umum Batasan dan definisi wilayah pesisir belum ada yang dibakukan. 

Para ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai batasan wilayah pesisir  

(coastal zone). Namun, terdapat kesepakatan di dunia bahwa wilayah pesisir 

merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan (Dahuri, Rais, 

Ginting, & Sitepu, 2008). Sedangkan (Supriharyono, 2000) mendefinisikan wilayah 

pesisir meliputi bagian daratan dan lautan, ke arah darat wilayah pesisir meliputi 

bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh 

sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, perembesan air asin, sedangkan ke 

arah laut wilayah pesisir mencakup wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh 

proses alami yang terjadi didarat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun 

yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti pengundulan hutan dan 

pencemaran. Jika ditinjau dari garis pantai (coastline) maka suatu wilayah pesisir 

memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai 

(longshore) dan batas tegak lurus garis pantai (cross-shore) (Diposaptono, 2003) 

Menurut (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah 

peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat 

dan laut. 

B. Karakteristik Wilayah Pesisir 

Dalam (Knecht, Cicin-Sain, & Foster, 1998) mereka mengutip (Eng, 1993) 

yang mengatakan bahwa wilayah pesisir adalah tempat bertemunya daratan dengan 

laut dan tempat aktivitas manusia berhubungan langsung dengan lingkungan darat 

dan laut. Berikut adalah beberapa ciri lokasi pesisir. 

1. Memiliki habitat dan ekosistem yang dapat menyediadakn sumber daya dan jasa 

bagi penduduk pesisir (seperti ikan, minyak bumi, dan mineral), seperti muara, 

terumbu karang, dan padang lamun (seperti perlindungan badai, arus pasang 

surut, dan kesenangan) 
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2. Dicirikan oleh persaingan antara pemangku kepentingan yang berbeda untuk 

pemanfaatan sumber daya dan ruang, yang sering menimbulkan konflik yang 

mengganggu fungsi sumber daya. 

3. Menyediakan wilayah pesisir dengan sumber daya ekonomi nasional yang dapat 

menghasilkan GNP (gross national product) antara lain melalui pengembangan 

pelayaran, minyak dan gas, pariwisata, dan pesisir. 

4. Biasanya memiliki banyak orang yang tinggal di sana dan merupakan wilayah 

perkotaan. 

Sesuai (Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah 

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) tentang Koreksi atas (Undang-Undang No 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), kawasan tepi 

pantai merupakan kawasan sesaat di antara sistem biologi darat dan laut yang 

terkena dampak perubahan daratan. 

Wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain. Berbagai 

karakteristik yang dimiliki oleh wilayah pesisir menurut (Marfai, Wibowo, 

suprapto, & Fatchurohman, 2016), antara lain: 

1. Sangat dinamis dan selalu mengalami perubahan fisik yang disebabkan oleh 

angin dan gelombang. 

2. Termasuk ekosistem yang memiliki nilai tinggi karena produktivitas dan 

biodiversitas yang dimiliki sangat tinggi. 

3. Mempunyai bentukan terumbu karang, hutan mangrove, pantai, gumuk pasir, 

dan lain sebagainya yang dapat melindungi wilayah dari banjir, gelombang 

badai, dan tsunami. 

C. Garis Pantai 

Garis pantai merupakan garis batas antara daratan dan air laut yang posisinya 

tidak tetap dan dapat bergeser akibat pasang surut dan erosi pantai. Wilayah pesisir 

ditunjukkan dengan adanya karakteristik gelombang. Garis pecah gelombang 

merupakan batas perubahan perilaku gelombang dan perpindahan sedimen pantai. 

Breaking zone adalah daerah dimana gelombang yang datang dari laut (pantai) 

menjadi tidak stabol dan pecah. Surf zone merupakan batas naik turunnya 
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gelombang di pantai.  Sedangkan sloshing zone dibatasi oleh batas tertinggi naik 

turunnya gelombang dan batas terendah jatuh gelombang di pantai (Triatmodjo, 

2008). 

Perubahan garis pantai merupakan proses yang terjadi secara terus menerus 

yang diakibatkan oleh proses ala m di pantai yang meliputi pergerakan sedimen, 

arus susur pantai (Longshore Current), Tindakan ombak dan penggunaan lahan 

(Fikran, 2022). Oleh karena itu informasi garis pantai diperlukan mengingat bahwa 

garis pantai bersifat dinamis. Karena sifat kedinamisan garis pantai tersebut maka 

diperlukan pemantauan garis pantai dengan cara membuat peta perubahan garis 

pantai secara berkala. 

D. Gelombang Laut 

Gelombang yang merambat dari kedalaman laut ke pantai berubah bentuknya 

di bawah pengaruh perubahan kedalaman laut. Penurunan kedalaman laut 

menyebabkan penurunan panjang gelombang dan peningkatan tinggi gelombang. 

Ketika kemiringan gelombang (rasio tinggi terhadao panjang gelombang) 

mencapai batas maksimumnya, gelombang pecah. Karakteristik gelombang setelah 

pecah berbeda dengan sebelum pecah, gelombang pecah menyebar lebih jauh ke 

arah pantai hingga akhirnya gelombang mulai naik dan menabrak permukaan pantai 

(Umar, 2011). 

E. Pasang Surut 

Pasang surut terjadi secara berkala di permukaan laut dan disebabkan oleh 

tarikan gravitasi bulan dan matahari. Umumnya, interval pasang surut terjadi setiap 

12 jam 25 menit. Tabel pasang surut air laut sangat diperlukan baik untuk 

perencanaan elevasi struktural berdasarkan kejadian pasang (Asiyanto, 2008). 

Pasang surut di obsevatorium dibedakan menjadi diurnal (harian), semi diurnal 

(dua kali sehari), dan campuran. 

Pasang harian terjadi satu kali pada saat tertinggi dan satu kali pada permukaan 

air terendah pada hari pengamatan. Pasang surut semi diurnal (dua kali sehari) 

terjadi dua kali pada saat pasang dan dua kali pada saat surut pada hari pengamatan. 

Pasang campur terjadi dengan kombinasi pasang surut diurnal dan semi dijurnal 

(Poerbandono, 2005) 
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Berdasarkan permukaan laut, pasang surut mayor terjadi pada saat pasang, 

sedangkan pasang surut minor terjadi pada saat perbani. Pasang purnama adalah 

pasang tertinggi yang dialami air, terjadi pada saat bulan purnama atau bulan mati, 

sedangkan pasang baru adalah pasang surut dan terjadi pada saat bulan tumbuh (1/4 

dan 3/4) (Pariwono, 1999). 

F. Abrasi 

Menurut (Tuah, 2003) abrasi pantai adalah kerusakan garis pantai akibat dari 

terlepasnya material pantai, seperti pasir atau lempung yang terus menerus 

dihantam oleh gelombang laut atau dikarenakan terjadinya perubahan 

keseimbangan angkutan sedimen di perairan pantai. 

Abrasi pantai tidak hanya disebabkan oleh faktor alam wilayah pesisir seperti 

pasang surut, gelombang laut serta arus laut namun juga disebabkan oleh kegiatan 

atau aktivitas manusia seperti penambangan pesisir dan reklamasi pantai. Laju 

abrasi pesisir pantai sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain orientasi 

garis pantai, kongfigurasi garis pantai, batuan penyusun pantai, arah dan kecepatan 

angin serta aktivitas manusia pada lahan atas. Laju abrasi pantai paling sering 

terjadi saat angin kencang bertiup dengan arah agak tegak lurus atau menyerong 

terhadap orientasi pantai. 

Abrasi pantai pada dasarnya merupakan proses alamiah yang terjadi pada 

wilayah pesisir pantai, namun tanpa ada proses pengelolaan terutama upaya 

menahan laju abrasi dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir itu sendiri. 

Selain itu, kerusakan wilayah pesisir akibat abrasi disebabkan oleh rusaknya 

ekosistem alami pesisir yang berperan sebagai penahan abrasi, seperti mangrove 

dan terumbu karang. Dalam jangka panjang, proses abrasi memicu perluasan area 

pantai pada wilayah pesisir yang dapat mengancam keberlansungan ekosistem 

buatan seperti permukiman industri dan budidaya terlebih yang berada di dekat atau 

pinggir pantai.  

Al-Qur’an menjelaskan secara teologis, bahwa segala sesuatu yang terjadi di 

alam merupakan Tindakan kekuasaan Tuhan. Sebagaimana yang disabdakan dalam 

QS ar-Rum/30:41 sebagai berikut: 

 مْ يرَْجِعوُْنَ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبرَ ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَسَبتَْ ايَْدِى النَّاسِ لِيذُِيْقَهُمْ بعَْضَ الَّذِيْ عَمِلوُْا لَعلََّهُ 
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Terjemahnya : 

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 

manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari 

(akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

(Kementrian Agama 2019). 

 

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa 

tidak ada penciptaan Allah SWT yang rusak, tercemar atau hilang 

keseimbangannya sebagaimana penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya 

kerusakan, pencemaran dan hilangnya keseimbangan lingkungan adalah hasil 

perbuatan manusia yang secara sengaja berusaha mengubah fitrah Allah SWT pada 

lingkungan yang telah diciptakan secara sempurna dan seimbang. Sedangkan 

menurut pandangan Quraish Shihab menegaskan bahwasanya kerusakan 

lingkungan yang terjadi di darat ataupun dilaut dikarenakan terjadi karena dua 

faktor, yaitu: karena faktor internal (alam itu sendiri) dan faktor eksternal 

(perbuatan manusia) yang berupa kerusakan fisik ataupun non fisik (Bashyroh & 

Mahmud, 2021). 

G. Faktor Penyebab Abrasi 

Terjadinya abrasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut (Ongkosongo, 

1989) dalam (Handoyo & Suryoputro, 2015) faktor-faktor penyebab perubahan 

garis pantai ada dua macam yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami 

antara lain gelombang arus, angin, sedimentasi, pasang surut, dll. Sedangkan faktor 

manusia meliputi penggalian, penimbunan, reklamasi pantai, dll. 

Proses terjadinya abrasi karena faktor alam disebabkan Ketika angin yang 

bergerak di laut menimbulkan gelombang dan arus menuju pantai, arus dan angin 

tersebut memiliki kekuatan yang lama kelamaan menggerus pinggir pantai. 

Gelombang di sepanjang pantai menggerarkan atau batuan yang lama kelamaan 

akan terlepas dari daratan. Kekuatan gelombang terbesar terjadi pada waktu terjadi 

badai, sehingga dapat mempercepat proses abrasi itu sendiri 

Gelombang selalu menimbulkan sebuah ayunan air yang bergerak tanpa henti-

hentinya pada lapisan permukaan air yang bergerak tanpa henti-hentinya pada 

lapisan permukaan laut dan jarang dalam keadaan sama sekali diam. Hembusan 

angin sepoi-sepoi pada cuaca yang tenang sekalipun sudah cukup dapat 
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menimbulkan riak gelombang. Sebaliknya dalam keadaan di mana terjadi badai 

yang besar dapat menimbulkan suatu gelombang besar yang dapat mengakibatkan 

suatu kerusakan hebat pada kapal-kapal atau daerah-daerah pantai. 

Angin yang berhembus di atas permukaan air yang semula tenang akan 

menyebabkan gangguan pada permukaan tersebut, dengan timbulnya gelombang 

kecil. Apabila kecepatan angin bertambah, maka akan terbentuk gelombang. 

Selain faktor alam, aktivitas manusia di wilayah pesisir juga mengakibatkan 

cepatnya proses abrasi. Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat dinamis 

dari segi sosial dan ekonomi. Pergulatan dan interaksi kemanusiaan dan alam sangat 

intens terjadi yang melahirkan berbagai bentuk kegiatan sosial ekonomi 

masyarakatnya. Selain itu, wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat 

kompleks dan mempunyai dinamika yang tinggi. Wilayah pesisir mengalami 

tekanan yang besar baik dari segi proses fisik maupun aktivitas manusia. Penduduk 

di wilayah pesisir sangat tinggi dengan berbagai aktivitasnya. Aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan masyarakat pesisir antara lain seperti kegiatan perikanan, industry, 

permukiman, pelabuhan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu aktivitas 

manusia yang dapat mempengaruhi laju abrasi adalah pengerusakan terumbu 

karang, penebangan hutan mangrove, penambangan pasir, dan masih banyak lagi. 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di wilayah pesisir dapat menimbulkan 

rusaknya keseimbangan ekosistem pesisir. Pertumbuhan penduduk yang pesat di 

suatu wilayah dipastikan akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. 

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan masalah dalam 

penyediaan lahan untuk permukiman dan usaha, fasilitas pelayanan sosial serta 

masalah lainnya. Berbagai kegiatan manusia yang berada di daerah pantai atau 

pesisir menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan terus meningkat, akibat 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. 

Al-Qur’an menjelaskan secara teologis, bahwa segala sesuatu yang terjadi 

di alam merupakan Tindakan kekuasaan Tuhan. Sebagaimana yang disabdakan 

dalam QS al-Hadid/57:22 sebagai berikut: 

نْ قَبْلِ انَْ نَّبْرَاهََا اِۗنَّ  صِيْبةٍَ فِى الْْرَْضِ وَلَْ فيِْٓ انَْفسُِكُمْ الَِّْ فيِْ كِتٰبٍ م ِ ذٰلِكَ عَلَى   مَآ اصََابَ مِنْ مُّ
ِ يَسِيْر     اللّٰه
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Terjemahnya : 

”Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang 

menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) 

sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah.” 

(Kementrian Agama 2019). 

 

Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang 

menimpa permukaan bumi, seperti gempa bumi, abrasi, dan bencana alam yang lain 

serta bencana yang menimpa manusia. Seperti kecelakaan, penyakit, dan 

sebagainya telah ditetapkan akan terjadi sebelumnya dan tertulis di Lauh Mahfudz, 

sebelum Allah menciptakan makhluk-Nya. 

Hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari 

pengetahuan Allah dan tidak tertulis di Lauh Mahfudz. Selain itu, ayat ini 

merupakan peringatan sebagian kaum Muslimin yang masih percaya kepada dukun 

dan sebagainya. Hendaklah mereka hanya percaya kepada Allah saja, karena hanya 

Dia yang menentukan segala sesuatu. Mempercayai adanya kekuatan-kekuatan 

gaib, selain dari kekuasaan Allah termasuk mempersekutukan-Nya dengan 

makhluk ciptaan-Nya. 

H. Kajian Risiko Bencana 

Kajian risiko bencana adalah alat untuk menilai kemungkinan dan tingkat 

kerusakan dari ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan tingkat 

kerusakan, tujuan perencanaan dan manajemen bencana terpadu menjadi lebih 

efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana dapat menjadi dasar untuk 

memastikan arah dan efektivitas penanggulangan bencana dalam suatu daerah 

(Peraturan BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana). 
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Gambar 1. Komponen Risiko Bencana 

Sumber:BAKORNAS PB, 2007 

 

Menurut (Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana) risiko bencana adalah kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh 

bencana alam di suatu daerah dan dalam jangka waktu tertentu, seperti kematian, 

cedera, penyakit, mengancam jiwa, kehilangan rasa aman, evakuasi, kerusakan atau 

kehilangan harta benda. Dan terganggunya aktivitas masyarakat lainnya. Untuk 

menentukan risiko bencana yang terjadi di suatu wilayah, dipertimbangkan tiga 

indikator utama, yaitu komponen ancaman (hazard), kerentaan (vulnerability) dan 

kapasitas (capacity) yang ada pada gambar 1. Dalam penilaian risiko bencana dapat 

dilihat potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu bencana 

berdasarkan ancaman bencana, potensi dampak negatif dihitung berdasarkan 

kerentanan bencana. Kerentanan dan kapasitas daerah tergantung pada jumlah 

orang yang berpotensi terpapar, kerusakan properti, dan lingkungan sekitar. 

Indeks Ancaman Bencana dibuat berdasarkan dua komponen utama, yaitu 

kemungkinan terjadinya suatu ancaman dan tingkat dampak yang tercatat atas suatu 

bencana yang telah terjadi. Indeks ini disusun berdasarkan database dan catatan 

sejarah peristiwa yang pernah terjadi di suatu daerah. Selama penyusunan peta 

risiko bencana, komponen-komponen kunci ini dipetakan menggunakan aplikasi 

GIS. 

Pemetaan ulang dapat dilakukan setelah semua indikator untuk setiap 

kompenen dikumpulkan dari sumber data yang teridentifikasi. Data yang dihasilkan 

kemudian dibagi menjadi tiga kategori ancaman, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. 
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Komponen dan indikator penghitungan indeks ancaman bencana dapat dilihat pada  

berikut: 

Tabel 1. Parameter Gelombang Ekstrim dan Abrasi 

Parameter Bobot 
Kelas Indeks 

Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Tinggi gelombang 30 <1m 1-2,5 im >2,5m 

Kelas/nilai max 

kelas 

Arus 30 <0,2 0,2-0,4 >0,4 

Tutupan vegetasi 15 >80% 40%-80% <40% 

Bentuk garis 

pantai 
15 Berteluk 

Lurus 

berteluk 
Lurus 

Tipologi pantai 10 
Berbatu 

karang 
Berbatu pasir berlumpur 

Hazard gelombang ekstrim dan abrasi 

= (0,3*skor tinggi gelombang)+(0,3*skor tutupan vegetasi) + (0,15*skor bentuk garis 

pantai) + (0,1*skor tipologi pantai) 

Sumber: PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 

Setelah didapatkan nilai atau skor masing-masing kelas pada Tabel 1 diatas, 

nilai tersebut dihitung kemudian disesuaikan dengan interval klasifikasi untuk 

menentukan tingkat ancaman bencana abrasi. Klasifikasi interval ditunjukkan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Ancaman Bencana 

No Rentang Nilai H Total Kelas 

1. 1,0-1,66 Rendah 

2. 1, 67-2,34 Sedang 

3. 2,35-3,0 Tinggi 

Sumber: PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 

Setelah mendapatkan nilai hazard total maka dapat ditentukan kelas tingkat 

ancaman pada suatu wilayah yang dapat digambarkan dalam bentuk peta ancaman 

bencana. 
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I. Mitigasi Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia yang disebabkan oleh faktor 

alam dan faktor tidak alamiah (Human Factor), sehingga menimbulkan korban 

jiwa, kehancuran, dan kehancuran lingkungan, kerusakan harta benda, dampak 

psikologis. 

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi 

Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), rencana mitigasi bencana 

mencakup opsi untuk Tindakan penanggulangan bencana struktural/material 

dan/atau kegiatan nonstruktural/bencana dan penanggulangan bencana. 

Perencanaan mitigasi bencana mengacu pada perencanaan pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil. 

Menurut (Maulana, Wulan, Wahyuningsih, Mahendra, & Siswanti, 2016) 

menjelaskan bahwa dalam upaya pengurangan risiko bencana terhadap abrasi 

dengan melakukan mitigasi bencana yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural merupakan 

upaya pengurangan dampak bencana melalui pembangunan infrastruktur fisik dan 

pendekatan teknologi. Sedangkan mitigasi non struktural adalah upaya 

pengurangan dampak bencana dengan merumuskan kebijakan, regulasi, dan 

peningkatan kapasitas masyarakat. 

J. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan pustaka yang digunakan sebagai 

acuan atau contoh dalam penyusunan penelitian ini, baik dari segi penelitian 

maupun metode dan arahan analisis, penelitian-penelitian sebelumnya yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Jurnal “Kajian Tingkat Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan 

Abrasi Pantai di Kawasan Pesisir Kecamatan Padang Barat Kota 

Padang” Oleh (Mulya & Haryani, 2021) Teknik Perencanaan Wilayah 

dan Kota, Universitas Bung Hatta. 

Metode analisis yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis 

kuantitatif dibantu dengan menggunakan scoring dan pembobotan yang 
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mengacu pada Perka BNPB No 02 Tahun 2012 dan literatur terkait lainnya. 

untuk mengetahui tingkat resiko bencana terlebih dahulu menganalisis 

tingkat ancaman tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas. Masuk pada 

analisis kedua kuantitatif yaitu dengan permasalahan tingkat resiko yang 

ada maka dari permasalah tersebut akan diberikan rekomendasi strategi 

pengurangan resiko bencana Gelomabang Ekstrim dan Abrasi yang terbagi 

menjadi mitigasi struktural dan non struktural serta suatu arahan 

pemanfaatan ruang yang mempertimbangkan tingkat resiko bencana. 

Kecamatan Padang Barat terdiri dari 10 kelurahan dimana terdapat 8 

kelurahan yang berpotensi terkena dampak bencana Gelombang Ekstrim 

dan Abrasi ini dipengaruhi karna memiliki kawasan pesisir dan kawasan 

yang masuk pada kelas lereng 0-2%. berdasarkan analisis tingkat resiko 

bencana gelombang ekstrim dan abrasi masuk pada kategori tinggi, sedang 

dan rendah, dimana tentunya diperlukan suatu rekomendasi pengurangan 

resiko bencana berupa mitigasi struktural dan non struktural dan arahan 

kegiatan pemanfaatan ruang. Pada kelurahan yang masuk pada kategori 

tinggi diarahkan sebagai kawasan perlindungan setempat, dan kelurahan 

yang masuk kategori sedang dan rendah diperbolehkan sebagai kawasan 

budidaya hanya saja ada beberapa kegiatan yang diizinkan secara terbatas. 

2. Jurnal “Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Galesong Berbasis 

Analisis Resiko Bencana Abrasi” oleh (Pananrangi, 2015) Ketua 

Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota periode 2019 - 2023, 

UIN Alauddin Makassar. 

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian terapan dengan 

menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Potensi abrasi di kawasan pesisir 

Kecamatan Galeseong dari hasil analisis kebencanaan terbagi atas tiga 

tingkat kerentanan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Abrasi dengan tingkat 

kerentanan tinggi terdapat di Kelurahan Galesong Kota, Kelurahan 

Galesong Baru dan Kelurahan Palalakkang dengan luas 3,63 Km2 . Faktor 

yang berpengaruh pada abrasi adalah faktor alam yang ditunjang pola 

kegiatan masyarakat yang tidak mendukung dalam menahan proses abrasi. 
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Sehingga dalam pemanfaatan lahan sebagai kota pantai di Kabupaten 

Takalar maka kawasan pesisir Kecamatan Galesong dikembangkan sesuai 

dengan potensi bencana yang terjadi di kawasan tersebut yang terbagi dalam 

zona prevasi, zona limitasi fisiografis, dan zona potensial dalam 

mengarahkan kawasan pesisir sebagai kota pantai yang ramah bencana 

abrasi. 

3. Jurnal “Pengelolaan Pesisir Berbasis Pengurangan Risiko Tsunami di 

Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan” oleh (Asman, Ishak, 

Wahdaniyah, Kartini, & Ahmad, 2021) Kementerian ATR/BPN Kantor 

Pertanahan Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur. 

Pada penelitian ini, kajian risiko tsunami lebih difokuskan di area 

Kawasan Perkotaan Bulukumba atas dasar pertimbangan kepadatan 

penduduk yang tinggi di area perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk; (a) 

menganalisis tingkat risiko tsunami di Kabupaten Bulukumba; dan (b) 

mendeskripsikan arahan pengelolaan pesisir berbasis pengurangan risiko 

tsunami di Kabupaten Bulukumba. Metode analisis yang digunakan adalah 

analisis spasial dan deskriptif kuantitatif. Hasil analisis risiko yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa secara umum, Kawasan Perkotaan 

Bulukumba memiliki tingkat risiko tsunami yang sedang dengan luas area 

147.34 Km2 dan persentase 59,33%. Bentuk pengelolaan pesisir berbasis 

pengurangan risiko tsunami yang dapat diterapkan di Kawasan Perkotaan 

Bulukumba dapat berupa peringatan dini, mitigasi, dan kesiap-siagaan. 

4. Jurnal “Analisis Bahaya Abrasi di Wilayah Kabupaten Banggai 

Kepulauan” oleh (Wisyanto, 2019) Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi, Gedung 820 Geostech, Puspiptek, Serpong. 

Untuk mengetahui seberapa besar ancaman abrasi dan alternatif 

penanganannya, telah dilakukan analisis bahaya abrasi berdasarkan 

perhitungan 3 parameter utama yang didapat dari data sekunder dan 

beberapa diantaranya didetilkan dengan pengamatan lapangan, yaitu 

parameter tinggi gelombang dan tingkat rutinitasnya, susunan 

batuan/endapan pesisir, serta kelerengan pesisirnya. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa total panjang pesisir yang mempunyai tingkat bahaya 

tinggi adalah 250,87 km dan Kecamatan Liang merupakan kecamatan yang 

mempunyai ancaman abrasi tingkat tinggi terpanjang, yaitu sepanjang 41,11 

km. Adapun alternatif penanganan terhadap ancaman abrasi, selain dengan 

pembangunan fisik struktur penahan abrasi seperti yang dijumpai di 

lapangan adalah melalui perlindungan sabuk hijau dan pelarangan pendirian 

bangunan rumah di pesisir berbahaya abrasi. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sifatnya kualitatif 

dan kuantitatif yang dilihat dari hasil survei primer dan survei sekunder sesuai 

dengan pedoman Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dan beberapa 

literatur yang telah dikumpulkan. Hasil analisis data di klasifikasi ke dalam tiga 

kelas yaitu kategori rendah, sedang, dan tinggi yang menggambarkan tingkat 

ancaman bencana abrasi di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme kemudian dari 

tingkat ancaman bencana abrasi tersebut akan diberikan rekomendasi strategi untuk 

mengurangi risiko tingkat bencana abrasi di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, 

Kabupaten Bulukumba. Luas wilayah Kelurahan Kalumeme adalah 4,33 km2. yang 

terbagi menjadi 4 Lingkungan yaitu Lingkungan Bonto Manggape, Lingkungan 

Ela-Ela, Lingkungan Ujung Bulu, dan Lingkungan Kalumeme. Secara geografis 

Kelurahan Kalumeme terletak pada titik koordinat 120˚13’40,293” Bujur Timur 

dan antara 5˚32’1,557” Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai 

berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamtan Gantarang 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ujungloe 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ela-Ela 
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 Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada Bulan Mei Tahun 2023 – Februari Tahun 2024 

yang mencakup tahap persiapan penelitian dimulai dari melakukan pembuatan 

proposal, melakukan penelitian, kegiatan survei lapangan, pengumpulan data 

penelitian sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan 

penyelesaian penelitian. Adapun jadwal penelitian sebagai berikut. 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

No Kegiatan Penelitian 
Bulan 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. Pengajuan Judul           

2. 
Persiapan Penyusunan Proposal 

Penelitian 
      

 
  

 

3. 
Bimbingan Pengurusan Proposal 

Penelitian 
      

 
  

 

4. Seminar Proposal           

5. 
Pengumpulan Data Primer dan 

Sekunder 

       
  

 

6. Pengelolaan Hasil Analisis Data           

7. Penyusunan Laporan           

8. Seminar Hasil           

9. Seminar Munaqasyah           

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

a. Data Kualitatif merupakan data yang berwujud pernyataan atau berupa kata-

kata yang berkaitan dengan pengelompokan karakteristik. Data yang 

dimaksud dalam penelitian ini berupa deskripsi mengenai penggunaan 

lahan, bentuk garis pantai, karakteristik pantai, tinggi gelombang, kecepatan 

arus, batas wilayah, kondisi fisik wilayah, aturan penanggulangan bencana, 

upaya pengurangan bencana dokumen-dokumen perencanaan dan lain-lain. 
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b. Data Kuantitatif merupakan data penelitian dengan tabulasi angka untuk 

menjelaskan keadaan lokasi penelitian yang dapat dikalkulasikan dan 

mendapatkan nilai yang diinginkan. Data yang dimaksud dalam penelitian 

ini berupa data meliputi jumlah dan kepadatan penduduk, luas wilayah, 

presentasi penggunaan lahan, presentasi kecepatan arus, dan presentasi 

tinggi gelombang. 

2. Sumber Data 

a. Data primer merupakan sumber data yang di dapat langsung dari lapangan 

dengan mengamati objek-objek yang menjadi sasaran penelitian. Sumber 

data primer adalah sebagai berikut: 

• Data eksisting terkait penggunaan lahan 

• Kondisi fisik wilayah daerah bencana abrasi 

• Karakteristik bencana abrasi meliputi kecepatan arus, tinggi gelombang, 

karakteristik pantai dan bentuk garis pantai. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi terkait 

penelitian. Adapun jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: 

• Data demografi penduduk 

• Data potensi bencana abrasi 

• Peta-peta pendukung penelitian 

• Dokumen dan Undang-Undang terkait penelitian 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengambilan data langsung di 

lapangan dan mengumpulkan data dari instansi terkait lainnya, dimana data-data ini 

dibutuhkan pada saat menganalisis baik itu analisis kuantitatif maupun kualitatif, 

meliputi : 

1. Observasi lapangan, dilakukan dengan mengamati langsung kondisi 

wilayah penelitian seperti kondisi fisik lingkungan, karakteristik 

penggunaan lahan di lokasi penelitian, serta kondisi oseanografi di lokasi 

penelitian. Kegiatan observasi dilakukan untuk menelaah masalah dalam 

penelitian serta bersifat eksplorasi. 
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2. Wawancara / tanya jawab, dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan para 

ahli yang dianggap dapat mewakili kelompoknya baik formal maupun 

informal. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat 

fisik dan non fisik yang bersifat historical yang dialami warga setempat. 

3. Telaah dokumen adalah sumber untuk memperoleh data atau gambar berupa 

peta-peta terkait dengan penelitian berupa peta administrasi, peta kondisi 

fisik wilayah (topografi, geologi, hidrologi, dll), peta kondisi oseonografi 

(tinggi gelombang, kecepatan arus, dll) penggunaan lahan serta peta 

lainnya. 

E. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

variabel yang akan digunakan dalam menganalisa terkait penelitian ini yang dapat 

di lihat pada tabel berikut : 

Tabel 4. Variabel Penelitian 

Rumusan Masalah Variabel Indikator 
Teknik 

Analisis Data 

Bagaimana Tingkat 

Ancaman Bencana 

Abrasi di Pesisir Pantai 

Kelurahan Kalumeme? 

Analisis 

Tingkat 

Ancaman 

Tinggi Gelombang 

Arus 

Tipologi Pantai 

Tutupan Vegetasi 

Bentuk Garis Pantai 

Analisis 

tingkat 

ancaman 

bencana 

Bagaimana Strategi 

Pengurangan Risiko 

Bencana Abrasi di 

Pesisir Pantai 

Kelurahan Kalumeme? 

Strategi 

Pengurangan 

Risiko 

Bencana 

Mitigasi Struktural 

Mitigasi Non 

Struktural 

Analisis 

SWOT 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 
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F. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau 

konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau 

variabel tertentu. Adapun defenisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Abrasi adalah fenomena atau peristiwa terjadinya pengikisan tanah pada daerah 

pesisir pantai di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 

Bulukumba yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan iklim. 

2. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan 

korban jiwa, kerusakan harta benda atau kehancuran lingkungan hidup yang 

terjadi di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 

Bulukumba. 

3. Risiko bencana adalah potensi kerusakan akibat bencana alam dalam suatu 

daerah dan jangka waktu tertentu dapat berupa kematian, cedera, sakit, nyawa 

dipertaruhkan, kehilangan rasa aman, pengungsian, kerusakan atau kehilangan 

harta benda dan terganggunya kegiatan masyarakat. 

4. GIS adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) 

digunakan untuk mengolah data spasial seperti peta untuk mendukung kegiatan 

analisis. Aplikasi ini digunakan untuk menghasilkan peta tingkat ancaman 

abrasi pantai di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten 

Bulukumba. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, adapun alat analisis yang 

digunakan sebagai berikut: 

1. Teknik Analisis Rumusan Masalah Pertama 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama tentang tingkat ancaman 

bencana abrasi di Pesisir Pantai Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, 

Kabupaten Bulukumba maka digunakan metode analisis skoring dan pembobotan. 

Adapun analisis yang digunakan adalah Analisis Tingkat Ancaman. 
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Analisis data tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi pantai di 

wilayah pesisir meliputi data oseanografi yaitu tinggi gelombang, arus, tutupan 

lahan/kerapatan vegetasi pesisir, bentuk garis pantai, tipologi pantai. Analisis data 

menggunakan table analisis penilaian ancaman bencana yang dikeluarkan oleh 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Perka No. 2 Tahun 2012. 

Tabel 5. Parameter Gelombang Ekstrim dan Abrasi 

Parameter Bobot 
Kelas Indeks 

Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Tinggi gelombang 30 <1m 1-2,5 im >2,5m 

Kelas/nilai max 

kelas 

Arus 30 <0,2 0,2-0,4 >0,4 

Tutupan vegetasi 15 >80% 40%-80% <40% 

Bentuk garis 

Pantai 
15 Berteluk 

Lurus 

berteluk 
Lurus 

Tipologi pantai 10 
Berbatu 

karang 
Berbatu pasir berlumpur 

Hazard gelombang ekstrim dan abrasi 

= (0,3*skor tinggi gelombang)+(0,3*skor tutupan vegetasi) + (0,15*skor bentuk garis 

pantai) + (0,1*skor tipologi pantai) 

Sumber: PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 

Untuk menghitung tingkat ancaman bencana Gelombang Ekstrim dan 

Abrasi Pantai di wilayah pesisir, maka masing-masing parameter dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut berdasarkan (Perka BNPB No.2/2012): 

Htotal = H1 + H2 + H3 + H4 + H5 

Untuk mencari H1 = Si X Bi 

 

Keterangan : 

Htotal = Total nilai ancaman 

H1      = Parameter tinggi gelombang 

H2      = Parameter kecepatan arus 

H3      = Parameter  tipologi pantai 

H4      = Parameter tutupan vegetasi 
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Si        = Nilai kelas parameter i 

Bi       = Bobot parameter i 

Klasifikasi tingkat ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi pantai 

di pesisir pantai Kelurahan Kalumeme menggunakan table klasifikasi sebagai 

berikut : 

Tabel 6. Klasifikasi Tingkat Ancaman 

No Rentang Nilai H Total Kelas 

1 1,0-1, 66 Rendah 

2 1, 67-2,34 Sedang 

3 2,35-3,0 Tinggi 

        Sumber: Perka BNPB No 2 Tahun 2012 

 Setelah mendapatkan nilai hazard total maka dapat ditentukan kelas tingkat 

ancaman pada suatu wilayah yang dapat digambarkan dalam bentuk peta tingkat 

ancaman bencana. 

2. Teknik Analisis Rumusan Masalah Kedua 

 Untuk menjawab rumusan masalah kedua tentang strategi pengurangan risiko 

bencana terhadap mitigasi bencana abrasi di pesisir pantai Kelurahan Kalumeme, 

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba maka digunakan analisis SWOT. 

Analisis SWOT dilakukan untuk dapat menentukan berbagai strategis untuk 

pengurangan risiko bencana abrasi. Adapun pendekatan metode rumusan SWOT 

dapat dilihat pada  

Tabel 7. Kerangka Metode Analisis SWOT 

 Strengths (S) Weaknesses (W) 

Tentukan Variabel 

Kekuatan Internal 

Tentukan Variabel 

Kelemahan Internal 

Oportunities (O) Strategi (S.O) Strategi (W.O) 

Tentukan Variabel Peluang 

Eksternal 

Gunakan Kekuatan Untuk 

Memanfaatkan Peluang 

Atasi Kelemahan Dengan 

Memanfaatkan Peluang 

Treaths (T) Strategi (S.T) Strategi (W.T) 

Tentukan Variabel 

Ancaman Eksternal 

Gunakan Kekuatan Untuk 

Menghindari Ancaman 

Meminimalkan Kelemahan 

Dan Hindari Ancaman 

Sumber: (Rangkuti, 2015)  
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H. Kerangka Pikir Penelitian 

Kajian tingkat ancaman bencana 

abrasi pantai di Kelurahan Kalumeme 

Analisis 

parameter 

Upaya 

preventif 

menghadapi 

risiko 

bencana 

Tingkat ancaman 

rendah, sedang, dan 

tinggi 

Mempengaruhi tingkat bencana abrasi 

di pesisir Kelurahan Kalumeme 

Abrasi yang terjadi diakibatkan 

oleh cuaca ekstrim yang dapat 

mengancam wilayah pesisir di 

Kelurahan Kalumeme 

Abrasi dapat dihindari dengan 

mitigasi bencana dengan membuat 

strategi pengurangan risiko bencana 

berdasarkan kondisi fisik serta 

melihat tingkat bencana yang terjadi 

Pemanasan Global dan 

Perubahan Iklim 
Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 

UU No. 24 Tahun 2007 

SWOT 

Strategi Pengurangan Risiko Bencana 

berbasis mitigasi bencana 

 Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulukumba 

1. Letak Administrasi dan Batas Wilayah 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak 

pada titik koordinat 5˚20’LS - 5˚40’ Lintang Selatan dan 119˚58’ BT 120˚28’ 

Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Bulukumba dengan 

batas sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Selayar, 

sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah utara berbatasan dengan 

Kabupaten Sinjai, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 

Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 566,51 Km2 atau sekitar 

2,5% dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang seluas 45.764,53 Km2. Secara 

administratif Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 Kecamatan dengan 

luas wilayah setiap kecamatan berbeda-beda. Adapun luas wilayah tiap 

kecamatan di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8. Luas Wilayah Kecamatan di Kab. Bulukumba Tahun 2022 

No Kecamatan Luas (Km2) Presentase (%) 

1 Kecamatan Gantarang 173,51 15,03 

2 Kecamatan Ujung Bulu 14,44 1,25 

3 Kecamatan Ujung Loe 144,31 12,50 

4 Kecamatan Bonto Bahari 108,60 9,41 

5 Kecamatan Bontotiro 78,34 6,79 

6 Kecamatan Herlang 68,79 5,96 

7 Kecamatan Kajang 129,06 11,18 

8 Kecamatan Bulukumpa 171,33 14,84 

9 Kecamatan Rilau Ale 117,53 10,18 

10 Kecamatan Kindang 148,67 12,88 

Bulukumba 566,51 100 

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 

Ditinjau dari segi luas Kecamatan Gantarang dan Bulukumpa merupakan 

dua wilayah kecamatan terluas masing-masing seluas 175,84 Km2 dan 173, 63 

Km2 sekitar 30% dari luas Kabupaten Bulukumba. Kemudian disusul 
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kecamatan lainnya dan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang 

merupakan pusat kota Kabupaten dengan 14, 63 Km2 atau hanya sekitar 1%. 

Untuk presentase luas wilayah tiap kecamatan dapat dilihat pada diagram 

berikut. 

Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten 

Bulukumba Tahun 2023 

 

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 

 

2. Kondisi Fisik Wilayah 

Tipologi wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan 

topografi daratan rendah sampai bergelombang. Luas daratan rendah sampai 

bergelombang dan daratan tinggi hamper berimbang, yaitu jika daratan rendah 

sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka daratan tinggi mencapai 

49,72%. 

Kabupaten Bulukumba berada pada empat dimensi yakni dataran tinggi 

pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai, dan 

laut lepas. Daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-25 m dari permukaan 
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laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan 

Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan 

Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Daerah bergelombang 

dengan ketinggian antara 25-100 m dari permukaan laut, meliputi bagian dari 

Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, 

Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan 

Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale dan daerah perbukitan di Kabupaten 

Bulukumba terbentang mulai dari barat ke utara dengan ketinggian 100-500 m 

dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan 

Bulukumpa, dan Kecamatan Rilau Ale. 

Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82 ˚C 

– 27, 68 ˚C. Klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab 

atau agak basah. Adapun daerah dengan curah tertinggi terdapat pada wilayah 

barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah memiliki surah hujan sedang 

dan pada bagian Selatan curah hujannya rendah. 

Tanah di Kabupaten Bulukumba didominasi jenis tanah latosol dan 

mediteran. Secara spesifik terdiri atas tanah alluvial hidromorf coklat kelabu 

dengan bahan induk endapan liat pasir terdapat di pesisir pantai dan Sebagian 

di daratan bagian utara. Sedangkan tanah regosol dan mediteran terdapat pada 

daerah-daerah bergelombang sampai berbukit di wilayah bagian barat. 

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari Sungai 

besar dan Sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 Km dan 

Adapun sungai terpanjang adalah Sungai Sangkala dengan panjang 65,30 Km, 

sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Biroro dengan panjang 1,50 Km. 

Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 233,65 Km2. 
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Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Bulukumba 
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B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Ujung Bulu 

1. Letak Administrasi dan Batas Wilayah 

Kecamatan Ujung Bulu memiliki luas wilayah 14,44 Km2 yang secara 

administrative terdiri dari 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Bintarore, Kelurahan 

Kasimpureng, Kelurahan Tanah Kongkong, Kelurahan Loka, Kelurahan 

Bentenge, Kelurahan Terang-Terang, Kelurahan Caile, Keluraha Ela-Ela, dan 

Kelurahan Kalumeme. Terdapat enam kelurahan yang berada di wilayah 

berbatasan langsung dengan laut atau berada di wilayah pesisir yaitu Kelurahan 

Bintarore, Kalurahan Kasimpureng, Kelurahan Bentenge, Kelurahan Terang-

Terang, Kelurahan Ela-Ela, dan Kelurahan Kalumeme.  

Secara astronomis Kecamatan Ujung Bulu terletak antara 5˚31’ Lintang 

Selatan - 5˚35’ Lintang Selatan dan 120˚10’ Bujur Timur - 120˚15’ Bujur 

Timur. Berdasarkan posisi geografisnya Kecamatan Ujung Bulu dengan batas 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gantarang, sebelah selatan 

berbatasan dengan Laut Flores, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Ujung Bulu, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gantarang. 

Adapun luas wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Ujung Bulu dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 9. Luas Kelurahan di Kec. Ujung Bulu Tahun 2022 

No Kelurahan 
Luas 

(Km2) 

Presentase 

(%) 

Letak 

Geografis 

1 Bintarore 2,48 17,17 Pantai 

2 Kasimpureng 1,24 8,59 Pantai 

3 Tanah Kongkong 1,16 8,03 Bukan Pantai 

4 Loka 0,68 4,71 Bukan Pantai 

5 Bentenge 1,00 6,93 Pantai 

6 Terang-Terang 0,20 1,39 Pantai 

7 Caile 3,13 21,68 Bukan Pantai 

8 Kalumeme 4,33 29,99 Pantai 

9 Ela-Ela 0,22 1,52 Pantai 

Ujung Bulu 14,44 100 - 

Sumber: Kabupaten Bulukumba Dalam Angka 2023 
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Berdasarkan tabel di atas Kelurahan Kalumeme merupakan kelurahan 

terluas di Kecamatan Ujung Bulu dengan luas wilayah 4,33 Km2 atau sebesar  

29,99%. Sedangkan kelurahan dengan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan 

Terang-Terang dengan luas wilayah 0,20 Km2 atau sebesar 1,39% dari luas 

wilayah Kecamatan Ujung Bulu. 

2. Kondisi Fisik Wilayah 

Kecamatan Ujung Bulu memiliki tinggi wilayah 0-25 mdpl. Kecamatan 

Ujung Bulu berada di Kawasan Pesisir sehingga tinggi wilayah disekitarnya 

<10 m dan untuk kawasan yang agak jauh dari pantai memiliki tinggi wilayah 

11-25 mdpl. Sedangkan kemiringan lereng di Kecamatan Ujung Bulu secara 

merata adalah 0-2%. 

Jenis tanah di Kecamatan Ujung Bulu memiliki jenis tanah alluvium muda, 

berasal dari endapan laut, alluvium, endapan kipas alluvial, dan Basalt; andesit. 

Kondisi geologi di Kecamatan Ujung Bulu terbagi atas jenis basal,breksi, lahar, 

dan tufa. Lebih dari setengah luas wilayah Kecamatan Ujung Bulu terdiri dari 

breksi, lahar, dan tufa.  

Kondisi Hidrologi di Kecamatan Ujung Bulu di bagi atas Periodik dan non 

periodik. Kondisi hidrologi periodik yang berarti ada masa waktu lahan tersebut 

tergenang oleh air sedangkan non periodic artinya lahan tersebut selalu 

tergenang air. Di Kecamatan Ujung Bulu Lahan Periodik terdiri atas sawah dan 

lahan non periodic terdiri atas Sungai yang ada di Kecamatan Ujung Bulu. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Ujung Bulu terbagi atas tiga pembagian 

kelas tutupan lahan yaitu kawasan permukiman, kawasan pertanian lahan 

kering, dan sawah.  
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Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Ujung Bulu 
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C. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Kalumeme 

1. Letak Administrasi dan Batas Wilayah 

Kelurahan Kalumeme merupakan salah satu kelurahan yang terletak di 

Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. Secara geografis, Kelurahan  

Kalumeme terletak pada titik koordinat 120˚13’40,293” Bujur Timur dan antara 

5˚32’1,557” Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kelurahan 

Kalumeme dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan 

Gantarang, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ujungloe, sebelah 

selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan sebelah barat berbatasan dengan 

Kelurahan Ela-Ela. 

Kelurahan Kalumeme merupakan salah satu wilayah yang terletak pada 

wilayah pesisir dengan luas wilayah 4,33 Km2 yang terbagi menjadi 4 

lingkungan dimana 3 lingkungan terletak di jalan poros provinsi sedangkan satu 

lingkungan berada pada beberapa kilometer dari jalan poros. Secara 

administratif Kalurahan Kalumeme terbagi menjadi 4 lingkungan dengan luas 

wilayah setiap lingkungan berbeda-beda yang terdiri dari yaitu Lingkungan 

Kalumeme, Lingkungan Ujung Bulu, Lingkungan Ela-Ela, dan Lingkungan 

Bonto Mangape. 

Luas wilayah pada tiap lingkungan di Kelurahan Kalumeme dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 10. Luas Lingkungan/desa di Kel. Kalumeme 2022 

No Lingkungan Luas (Km2) 

1 Lingkungan Kalumeme 1,78 

2 Lingkungan Ujung Bulu 0,57 

3 Lingkungan Ela-Ela 1,81 

4 Lingkungan Bonto Mangape 0,17 

Kalumeme 4,33 
Sumber: Profil Kelurahan Kalumeme, 2023 

 Dari 4 lingkungan hanya 3 lingkungan yang terletak pada daerah kawasan 

pesisir yakni Lingkungan Kalumeme, Lingkungan Ela-Ela, Lingkungan Ujung 

Bulu dan Lingkungan Bonto Mangape. 
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2. Kondisi Fisik Wilayah 

a. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Tipologi Kelurahan Kalumeme memiliki tinggi wilayah 0-25 mdpl. 

Kelurahan Kalumeme berada di Kawasan Pesisir sehingga tinggi wilayah 

disekitarnya <10 m dan untuk kawasan yang agak jauh dari pantai memiliki 

tinggi wilayah 11-25 mdpl. Sedangkan kemiringan lereng di Kelurahan 

Kalumeme secara merata adalah 0-2%. 

b. Curah Hujan 

Intensitas curah hujan yang terjadi di Kelurahan Kalumeme dengan tingkat 

curah hujan tahunan berkisar antara 1400-2500 mm/tahun berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Juli - 

Oktober dan musim hujan pada bulan Desember – Mei. Pada musim hujan angin 

bertiup dari timur ke barat sedangkan pada musim kemarau bertiup dari barat 

ke timur. 

c. Jenis Tanah 

Jenis tanah di Kelurahan Kalumeme didominasi oleh Alluvial Hidromorf, 

Mediteran Coklat, dan juga terdiri dari jenis tanah berpasir karena berada di 

sekitar pesisir pantai. 

d. Hidrologi 

Kondisi hidrologi di Desa Kelurahan Kalumeme dalam pemenuhan air 

bersih umumnya menggunakan sumber air yang berasal dari PDAM, disamping 

itu terdapat pula beberapa Masyarakat menggunakan sumur bor. 

e. Tutupan Lahan 

Penggunaan lahan di Kelurahan Kalumeme didominasi lahan permukiman 

yang menyesuaikan mengikuti jaringan jalan yang ada serta 2 tambak yang 

berada di Lingkungan Kalumeme dan Lingkungan Ujung Bulu.  
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Gambar 6. Peta Administrasi Kelurahan Kalumeme 
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3. Kondisi Osneografi  

a. Tinggi Gelombang 

Tinggi gelombang umumnya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Tinggi 

gelombang di pantai Bulukumba dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin 

kearah pantai, arah angin yang dapat membangkitkan gelombang/ombak 

berasal dari Timur Laut, Tenggara dan Selatan (Balai Meteorologi dan 

Geofisika Wil.IV). Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen yang 

dilakukan maka tinggi gelombang yang didapatkan pada saat kejadian abrasi di 

Kelurahan Kalumeme 2-3 meter. 

 

Gambar 7. Kondisi Wilayah Sehari Setelah Kejadian Abrasi 

Sumber: Hasil Survei Lapangan, 2023   

b. Kecepatan Arus 

Kecepatan arus dipengaruhi oleh perpindahan masa air yang disebabkan 

oleh pengaruh pasang surut dan kecepatan angin. Pasang surut di daerah pesisir 

dan laut Kabupaten Bulukumba, pada satu hari terjadi dua kali pasang, yaitu 

tertinggi rata-rata 0,866 m dan pasang terendah rata-rata 0,202 m. Secara 

keseluruhan rata-rata kecepatan arus di lokasi penelitian memiliki kecepatan 

berkisar 0,2 m/s. 
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Gambar 8. Kondisi Kecepatan Arus di Indonesia 

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2023 

 

c. Bentuk Garis Pantai 

Bentuk garis pantai wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya, pergerakan arus, hantaman gelombang laut, dan 

aktivitas pembangunan wilayah pesisir. Selain itu, bentuk garis pantai juga 

dipengaruhi oleh aktivitas Pembangunan permukiman.  

Penilaian bentuk garis pantai dilakukan secara visual, dengan melihat 

bentuk dominan dari garis pantai. Garis pantai yang dominan membentuk huruf  

“U” dianggap sebagai garis pantai berteluk, sedangkan yang berkelok hampir 

lurus dianggap sebagai garis pantai lurus. Adapun data bentuk garis pantai 

Kelurahan Kalumeme disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 11. Bentuk Garis Pantai Kel. Kalumeme 

No Dusun/Lingkungan Bentuk Garis Pantai 

1 Lingkungan Kalumeme Lurus 

2 Lingkungan Ela-Ela Lurus, Berteluk 

3 Lingkungan Bonto Mangape - 

4 Lingkungan Ujung Bulu - 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 
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d. Tipologi Pantai 

Karakteristik pantai umumnya bersifat dinamis dan berbeda-beda sesuai 

dengan struktur penyusunannya baik masih bersifat alami maupun yang telah 

mengalami perubahan oleh aktivitas manusia. Pada penelitian ini, karakteristik 

pantai dilakukan dengan melihat jenis tanah dan kondisi geologi Kelurahan 

Kalumeme. Selain itu, survei lapangan untuk melihat karakteristik pantai yang 

berubah akibat adanya perkembangan bangunan. Adapun karakteristik pantai di 

Kelurahan Kalumeme disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 12. Tipologi Pantai Kel. Kalumeme 

No Dusun/Lingkungan Karakteristik Pantai 

1 Lingkungan Kalumeme 
Berpasir, cenderung 

terbuka 

2 Lingkungan Ela-Ela 
Berpasir, cenderung 

terbuka 

3 Lingkungan Bonto Mangape - 

4 Lingkungan Ujung Bulu - 

 Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

 Berdasarkan tabel diatas, dimana kondisi karakteristik pantai di wilayah 

Kelurahan Kalumeme dominan pantai berpasir dan cenderung terbuka dimana 

tidak terdapat mangrove atau bangunan atau dinding pantai yang dapat 

menghalangi ketika terjadi abrasi, hal ini mengakibatkan keseimbangan 

ekosistem menjadi terganggu. 

4. Demografi 

a. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kelurahan Kalumeme mencapai 7.545 jiwa dengan luas 

wilayah 4,33 km2 sehingga kepadatan penduduk sebesar 1375,29 jiwa/km2. 

Dengan jumlah penduduk tertinggi Lingkungan Kalumeme yaitu 2.587 jiwa dan 

terendah Lingkungan Ujung Bulu dengan jumlah penduduk yaitu 805 jiwa. 

Adapun jumlah penduduk disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 13. Jumlah Penduduk menurut Lingkungan di Kel. Kalumeme 2022 

No Dusun/Lingkungan Jumlah Penduduk (jiwa) 

1 Lingkungan Kalumeme 2.587 

2 Lingkungan Ela-Ela 2.356 
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No Dusun/Lingkungan Jumlah Penduduk (jiwa) 

3 
Lingkungan Bonto 

Mangape 
1.797 

4 Lingkungan Ujung Bulu 805 

Jumlah 7.545 

Sumber: Profil Kelurahan Kalumeme 2023 

b. Penduduk berdasarkan Sex Ratio 

Sex ratio merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan 

jumlah penduduk perempuan, yang umumnya dinyatakan dengan banyaknya 

penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Penduduk Kelurahan 

Kalumeme berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 sebanyak 7.545 jiwa 

atas 3.441 jiwa penduduk laki-laki dan 4.104 jiwa penduduk perempuan. 

Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 14. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kel. Kalumeme 2022 

No Dusun/Lingkungan 
Laki-

Laki 
Perempuan 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

1 Lingkungan Kalumeme 1.095 1.492 2.587 

2 Lingkungan Ela-Ela 1.174 1.182 2.356 

3 
Lingkungan Bonto 

Mangape 
873 924 1.797 

4 Lingkungan Ujung Bulu 299 506 805 

Jumlah 3.441 4.104 7.545 

Sumber: Profil Kelurahan Kalumeme 2023 

D. Analisis Parameter Tingkat Ancaman Bencana 

1. Tinggi gelombang 

Untuk mendapatkan tingkat ancaman bencana abrasi pantai berdasarkan 

indikator tinggi gelombang maka dilakukan skoring dan pembobotan data tinggi 

gelombang masing-masing di lokasi penelitian berdasarkan tabel analisis. Adapun 

skoring parameter tinggi gelombang disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 15. Analisis Parameter Tinggi Gelombang 

No Dusun/Lingkungan 
Tinggi 

Gelombang 

Skor 

Indeks 
Bobot Nilai Kategori 

1 Lingkungan Kalumeme 3.0 3 0,3 0,9 Tinggi 

2 Lingkungan Ela-Ela 2.0 2 0,3 0,6 Sedang 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 
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Berdasarkan klasifikasi penilaian tinggi gelombang didapatkan hasil bahwa, 

Kelurahan Kalumeme memiliki pengaruh gelombang kategori sedang dan kategori 

tinggi. Adapun lingkungan yang masuk dalam tinggi gelombang kategori sedang 

terdapat pada Lingkungan Ela-Ela. Sedangkan Lingkungan yang masuk dalam 

tinggi gelombang kategori tinggi terdapat pada Lingkungan Kalumeme. 

2. Kecepatan Arus 

Skoring dan pembobotan data kecepatan arus menggunakan tabel analisis 

parameter tingkat ancaman. Adapun skoring parameter kecepatan arus disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 16. Analisis Parameter Kecepatan Arus 

No Dusun/Lingkungan 
Kecepatan 

Arus 

Skor 

Indeks 
Bobot Nilai Kategori 

1 Lingkungan Kalumeme 0.2 2 0,3 0,6 Sedang 

2 Lingkungan Ela-Ela 0.2 2 0,3 0,6 Sedang  

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 

Berdasarkan klasifikasi penilaian tinggi gelombang didapatkan hasil bahwa 

Kelurahan Kalumeme memiliki pengaruh kecepatan arus kategori sedang terhadap 

bencana abrasi. 

3. Tutupan Lahan/Kerapatan Vegetasi Mangrove 

Skoring dan pembobotan data tutupan lahan/kerapatan vegetasi menggunakan 

tabel analisis parameter tingkat ancaman. Adapun skoring parameter data tutupan 

lahan/kerapatan vegetasi disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 17. Analisis Parameter Tutupan Lahan/Kerapatan Vegetasi 

No Dusun/Lingkungan 
Kerapatan 

Mangrove 

Skor 

Indeks 
Bobot Nilai Kategori 

1 Lingkungan Kalumeme 0.0 3 0,15 0,45 Tinggi 

2 Lingkungan Ela-Ela 0.0 3 0,15 0,45 Tinggi 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 

Berdasarkan klasifikasi penilaian parameter tutupan lahan/kerapatan vegetasi 

didapatkan hasil bahwa, kondisi kerapatan vegetasi pada wilayah pesisir Kelurahan 

Kalumeme baik itu di Lingkungan Kalumeme maupun Lingkungan Ela-Ela 

termasuk dalam kategori tinggi dikarenakan tidak adanya kerapatan mangrove yang 

terdapat di sekitar wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme. 
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4. Bentuk Garis Pantai 

Skoring dan pembobotan bentuk garis pantai Kelurahan Kalumeme 

menggunakan penilaian parameter ancaman yang ditunjukan pada tabel berikut. 

Tabel 18. Analisis Parameter Bentuk Garis Pantai 

No Dusun/Lingkungan 

Bentuk 

Garis 

Pantai 

Skor 

Indeks 
Bobot Nilai Kategori 

1 Lingkungan Kalumeme Lurus 3 0,15 0,45 Tinggi 

2 Lingkungan Ela-Ela 
Lurus, 

Berteluk 
2 0,15 0,30 Sedang 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 

Berdasarkan klasifikasi penilaian parameter bentuk garis pantai didapatkan 

hasil bahwa, Lingkungan Kalumeme memiliki nilai garis pantai kategori tinggi 

sedangkan kategori sedang terdapat pada di Lingkungan Ela-Ela. Berdasarkan hasil 

skoring, Lingkugan Ela-Ela memiliki potensi yang rendah terancam bencana abrasi. 

Sedangkan Lingkungan Kalumeme memiliki potensi besar yang terancam bencana 

abrasi. Potensi ancaman bencana abrasi dapat pula terjadi pada lingkungan yang 

memiliki bentuk garis pantai kategori sedang yaitu Lingkungan Ela-Ela. 

5. Karakteristik Pantai 

Karakteristik pantai merupakan indikator penting untuk menilai suatu wilayah 

pesisir berpotensi terancam abrasi pantai. Pantai yang berbatu atau berstruktur keras 

dan memiliki vegetasi pesisir akan sulit mengalami abrasi. Skoring dan 

pembobotan karakteristik pantai wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 19. Analisis Parameter Karakteristik Pantai 

No Dusun/Lingkungan 
Karakteristik 

Pantai 

Skor 

Indeks 
Bobot Nilai Kategori 

1 
Lingkungan 

Kalumeme 

Berpasir, 

cenderung 

terbuka 

3 0,1 0,3 Tinggi 

2 Lingkungan Ela-Ela 

Berpasir, 

cenderung 

terbuka 

3 0,1 0,3 Tinggi 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 
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Berdasarkan klasifikasi penilaian parameter karakteristik pantai didapatkan 

hasil bahwa, karakteristik pantai pada wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme 

termasuk dalam kategori tinggi. Karakteristik pantai yang didominasi oleh pasir dan 

umumnya terbuka serta secara langsung mendapat pengaruh tinggi gelombang 

tanpa penghalang akan berpotensi mengalami abrasi. 
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Gambar 9. Peta Analisis Parameter Tinggi Gelombang 
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Gambar 10. Peta Analisis Parameter Kecepatan Arus 
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Gambar 11. Peta Analisis Parameter Tutupan Lahan 
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Gambar 12. Peta Analisis Parameter Bentuk Garis Pantai 
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Gambar 13. Peta Analisis Parameter Karakteristik Pantai 
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E. Penilaian Tingkat Ancaman Bencana 

Penilaian tingkat ancaman bencana abrasi pantai dilakukan dengan 

menjumlahkan hasil skoring dan pembobotan masing-masing parameter. 

Penjumlahan dilakukan untuk mendapatkan total nilai indeks ancaman. Nilai total 

indeks ancaman, selanjutnya akan digunakan untuk menentukan tingkat ancaman 

masing-masing lokasi penelitian. Hasil penjumlahan analisis skoring dan 

pembobotan parameter ancaman abrasi pantai disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 20. Nilai Total Ancaman Bencana 

No Dusun/Lingkungan H1 H2 H3 H4 H5 Htotal 

1 Lingkungan Kalumeme 0,9 0,6 0,45 0,45 0,3 2,70 

2 Lingkungan Ela-Ela 0,6 0,6 0,45 0,30 0,3 2,25 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 

Tingkat ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi pantai pada masing-

masing lokasi kajian diperoleh melalui klasifikasi nilai total ancaman bencana. 

Nilai total ancaman bencana yang diperoleh dari hasil analisis dapat disimpulkan 

dan digeneralisasi sebagai nilai ancaman bencana gelombang ekstrim dan abrasi 

pantai yang dimiliki oleh masing-masing lokasi kajian. Klasifikasi nilai total 

ancaman bencana abrasi pantai diwilayah pesisir Kelurahan Kalumeme disajikan 

pada tabel berikut. 

Tabel 21. Tingkat Ancaman Bencana Abrasi Pantai 

No Dusun/Lingkungan 
Nilai Ancaman 

(Htotal) 
Kategori 

1 Lingkungan Kalumeme 2,70 Tinggi 

2 Lingkungan Ela-Ela 2,25 Sedang 

Sumber: Hasil Analisis Data, 2023 

Dari hasil klasifikasi parameter tingkat ancaman bencana abrasi di Kelurahan 

Kalumeme diperoleh hasil bahwa, tingkat ancaman yang memiliki kategori tinggi 

terdapat pada di Lingkungan Kalumeme sedangkan tingkat ancaman yang memiliki 

kategori sedang terdapat di Lingkungan Ela-Ela. Masing-masing kategori tingkat 

ancaman bencana diberi simbol warna untuk melihat perbedaan ketika ditampilkan 

dalam bentuk peta. Perbedaan tingkat ancaman bencana abrasi pantai masing-

masing lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut. 



51 

 

 

 

Gambar 14. Peta Analisis Tingkat Ancaman Bencana Abrasi 
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Fenomena abrasi di Kelurahan Kalumeme telah lama terjadi di wilayah 

Lingkungan Kalumeme tetapi tidak menyisakan banyak kerugian materil dan 

korban jiwa. Umumnya abrasi terjadi setiap musim penghujan yang diikuti dengan 

curah hujan yang tinggi yang menyebabkan badai perairan di pesisir pantai 

Kelurahan Kalumeme. Dari hasil analisis ancaman bencana abrasi menyatakan 

bahwa Lingkungan Ela-Ela memiliki tingkat ancaman bencana abrasi dalam 

kategori sedang, serta Lingkungan Kalumeme memiliki tingkat ancaman bencana 

dalam kategori tinggi. Menurut (Hakim, Suharyanto, & Wahju , 2012), Abrasi atau 

Erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga 

mengakibatkan berpindahnya sedimen dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Angkutan sedimen menyusur pantai terjadi bila arah gelombang datang membentuk 

sudut dengan garis normal pantai. Perubahan iklim juga menjadi penyebab naiknya 

muka air laut dan gelombang yang dapat membanjiri wilayah pesisir produktif 

seperti lahan pertanian, tambak dan kawasan permukiman. Kenaikan muka air laut 

akibat perubahan iklim berpotensi meningkatkan terjadinya abrasi pantai  (Kordi 

K, 2012). Menurut (Permatasari, 2021), menyatakan bahwa Faktor Penyebab 

Bencana Erosi Pantai yaitu penurunan Permukaan Tanah. (Land Subsidence), 

Kerusakan Hutan Mangrove, Kerusakan akibat gaya-gaya hidrodinamika 

gelombang, Kerusakan akibat sebab alam lain, Kerusakan akibat kegiatan manusia 

yang lain. 

F. Strategi Pengurangan Risiko Bencana Abrasi Kelurahan Kalumeme  

Bagian ini menjelaskan tentang berbagai potensi dan kendala yang kemudian 

dikenal dengan faktor internal strategis terkait dengan upaya pengurangan risiko 

bencana abrasi di Kelurahan Kalumeme. Selain faktor internal, dikaji juga faktor 

eksternal berupa peluang dan tantangan, meliputi program perbaikan atau strategi 

pengurangan risiko bencana abrasi di Kecamatan Kelurahan Kalumeme, Kabupaten 

Bulukumba. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada lokasi penelitian, Kelurahan 

Kalumeme memiliki potensi/kekuatan, kendala/kelemahan, peluang dan ancaman 

dalam menentukan strategi pengurangan risiko bencana abrasi pantai, antara lain: 
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1. Potensi/Kekuatan: 

a. Informasi terkait dengan tingkat ancaman bencana abrasi pantai yang tidak 

rawan (sedang) dan sangat rawan (tinggi) di Kelurahan Kalumeme cukup 

jelas 

b. Wilayah lingkungan Bonto Mangape memiliki potensi yang rendah 

terancam bencana abrasi jika ditinjau dari bentuk garis pantai 

c. Pemerintah membentuk kelompok siaga bencana agar dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat terkait kebencanaan 

d. Dukungan masyarakat setempat dalam meminimalisir dampak atau 

ancaman yang dapat ditimbulkan oleh bencana abrasi pantai Kelurahan 

Kalumeme  

2. Kendala/Kelemahan: 

a. Kelurahan Kalumeme memiliki tingkat ancaman abrasi yang tinggi yaitu di 

Lingkungan Kalumeme dengan nilai ancaman 2,70. 

b. Karakteristik pantai pada wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme termasuk 

dalam kategori tinggi dengan karakteristik pantai yang didominasi oleh 

pasir dan umumnya terbuka serta secara langsung mendapat pengaruh tinggi 

gelombang tanpa penghalang akan berpotensi mengalami abrasi. 

c. Kondisi kerapatan vegetasi pada wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme 

termasuk dalam kategori tinggi yang dikarenakan tidak adanya mangrove 

yang terdapat di sekitar wilayah pesisir Kelurahan Kalumeme. 

d. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pentingnya keberadaan hutan 

mangrove dalam mengatasi tingkat ancaman abrasi. 

3. Peluang: 

a. Pemerintah Kabupaten Bulukumba cukup mendukung dan membantu 

dalam mengatasi ancaman bencana abrasi pantai. 

b. Penyuluhan kepada masyarakat secara rutin terkait dengan bahaya dan 

dampak dari bencana abrasi. 

c. Kebijakan pemerintah dalam pembuatan bangunan penahan pantai (sea 

wall), penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove untuk mencegah 

bencana abrasi pantai. 
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d. Kesediaan masyarakat pesisir dengan pengadaan peraturan dan kebijakan 

dalam pelestarian hutan mangrove. 

4. Ancaman: 

a. Mencegah pengembangan permukiman pada kawasan zona bahaya bencana 

abrasi. 

b. Keterbatasan anggaran pemerintah daerah sehingga penanganan bencana 

abrasi belum dapat dilakukan secara maksimal. 

c. Bencana abrasi yang terjadi dapat menimbulkan kerugian akibat dari 

rusaknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas yang ada di kawasan pantai. 

d. Merusak fasilitas sarana dan prasarana dan akan menyebabkan kerugian 

materil. 

e. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya untuk menjaga dan 

melestarikan hutan mangrove. 

Setelah diketahui komponen potensi (S), kendala (W), peluang (O), dan tantangan 

(T), selanjutnya keempat komponen tersebut dibuat matriks sebagai tahap awal 

perumusan strategi pengurangan risiko bencana abrasi di Kelurahan Kalumeme 

yang diperoleh berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara stakeholder serta 

pemerintah setempat, hingga kajian literatur dan tinjauan kebijakan /peraturan 

perundangan yang terkait. Perumusan strategi dilakukan dengan menyusun matriks 

SWOT pada tabel dibawah ini yang terdiri dari empat kuadran strategi yaitu: 

1. Strategi S-O: Memanfaatkan potensi atau kekuatan untuk meraih peluang 

2. Strategi S-T: Memanfaatkan potensi atau kekuatan untuk menghindari ancaman 

3. Strategi W-O: Meminimalisasi kelemahan atau kendala untuk meraih peluang 

4. Strategi W-T: Meminimalisasi kelemahan atau kendala untuk menghindari 

ancaman 

  



55 

 

 

 

Tabel 22. Perumusan Komponen Strategi (Matriks Swot) 

Strategi Strengh Weaknesses 

Oppurtunities Strategi S-O 

a. Peningkatan informasi 

tingkat ancaman bencana 

abrasi di Kelurahan 

Kalumeme sehingga dapat 

meningkatkan peran 

pemerintah dalam 

mendukung dan membantu 

dalam mengatasi bencana 

abrasi 

b. Memberikan penyuluhan dan 

pendampingan kepada 

masyarakat terkait bahaya 

bencana abrasi 

c. Optimalisasi kebijakan 

pemerintah untuk 

memberikan informasi 

kepada masyarakat dalam 

melakukan pembuatan 

bangunan penahan pantai 

(sea wall), penanaman dan 

pemeliharaan hutan 

mangrove untuk mencegah 

bencana abrasi pantai  

d. Peningkatan kapasitas dan 

dukungan masyarakat pesisir 

dalam pelestarian hutan 

mangrove untuk 

meminimalisir dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana 

abrasi 

Strategi W-O 

a. Meningkatkan kerjasama dan 

dukungan dari instansi 

pemerintah dalam mendukung 

dan membantu untuk mengatasi 

permasalahan bencana abrasi 

yang sangat rawan di 

Lingkungan Kalumeme dengan 

nilai ancaman 2,70 

b. Penyuluhan kepada masyarakat 

pesisir Kelurahan Kalumeme 

terkait dengan pengaruh tinggi 

gelombang yang akan 

berpotensi mengalami abrasi  

c. Meningkatkan koordinasi 

pemerintah dan kebijakan 

pemerintah dalam pembuatan 

bangunan penahan pantai (sea 

wall), memelihara dan 

melestarikan hutan mangrove di 

sekitar wilayah pesisir 

Kelurahan Kalumeme 

d. Pengadaan penyuluhan dan/atau 

himbauan tentang pentingnya 

keberadaan hutan mangrove 

dalam mengatasi tingkat 

ancaman bahaya abrasi 
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Strategi Strengh Weaknesses 

Threats Strategi S-T 

a. Mencegah pengembangan 

permukiman pada kawasan 

zona bahaya bencana abrasi 

pantai yang tidak rawan dan 

sangat rawan di Kelurahan 

Kalumeme 

b. Peningkatan anggaran dan 

pencairan alternatif sumber 

pembiayaan untuk program 

penanganan bencana abrasi 

untuk wilayah yang 

terdampak 

c. Peningkatan informasi dan 

kebijakan pemerintah dalam 

memberikan informasi 

kepada masyarakat terkait 

kebencanaan dengan 

membentuk kelompok siaga 

bencana agar tidak 

berdampak pada rusaknya 

permukiman dan fasilitas-

fasilitas yang ada dikawasan 

pantai  

d. Meningkatkan kesadaran 

masyarakat terhadap 

pentingnya untuk menjaga 

dan melestarikan hutan 

mangrove dalam 

meminimalisir bahaya 

bencana abrasi pantai di 

Kelurahan Kalumeme 

Strategi W-T 

a. Pengoptimalan pengawasan 

terhadap pengembangan 

permukiman pada wilayah 

pesisir Kelurahan Kalumeme 

b. Pemerintah menganggarkan 

dana untuk meminimalisir 

bencana abrasi yang ditinjau 

dari karakteristik pantai pada 

wilayah pesisir Kelurahan 

Kalumeme 

c. Mencegah kerugian materil dan 

kerusakan fasilitas dengan 

melakukan pengawasan 

terhadap kerapatan vegetasi 

(hutan mangrove) 

d. Meningkatkan kepedulian 

masyakat terhadap pentingnya 

keberadaan mangrove 

diwilayah pesisir Kelurahan 

Kalumeme 

Sumber: Hasil Analisis, 2023 



57 

 

 

 

Upaya pengurangan bencana abrasi berbasis mitigasi struktural seperti 

memaksimalkan bangunan penahan pantai (sea wall), penanaman dan 

pemeliharaan hutan mangrove untuk mencegah bencana abrasi pantai. Upaya 

pengurangan bencana abrasi berbasis mitigasi non structural seperti mencegah 

pengembangan permukiman pada kawasan zona bahaya bencana abrasi pantai yang 

tidak rawan dan sangat rawan di Kelurahan Kalumeme. 

G. Integrasi Keislaman 

Perspektif agama islam berlandaskan orientasi nilai dengan memperhatikan 

hal-hal yang dapat meningkatkan kebijakan dari aspek moral, peduli terhadap 

lingkungan, kerohanian untuk mencapai kemaslahatan hidup didunia dan diakhirat. 

Musibah dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Musibah dan kesulitan dapat 

melahirkan beberapa manusia dengan predikat bermacam-macam. Karena, 

gemblengan dan pelajaran dari sebuah musibah mampu membuat seseorang 

menjadi lebih baik. Adapun keterkaitan hasil penelitian dalam perspektif islam, 

sebagai berikut: 

1. QS al-Hadid/57:22 

نْ قبَْلِ انَْ نَّبْرَاهََا ۗاِنَّ  صِيْبةٍَ فىِ الْْرَْضِ وَلَْ فيِْٓ انَْفسُِكُمْ الَِّْ فيِْ كِتٰبٍ م ِ ذٰلِكَ عَلىَ   مَآ اصََابَ مِنْ مُّ
ُ لَْ يحُِبُّ  كَيْلََ تأَسَْوْا عَلٰى مَا فاَتكَُمْ وَلَْ تفَْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ وَۗاللّٰه ِ يسَِيْر ٌۖ ل ِ  كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُوْرٍٍۙ  اللّٰه

Terjemahnya : 

“Tidak ada bencana (apa pun) yang menimpa di bumi dan tidak (juga yang 

menimpa) dirimu, kecuali telah tertulis dalam Kitab (Lauhulmahfuz) 

sebelum Kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. 

(Yang demikian itu kami tetapkan) agar kamu tidak bersedih terhadap apa 

yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang 

diberikan-Nya kepadamu. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong 

lagi membanggakan diri.” (Kementerian Agama 2019).  

 

Dari Shuhaib, ia berkata : Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda : 

“sungguh menakjubkkan perihal kaum mukmin. Sesungguhnya semua urusannya 

adalah (bernilai) kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. 

Jika ia ditimpa (dikaruniai) nikmat , ia bersyukur dan itu baik baginya. jika ia 

ditimpa bencana ia bersabar dan itu juga baik baginya” [HR Muslim]. 

Tafsir Al-Mishbah menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang 

menimpa permukaan bumi, seperti gempa bumi, abrasi, dan bencana alam yang lain 
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serta bencana yang menimpa manusia. Seperti kecelakaan, penyakit, dan 

sebagainya telah ditetapkan akan terjadi sebelumnya dan tertulis di Lauh Mahfudz, 

sebelum Allah menciptakan makhluk-Nya. 

Hal ini berarti tidak ada suatu pun yang terjadi di alam ini yang luput dari 

pengetahuan Allah dan tidak tertulis di Lauh Mahfudz. Selain itu, ayat ini 

merupakan peringatan sebagian kaum Muslimin yang masih percaya kepada dukun 

dan sebagainya.Hendaklah mereka hanya percaya kepada Allah saja, karena hanya 

Dia yang menentukan segala sesuatu. Mempercayai adanya kekuatan-kekuatan 

gaib, selain dari kekuasaan Allah termasuk mempersekutukan-Nya dengan 

makhluk ciptaan-Nya. 

2. QS al-Maidah/5:31-32 

اعََجَزْ  يٰوَيْلتَٰىٓ  قاَلَ  اخَِيْهِ ۗ  كَيْفَ يوَُارِيْ سَوْءَةَ  لِيرُِيهَٗ  الَْْرْضِ  يَّبْحَثُ فىِ  غُرَاباً   ُ انَْ  فبََعَثَ اللّٰه تُ 
 اكَُوْنَ مِثلَْ هٰذَا الْغرَُابِ فاَوَُارِيَ سَوْءَةَ اخَِيْْۚ فاَصَْبَحَ مِنَ النهدِمِيْنَ ۛ  

Terjemahnya : 

“Kemudian, Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah 

supaya Dia memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana cara mengubur 

mayat saudaranya. (Qabil) berkata, “Celakalah aku! Mengapa aku tidak 

mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur 

mayat saudaraku?” Maka, jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. 

Allah Swt. mengajarkan kepada manusia ilmu dan kemampuan untuk 

mengembangkan kehidupannya dengan mempelajari perilaku hewan, 

tumbuhan, dan fenomena alam lainnya.” (Kementerian Agama 2019). 

 

Berdasarkan tafsir Al-Mishbah, ayat ini diterangkan suatu ketentuan bahwa 

membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana 

memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua 

manusia. Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban 

mereka masing-masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup 

dan kehidupan bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal 

ini dapat dirasakan karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya 

sendiri, sehingga mereka sangat memerlukan tolong menolong terutama hal-hal 

yang menyangkut kepentingan umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah 

demikian banyak kedatangan para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, 

tetapi banyak di antara mereka itu yang melampaui batas ketentuan dengan berbuat 
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kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka kehilangan kehormatan, kekayaan dan 

kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka miliki di masa lampau. 

3. QS at-Tagabun/64:11 

ُ بِكُل ِ شَيْءٍ ممَآ اصََابَ  ِ يَهْدِ قَلْبهَٗ وَۗاللّٰه ِ وَۗمَنْ يُّؤْمِنْْۢ باِللّٰه صِيْبةٍَ الَِّْ باِِذْنِ اللّٰه  عَلِيْم   مَآ اصََابَ مِنْ مُّ
Terjemahnya : 

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan 

izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi 

petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.”(Kementrian Agama, 2019) 

 

Pesan Allah swt dalam Al-Qur’an surah at-Tagabun/64:11 tafsir Al-Mishbah 

bahwa Allah menyatakan tiada sesuatu yang terjadi di alam ini melainkan dengan 

kehendak dan kekuasaan Allah. Siapa yang beriman kepada Allah pasti rela pada 

putusan Allah. Dengan iman itulah hati akan mendapatkan ketenangan, karena ia 

telah yakin bahwa yang dikehendaki tidak akan terjadi. 

Salah satu sikap yang wajib kita miliki saat menghadapi musibah ialah sabar. 

Jangan sampai kita meninggalkan sikap sabar dengan berputus asa atau 

berprasangka buruk bahwa Allah tidak akan memberikan kita kebaikan. Berusaha 

selalu berpikir positif walaupun sedang dirundung musibah. Tanamkan dalam hati 

bahwa selalu ada hikmah di balik musibah yang menimpa kita, salah satunya adalah 

diampuninya dosa-dosa. Itulah beberapa konsep musibah yang digambarkan oleh 

al-Qur’an. Musibah dapat terjadi sebab ulah dari manusia itu sendiri. Musibah juga 

tidak akan terjadi, kecuali atas izin Allah swt, serta kita harus yakin bahwa musibah 

yang terjadi terhadap kita telah ditetapkan dan ditulis dalam Lauh Mahfudz.  

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat ancaman abrasi di Kelurahan Kalumeme yaitu menghasilkan dua  

tingkatan yaitu tingkat risiko tinggi dan sedang. Tingkat kelas abrasi diperoleh 

dari perhitungan nilai dan bobot masing-masing parameter dan variabel yang 
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digunakan yaitu tinggi gelombang, kecepatan arus, tutupan lahan/kerapatan 

vegetasi, bentuk garis pantai, dan karakteristik pantai. Berdasarkan hasil 

analisis klasifikasi parameter tingkat ancaman bencana abrasi di wilayah pesisir 

Kelurahan Kalumeme diperoleh hasil bahwa, tingkat ancaman yang memiliki 

kategori tinggi terdapat pada di Lingkungan Kalumeme sedangkan tingkat 

ancaman yang memiliki kategori sedang terdapat di Lingkungan Ela-Ela. 

2. Strategi Pengurangan Risiko Bencana Abrasi di Kelurahan Kalumeme 

Kabupaten Bulukumba, sebagai berikut: 

a. Optimalisasi kebijakan pemerintah untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam melakukan pembuatan sabuk pantai (sea wall), 

penanaman dan pemeliharaan hutan mangrove untuk mencegah bencana 

abrasi pantai. 

b. Mencegah pengembangan permukiman pada kawasan zona bahaya bencana 

abrasi pantai yang tidak rawan dan sangat rawan di Kelurahan Kalumeme 

c. Meningkatkan kerjasama dan dukungan dari instansi pemerintah dalam 

mendukung dan membantu untuk mengatasi permasalahan bencana abrasi 

yang sangat rawan di Lingkungan Kalumeme dengan nilai ancaman 2,70 

d. Meningkatkan kepedulian masyakat terhadap pentingnya keberadaan 

mangrove diwilayah pesisir Kelurahan Kalumeme. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, adapun saran dari hasil 

penelilitian ini, sebagai berikut: 

1. Pemerintah diharapkan melakukan tindakan untuk meminimalisir terjadinya 

bencana abrasi pantai dengan melakukan penanaman mangrove di sekitar 

wilayah yang terjadi abrasi 

2. Perlu adanya sosialisasi mitigasi bencana abrasi terhadap masyarakat di 

Kelurahan Kalumeme terutama yang bermukim di pinggiran pantai 

3. Perlu adanya pemberian bantuan dan memfasilitasi bentuk pengurangan 

ancaman bencana abrasi di Kelurahan Kalumeme yang tidak mampu 

ditanggung oleh masyarakat, pemberian bibit mangrove. 

4. Sanksi tegas terkait pembangunan di sempadan pantai 
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