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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang konsep pemanfaatan lahan bekas banjir

bandang di Kelurahan Kasimbong. Banjir bandang merupakan bencana yang

terjadi di Kecamatan Masamba. Daerah studi kasus dalam penelitian ini adalah

Kelurahan Kasimbong sebagai salah satu daerah yang rawan bencana banjir di

Kecamatan Masamba. Dimana data yang digunakan adalah data kondisi fisik

wilayah dan tingkat kerwanan banjir. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui

konsep pemanfaatan lahan bekas banjir di Kelurahan Kasimbong. Dimana

kelebihan dari metode ini yaitu memperoleh data yang lebih akurat, sekaligus jadi

pembanding antara data yang didapat dari instansi dengan data yang sebenarnya

dilapangan. Berdasarkan hasil Overlay melalu GIS maka diperoleh hasil luas

wilayah dengan tingkat kerwanan banjir tinggi yaitu 314 Ha atau 50%, kemudian

luas wilayah dengan tingkat kerawanan banjir sedang yaitu 290 Ha atau 64% dan

luas wilayah dengan tingkat kerawanan banjir rendah yaitu 25 Ha atau 4%.

Konsep pemanfaatan lahan di lokasi penelitian yaitu melakukan revitalisasi

kawasan berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik berupa taman kota/taman

bermain. Pengadaan area pembibitan, budidaya tanaman hias serta pemanfaatan

sedimen hasil pengerukan sungai sebagai bahan material bangunan dapat

dijadikan alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kata Kunci: Tingkat Kerawanan Banjir dan Konsep Pemanfaatan Lahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa

dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra

Pasifik dan Samudra Hindia. Secara geografis, Indonesia berada pada daerah yang

ditandai dengan fenomena cuaca dan fluktuasi iklim dinamis yang menyebabkan

Indonesia rawan bencana alam kebumian, seperti banjir, tsunami, tanah longsor,

gempa bumi, siklon tropis, dan gunung berapi.

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia dan

saat ini belum ada alat yang dapat memprediksi dengan tepat kapan terjadinya.

Bencana alam dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian baik bersifat materi

ataupun nonmateri yang tidak sedikit. Saat ini manusia hanya mampu

memperkirakan wilayah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan bencana

dengan mempelajari faktor-faktor penyebabnya dan melakukan upaya mitigasi

serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu bencana yang

hampir setiap tahun terjadi di wilayah Indonesia yaitu bencana banjir. Memasuki

musim penghujan, kejadian bencana ini akan meningkat intensitasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, terutama untuk

kawasan permukiman, harus memperhatikan dan menghindari kawasan rawan

bencana. Penggunaan lahan yang tidak sesuai ini akan membahayakan lingkungan

bahkan dapat mengancam jiwa manusia sebagai penghuni kawasan tersebut.

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Khatulistiwa
https://id.wikipedia.org/wiki/Asia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
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Sadyohutomo (2008), mengungkapkan bahwa peningkatan jumlah

penduduk akan mendorong peningkatan kebutuhan penggunaan lahan. Luas lahan

yang dapat digunakan untuk mendukung kehidupan relatif tetap dan bersifat

terbatas. Sebagai akibatnya, akan terjadi persaingan penggunaan lahan dan pada

akhirnya akan terjadi konflik antar-pengguna serta penurunan kualitas lahan.

Menurut Muta’ali (2012), pertumbuhan penduduk yang tinggi akan

menyebabkan manusia memanfaatkan sumberdaya alam tanpa memperhatikan

kemampuan dan daya dukung lingkungan. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas

lingkungan dan bencana alam.

Dalam pandangan islam salah satu penyebab terjadinya bencana banjir

adalah ketika manusia berpaling atas anugerah Allah swt. Jika manusia berpaling

atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya maka Allah akan mengirimkan

banjir yang besar. Allah swt. berfirman dalam QS Saba’/22:15-16

لَهٗ� ا وْ رُ رُ وْ لْا وْ رُ لَبِّ بِ بَّوْ وْ بِ وْا رُ رُ ۗە لٍ لا
َْمب ل بَّنو وْ لَ نَنٰب لَ لَةٌ اٰ وْ بِ نب لُ وْ لِ و يب لَال لْ بَ لَ ا لُ وْ لَلَ ةٌ لَبِّلَ ةٌ لْ وُ لَِ

�ە
)15( ةَ وْ رُ لَ بّ لَ َْ لٍ َْالوْ لٍ ملو لٍ رُ ار ذللْايلو ب نََتلنو لَ وْ بِ وِ لنََتَل بَ وْ رِ وَنَٰ َْ لِ لْ

بُبِ لَ اوَ لٍ وِ لَ وْ بِ لُوِ لَ وُنلا لَ لَالوَ وْا رُ لُ وَ لَال
لٍ لَبُوِ لَ وْ بَ وْ بِّ لٍ وْ لْ َْ

Terjemahnya:

Sungguh, bagi kaum Saba’ ada tanda (kebesaran Tuhan) di tempat kediaman
mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada
mereka dikatakan), “Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan)
Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang
baik (nyaman) sedang (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.”
Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang
besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang
ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit pohon
Sidr.

Saba’ adalah para raja dan penduduk negeri Yaman. Tababi’ah dan Balqis,

sahabat wanita Nabi Sulaiman as. Merupakan bagian dari bangsa Saba’. Mereka
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berada dalam kenikmatan yang amat besar dan kemakmuran di negeri mereka,

kebahagiaan, keluasan rezeki, tanam-tanaman dan buah-buahan mereka.

Dan Allah mengutus para Rasul kepada mereka dengan memerintahkan

mereka untuk memakan rezeki yang diberikan oleh-Nya serta bersyukur kepada-

Nya dengan mengesakan dan mengabdi hanya kepada-Nya. Maka mereka pun

berada seperti itu dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah, lalu mereka

berpaling dari perintah itu. Sehingga mereka dihukum dengan dikirimnya banjir

besar, perpecahan di dalam negeri yang serba kacau. Sebagaimana rincian dan

penjelasannya akan diutarakan pada pembahasan lain (Tafsir Ibnu Katsir).

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu

daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Menurut Encyclopaedia

Britannica, banjir adalah tahap air tinggi dimana air meluap ke tepi alami atau

buatan ke tanah yang biasanya kering. Dikutip dari situs Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir adalah peristiwa atau kejadian alami

dimana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering, tiba-tiba

terendam air karena volume air meningkat. Bencana banjir termasuk bencana

alam yang pasti terjadi pada setiap datangnya musim penghujan, seperti yang

terjadi di Kecamatan Masamba.

Pada tanggal 18 Juli 2020 terjadi banjir bandang yang memakan korban

jiwa sebanyak 36 orang dan ratusan rumah mengalami kerusakan, hal tersebut

menyebabkan 7.748 jiwa warga yang berasal dari Masamba memutuskan untuk

mengungsi. Data satelit menunjukkan adanya titik-titik longsor yang cukup

banyak di wilayah hulu Sungai Sabbang, Sungai Radda, dan Sungai Masamba.
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Pemerintah menyebutkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor di

Masamba adalah akibat faktor alam (curah hujan yang tinggi yang dipicu oleh

adanya pertumbuhan awan Cumulonimbus) dan faktor manusia yaitu rusaknya

Daerah Aliran Sungai (DAS). Allah swt. berfirman dalam QS Asy-Syura/25: 30.

ثبوٍلە لُ وْ لَ وْا رُ وَ لََ لْ وْ رُ وَ بْ الوَ وْ لَ لْ لُ ا لَ لَبَ لٌ لَ َِو ِّمب وْ بِّ وْ رُ الِ لَ ال لِاا لْ
Terjemahnya:

Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh
perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-
kesalahanmu).

Musibah apa saja yang menimpa diri kalian, dan yang tidak

menyenangkan kalian, merupakan akibat oleh perbuatan maksiat kalian. Apa saja

yang di dunia telah dimanfaatkan atau diberi hukuman, Allah terlalu suci untuk

menghukum hal itu lagi di akhirat. Dengan demikian, dia tersucikan dari berbuat

kedzaliman dan memiliiki sifat kasih sayang yang besar. (Tafsir Quraish Shihab)

Kecamatan Masamba merupakan ibukota yang terletak di Kabupaten

Luwu Utara. Kecamatan Masamba memiliki luas wilayah sekitar 105.631,73 Ha

dan terus mengalami perkembangan diberbagai sektor. Jumlah penduduk di

Kecamatan Masamba pada Tahun 2019 adalah 38.480 jiwa (BPS Kecamatan

Masamba 2020). Pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan mendorong

kebutuhan lahan yang menyebabkan dibukanya lahan baik untuk permukiman,

pertanian, ataupun sarana dan prasarana. Sebagai akibatnya, banyak lahan yang

tidak sesuai (daerah resapan air, daerah rawan bencana, ataupun daerah lain yang

tidak memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungannya) dimanfaatkan

sebagai kawasan permukiman. Hal inilah yang mendorong manusia merusak apa
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yang telah dianugerahkan kepadanya dan sudah menjadi kewajiban kita untuk

menjaganya dengan baik.

Banjir adakalanya terjadi dengan waktu yang cepat dengan waktu

genangan yang cepat pula, tetapi adakalanya banjir terjadi dengan waktu yang

lama dengan waktu genangan yang lama pula. Banjir berkembang menjadi

bencana jika sudah mengganggu kehidupan manusia dan bahkan mengancam

keselamatannya. Penanganan bahaya banjir dapat dilakukan dengan cara

struktural dan nonstruktural. Informasi dan pengetahuan mengenai kawasan rawan

bencana menjadi sangat penting terutama dalam pengembangan maupun evaluasi

kawasan permukiman.

Penentuan kesesuaian lahan permukiman yang kurang memperhitungkan

potensi bencana akan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar pada

saat terjadi bencana. Dalam upaya mengurangi dampak kerusakan dan korban

jiwa akibat bencana maka perlu dilakukan penentuan arahan pengembangan

kawasan permukiman di Kecamatan Masamba berdasarkan kesesuaian lahan

permukiman terhadap potensi bencana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat

dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tingkat kerawanan banjir di Kelurahan Kasimbong

Kabupaten Luwu Utara ?

2. Bagaimana konsep pemanfaatan lahan bekas banjir bandang di

Kelurahan Kasimbong Kabupaten Luwu Utara ?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana konsep pemanfaatan lahan bekas banjir

bandang di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara

Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sekiranya dapat memberikan

sumbangsih ide yang nantinya Insya Allah dapat berguna sebagai upaya yang

dilakukan guna mengetahui bagaimana konsep pemanfaatan lahan bekas banjir

bandang di Kelurahan Kasimbong Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi

Selatan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dalam pembahasan ini, maka

perlu adanya batasan masalah untuk memperjelas arah dari rumusan masalah di

atas sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah atau lokasi penelitian dalam hal ini di fokuskan pada

daerah terdampak banjir bandang yaitu di Kelurahan Kasimbong Kabupaten Luwu

Utara.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu

mengidentifikasi tingkat kerawanan banjir dan mengembangkan konsep

pemanfaatan lahan bekas banjir bandang.
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E. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan mengikuti alur pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan

sistematika penelitian.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan

judul penelitian yang bersumber dari berbagai literature, baik berupa

buku, dokumen-dokumen spacial plan atau development plan, jurnal,

skripsi/tesis/desertasi, makalah, internet dan sumber-sumber lainnya

yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber

data, metode pengumpulan data, variabel Penelitian, metode

Pengolahan dan analisis data, definisi operasional, dan kerangka

pikir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan hasil dari proses penelitian beserta

pembahasannya yang berupa sajian data riil di lapangan proses

proses analisis dan hasil analisis yang digunakan untuk menjawab

rumusan masalah yang ditetapkan pada penelitian.
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BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

yang telah dilakukan terkait konsep pemanfaatan lahan bekas banjir

di Kelurahan Kasimbong Kecamatan Masamba.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lahan

1. Pengertian Lahan

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim,

topografi, hidrologi, dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi

potensi penggunaannya. Penggunaan lahan harus sesuai dengan kemampuan daya

dukung lingkungannya. Daya dukung lingkungan merupakan kapasitas atau

kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organism secara sehat

sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan

memperbarui diri. Perbandingan antara tingkat pemanfaatan sumber daya lahan

dan daya dukungnya dapat dijadikan ukuran kelayakan dari suatu pembangunan

(Muta’ali, 2012).

Kondisi lahan memberikan pengaruh terhadap potensi penggunaan lahan

sehingga dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaan lahan

diperlukan tata guna dan pembagian fungsi lahan menurut kemampuan lahan.

Kemampuan lahan (land capability) dan kesesuaian lahan (land suitability)

merupakan dua aspek yang menentukan kelayakan penggunaan lahan yang

menjadi dasar pertimbangan dalam tata guna lahan. Klasifikasi kemampuan lahan

adalah penilaian komponen-komponen lahan secara sistematik dan

pengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berdasarkan sifat-sifat yang

merupakan potensi penghambat dalam rangka pembangunan lahan secara lestari.

Sedangkan klasifikasi kesesuaian lahan adalah proses penilaian dan
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pengelompokkan lahan dalam arti kesesuaian relatif lahan atau kesesuaian

absolute lahan bagi suatu penggunaan tertentu. Penggunaan lahan yang tidak

sepenuhnya memanfaatkan daya dukung yang tersedia, maka akan terjadi

pemanfaatan yang tidak efektif. Namun penggunaan yang melebihi daya dukung

yang tersedia dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga pada akhirnya

lingkungan tidak dapat lagi mendukung kehidupan di dalamnya. Hal ini tentu saja

tidak diinginkan sehingga perlu adanya keseimbangan penggunaan lahan dan daya

dukungnya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2. Jenis Penggunaan Lahan

Lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun.

Lahan terbangun terdiri dari dari perumahan, industri, perdagangan, jasa dan

perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun

yang digunakan untuk aktivitas kota (kuburan, rekreasi, transportasi, ruang

terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area

perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu, wilayah, maka perlu

diketahui komponen-komponen penggunaan lahannya. Berdasarkan jenis

pengguna lahan dan aktivitas yang dilakukan di atas lahan tersebut, maka dapat

diketahui komponen-komponen pembentuk guna lahan. Menurut Maurice Yeates,

komponen penggunaan lahan suatu wilayah terdiri atas: (a) Permukiman, (b)

Industri, (c) Komersial, (d) Jalan, (e) Tanah publik dan (f) Tanah kosong.

Sedangkan menurut Hartshorne, komponen penggunaan lahan dapat dibedakan

menjadi:
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a. Private Uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan

lahan permukiman, komersial, dan industry;

b. Public Uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan

lahan rekreasi dan Pendidikan;

c. Jalan.

3. Perubahan Guna Lahan

Pengertian perubahan guna lahan secara umum menyangkut transformasi

dalam pengalokasian sumber daya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan

lainnya. Namun dalam kajian land economics, pengertiannya difokuskan pada

proses dialih gunakannya lahan dari lahan pertanian atau perdesaan ke

penggunaan non pertanian atau perkotaan. Perubahan guna lahan ini melibatkan

baik reorganisasi struktur fisik kota secara internal maupun ekspansinya ke arah

luar. Perubahan guna lahan ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang

menjadi penyebab. Ada empat proses utama yang menyebabkan terjadinya

perubahan guna lahan yaitu:

a. Perluasan batas kota;

b. Peremajaan di pusat kota;

c. Perluasan jaringan infrastruktur;

d. Tumbuh dan hilangnya pemusatan aktivitas tertentu.

Menurut Chapin, Kaiser, dan Godschalk perubahan guna lahan juga dapat

terjadi karena pengaruh perencanaan guna lahan setempat yang merupakan

rencana dan kebijakan guna lahan untuk masa mendatang, proyek pembangunan,

program perbaikan pendapatan, dan partisipasi dalam proses pengambilan
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keputusan dan pemecahan masalah dari pemerintah daerah. Perubahan guna lahan

juga terjadi karena kegagalan mempertemukan aspek dan politis dalam suatu

manajemen perubahan guna lahan.

Perubahan guna lahan adalah interaksi yang disebabkan oleh tiga

komponen pembentuk guna lahan, yaitu sistem pembangunan, sistem aktivitas

dan sistem lingkungan hidup. Di dalam sistem aktivitas, konteks perekonomian

aktivitas perkotaan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan produksi dan

konsumsi. Kegiatan produksi membutuhkan lahan untuk berlokasi dimana akan

mendukung aktivitas produksi di atas. Sedangkan pada kegiatan konsumsi

membutuhkan lahan untuk berlokasi dalam rangka pemenuhan kepuasan.

4. Klasifikasi Kemampuan Lahan

Kemampuan lahan (land capability) merupakan penilaian dan

pengelompokkan lahan berdasarkan sifat-sifat lahan tertentu yang dapat

menentukan potensi maupun penghambat penggunaan lahan. Faktor biofisik lahan

dalam pengelolaannya sebagai dasar dalam mempertimbangkan kemampuan lahan

agar tidak terjadi degradasi lahan. Analisis kesesuaian lahan lahan merupakan

spesifikasi kemampuan lahan. Kesesuaian lahan, yaitu kecocokan suatu jenis

lahan untuk penggunaan tertentu. Kemampuan lahan dipandang sebagai kapasitas

lahan untuk suatu penggunaan secara umum, sedangkan kesesuaian lahan yaitu

kemungkinan penyesuaian sebidang lahan bagi penggunaan tertentu (Hizbaron

dan Marfai, 2016).

Klasifikasi kemampuan lahan adalah klasifikasi lahan yang dilakukan

dengan metode faktor penghambat. Metode ini didasarkan pada setiap kualitas
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lahan atau sifat-sifat lahan diurutkan dari yang terbaik sampai yang terburuk atau

dari yang paling kecil hambatan atau ancamannya sampai yang terbesar.

Kemudian disusun tabel kriteria untuk setiap kelas. Penghambat yang terkecil

untuk kelas yang terbaik dan berurutan semakin besar hambatan semakin rendah

kelasnya.

Sistem klasifikasi kemampuan lahan yang banyak dipakai di Indonesia

dikemukakan oleh Hockensmith dan Steele pada tahun 1943. Menurut sistem ini

lahan dikelompokkan dalam tiga kategori umum, yaitu kelas, subkelas dan satuan

kemampuan (capability units) atau satuan pengelompokkan (management unit).

Pengelompokkan di dalam kelas didasarkan intensitas faktor penghambat. Jadi,

kelas kemampuan adalah kelompok unit lahan yang memiliki tingkat pembatas

atau penghambat (degree of limitation) yang sama jika digunakan untuk pertanian

yang umum. Tanah dikelompokkan dalam delapan kelas yang ditandai dengan

huruf Romawi dari I sampai VIII. Ancaman kerusakan atau hambatan meningkat

berturut-turut dari kelas I sampai kelas VIII, seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Klasifikasi Kemampuan Lahan
sumber: Hizbaron D.R dan Marfai M.A, (2016)

Tanah pada kelas I sampai IV dengan pengelolaan yang baik mampu

menghasilkan dan sesuai untuk berbagai penggunaan sesuai untuk penanaman



14

pertanian umumnya (tamanan semusim atau setahun), rumput untuk pakan ternak,

padang rumput atau hutan. Tanah pada kelas V, VI, dan VII sesuai untuk padang

rumput, tanaman pohon-pohonan atau vegetasi alami. Dalam beberapa hal tanah

kelas V dan VI dapat menghasilkan dan menguntungkan untuk beberapa jenis

tanaman tertentu sepeti buah-buahan, taman hias, atau bunga-bungaan dan bahkan

jenis sayuran bernilai tinggi dengan pengelolaan dan konservasi tanah dan air

yang baik. Tanah dalam kelas VIII sebaiknya dibiarkan dalam keadaan alami.

Proses analisis sumber daya lahan merupakan salah satu aspek yang

mendasar dalam pengelolaan sumber daya lahan. Pengelolaan dengan usaha

menjaga penggunaan sumber daya lahan yang disesuaikan dan melebihi daya

dukungnya bertujuan untuk menjaga sistem lahan secara optimal dan dapat

berkelanjutan. Pengeloaan sumber daya lahan yang optimal dapat

mempertahankan kelestarian sumber daya lahan. Kesesuaian dalam pemanfaatan

lahan merupakan kesesuaian antara potensi-potensi suatu lahan. Analisis

kesesuaian sumber daya lahan dilakukan dengan menduga potensi sumber daya

lahan untuk berbagai penggunaannya.

5. Kesesuaian Lahan

a. Kesesuaian Lahan Permukiman

Pembangunan kawasan permukiman pada wilayah yang tidak sesuai

akan membahayakan lingkungan sekitarnya bahkan juga jiwa manusia

sebagai penghuni kawasan permukiman tersebut. Peningkatan kebutuhan

manusia terhadap permukiman akan mendorong perkembangan kawasan

permukiman atau kawasan terbangun untuk aktivitas manusia melebar ke
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segala arah. Namun adanya halangan fisik seperti gunung, gurun atau pesisir

lautan, maka perkembangan kawasan permukiman akan cenderung melebar

ke arah lain dan tanpa memperhitungkan kemampuan lahan serta kerusakan

ekosistem yang terjadi akibat aktivitas manusia.

Keterkaitan antara kualitas lahan dengan penggunaan lahan tertentu

diperlukan persyaratan penggunaan lahan yang diusahakan, kualitas lahan,

karakteristik lahan, dan informasi tentang interaksi antara kualitas lahan dan

karateristik lahan. Mengenai kualitas lahan berkaitan dengan pengelolaan

kawasan permukiman, parameter yang digunakan adalah adanya

kemungkinan mekanisasi, faktor aksesibilitas yang mempengaruhi

konstruksi dan pemeliharaan jalan, ukuran unit lahan untuk blok

permukiman, ketersediaan air bersih, kedekatan dengan kawasan produksi

dan pusat pelayanan, serta bahaya banjir.

Evaluasi kesesuaian lahan untuk pemukiman akan mendorong

terwujudnya sinkronisasi pembangunan regional antara masyarakat, sumber

daya dan lingkungan. Meskipun permukiman dipengaruhi oleh banyak

faktor alami, faktor yang paling mendasar adalah medan dan bentuk lahan,

iklim, kondisi hidrologi, penggunaan lahan, dan faktor lain yang memainkan

peran penting dalam evaluasi kesesuaian lahan. Tata cara perencanaan

lingkungan perumahan di perkotaan memberikan acuan dalam perencanaan

kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan permukiman antara lain sarana

pemerintahan dan pelayanan umum, sarana pendidikan dan pembelajaran,

sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan niaga, sarana
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kebudayaan dan rekreasi, sarana ruang terbuka, taman dan lapangan

olahraga, jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan air bersih, jaringan air

limbah, jaringan persampahan, jaringan listrik, jaringan telepon, dan

jaringan transportasi lokal.

Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk

suatu macam penggunaan tertentu. Tingkat kesesuaian lahan mengandung

pengertian perbandingan antara tingkat pemanfaatan dengan daya dukung

lahan yang menjadi ukuran untuk kelayakan penggunaan lahan. Kriteria

kesesuaian lahan untuk permukiman diantaranya kesesuaian terhadap

kawasan lindung dan budidaya, potensi air tanah, aksesibilitas dan

ketersediaan fasilitas.

b. Kesesuaian Terhadap Kawasan Lindung dan Budidaya

Penggunaan lahan harus sesuai dengan daya dukungnya agar

pemanfaatan lahan tersebut efektif dan tidak mengganggu keseimbangan

lingkungan. Pembagian kawasan berdasarkan fungsi utamanya menurut

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang terbagi

atas dua yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber

daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna

kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengertian lingkungan hidup

sendiri menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengklasifikasian kawasan lindung menurut Keputusan Presiden Nomor 32

Tahun 1990 terbagi atas empat yaitu:

1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang

terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan

resapan air;

2) Kawasan perlindungan setempat, yang terdiri dari sempadan pantai,

sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar

mata air;

3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya, yang terdiri dari kawasan suaka

alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai

berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam,

serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

4) Kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi

tinggi mengalami bencana alam.

B. Konsep Pemanfaatan Lahan Pada Daerah Tepian Air

Penggunaan lahan adalah setiap campur tangan manusia terhadap lahan

dalam rangka memenuhi kebutuhannya, baik material maupun spiritual.
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1. KonsepWaterfront City

Waterfront city adalah konsep pengembangan daerah tepian air baik itu

tepi pantai, sungai ataupun danau. Pengertian “waterfront” dalam Bahasa

Indonesia secara harafiah adalah daerah tepi laut, bagian kota yang berbatasan

dengan air, daerah pelabuhan. Waterfront City/Development juga dapat diartikan

suatu proses dari hasil pembangunan yang memiliki kontak visual dan fisik

dengan air dan bagian dari upaya pengembangan wilayah perkotaan yang secara

fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan

pembangunan wajah kota yang terjadi berorientasi ke arah perairan. Penerapan

waterfront city di Indonesia telah dimulai pada zaman penjajahan Kolonial

Belanda di tahun 1620. Pembangunan konsep waterfront di terapkan oleh para

penjajah yang menduduki Jakarta atau Batavia saat itu untuk membangun suatu

kota tiruan Belanda yang dijadikan sebagai tempat bertemunya lalu lintas

perdagangan.

Sebuah penelitian dilakukan untuk merumuskan model pengembangan

water front city sebagai alternatif penataan kawasan dalam menanggulangi banjir

di perkotaan melalui peningkatan peran serta masyarakat, dengan melibatkan

keterpaduan antar stakeholders terkait secara holistik dan berkelanjutan dengan

pendekatan partisipatif. Rumusan model pengembangan water front city

didasarkan pada metode panduan antara kajian laboratorium perencanaan dan

perancangan tata ruang dan lingkungan perkotaan yang berbasis pada

pendekatan mitigasi bencana, serta laboratorium sungai untuk penataan ulang

tata air, tata ruang dan lingkungan sebagai perencanaan luapan aliran air dan

area resapan yang ramah lingkungan.
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Dimantapkan dengan kajian setting perilaku yang mengidentifikasi

aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat dengan pendekatan partisipatif.

Penataan ulang tata air, tata ruang dan lingkungan dikaji melalui pemetaan

setting kawasan secara fisik empirik dan sosial mapping terhadap sosekbud

masyarakat. Penataan kawasan dilakukan dengan pendekatan SWOT yang

dikaitkan dengan RT/RW setting lokasi kegiatan, sedangkan sosial mapping

melalui partisipatif FGD dan PRA yang dikaitkan dengan kearifan lokal dari

potensi sumber daya alam dan masyarakat. Lokasi penelitian pada kawasan

daerah aliran sungai Bengawan Solo Surakarta, sedangkan objek penelitian

adalah penataan ulang tata air dan tata ruang yang berkaitan dengan apresiasi

perubahan perilaku masyarakat.

Pengembangan waterfront city, akan mempunyai dampak Positif

terhadap masyarakat sekitar sungai, karena masyarakat sekitar dapat manfaat

dari naiknya muka air tanah, sehingga dapat dipergunakan sebagai sarana

rekreasi/wisata tirta, olahraga dan alternatif transportasi. Adapun fungsi utama

waterfront city yaitu adanya kolam yang akan berfungsi sebagai retarding basin,

yang akan meredam aliran banjir lokal sehingga berguna sebagai penampungan

banjir sementara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam

penerapan kebijakan, aturan dan pedoman, khususnya yang berkaitan dengan

penataan kawasan yang humanis di daerah maupun perkotan. Dengan demikian,

sebagai langkah awal perlu dilakukan penelitian yang dapat menghasilkan

rumusan model pengembangan Waterfront city sebagai alternatif

menanggulangi banjir di perkotaan melalui peningkatan peran masyarakat dan

kearifan lokal, sehingga terwujud city without flood.
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2. Konsep Ruang Sempadan Sungai

Sungai Ciliwung sebagai sungai besar yang mengalir di tengah Kota

Jakarta memiliki fungsi baik bagi ekosistem lingkungan maupun bagi masyarakat

baik secara ekologi maupun estetika. Fungsi ekologi berkaitan erat dengan

hubungan sungai dengan makhluk hidup sebagai penunjang kehidupan. Fungsi

ekologi juga berkenaan dengan upaya konservasi, area resapan atau drainase

pembuangan air hujan, dan menjadi habitat bagai vegetasi lokal dan non-lokal.

Fungsi Estetika berkaitan dengan keindahan yang ditampilkan dari muka sungai

yaitu kebersihan dan kejernihan air sungai serta keindahan sempadan sungai

dilihat dari bentukan alami sempadan serta elemen pendukung.

Restorasi Sungai Ciliwung dapat dikombinasikan dengan pemanfaatan

yang berbeda pada tiap segmennya. Pada sungai bagian hilir dapat difungsikan

secara ekologi untuk menangkap air selama musim hujan. Supaya berfungsi

secara maksimal, perlindungan fungsi sungai dilakukan dengan penataan jalur

sempadan sungai, yaitu dengan cara menetapkan sempadan sejauh 50 meter dari

sungai dan tidak boleh terdapat bangunan masif. Ruang Terbuka Hijau sempadan

sungai dikembangkan dengan pendekatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan

sempadan sungai sebagai pengendali banjir dan resapan luapan banjir.

Pengendalian banjir dengan penataan RTH yang memiliki kemampuan penyerap

air dan menahan erosi.
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3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

28 Tahun 2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis

Sempadan Danau

Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai, sumber

air dan saluran irigasi. Daerah Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-

kiri sungai, termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk

menjaga kelestarian fungsi sungai. Dalam Permen nomor 28 tentang penetapan

garis sempadan sungai dan garis sempadan sungai disebutkan pada bagian

keempat pasal 22 yaitu pemanfaatan sempadan sungai antara lain sebagai berikut:

a. Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

1) Bangunan prasarana sumber daya air;

2) Fasilitas jembatan dan dermaga;

3) Jalur pipa gas dan air minum;

4) Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

5) Kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain

kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan

6) Bangunan ketenagalistrikan.

b. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan

pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan

larangan:

1) Menanam tanaman selain rumput;

2) Mendirikan bangunan; dan

3) Mengurangi dimensi tanggul.
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C. Penataan Ruang

1. Asas dan Tujuan Penataan Ruang

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, penataan

Ruang (UUPR) di Indonesia dilaksanakan dengan dasar sejumlah asas berikut:

a. Keterpaduan;

b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. Keberlanjutan;

d. Keberdayagunaan dan keberhasilangunaan;

e. Keterbukaan;

f. Keberhasilan dan kemitraan;

g. Perlindungan kepentingan umum;

h. Kepastian hukum dan keadilan; dan

i. Akuntabilitas.

Adapun yang menjadi tujuan penataan ruang ditegaskan dalam Pasal 3

Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) bahwa

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan

Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. Terwujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan

buatan;

b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
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c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

2. Konsep Penataan Ruang

Pelaksanaan penataan ruang merupakan suatu tahapan proses

pengembangan wilayah yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang guna mewujudkan ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal ini dapat tercipta melalui

keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan/infrastruktur yang

bersumber pada keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan dengan memperhatikan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Mahi dan Trigusarno, 2017).

Perbedaan utama konsep penataan ruang pada masa lalu dengan tata ruang

yang dikembangkan pada abad ke-21 adalah dalam lingkup spektrum pengaturan

dan pembahasannya. Konsep tata ruang lama umumnya lebih mengatur tentang

ruang secara dua dimensi yang ada di permukaan, dengan ketinggian dan

kedalaman yang terbatas. Dalam konsep tata ruang modern abad ke-21, ruang

yang diatur tidak terbatas pada darat saja, melainkan juga meliputi ruang udara,

ruang laut dan ruang dalam bumi, seperti yang lebih ditegaskan dalam Undang-

Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Selain itu, dalam Undang-Undang Penataan Ruang tersebut sangat

ditekankan bahwa rencana tata ruang harus betul-betul dimanfaatkan sebagai

acuan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing daerah dan sektor,

dan bila terjadi pelanggaran pembangunan, maka akan dikenakan sanksi baik



24

kepada pelanggar maupun kepada pejabat yang memberi izin yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang.

Pada hakekatnya timbulnya masalah penggunaan lahan disebabkan oleh

kebutuhan akan sumber daya lahan yang terus meningkat, sejalan dengan

meningkatnya pembangunan, sedangkan potensi dan luas lahan yang tersedia

terbatas dan sebagian telah dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang-orang atau badan

hukum dengan berbagai bentuk hubungan hukum. Peningkatan kebutuhan lahan

selain meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatannya, juga sebagai konsekuensi

keberhasilan pembangunan yang menuntut mutu kehidupan yang lebih sempurna.

Sebagain indikasi adanya masalah pemanfaatan lahan yang merupakan

dampak dari penggunaan lahan tersebut di atas antara lain:

a. semakin berkurangnya luas lahan pertanian subur, yang telah berubah

fungsi menjadi lahan permukiman, industri, dan keperluan nonpertanian

lainnya;

b. terjadinya benturan kepentingan berbagai sektor pembangunan satu sama

lain, misalnya perkotaan, pertanian, pertambangan, perkebunan,

kehutanan, transmigrasi, pariwisata, kawasan lindung dan lingkungan

hidup lainnya;

c. menurunnya kualitas lingkungan permukiman akibat banjir, kekurangan

air bersih untuk rumah tangga baik jumlah, mutu, maupun saat

tersedianya;
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d. meluasnya tanah krisis akibat pemanfaatan lahan yang tidak sesuai

dengan potensinya sehingga mempercepat proses erosi, banjir, dan

sedimentasi;

e. beberapa penggunaan lahan untuk berbagai kegiatan telah menghasilkan

limbah yang mengganggu lingkungan hidup berupa pencemaran air dan

udara;

Permasalahan tersebut dapat mengakibatkan turunnya daya dukung dan

daya tampung lingkungan yang pada gilirannya justru akan mengancam

kelangsungan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pengaturan mengenai tingkat

kepentingan yang harus mendapat prioritas dalam penggunaannya dirasakan

belum memecahkan permasalahan. Oleh karena itu dalam rangka mengatur dan

menyelenggaraan peruntukan, persediaan dan penggunaan lahan serta

pemeliharaannya dipandang perlu untuk diselenggarakannya perencanaan

penggunaan lahan yang merupakan usaha pemerintah guna mewujudkan

penggunaan lahan yang sesuai rencana tata ruang wilayah.

Upaya penataan ruang di Indonesia telah dimulai sejak penyusunan

rencana garis besar kota dan rencana induk kota, wilayah pusat-pusat industri, tata

guna hutan kesepakatan, dan sebagainya. Sementara itu, penduduk terus

bertambah dan berpindah mengikuti kegiatan ekonomi dan sosial yang

membentuk tata ruangnya sendiri menurut kepentingannya masing-masing. Maka

berkembanglah perkampungan di daerah yang lerengnya terjal, di tengah hutan

alam, di sekitar hutan mangrove, terumbu karang, dan di sekitar kota.

Berkembang pula kawasan indusrti dan perumahan di tengah-tengah persawahan
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yang subur, di atas situs purbakala, di sepanjang jalan, sempadan sungai serta

pantai.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang

didalamnya memuat tujuan dan saran yang bersifat kewilayahan di Indonesia,

maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari tiga proses utama yang

saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni :

a. proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW). Di samping sebagai “guidance of future

actions” RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang

dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya

dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan

manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan

lingkungan (development sustainability);

b. proses pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionalisasi

rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri;

c. proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme

perizinan dan penertiban terhadap pelaksanakan pembangunan agar tetap

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tujuan

penataan ruang wilayahnya.

D. Pengembangan Kota

Perkembangan kota pada prinsipnya bersifat dinamis mengikuti kebutuhan

dan keinginan masyarakatnya yang terus berkembang. Permukiman sebagai

bagian suatu kota atau wilayah memiliki peran yang sentral dalam perkembangan
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kota/wilayah. Perkembangan tiap kota/wilayah berbeda tergantung pada

karakteristik kehidupan masyarakat, potensi sumber daya yang ada, kondisi fisik

alam serta fasilitas kota/wilayah tersebut (Bintarto, 1983).

Perkembangan kota diharapkan dapat menjadi indikator kesejahteraan

masyarakatnya. Pertumbuhan suatu kota harus melihat potensi dan kendala yang

ada di dalamnya. Keterbatasan lahan menjadi masalah hampir seluruh kota di

dunia, belum lagi keterbatasan sumber daya energi menjadi masalah pengelola

dan penghuni kota. Pertumbuhan dan perkembangan kota yang serasi dapat

menghemat energi dan melindungi sumber daya lingkungan.

Berdasarkan arah perkembangannya, perkembangan kota dibagi tiga

sebagai berikut:

1. Perkembangan horizontal yaitu perkembangan yang mengarah ke luar,

artinya bahwa daerah bertambah sedangkan ketinggian dan kuantitas lahan

terbangun yang awal tetap sama;

2. Perkembangan vertikal adalah perkembangan ke atas, yang berarti daerah

pembangunan dan kuantitas lahan terbangun tetap sama, sedangkan

ketinggian bangunan bertambah. Perkembangan dengan cara ini sering

terjadi di pusat kota dimana harga lahan sangat mahal dan pusat-pusat

perdagangan memiliki potensi ekonomi;

3. Perkembangan interstisial adalah pengembangan yang berlangsung ke arah

dalam, dimana daerah dan ketinggian bangunan rata-rata tetap sama,

sedangkan kuantitas lahan terbangun bertambah. Perkembangan dengan
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cara ini sering terjadi di pusat kota dan antara pusat dan pinggir kota yang

kawasannya sudah terbatas dan hanya dapat dipadatkan.

E. Permukiman

Permukiman dibentuk dari empat elemen yaitu lahan, prasarana, rumah

dan fasilitas umum dimana lahan adalah lokasi untuk permukiman. Menurut

Parwata (2004) permukiman adalah tempat tinggal manusia yang telah

dipersiapkan dengan cermat dan menunjukkan tujuan yang jelas untuk

memberikan kenyamanan bagi penghuninya. Sedangkan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa

kawasan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Selain itu, Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 juga menyatakan bahwa satuan lingkungan

permukiman merupakan kawasan perumahan dengan luas dan jumlah penduduk

yang tertentu, yang dilengkapi sistem prasarana dan sarana lingkungan, dan

tempat kerja terbatas dan dengan penataan ruang terencana dan teratur sehingga

memungkinkan pelayanan dan pengelolaan yang optimal. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa permukiman terdiri dari komponen perumahan, jumlah penduduk,

tempat kerja, sarana dan prasarana, sehingga permukiman tidak hanya berupa

tempat tinggal tetapi juga harus didukung oleh fasilitas atau pelayanan

komunikasi, pendidikan, dan rekreasi.
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Saat ini, lingkungan pemukiman manusia dianggap sebagai dimensi

spasial dan perwujudan material dari kegiatan sosial dan ekonomi, dan maknanya

memiliki arti luas dan sempit. Pertama mengacu pada ruang permukaan yang

terkait erat dengan semua jenis aktivitas manusia, sedangkan yang kedua adalah

ruang geografis dari aktivitas pemukiman manusia. Definisi lingkungan

pemukiman belum ada yang diakui sepenuhnya saat ini, dan konsep serta

konotasinya akan terus diperluas dan diperdalam seiring dengan waktu.

F. Mitigasi Bencana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,

mitigasi adalah serangkaian upaya pengurangan risiko bencana. Baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran, dilanjutkan pula dengan peningkatan

kapasitas menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana tidak hanya berarti

bahwa bangunan harus diperkuat atau dijauhkan dari zona bahaya sama sekali,

tetapi pemerintah harus memiliki rencana untuk menangani bencana dengan

mengorganisir dan melatih personel yang diperlukan, membuat rencana evakuasi,

memiliki fasilitas medis darurat dan membuat pengaturan untuk menyediakan

makanan dan air serta ukuran lain.

1. Kebijakan dan Strategi Mitigasi Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman

Umum Mitigasi Bencana dikemukakan kebijakan dan strategi mitigasi bencana

yaitu sebagai berikut: (Mahi dan Trigusarno, 2017)

a) Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang

sama bagi semua pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap
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unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman

umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap yang dikeluarkan oleh

instansi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas unit masing -

masing;

b) Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinasi

yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dan masyarakat;

c) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat

diminimalkan;

d) Penggalangan kekuatan melalui kerjasama dengan semua pihak, melalui

pemberdayaan masyarakat serta kampanye.

Untuk melaksanakan kebijakan dikembangkan beberapa strategi sebagai

berikut:

a. Pemetaan

Langkah-langkah pertama dalam strategi mitigasi ialah melakukan

pemetaan daerah rawan bencana. Pada saat ini berbagai sektor telah

mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut sangat

berguna bagi pengambilan keputusan terutama dalam antisipasi kejadian

bencana alam. Meskipun demikian, sampai saat ini penggunaan peta ini

belum dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya :

1) Belum seluruh wilayah Indonesia dipetakan;

2) Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik;

3) Peta bencana belum terintegrasi;
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4) Peta bencana yang dibuat menggunakan peta dasar yang berbeda-beda

sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya.

b. Pemantauan

Dengan mengetahui tingkat kerawanan sejak dini, maka dapat

dilakukan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan

dengan mudah melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan

strategi secara jasa dan ekonomi dilakukan ini beberapa kawasan rawan

bencana

c. Penyebaran informasi

Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara memberikan

poster atau leaflet kepada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi seluruh

Indonesia yang rawan bencana. Memberikan informasi ke media dan

elektronik tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi

dengan tujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di

suatu kawasan tertentu. Koordinasi pemerintah daerah dalam penyebaran

informasi sangat diperlukan mengingat Indonesia sangat luas.

d. Sosialisasi dan Penyuluhan

Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK

PB), Satuan Pelaksana (SATLAK PB) dan masyarakat bertujuan

meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika

sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan

pemerintah daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah
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bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan

bencana, dan mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana.

e. Pelatihan/Pendidikan

Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan

jika terjadi bencana. Tujuan latihan lebih di tekankan pada alur informasi

dan petugas lapangan, pejabat teknis, Satuan Koordinasi Pelaksana

Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB), Satuan Pelaksana

(SATLAK PB) dan masyarakat sampai ketingkat pengungsian dan

penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk kesiagaan

tinggi menghadapi bencana akan terbentuk.

f. Peringatan Dini

Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan

hasil pengamatan secara kontinu di suatu daerah rawan dengan tujuan agar

persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-

waktu terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada

masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan

kesadaran dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan hasil

pemantauan daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antara

lain pengalihan alur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan/atau

relokasi, dan saran penaganan lainnya.
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2. Langkah-Langkah Mitigasi Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2006 tentang pedoman

umum mitigasi bencana, dikemukakan langkah-langkah mitigasi bencana banjir

sebagai berikut:

Secara lebih perinci upaya pengurangan bencana banjir, antara lain:

1) Pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk

mendapatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang

aman;

2) Penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap

banjir dan dibuat bertingkat;

3) Pembangunan infrastruktur harus kedap air;

4) Pembangunan tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok

laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat

membantu untuk mengurangi bencana banjir;

5) Pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat

membantu mengurangi terjadinya bencana banjir. Beberapa upaya perlu

dilakukan untuk mengatur kecepatan air masuk kedalam sistem

pengaliran diantaranya adalah dengan pembangunan bendungan/waduk,

reboisasi dan pembangunan sistem peresapan;

6) Pengerukan sungai, pembuatan sudetan sungai, baik secara saluran

terbuka maupun dengan pipa atau terowongan dapat membantu

mengurangi resiko banjir;
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7) Pembuatan tembok penahan dan tembok pemecah ombak untuk

mengurangi energi ombak jika terjadi badai atau tsunami untuk daerah

pantai;

8) Memperhatikan karakteristik geografi pantai dan bangunan pemecah

gelombang untuk daerah teluk;

9) Pembersihan sedimen;

10) Pembangunan pembuatan saluran drainase;

11) Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir;

12) Desain bangunan tahan banjir (material tahan air dan fondasi yang kuat);

13) Pelatihan pertanian yang sesuai dengan kondisi daerah banjir;

14) Meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan;

15) Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara

penyimpanan/pergudangan perbekalan, tempat istirahat/tidur di tempat

yang aman (daerah yang tinggi);

16) Persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat

penyelamatan lainnya.

3. Pengendalian Risiko Bencana

Konsep kebencanaan penting diketahui agar dapat membedakan antara

bencana dengan ancaman, sehingga pemahaman akan menjadi tolak ukur dalam

mengenali resiko bencana dan bagaimana pengendaliannya. Banyak bencana yang

terjadi dalam dasawarsa terakhir ini, menunjukkan bahwa pembangunan

berkelanjutan dapat mencapai tujuannya secara bila diimplementasikan dalam

perspektif pengurangan risiko bencana. (Slamet N, 2012)
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Pembangunan yang sudah direncanakan dalam jangka panjang, hancur

seketika oleh datangnya bencana alam. Maka perencanaan pembangunan perlu

dibarengi dengan ketahanan bencana agar kerentanan (vulneralibelity) pada setiap

elemen-elemen berisiko dapat diminimalisasi. Peran perencanaan dalam konteks

kebencanaan adalah pembatasan pembangunan di daerah-daerah yang

diperhitungkan memiliki tingkat risiko bahaya yang terkait dengan alam.

Pembatasan pembangunan di daerah-daerah dengan risiko terkena bencana alam

akan mengurangi potensi paparan (exposure), memperkecil risiko korban jiwa

serta kerusakan dan kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, dampak sosial

dan ekonomi. Pembatasan dapat berupa pembuatan kode bangunan (building code)

untuk daerah-daerah yang rawan terhadap bencana gempa bumi, pembatasan

pembangunan pada kawasan rawan letusan gunung berapi, dan pembatasan

aktivitas di kawasan rentan gerakan tanah.

Pembangunan yang mengabaikan aspek kebencanaan dapat berakibat pada

besarnya risiko bencana yang timbul, seperti pembangunan bangunan-bangunan

berkonstruksi beton dan bata pada wilayah yang berlereng dengan struktur tanah

labil dapat menstimulasi kelongsoran, pembangunan permukiman dan lokasi

pariwisata di wilayah pesisir dalam zona intensitas kegempaan tinggi, berpotensi

terlanda gelombang tsunami jika gempa terjadi di dasar laut.

4. Manajemen Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana

Penataan ruang menjadi suatu sistem yang mencakup tiga proses utama

yang saling terkait, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga elemen tata ruang tersebut menjadi
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bagian dari manajemen penataan ruang yang bertujuan untuk memelihara kualitas

ruang melalui upaya peningkatan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup,

kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang lebih memperhatikan azas bembangunan

berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah

terutama yang berada pada kawasan rawan bencana alam sehingga diperlukan

penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. (Slamet N, 2012)

Pendekatan manajemen penataan ruang dilakukan melalui pertimbangan-

pertimbangan pada aspek-aspek penggunaan ruang yang didasarkan pada

perlindungan dan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara harmonis.

Manajemen penataan ruang berbasis mitigasi bencana adalah pengelolaan

keragaman potensi bahaya sebagai kendala, hingga potensi untuk

pengembangannya secara fisik. Dari komponen potensi kemudian dibuat analisis

dan penilaian pemanfaatan suatu lahan guna menghasilkan peruntukan yang

sesuai. Penilaian kapabilitas ruang berkaitan dengan potensi sumberdaya alam dan

daya dukung lingkungan adalah pengkodean data lingkungan, penentuan nilai

kapabilitas, pembobotan nilai dan perhitungan nilai kapabilitas lahan. Dalam

penentuan kesesuaian lahan ini dilakukan delineasi wilayah menjadi kawasan

lindung dan budidaya, dan suatu kawasan kritis dan kawasan yang berisiko

bencana alam diarahkan menjadi kawasan lindung. Dalam konteks identifikasi

kawasan rawan bencana, maka pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang

didasarkan atas informasi kerawanan dan kerentanan wilayah. Dengan manajemen

penataan ruang kerawanan dan kerentanan wilayah dapat diantisipasi dan

diminimalisir.
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G. Bencana Banjir

1. Pengertian dan Faktor Penyebab Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang

berlebihan merendam daratan. Banjir dapat terjadi bila kapasitas sungai sebagai

penampung limpasan air tidak mampu menampung debit dari air limpasan

tersebut. Penyebab banjir dapat dibedakan karena alami dan akibat ulah manusia.

Akibat ulah manusia, bisa disebabkan oleh perubahan fungsi lahan di daerah hulu

ataupun Daerah Aliran Sungai (DAS) melebihi angka 15% terhadap luasan DAS.

Perubahan fungsi lahan tersebut dapat berupa dari daerah resapan menjadi

permukiman. Sehingga air yang dikirim dan ditampung sungai melebihi

kapasitas/daya tampung sungai itu. Penyebab terjadinya banjir menurut Kodoatie

(2013), diantaranya adalah :

a. Curah hujan, curah hujan yang tinggi terutama pada saat musim hujan

akan mengakibatkan meningkatkan debit air di sungai dan bila melebihi

tebing sungai maka mengakibatkan banjir atau genangan;

b. Pengaruh fisiografi, fisiografi atau geofisik sungai seperti bentuk, fungsi

dan kemiringan Daerah Pengaliran Sungai (DPS), kemiringan sungai,

geometrik hidrologi sungai, lokasi sungai dan sebagainya, dapat

mempengaruhi terjadinya banjir;

c. Kapasitas sungai, kapasitas sungai yang menurun akibat erosi dan

sedimentasi di badan sungai, dapat menyebabkan tidak mampunyai

sungai menampung air sehingga mengakibatkan banjir;
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d. Kapasitas drainase, kapasitas drainase yang tidak memadai dibandingkan

limpasan air hujan menyebabkan air meluap dan banjir;

e. Kawasan kumuh di sepanjang aliran sungai, dapat merupakan

penghambat aliran, demikian pula persampahan dan lain sebagainya.

2. Jenis-jenis Banjir

Menurut The National Severe Storms Laboratory (NSSL), National

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Amerika Serikat pada situs

resminya, banjir dibedakan menjadi lima jenis, yaitu:

a. Banjir sungai (river flood)

Banjir sungai terjadi ketika permukaan air naik di atas tepian sungai

(riverbanks) karena hujan berlebihan. Banjir sungai terjadi akibat badai

terus menerus yang terjadi di daerah yang sama dalam periode waktu lama,

gabungan curah hujan dan pencairan salju atau sumbatan akibat es. Banjir

sungai adalah salah satu jenis banjir pedalaman yang paling umum terjadi

ketika badan air melebihi kapasitasnya. Ketika sebuah sungai meluap ke

tepiannya, biasanya karena curah hujan yang tinggi dalam periode waktu

yang lama. Banjir yang terlokalisasi dapat menyebabkan kerusakan yang

cukup besar pada properti di sekitarnya serta menimbulkan ancaman

keamanan yang signifikan. Untuk mencegah banjir, sungai membutuhkan

penahan yang baik (seperti tanggul) terutama di daerah datar atau padat

penduduk.
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b. Banjir pantai (coastal flood)

Banjir pantai di Indonesia sama dengan disebut banjir rob atau banjir

laut pasang. Banjir pantai atau penggenangan area daratan di sepanjang

pantai, disebabkan oleh pasang naik yang lebih tinggi dari rata-rata dan

diperburuk curah hujan tinggi dan angin yang bertiup ke arah darat dari laut.

Wilayah pesisir sering kali mengalami badai hebat, terutama jika badai ini

telah melaju kencang di samudera. Cuaca ekstrim dan gelombang pasang

tinggi menyebabkan kenaikan permukaan laut kemudian mengakibatkan

banjir pesisir. Daerah tepi laut yang rendah biasanya disertai penahan air

baik alami seperti bukit pasir maupun buatan manusia.

c. Gelombang badai (storm surge)

Gelombang badai adalah kenaikan permukaan air yang tidak normal

di daerah pantai, di atas dan di atas gelombang astronomis biasa.

Gelombang badai disebabkan oleh kekuatan yang dihasilkan dari angin

badai yang hebat, gelombang dan tekanan atmosfer yang rendah.

Gelombang badai sangat berbahaya karena dapat membanjiri daerah pantai

yang luas. Banjir ekstrim dapat terjadi di daerah pesisir khususnya ketika

gelombang badai bertepatan dengan air pasang normal. Banjir ekstrim

mengakibatkan gelombang pasang mencapai 20 kaki atau lebih. Di

sepanjang pantai, gelombang badai seringkali merupakan ancaman terbesar

terhadap kehidupan dan harta benda akibat badai.
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d. Banjir di daratan (inland flooding)

Banjir di daratan terjadi ketika curah hujan tinggi selama beberapa

hari. Hujan deras yang turun selama periode singkat serta sungai meluap

karena macet atau rusaknya bendungan atau tanggul.

e. Banjir bandang (flash flood)

Banjir bandang merupakan banjir dengan volume air yang besar dan

terjadi secara tiba-tiba, berupa luapan yang menggenangi serta mengalir

deras dan menghanyutkan material besar, seperti batu, batang pohon, tanah,

dan lainnya. Banjir besar ini dapat terjadi pada daerah yang memiliki

permukaan rendah dan diguyur hujan terus menerus. Banjir bandang dapat

dicegah dengan sistem drainase yang baik dan dengan menghindari

pengembangan berlebihan pada dataran banjir (floodplains).

3. Potensi Bencana Banjir

Dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara

dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi. Beberapa potensi

tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung api, tanah

longsor, angin rebut, kebakaran hutan dan lahan. Potensi bencana yang ada di

Indonesia dikelompokkan menjadi dua kelompok utama, yaitu potensi bahaya

utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard) (Mahi dan

Trigusarno, 2017).

Selain tingginya potensi bahaya utama, Indonesia juga memiliki potensi

bahaya ikutan (collateral hazard potency) yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat

dari berbagai indikator misalnya likuifaksi, persentase bangunan yang terbuat dari
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kayu, kepadatan bangunan, dan kepadatan industri berbahaya. Potensi bahaya

ikutan (collateral hazard potency) ini sangat tinggi terutama di dearah perkotaan

yang memiliki kepadatan, persentase bangunan kayu (utamanya di derah

permukiman kumuh perkotaan), dan jumlah industri berbahaya yang tinggi.

Dengan indikator di atas, perkotaan Indonesia merupakan wilayah dengan potensi

bencana yang sangat tinggi.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman

Umum Mitigasi Bencana, dikemukakan berbagai potensi bencana di Indonesia

khususnya bencana banjir, antara lain: Banjir baik yang berupa genangan atau

banjir bandang yang bersifat merusak. Aliran arus air yang tidak terlalu dalam

tetapi cepat dan bergolak (turbulent) dapat menghanyutkan manusia dan binatang.

Aliran air yang membawa material tanah yang halus akan mampu menyeret

material berupa batuan yang lebih besar sehingga daya rusaknya akan lebih tinggi.

Banjir air pekat ini akan mampu merusak fondasi bangunan yang dilewatinya

terutama fondasi jembatan sehingga menyebabkan kerusakan yang parah pada

bangunan tersebut, bahkan mampu merobohkan bangunan dan

menghanyutkannya. Pada saat air banjir telah surut, material yang terbawa banjir

akan diendapkan di tempat tersebut mengkibatkan kerusakan pada tanaman,

perumahan serta timbulnya wabah penyakit.

4. Identifikasi Kerawanan Banjir

Identifikasi kerawanan banjir dipilah antara identifikasi daerah rawan

terkena banjir (kebanjiran) dan daerah pemasok air banjir atau potensi air banjir.

Hal ini penting untuk dipahami agar memudahkan cara identifikasi sumber
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bencana secara sistematis sehingga diperoleh teknik pengendalian yang efektif

dan efisien. Tingkat kerawanan daerah yang terkena banjir (kebanjiran)

diidentifikasi dari karakter wilayahnya seperti bentuk lahan, lereng kiri-kanan

sungai, meandering, pebendungan alami, dan adanya bangunan pengendali banjir.

Bentuk lahan (landform) dari sistem lahan seperti dataran aluvial, lembah aluvial,

kelokan sungai, dan rawa-rawa merupakan daerah yang rentan terkena banjir

karena merupakan daerah rendah atau cekungan dengan lereng <2%. Data bentuk

lahan dapat diperoleh pada peta sistem lahan dari Regional Physical Planning

Program for Transmigration (RePPProT). Di lapangan, ciri-ciri daerah yang

rentan kebanjiran adalah adanya bangunan tanggul di kiri-kanan sungai sebagai

manifestasi bentuk manajemen pengurangan banjir. Keberadaan meandering atau

sungai yang berkelok-kelok atau bentuk seperti tapal kuda berpotensi untuk

menghambat kecepatan aliran sungai sehingga mengidentifikasikan daerah rentan

kebanjiran. Tingkat meandering diukur dengan nilai sinusitas (P) yakni nisbah

panjang sungai sesuai kelokan dengan panjang sungai secara horizontal yang

berupa garis lurus dalam satuan peta.

Besarnya pasokan air banjir diidentifikasi dari besarnya curah hujan

(sebagai masukan sistem DAS) dan karakteristik daerah tangkapan air (catchment

area). Tingkat ancaman hujan terhadap besarnya banjir tergantung dari hujan

harian maksimum yang merata terjadi pada daerah tangkapan air tersebut.

Sedangkan kerakteristik daerah tangkapan air dipilah antara parameter penyusun

alami (relatif sulit dikelola) dan penyusun manajemen (mudah dikelola).

Parameter atau faktor alami yang mempengaruhi air banjir dari Daerah Tangkapan
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Air (DTA) adalah bentuk DAS, gradien sungai, kerapatan drainase, dan lereng

rata-rata DAS; sedangkan faktor manajemen adalah penggunaan/penutupan lahan.

Kondisi hutan merupakan salah satu unsur dari manajemen penutupan lahan yang

berpengaruh terhadap banjir.

Banjir besar terjadi apabila air hujan cukup tinggi dan jatuh tersebar

merata di seluruh daerah tangkapan air, kemudian berubah menjadi limpasan

permukaan yang terkumpul secara cepat pada suatu titik keluaran (outlet). Faktor

alami daerah tangkapan air merupakan faktor yang mempengaruhi kecepatan

limpasan permukaan dari seluruh daerah tangkapan air untuk bisa terkumpul

secara bersama-sama di titik keluaran. Adapun faktor-faktor alam yang

mempengaruhi banjir antara lain faktor meteorologi (intensitas curah hujan,

distribusi curah hujan, frekuensi dan lamanya hujan berlangsung) dan

karakteristik daerah aliran sungai (kemiringan lahan/kelerengan, ketinggian lahan,

tesktur tanah dan penggunaan lahan). Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat

digunakan sebagai parameter penelitian:

a. Kemiringan Lahan/Kelerengan

Kelerengan mempengaruhi jumlah dan kecepatan limpasan

permukaan, drainase permukaan, penggunaan lahan dan erosi. Aliran

limpasan permukaan akan menjadi lambat dan memungkinkan terjadi

genangan atau banjir jika kelerengan semakin landai. Sedangkan semakin

curam kelerengan akan menyebabkan aliran limpasan permukaan menjadi

cepat sehingga air hujan yang jatuh akan langsung dialirkan dan tidak terjadi

penggenangan, sehingga risiko banjir menjadi kecil. Bobot yang diberikan
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untuk kelerengan adalah 20%. Klasifikasi kelerengan dapat dilihat pada

Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Kemiringan Lereng
No Kemiringan (%) Deskripsi Harkat Bobot Skor
1 0 – 8 Datar 9 20 180
2 >8 – 15 Landai 7 20 140
3 >15 – 25 Agak curam 5 20 100
4 >25 – 45 Curam 3 20 60
5 <40 Sangat curam 1 20 20

Sumber : Utomo (2004), Didi Kusnadi dkk (2014)

b. Ketinggian Lahan (elevasi)

Ketinggian mempunyai pengaruh terhadap terjadinya banjir

didasarkan pada sifat air yang mengalir mengikuti gaya gravitasi yaitu

mengalir dari daerah tinggi ke daerah rendah. Lahan yang mempunyai

ketinggian besar berpotensi kecil untuk terjadi banjir. Sedangkan daerah

dengan ketinggian rendah berpotensi besar untuk terjadinya banjir.

Pemberian skor ada kelas ketinggian yang lebih tinggi lebih kecil dari pada

skor untuk kelas ketinggian yang rendah. Pemberian skor untuk parameter

ketinggian dengan bobot sebesar 10%. Klasifikasi ketinggian lahan dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi Ketinggian Lahan
No Kelas Ketinggian (m) Harkat Bobot Skor
1 0,0-12,5 9 10 90
2 12,6-25,0 7 10 70
3 26,0-50,0 5 10 50
4 51,0-75,0 3 10 30
5 76,0-100,0 2 10 20
6 >100,0 1 10 10

Sumber : Asep Purnama (2008), Didi Kusnadi dkk (2014)
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c. Jenis Tanah

Jenis tanah pada suatu daerah sangat berpengaruh dalam proses

penyerapan air atau yang biasa kita sebut sebagai proses infiltrasi. Semakin

besar daya serap atau infiltrasinya terhadap air maka tingkat kerawanan

banjirnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil daya

serap atau infiltrasinya terhadap air maka semakin besar potensi kerawanan

banjirnya. Bobot yang diberikan untuk jenis tanah adalah 20 %. Klasifikasi

jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Jenis Tanah
No Jenis Tanah Kerentanan

Terhadap Banjir
Harkat Bobot Skor

1 Andosol dan Mollisols Rendah 1 20 20
2 Vertisol dan Ultisols Sedang 3 20 60
3 Inceptisol dan

Oxisols
Tinggi 5 20 100

4 Vertisols dan Entisols Sangat Tinggi 7 20 140
Sumber : PUSTILANAK (2009) Didi Kusnadi dkk (2014)

d. Curah Hujan

Bobot yang diberikan untuk parameter curah hujan adalah 30%. Curah

hujan yaitu jumlah air hujan yang turun pada suatu daerah dalam waktu

tertentu. Semakin tinggi curah hujannya maka semakin berpotensi terjadi

banjir, begitu pula sebaliknya. Semakin rendah curah hujannya, maka

semakin aman akan bencana banjir. Kalsifikasi Curah Hujan dapat dilihat

pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Curah Hujan
No Curah Hujan

(mm/thn)
Klasifikasi
Hujan

Harkat Bobot Skor

1 >3.000 Sangat Tinggi 9 30 270
2 2.501-3.000 Tinggi 7 30 210
3 2.001-2.500 Sedang 5 30 150
4 1.501-2.000 Rendah 3 30 90
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No Curah Hujan
(mm/thn)

Klasifikasi
Hujan

Harkat Bobot Skor

5 <1.500 Sangat Rendah 1 30 30
Sumber : Primayuda (2006), Didi Kusnadi dkk (2014)

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan parameter paling penting dalam

menentukan kerawanan banjir suatu wilayah. Oleh karena itu, parameter

bentuk lahan diberi bobot 20%. Penggunaan lahan akan mempengaruhi

kerawanan banjir suatu daerah, penggunaan lahan akan berperan pada

besarnya air limpasan hasil dari hujan yang telah melebihi laju infiltrasi.

Lahan yang banyak ditanami oleh vegetasi maka air hujan akan banyak

diinfiltrasi dan lebih banyak waktu yang ditempuh oleh limpasan untuk

sampai ke sungai sehingga kemungkinan banjir lebih kecil daripada daerah

yang tidak ditanami oleh vegetasi. Klasifikasi penggunaan lahan dapat

dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Penggunaan Lahan
No Penggunaan Lahan Harkat Bobot Skor
1 Tubuh air (Danau, Sungai, Tambak) 9 20 180
2 Sawah 8 20 160
3 Hutan Mangrove 7 20 140
4 Permukiman 6 20 120
5 Semak Belukar 5 20 100
6 Perkebunan/Kebun 3 20 60
7 Hutan 1 20 20
Sumber : Primayuda (2006), Didi Kusnadi dkk (2014)

Adapun kawasan yang digolongkan sebagai kawasan yang berpotensi

rawan bencana banjir, secara umum diklasifikasikan menjadi:

1. Kawasan Pesisir/Pantai merupakan salah satu kawasan rawan banjir

karena kawasan tersebut merupakan dataran rendah dimana ketinggian

muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan ketinggian muka air laut
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pasang rata-rata Mean Sea Level (MSL), dan menjadi tempat

bermuaranya sungai-sungai. Di samping itu, kawasan pesisir/pantai dapat

menerima dampak dari gelombang pasang yang tinggi, sebagai akibat

dari badai angin topan atau gempa yang menyebabkan tsunami;

2. Kawasan Dataran Banjir (Flood Plain Area) adalah daerah dataran

rendah di kiri dan kanan alur sungai, yang kemiringan muka tanahnya

sangat landai dan relatif datar. Aliran air dari kawasan tersebut menuju

sungai sangat lambat, yang mengakibatkan potensi banjir menjadi lebih

besar, baik oleh luapan air sungai maupun karena hujan lokal. Kawasan

ini umumnya terbentuk dari endapan sedimen yang sangat subur, dan

terdapat di bagian hilir sungai. Seringkali kawasan ini merupakan daerah

pengembangan kota, seperti permukiman, pusat kegiatan ekonomi,

perdagangan, industri dan lain sebagainya. Kawasan ini bila dilalui oleh

sungai yang mempunyai Daerah Aliran Sungai (DAS) cukup besar,

memiliki potensi bencana banjir yang cukup besar juga, karena debit

banjir yang cukup besar yang dapat terbawa oleh sungai tersebut. Potensi

bencana banjir akan lebih besar lagi apabila terjadi hujan cukup besar di

daerah hulu dan hujan lokal di daerah tersebut, disertai pasang air laut.;

3. Kawasan Sempadan Sungai merupakan daerah rawan bencana banjir

yang disebabkan pola pemanfaatan ruang budidaya untuk hunian dan

kegiatan tertentu;

4. Kawasan Cekungan merupakan daerah yang relatif cukup luas baik di

daerah dataran rendah maupun dataran tinggi (hulu sungai) dapat menjadi
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daerah rawan bencana banjir. Pengelolaan bantaran sungai harus benar-

benar dibudidayakan secara optimal, sehingga bencana dan masalah

banjir dapat dihindarkan.

H. Integrasi Keislaman

Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya terdapat berbagai syariat

yang mengatur kehidupan manusia itu sendiri baik syariat beribadah kepada Allah

swt. syariat kehidupan pribadi, berkeluarga dan bermasyarakat bahkan syariat

terhadap lingkungannya. Al-Quran dan hadist sebagai sumber hukum syariat

Islam telah menjelaskan kepada manusia bagaimana mereka menjalani

kehidupannya. Keterkaitan ilmu pengetahuan agama Islam dengan ilmu

perencanaan wilayah dan kota yaitu mempelajari tentang cara merencanakan serta

membangun suatu wilayah dan kota dengan memperhatikan berbagai

pertimbangan yang terkait dengan pembangunan baik secara fisik, sosial, ekonomi

dan lingkungan. Salah satu proses perencanaan dan pembangunan dilakukan

dengan mempertimbangkan kebutuhan umat islam berupa fasilitas atau

infrastruktur dalam memperlancar kegiatan sehari-hari umat Islam. Sebagaimana

yang dijelaskan dalam QS Al-A'raf/ 7:74 yaitu :

لَ ترْ بِ لْولَنو رَْا رَمر هْبلا رِ رَ ْ بِ لَ ْ رُ بِ ولَتَ بِ لوَ َأو بِ وْ رُ َْلَ لَِ لْ لٍ لَا بْ وَ لَِ
نْ بِ لٍ لُاا لُ رُ وْ رُ لَلُ لَ بِذو

رُاْاا رُ لَْذو
لْ بَْ بْ وُ رِ بِ لوَ َأو بِ وْاا وَثلَ ولَ لْلَ بَّ َ لٍ لٍالَا

رُاْاا رُ لَٱذو رَِرِْرً لٍ َجوبلَا
Terjemahnya:

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-
pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat
bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar
dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah
nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi
membuat kerusakan.
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Pandangan Tafsir Quraish Shihab, ingatlah ketika Allah menjadikan kalian

pewaris-pewaris negeri ‘Ad. Dia menurunkan kalian di sebuah negeri sebagai

tempat tinggal yang indah. Tanah-tanahnya yang datar kalian jadikan istana-istana

yang megah. Gunung-gunungnya kalian pahat untuk dijadikan rumah-rumah.

Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika dia menempatkan kalian di negeri

seperti itu. Janganlah kalian berlaku semena-mena di muka bumi ini dengan

menjadi perusak.

Dampak yang terjadi akibat bencana banjir tersebut merupakan hasil dari

perbuatan manusia itu sendiri, baik itu perbuatan yang baik maupun buruk selama

ia hidup akan selalu berdampak pada dirinya sendiri. Allah swt. berfirman dalam

QS Al-A’raf/7:56, yaitu:

ل نبنو بْ وِ رَ اوَ لْ بِّ ةٌ بُوَ لَ ب ّّٰ ا لْ لَمول ََ
اب رَاە لَ لَ َْ رَا وْ لُ رُ وْ رَ وٍ لْا ا لِ بِ لَ وَ

اب لْ وَ لَِ بِ لوَ اوَ بِ ا وْ رْ بْ وُ ورَ لْلَ
Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan
baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat
kebaikan.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa, kita sebagai makhluk ciptaan-Nya

dilarang untuk melakukan pengrusakan di bumi. Allah swt. menciptakan alam

semesta dalam bentuk sebaik-baiknya dan memerintahkan hamba-hamba-Nya

untuk memperbaikinya (Tafsir Quraish Shihab). Manusia harus lebih bijaksana

dalam memanfaatkan alam yang selalu menyediakan segala kebutuhan manusia.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kasimbong, pemanfaatan lahan yang tidak

sesuai peruntukannya menyebabkan ketidakseimbangan alam sehingga

menyebabkan bencana yang berdampak pada manusia itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam hal ini difokuskan pada Kelurahan

Kasimbong Kabupaten Luwu Utara yang terdampak bencana banjir bandang.

Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Data Kualitatif adalah jenis data yang tidak berupa angka tetapi berupa

kondisi kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa

langsung diolah dengan menggunakan perhitungan yang matematis. Yang

termasuk dalam jenis data kualitatif ini yaitu :
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1) Data kondisi fisik dasar wilayah Kabupaten Luwu Utara, yaitu:

(a) Letak geografis kawasan;

(b) Kondisi topografi dan kelerengan;

(c) Kondisi geologi dan jenis tanah;

(d) Kondisi hidrologi dan curah hujan;

(e) Kondisi penggunaan lahan.

2) Data Kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka atau numerik

yang bisa langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan

matematis. Dalam studi ini, jenis data kuantitatif yang dimaksud yaitu:

(a) Data jumlah dan kepadatan penduduk;

(b) Data luas wilayah.

2. Sumber Data

Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu:

a. Data Primer adalah data yang bersumber dari survey atau pengamatan di

lapangan atau diperoleh langsung dari responden objek penelitian.

Adapun data yang dimaksud, yaitu Kondisi fisik wilayah di Kecamatan

Masamba serta data pendukung lainnya;

b. Data sekunder adalah data yang bersumber dari instansi atau lembaga-

lembaga terkait serta hasil penelitian sebelumnya yang merupakan data

baku. Dalam penelitian ini yang merupakan sumber data sekunder yaitu

administrasi dan geografis lokasi penelitian, data kependudukan, serta

kondisi fisik dasar lokasi penelitian.
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C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

a. Metode observasi yaitu teknik pengambilan data primer secara langsung

ke lapangan (kawasan penelitian) dengan melakukan proses pengamatan

lokasi;

b. Wawancara dilapangan yaitu melakukan interaksi langsung kepada

masyarakat yang berada dilokasi penelitian dan mengajukan beberapa

pertanyaan guna mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian;

c. Dokumentasi, berupa pengumpulan data untuk melengkapi data maka

diperlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan

objek yang menjadi studi, dengan cara mengambil gambar untuk

dokumentasi lokasi penelitian;

d. Pendataan instansional atau lembaga terkait, yaitu teknik pengambilan data

sekunder melalui instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif dan

kualitatif objek penelitian. Pengumpulan data berupa data dalam bentuk

data statistik maupun data dalam bentuk peta. Data tersebut dikumpulkan

dari berbagai dinas yang terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kecamatan

Masamba, Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) Kecamatan Masamba,

Kantor Kelurahan Kasimbong serta arsip dan dokumen-dokumen terkait

daerah penelitian.
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Tabel 6.Metode Pengumpulan Data

No Jenis
data Komponen data Sumber data Metode

pengumpulan data
1 Data

primer Letak geografis
kawasan

survey atau
diperoleh
langsung dari
responden
objek penelitian

Metode observasi
dan wawancara di
lapangan

Kondisi topografi

Dokumentasi

Kondisi geologi
Kondisi hidrologi
Kondisi
penggunaan lahan
Kondisi kerapatan
sungai

2 Data
sekunder

Data Jumlah
kepadatan
penduduk

Instansi atau
lembaga terkait

Pendataan
instansional atau
lembaga tekaitData luas wilayah

Sumber: Peneliti, 2022

D. Variabel Penelitian

Variabel merupakan karakteristik keadaan atau kondisi pada suatu obyek

yang mempunyai variasi nilai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian

maka semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Ada 2 variabel yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi fisik wilayah dan tingkat kerawanan

banjir, yang dimana kondisi fisik wilayah memiliki 5 indikator yaitu kelerengan,

ketinggian lahan, penggunaan lahan, curah hujan dan jenis tanah.

Sedangkan tingkat kerawanan banjir dibedakan atas 3 kelas yaitu tingkat

kerawanan tinggi, sedang dan rendah. Variabel digunakan untuk memecahkan

rumusan masalah dalam penelitian ini, yang kiranya setelah diketahui tingkat

kerawanan banjirnya dapat merumuskan konsep yang tepat dalam melakukan

pemanfaatan lahan bekas banjir dikawasan tersebut. Adapun variabel yang

digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 7. Variabel Penelitian
No Rumusan Masalah Variabel Indikator Sumber
1.

2.

Bagimana tingkat
kerawanan banjir di
Kelurahan
Kasimbong
Bagaimana konsep
pemanfaatan lahan
bekas banjir
bandang di
Kelurahan
Kasimbong
Kabupaten Luwu
Utara

Kondisi Fisik
Wilayah

a. Kelerengan
b. Ketinggian Lahan
c. Jenis Tanah
d.Curah Hujan
e. Penggunaan
Lahan

Primayuda (2006),
Utomo (2004),
PUSLITANAK
(2009), Purnama A
(2008), Kusnadi K,
Zulkarnain I, dan
Suprapto (2014)

Tingkat
Bahaya
Banjir

a. Tinggi
b. Sedang
c. Rendah

Sumber: Peneliti, 2022

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini, dilakukan agar dapat

menjawab rumusan masalah yang ada dan metode analisis yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis Superimpose (analisis overlay)

Analisis superimpose merupakan alat untuk mengetahui kondisi fisik dasar

kawasan perencanaan pengembangan dengan melakukan overlay beberapa peta

sehingga akan terlihat tingkat kelayakan pemanfaatan lahan di kawasan

perencanaan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan

secara detail serta pemanfaatan ruang dan lahan. Dengan melakukan overlay peta

maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana

kondisi spasial serta kondisi fisik dan lingkungan yang menjadi variabel

perencanaan untuk pengembangan kawasan. Overlay yang dilakukan dengan

melibatkan unsur spasial berupa peta masing-masing parameter dan atribut yang

menyertainya.
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Penyusunan metode pengukuran terhadap kerawanan banjir dilakukan

dalam beberapa tahap. Identifikasi karakter fisik dan jenis bahaya banjir perlu

dilakukan untuk menentukan tingkat kerawanan bencana secara spasial. Analisis

kerawanan bencana banjir tidak bisa dilakukan dalam unit analisis yang dibatasi

secara administratif. Analisis superimpose untuk menentukan daerah bahaya

banjir dilakukan dengan metode skoring pada setiap variabel-variabel dimana

hasil perkalian dan penjumlahan dari variabel-variabel tersebut dapat digunakan

untuk menentukan wilayah bahaya banjir dengan membagi antara nilai tertinggi

dan terendah terhadap kelas bahaya yang ditentukan sebelumnya. Penyusunan

tematik ini kemudian akan menghasilkan tiga kelas tingkatan daerah rawan yaitu

daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi, sedang dan rendah. Penentuan

wilayah rawan banjir, dilakukan dengan menggunakan metode overlay, dimana

setiap faktor diberi bobot dan setiap variabel dari setiap faktor diberi skor

berdasarkan kepekaan atau mempunyai kaitan yang erat terhadap terjadinya banjir.

Dalam kegiatan penentuan daerah rawan banjir ini, ditetapkan tiga kategori

rawan banjir, dimana penetapan ketiga kategori tersebut dapat menggunakan

rumus berikut.

Ki=Xt-Xr
k

Keterangan:

Ki = interval kelas

Xt = data terbesar

Xr = data terkecil

k = jumlah kelas yang diinginkan
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2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis ini digunakan dalam mendeskripsikan konsep pemanfaatan lahan

bekas banjir bandang di Kelurahan Kasimbong guna menjawab rumusan masalah

kedua pada penelitian ini.

F. Definisi Operasional

1. Konsep adalah ide atau gagasan yang terbentuk setelah melihat kejadian

atau peristiwa yang kemudian direncanakan untuk dapat

diimplementasikan;

2. Pemanfataan lahan adalah suatu usaha memanfaatkan lahan dari yang

tidak terbangun menjadi terbangun;

3. Banjir bandang adalah peristiwa yang terjadi pada suatu daerah yang

memiliki permukaan rendah dan terjadi akibat hujan yang turun secara

terus menerus di Kabupaten Luwu Utara khususnya di Kecamatan

Masamba;

4. Tingkat kerawanan merupakan kondisi atau karakteristik pada suatu

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan untuk

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Secara operasional tingkat

kerawanan dalam penelitian ini fokus pada objek penelitian yaitu di

Kelurahan Kasimbong, Kabupaten Luwu Utara;

5. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap

bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat;
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6. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar

selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm)

di atas permukaan horizontal;

7. Penggunaan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia

terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun;

8. Kerawanan banjir tinggi adalah tingkatan kerawanan yang menimbulkan

tingkat kerugian yang tinggi bagi masyarakat yang terkena bencana banjir.

Kerugian yang ditimbulkan oleh banjir berupa kerugian jiwa, kerugian

materi, lumpuhnya aktivitas utama masyarakat, kesehatan masyarakat

terganggu, tingkat sanitasi yang semakin memburuk. Hal ini bisa

berlangsung sampai berhari-hari jika terjadi hujan terus menerus;

9. Kerawanan banjir sedang adalah tingkatan kerawanan yang menimbulkan

tingkat kerugian yang tidak terlalu merugikan bagi masyarakat yang

terkena bencana banjir. Tidak melumpuhkan aktivitas utama masyarakat,

tidak sampai mengganggu kesehatan masyarakat, tingkat sanitasi yang

sedikit memburuk dan hanya mengganggu dalam proses pertambakan dan

persawahan;

10. Kerawanan banjir rendah tingkatan kerawanan yang menimbulkan

tingkat kerugian yang tidak mengganggu bagi masyarakat yang terkena

bencana banjir. Kerugian yang ditimbulkan tidak sampai menimbulkan

korbanjiwa, kerugianmateri, lumpuhnya aktivitas utama masyarakat,

kesehatan masyarakat tidak sampai terganggu, tidak ada sanitasi yang
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sampai memburuk. Banjir ini biasanya terjadi pada daerah-daerah hutan

dan lahan kosong.

G. Kerangka Pikir Penelitian

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang bahwa penyebab

terjadinya banjir bandang di Kecamatan Masamba adalah curah hujan yang tinggi

serta serta rusaknya Daerah aliran Sungai (DAS). penelitian ini ada beberapa

aspek fisik wilayah yang di overlay untuk menentukan tingkat rawan banjir serta

kesesuain lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

Identifikasi Tingkat Kerawanan Banjir dan Konsep
Pemanfaatan Lahan Bekas Banjir

Aspek Fisik Wilayah
1. Topografi
2. Kemiringan Lereng
3. Jenis Tanah
4. Curah Hujan
5. Penggunaan Lahan

Overlay

Tingkat Kerawanan Banjir

Konsep Pemanfaatan Lahan

Isu Permasalahan
1. Curah hujan yang tinggi
2. Sejarah patahan (gerakan tanah) yang tinggi mengakibatkan kondisi formasi di kawasan

hulu lemah
3. Masih adanya kawasan permukiman didaerah sempadan sungai



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Masamba

1. Geografis dan Administratif Wilayah

Kecamatan Masamba merupakan ibukota Kabupaten Luwu Utara dan

sekaligus pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara. Luas wilayah Kecamatan

Masamba adalah sekitar 105.631,73 Ha. Secara geografis Kecamatan Masamba

terletak antara 20 13’ 14’’ - 20 39’ 16’’ lintang selatan dan 1200 3’ 7’’ – 1200 31’

48’’ bujur timur. Dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Kecamatan Rampi

b. Sebelah timur : Kecamatan Mappadeceng

c. Sebelah selatan : Kecamatan Baebunta

d. Sebelah barat : Kecamatan Baebunta

Wilayah administrasi Kecamatan Masamba dibagi ke dalam 18

desa/kelurahan dengan pembagian luas wilayah dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 8. Luas Desa/Kalurahan di Kecamatan Masamba Tahun 2022
No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Ha) Persentase (%)
1 Rompu 822,90 1
2 Toradda 378,93 0
3 Pongo 1.289,37 1
4 Pombakka 1.340,30 1
5 Lapapa 1.004,38 1
6 Laba 866,17 1
7 Kapuna 1.531,58 1
8 Kamiri 1.701,12 2
9 Kasimbong 608,69 1
10 Polewali 448,99 0
11 Pandak 427,10 0
12 Baliase 486,16 0
13 Masamba 932,61 1
14 Sepakat 15.138,09 14
15 Pincara 15.381,67 15
16 Lantang Tallang 18.498,26 18
17 Sumilin 9.497,89 9
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No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Ha) Persentase (%)
18 Lero 35.277,52 33

Jumlah Total 105.631,73 100 %
Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti tahun 2022

Gambar 4. Diagram Luas Desa/Kalurahan di Kecamatan Masamba, 2022

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa Desa atau

Kelurahan yang memiliki luas wilayah terluas yakni Desa Lero dengan luas

35.277,52 Ha dengan persentase 33% dari luas Kecamatan Masamba, Desa terluas

kedua yaitu Desa Lantang Tallang dengan luas 18.498,26 Ha dengan persentase

18% dari luas Kecamatan Masamba. Adapun wilayah yang mempunyai luas

wilayah terkecil adalah Desa Toradda dengan luas 378,93 Ha dengan persentase

0% dari luas Kecamatan Masamba.
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Gambar 5. Peta Administrasi Kecamatan Masamba
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2. Topografi

Topografi di Kecamatan Masamba berada pada wilayah dengan topografi

yang beragam. Sebagian Desa berada pada wilayah dengan topografi yang datar

dan sebagian lainnya berada pada wilayah dengan topografi berbukit-bukit.

Ketinggian lahan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Table 9. Ketinggian Lahan di Kecamatan Masamba tahun 2022

No Ketinggian
Lahan

Luas
(Ha)

Persentase
(%)

1 0,0-12,5 15.158 14
2 12,6-25,0 4.501 4
3 26,0-50,0 7.877 8
4 51,0-75,0 7.595 7
5 76,0-100,0 7.531 7
6 >100,0 62.956 60

Jumlah 105.618 100
Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti tahun 2022

Gambar 6. Diagram Ketinggian Lahan di Kecamatan Masamba, 2020

Dari data yang telah tersaji di atas dapat diketahui bahwa ketinggian lahan

12,6-50,0 adalah lahan yang memiliki luas lahan terkecil yaitu seluas 4.501 Ha

dengan persentase 4%, dan ketinggian lahan >100,0 merupakan ketinggian lahan

terluas yaitu 62.956 Ha dengan persentase 60%.
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Gambar 7. Peta Ketinggian Lahan Kecamatan Masamba



64

3. Klimatologi

Klimatologi adalah studi iklim, ilmiah didefinisikan sebagai kondisi cuaca

rata-rata selama periode waktu tertentu, dan merupakan cabang dari ilmu atmosfer.

Rata-rata curah hujan di Kecamatan Masamba perbulannya yakni 392,4 mm

dengan jumlah 25 hari hujan di tahun 2020. Jumlah hari hujan yang paling banyak

terjadi pada bulan juli yaitu sebanyak 29 hari dalam sebulan dengan rata-rata

curah hujan 427,10 mm, dan jumlah hari hujan yang paling sedikit terjadi pada

bulan Januari dan Oktober yaitu sebanyak 21 hari dalam sebulan dengan rata-rata

curah hujan di bulan Januari 197,20 mm dan rata-rata curah hujan di bulan

Oktober 391,60 mm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Kondisi Klimatologi di Kecamatan Masamba

No Bulan Curah Hujan
(mm)

Hari Hujan
(hh)

1 Januari 197,20 21
2 Februari 345,40 26
3 Maret 442,30 26
4 April 567,10 26
5 Mei 453,60 27
6 Juni 576,20 27
7 Juli 427,10 29
8 Agustus 238,00 23
9 September 500,50 26
10 Oktober 391,60 21
11 November 248,30 23
12 Desember 321,41 23

Jumlah 4.708,71 298
Rata-rata 392,4 25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021
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Gambar 8. Grafik Kondisi Klimatologi di Kecamatan Masamba

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Masamba pada tahun 2021 adalah

392,4 mm perbulan dan rata-rata hari hujan 25 hari per bulan. Total curah hujan

pada tahun 2021 adalah 4.708,71 mm. Intensitas curah hujan tertinggi pada bulan

April dan Juni, sedangkan terendah terjadi pada bulan Januari.

4. Pertanian Perkebunan

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Masamba

mempunyai potensi yang besar di bidang pertanian. Pengelolaan sektor pertanian

secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Pada tahun

2020, produksi padi di Kecamatan ini dengan luas panen 2.656 Ha mencapai

produksi 15.404,8 ton Gabah Kering Panen (GKP). Untuk tanaman jagung luas

panen 2.320 Ha dengan produksi 15.776 ton, bayam dengan luas panen 7 Ha

dengan produksi 1,204 ton, terong dengan luas panen 7 Ha dengan produksi 2,52

ton, tomat dengan luas panen 6 Ha dengan produksi 1,704 ton, cabai rawit dengan

luas panen 6 Ha dengan produksi 1,446 ton, kangkung dengan luas panen 9 Ha

dengan produksi 1,548 ton dan kacang panjang dengan luas panen 6 Ha yang

berproduksi 1,446 ton.
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Untuk tanaman perkebunan tanam kakao 2.350 Ha dengan produksi

23.970 ton, luas tanam pohon sagu 183,25 Ha dengan produksi 35.862 ton, kelapa

dengan luas tanam 171, 55 Ha dengan produksi 22.147, 11 ton, lada dengan luas

tanam 132, 25 Ha dengan produksi 9.221, 96 ton nilam dengan luas tanam 9 Ha

dengan produksi 9,9 ton, dan kelapa sawit dengan luas areal 3.648 Ha yang

mempunyai produksi 8.864.640 ton.

5. Peternakan dan Perikanan

Kerbau merupakan hewan ternak besar yang paling banyak terdapat di

Kecamatan Masamba. Pada tahun 2020, populasi kerbau mencapai 4.047 ekor.

Terdapat sapi 2.170 ekor, kambing 1.351 ekor dan kuda sebanyak 15 ekor. Selain

itu, jenis unggas yang paling banyak terdapat adalah ayam ras pedaging dengan

populasi 742.500 ekor, ayam petelur 6.600 ekor, ayam kampung 105.447 ekor dan

itik sebanyak 25.916 ekor. Untuk subsektor perikanan terdapat 75 rumah tangga

yang mengusahakan perikanan budidaya kolam dengan produksi 256, 90 ton.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak geografis dan administrasi

Kelurahan Kasimbong merupakan salah satu dari 18 desa/kelurahan yang

ada di Kecamatan Masamba dengan luas wilayah 608,69 Ha. Untuk sampai ke

ibukota Kecamatan, jarak yang perlu ditempuh yaitu sejauh 2 km. Adapun batas

administrasinya adalah sebagai berikut:

a) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kamiri dan Desa Masamba;

b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Baliase;

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Laba dan Desa Pandak;
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d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kappuna.

Tabel 11. Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kasimbong
Letak Batas Administrasi Luas Wilayah

(Ha)
Persentase

(%)
Utara Desa Kamiri 1.701,12 29

Desa Masamba 932,61 16
Timur Kelurahan Baliase 486,16 8
Selatan Desa Laba 866,17 15

Desa Pandak 427,10 7
Barat Kelurahan Kappuna 1.531,58 26

Jumlah 5.944,74 100%
Sumber: Hasil pengelolahan data oleh peneliti, 2022
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Gambar 9 Peta Lokasi Penelitian yang Terdampak Banjir
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2. Aspek fisik dasar

Tinjauan terhadap aspek fisik dasar suatu wilayah merupakan langkah

awal dalam melakukan penelitian suatu pengembangan kawasan, dimana aspek

fisik dasar Kelurahan Kasimbong terdiri atas data topografi, kelerengan, jenis

tanah dan penggunaan lahan.

a. Topografi

Topografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan tanah.

Selain itu, istilah topografi juga erat kaitannya dengan kondisi tinggi

rendahnya permukaan tanah tersebut. Jika ditinjau dari segi topografinya,

Kelurahan Kasimbong memiliki daerah yang rendah atau datar, wilayah

dataran yang menjadi tempat bermukim. Berdasarkan pengamatan

menggunakan Software Arcgis 10.3 diketahui bahwa Kelurahan Kasimbong

memiliki ketinggian >100,00 mdpl.

b. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng adalah sudut yang dibentuk oleh perbedaan tinggi

permukaan lahan (relief), yaitu antara bidang datar tanah dengan bidang

horizontal dan pada umumnya dihitung dalam persen (%) atau derajat (0).

Kelurahan Kasimbong sendiri memiliki 2 kalas kelerengan yaitu 3-8%

(datar) dan 8-15% (landai)

c. Jenis Tanah

Kelurahan Kasimbong memiliki 2 jenis tanah yaitu tanah podsolik dan

regosol. Podsolik merupakan jenis tanah yang terbentuk karena curah hujan

yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan juga merupakan jenis tanah
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mineral tua. Sedangkan jenis tanah regosol merupakan jenis tanah yang

berbutir kasar sebagai hasil dari pengendapan.

d. Jenis Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah bentuk fisik permukaan bumi yang

terbentuk dari proses alami dan hasil karya atau buatan manusia yang

terbentuk di atas permukaan bumi. Pada lokasi penelitian terdapat berbagai

jenis penggunaan lahan, diantaranya yaitu bandara, perkebunan,

permukiman, sawah, semak belukar, badan sungai dan badan jalan.

3. Demografi

a. Jumlah dan tingkat kepadatan penduduk

Jumlah penduduk pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5.257 jiwa,

sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Kasimbong dapat

dirincikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 12. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kelurahan Kasimbong

Tahun Jumlah Penduduk
(jiwa)

Kepadatan Penduduk
Per Km2

2017 4.816 301
2018 4.941 309
2019 5.061 316
2020 5.146 322
2021 5.257 329

Sumber: BPS Kecamatan Masamba Tahun 2017-2021
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Gambar 10. Grafik Kepadatan Penduduk Kelurahan Kasimbong

Dari tahun ke tahun Kelurahan Kasimbong mengalami adanya

peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat

pada grafik di atas. Selain itu, kepadatan penduduk pun juga mengalami

peningkatan dengan jumlah rata-rata 315 per km2.

b. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin antara penduduk laki-laki

dan perempuan di suatu daerah di Indonesia biasanya didominasi oleh

penduduk perempuan. Kelurahan Kasimbong memiliki jumlah penduduk

perempuan yang lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Jenis Kelamin di Kelurahan Kasimbong

Tahun Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan

2017 2.333 2.483
2018 2.394 2.547
2019 2.453 2.608
2020 2.480 2.666
2021 2.587 2.670

Sumber: BPS Kecamatan Masamba Tahun 2017-2021
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk

menurut jenis kelamin di lokasi penelitian didominasi oleh jenis kelamin

perempuan.

4. Kondisi Sarana dan Prasana

a. Sarana Pendidikan

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia

disuatu wilayah, maka keberadaan sarana pendidikan akan sangat

berpengaruh besar baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Untuk

mendukung proses kegiatan belajar mengajar di lokasi penelitian, maka

pemerintah setempat menyediakan beberapa fasilitas pendidikan bagi warga

berupa sekolah dengan jenjang pendidikan TK sebanyak 3, SD sebanyak 3,

Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1, dan SMA sebanyak 1 dengan kondisi

bangunan permanen.

Gambar 11. Sarana Pendidikan
Sumber: Survey Lapangan.2022

b. Sarana Kesehatan

Keberadaan sarana atau fasilitas kesehatan akan sangat membantu

masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Keberadaan
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fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur bagi pelayanan

kesehatan masyarakat. Di Kelurahan Kasimbong memiliki 1 Puskesmas dan

1 Rumah Sakit Umum.

Gambar 12. Sarana Kesehatan
Sumber: Survey Lapangan.2022

c. Sarana Peribadatan

Fasilitas peribadatan bagi masyarakat di lokasi penelitian bertujuan

mempermudah masyarakat yang ingin melakukan aktivitas ibadah.

Kelurahan Kasimbong terdapat 6 mesjid dan 7 musolah. Data survei

lapangan yang diperoleh ada beberapa masjid yang terdampak banjir

bandang di Kelurahan Kasimbong karena letaknya yang berada di dekat

aliran Sungai atau Salu Kula, yakni Masjid Syuhada dan Masjid

Mutmainnah.

Gambar 13. Sarana Peribadatan
Sumber: Survey lapangan 2022
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d. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan merupakan unsur karya dalam perencanaan satu

wilayah. Disamping sebagai sarana perbelanjaan juga merupakan fasilitas

kerja bagi kelompok yang lain. Salah satu upaya dalam meningkatkan laju

perekonomian masyarakat dilokasi penelitian adalah dengan tersedianya

sarana perdagangan yang melayani kebutuhan seperti minimarket, warung

dan kios. Kegiatan perdagangan di Kelurahan Kasimbong didukung oleh

keberadaan minimarket sebanyak 4 dan 50 kios atau warung.

Gambar 14. Sarana Perdagangan
Sumber: Survey lapangan 2022

e. Prasarana Jalan

Jaringan jalan merupakan nadi sebuah wilayah atau kawasan yang

berfungsi sebagai prasarana pergerakan dan penghubung antar wilayah atau

kawasan. Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk

memperlancar kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha

pembangunan jalan makin mempermudah mobilitas penduduk dan

memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lainnya.

Kelurahan Kasimbong merupakan salah satu Kelurahan yang

terdampak banjir bandang di Kecamatan Masamba. Kondisi jalan yang

sebelumnya merupakan aspal sekarang berubah menjadi pengerasan.
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Jalanan yang mengalami kerusakan terparah terletak disekitar aliran Sungai

atau Salu Kula.

Gambar 15. Prasarana Jalan
Sumber: Survey lapangan 2021

5. Kondisi Perumahan Terdampak banjir

Sekelompok rumah atau bangunan lainnya yang dibangun bersamaan

sebagai sebuah pengembangan tunggal merupakan pengertian perumahan secara

umum. Kelurahan Kasimbong memiliki luas wilayah sebesar 608,69 Ha dengan

jumlah penduduk sebanyak 5.257 jiwa pada tahun 2021. Permukiman yang

terbangun di Kelurahan Kasimbong memiliki luas sebesar 187,94 Ha atau 29%

dari luas wilayah Kelurahan Kasimbong.

Selain itu, banyak masyarakat setempat yang menjadikan rumahnya

sebagai sarana perdagangan dan jasa. Jenis rumahnya pun beragam mulai dari

permanen, semi permanen dan campuran. Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) mengatakan bahwa ada sekitar 1.358 unit rumah yang mengalami

rusak sedang dan ringan. Sedangkan untuk rumah yang tergolong rusak parah ada

373 unit. Daerah yang umumnya berada didekat alur sungai sangat berpotensi

mengalami kerusakan parah, banyak diantaranya yang hanyut terseret arus.
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Gambar 16. Rumah Masyarakat
Sumber: Survey lapangan 2021

Setelah air surut, material yang ikut hanyut terbawa air mengendap

dan memenuhi rumah-rumah masyarakat. Dari kejadian tersebut,

pemerintah setempat telah melakukan upaya penanggulangan bencana banjir,

salah satunya yaitu melakukan relokasi. Apapun lokasi yang dijadikan

tempat relokasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Lokasi Relokasi
No. Kelurahan Jumlah Rumah
1 Sepakat 42
2 Belakang Rumah Sakit 64
3 Porodoa 73
4 Pombakka 194

Jumlah 373
Sumber: Hasil survey lapangan, 2022

Data di atas adalah jumlah unit rumah yang disediakan pemerintah

bagi warga yang kondisi rumahnya mengalami rusak parah dan total KK

yang akan direlokasi adalah 373 KK. Penyediaan unit terbanyak berada di

Kelurahan Pombakka dengan jumlah 194 unit sedangkan penyediaan unit

paling sedikit terletak di Kelurahan Sepakat dengan jumlah 42 unit karena

akses yang jauh dari kota dan tempat kerja.
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C. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir

1. Kondisi Fisik Wilayah

Analisis kondisi fisik dasar merupakan analisis yang berkaitan dengan

analisis topografi, analisis kelerengan, analisis jenis tanah, analisis curah hujan

dan penggunaan lahan.

a. Topografi

Menurut data maupun pengamatan langsung, kondisi topografi di

lokasi penelitian memiliki ketinggian >100,0 mdpl dengan luas 608,69 Ha,

yang mengartikan bahwa Kelurahan Kasimbong termasuk dataran rendah.

Dataran rendah merupakan salah satu jenis dataran yang ada di permukaan

bumi. Biasanya jenis dataran di bumi dibedakan berdasarkan ketinggian

masing-masing.

Sedimentasi sungai adalah proses pengendapan material yang

diangkut oleh air di sepanjang sungai. Sungai atau Salu Kula yang terletak

di Kelurahan Kasimbong memiliki panjang 3,81 km dengan luas 10,89 Ha.

Ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi, sungai yang tidak mampu

menampung volume air yang tinggi akan merendam daratan yang biasanya

kering. Hal tersebut berpotensi membuat dataran baru setelah air surut. Jika

ditinjau dari sifat air yang mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang

lebih rendah. Lokasi penelitian merupakan daerah yang rawan terhadap

bencana banjir karena berada diketinggian yang rendah dan berada di sekitar

hulu sungai.
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Gambar 17. Peta Ketinggian Lahan Kelurahan Kasimbong
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b. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng merupakan suatu lereng yang membentuk suatu

sudut baik dalam satuan derajat maupun persentase antara satu bidang tanah

yang datar dengan bidang tanah lainnya yang berada pada posisi yang lebih

tinggi. Untuk menentukan klasifikasi kemiringan lereng, dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 15. Klasifikasi Kemiringan Lereng
No Kemiringan (%) Deskripsi
1 0 – 8 Datar
2 >8 – 15 Landai
3 >15 – 25 Agak curam
4 >25 – 45 Curam
5 <40 Sangat curam

Sumber : Utomo (2004), Didi Kusnadi dkk (2014)

Wilayah yang berpotensi besar terjadi bencana banjir, jika wilayah

tersebut memiliki kemiringan lereng yang datar dan landai. Pada lokasi

penelitian, klasifikasi kelerengan dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas datar

dengan kemiringan lereng 3-8% seluas 556,54 Ha dengan persentase

sebesar 91% sedangkan pada kelas landai memiliki kemiringan lereng >8-

15% seluas 52,15 Ha dengan persentase sebesar 9%.

Perkembangan pusat-pusat permukiman dan pusat aktivitas di

Kelurahan Kasimbong berada pada kawasan dengan kemiringan lereng

datar dan landai yakni 3-8% dan 8-15%. Tingkat kemiringan lereng yang

bervariasi menyebabkan limpasan air hujan yang ada sangat mudah

mengalir ke kawasan tersebut. Sungai yang ada di kawasan tersebut tidak

mampu menampung limpasan air hujan yang ada. Akibatnya, daerah aliran

sungai meluap ke area permukiman dan menyebar secara luas pada kawasan
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rendah dan menggenangi wilayah pusat-pusat permukiman dan tempat

aktivitas di lokasi penelitian. Berikut ini adalah beberapa penyebab

terjadinya bencana banjir di kelerengan yang datar dan landai:

a. Hulu sungai merupakan morfologi tangkapan hujan (Catchment Area)

dengan morfologi berupa lembah sempit di hulu sungai (berbentuk v)

menjadi lembah melebar ke arah hilir (berbentuk u);

b. Terbukanya lahan hutan akibat gerakan tanah meningkatkan ketidak

stabilan lereng dan berpotensi terulang kejadian gerakan tanah dan

banjir bandang di masa dating;

c. Longsoran pada tubuh lereng yang terbawa oleh aliran air permukaan

melalui alur-alur air;

d. Pengerosian secara lateral sepanjang alur sungai yang dilalui

menambah volume sedimen yang bercampur kayu dan pohon

tumbang sehingga meningkatkan daya rusak.
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Gambar 18. Peta Kemiringan Lereng Kelurahan Kasimbong
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c. Jenis Tanah

Jenis tanah pada suatu daerah sangat berpengaruh dalam proses

penyerapan air atau yang biasa disebut sebagai proses infiltrasi. Infiltrasi

adalah proses aliran air di dalam tanah secara vertikal akibat adanya

potensial gravitasi. Secara fisik terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi infiltrasi diantaranya jenis tanah, kepadatan tanah,

kelembaban tanah dan tanaman di atasnya, laju infiltrasi pada tanah semakin

lama semakin kecil karena kelembaban tanah juga mengalami peningkatan.

Semakin besar daya serap atau infiltrasinya terhadap air maka tingkat

kerawanan banjirnya akan semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin

kecil daya serap atau infiltrasinya terhadap air maka semakin besar potensi

kerawanan banjirnya.

Kelurahan Kasimbong memiliki dua jenis tanah, yaitu podsolik coklat

kekuningan dan regosol kelabu kekuningan. Podsolik merupakan tanah yang

terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah, dan

juga merupakan jenis tanah mineral tua dan regosol merupakan jenis tanah

yang berbentuk kasar sebagai hasil pengendapan. 54% tanah yang ada di

lokasi penelitian berjenis podsolik coklat kekuningan dengan luas 321,39

Ha, sedangkan 46% tanahnya berjenis regosol kelabu kekuningan seluas

287,31 Ha. Jika dilihat dari jenis tanah yang terkandung, maka dapat

diklasifikasi menjadi 2 kelas kerentanan kerhadap banjir yaitu kelas tinggi

dan sangat tinggi.
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Tanah podsolik mempunyai beberapa karakteristik yaitu unsur basa

rendah, unsur hara rendah dan kadar bahan organik relatif rendah. Meski

demikian tanah jenis ini masih bisa untuk dimanfaatkan. Contohnya dapat

dibuat karya seni, pembuatan tanggul, serta sebagai bahan baku pembuatan

keramik, genting dan batu bata. Sedangkan tanah regosol dapat digunakan

untuk budidayakan tanaman meski tidak semua jenis tanaman cocok

ditanam di tanah ini. Banyak petani yang menjadikan regosol sebagai lahan

atau media untuk bercocok tanam.
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Gambar 19. Peta Jenis Tanah Kelurahan Kasimbong
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d. Curah Hujan

Diketahui bahwa rata-rata curah hujan yang terjadi di Kelurahan

Kasimbong pada tahun 2021 adalah 329,4 mm perbulan dengan rata-rata

hari hujan 25 hari per bulan. Total curah hu1jan pada tahun 2021 adalah

4.708,71 mm. Intensitas curah hujan tertinggi pada bulan April dan juni,

sedangkan terendah terjadi pada bulan januari. Untuk menentukan

klasifikasi curah hujan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 16. Klasifikasi Curah Hujan
No Curah Hujan (mm/thn) Klasifikasi Hujan
1 >3.000 Sangat Tinggi
2 2.501-3.000 Tinggi
3 2.001-2.500 Sedang
4 1.501-2.000 Rendah
5 <1.500 Sangat Rendah

Sumber : Primayuda (2006), Didi Kusnadi dkk (2014)

Curah hujan dilokasi penelitian mencapai 4.708,71 mm/tahun, dari

data tersebut dapat diklasifikasikan sebagai curah hujan sangat tinggi.

Sehingga perlu diwaspadai terjadinya banjir. Salah satu penyebab terjadinya

banjir yaitu pola curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama beberapa

bulan sebelumnya serta kejadian curah hujan lokal sebelum terjadi banjir

bandang menjadi pemicu utama terjadinya bencana, selain itu curah hujan

tinggi juga memiliki dampak positif terhadap sistem cuaca bumi, musim

serta keberlangsungan hidup makhluk di bumi, diantaranya adalah:

1) Menempatkan mineral alami kembali ke tanah;

2) Sebagai sumber pengairan lahan pertanian;

3) Cadangan air saat kemarau;

4) Sumber air minum yang baik bagi kesehatan.
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e. Penggunaan Lahan

Lahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia,

tumbuhan dan makhluk lainnya. Manusia selalu berusaha memiliki dan

mengusai lahan yang ikut menentukan status sosial seseorang. Kebutuhan

hidup manusia yang beragam, pengusaan teknologi, kondisi sosial budaya

dan ekonomi masyarakat yang berbeda merupakan faktor yang menentukan

dalam penggunaan lahan. Upaya yang dilakukan manusia dalam

pemanfaatan lahan sehingga produktivitas lahan tetap tinggi secara

berkelanjutan (jangka panjang). Penggunaan lahan di lokasi penelitian dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 17. Penggunaan Lahan di Kelurahan Kasimbong
No. Penggunaan Lahan Luas Lahan (ha) Persentase (%)
1 Bandara 23,20 4
2 Perkebunan 35,63 5
3 Permukiman dan

Kegiatan Umum
187,94 29

4 Sawah 195,94 30
5 Semak Belukar 174,2 27
6 Badan Sungai 11,79 2
7 Badan Jalan 23,78 4

Total Luasan 652,48 100
Sumber: Hasil pengolahan data oleh peneliti, 2022

Gambar 20 Diagram Penggunaan Lahan di Kelurahan Kasimbong



87

Penggunaan lahan di Kelurahan Kasimbong didominasi oleh sawah

seluas 195,94 Ha dengan persentase sebesar 30%, lahan terluas kedua

adalah permukiman dan kegiatan umum seluas 187,94 Ha dengan

persentase sebesar 29%, untuk lahan terluas ketiga adalah semak belukar

seluas 174,2 Ha dengan persentase sebesar 27%, sedangkan penggunaan

lahan terkecil adalah badan sungai seluas 11,79 Ha dengan persentase

sebesar 2% dan memiliki panjang 3805,10 m. Salah satu penyebab

terjadinya bencana banjir dilokasi penelitian yaitu permukiman berada di

dalam bantaran alur sungai yang dilalui oleh banjir bandang lama dan baru.
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Gambar 21 Peta Penggunaan Lahan Kelurahan Kasimbong
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2. Analisis Superimpose

Analisis superimpose merupakan analisis yang menggunakan metode

skoring atau pembobotan yang mempersentasikan tingkat keterkaitan ataupun

beratnya dampak pada lokasi penelitian. Data yang nantinya digunakan untuk

menganalisis itu ada 5 data yang diperlukan yaitu data ketinggian lahan, data

kelerengan, data jenis tanah, data curah hujan dan data penggunaan lahan. Nilai

total yang diperoleh dari penjumlahan dari masing-masing bobot parameter

setelah dilakukan overlay terhadap semua parameter yang digunakan dalam

klasifikasi peta rawan banjir. Penyusunan tingkat kerawanan banjir di Kelurahan

Kasimbong menghasilkan tiga kelas tingkatan yaitu kerawanan banjir rendah,

kerawanan banjir sedang dan kerawanan banjir tinggi. Tingkat kelas kerawanan

banjir tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai skor dan bobot pada setiap

parameter dan variabel yang digunakan dalam penentuan kelas kerawanan banjir.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel jenis data dan metode pembobotan di

bawah ini:

Tabel 18. Jenis Data dan Metode Pembobotannya
No Jenis Harkat Bobot Skor
1 Ketinggian Lahan

>100 1 10 10
2 Kemiringan Lereng

3-8% 9 20 180
8-15% 7 20 140

3 Curah Hujan
4001-5000 9 30 270

4 Jenis tanah
Podsolik colat kekuningan 3 20 60
Regosol kelabu kekuningan 7 20 140

5 Penggunaan Lahan
Bandara 1 20 20
Perkebunan 3 20 60
Permukiman dan tempat kegiatan 6 20 120
Sawah 8 20 160
Semak belukar 5 20 100
Badan sungai 9 20 180
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No Jenis Harkat Bobot Skor
Badan jalan 1 20 20

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

Gambar 22. Proses Analisis Tingkat Kerawanan Banjir
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Gambar 23. Atribute Table Kelerengan pada Sistem Informasi Geografis
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Gambar 24. Atribute Table Ketinggian Lahan pada Sistem Informasi Geografis
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Gambar 25. Atribute Table Curah Hujan pada Sistem Informasi Geografis
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Gambar 26. Atribute Table Jenis Tanah pada Sistem Informasi Geografis
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Gambar 27. Atribute Table Penggunaan Lahan pada Sistem Informasi Geografis
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Gambar 28. Atribute Table Rawan Bencana Banjir pada Sistem Informasi Geografis
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Penentuan tingkat kerawanan banjir diperoleh dari hasil penjumlahan skor

kelima parameter variabel yang digunakan dalam penentuan kelas kerawanan

banjir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 19. Penentuan Kelas Kerawanan Banjir
No. Parameter Skor

Tertinggi Terendah
1 Kemiringan Lereng 180 140
2 Ketinggian Lahan 10 10
3 Jenis Tanah 140 60
4 Curah Hujan 270 270
5 Penggunaan Lahan 180 20

Total Skor 780 500
Sumber: Hasil analisis peneliti, 2022

Dari hasil analisis tersebut, diperoleh klasifikasi tingkat kerawanan banjir

di Kelurahan Kasimbong dengan hasil skor terendah yaitu 500 dan hasil skoring

tertinggi yaitu 780. Klasifikasi tingkat kerawanan banjir secara statistik

dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

Ki = interval kelas

Xt = data terbesar

Xr = data terkecil

k = jumlah kelas yang diinginkan

Ki = Xt-Xr
k

= 780-500
3

= 93,3
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Berdasarkan hasil perhitungan kelas interval kerawanan banjir maka

diperoleh interval kelas bahwa interval kelas kerawanan banjir adalah 93,3, maka

diketahui bahwa:

a. Kelas kerawanan banjir rendah = 500-593,3

b. Kelas kerawanan banjir sedang = 593,4-686,7

c. Kelas kerawanan banjir tinggi = 686,8-780

Berdasarkan kelas interval kerawanan banjir dengan interval bobot 93,3

poin maka diperoleh kawasan yang memiliki tingkat kerawanan banjir di

Kelurahan Kasimbong. Hasil ananlisis menggunakan ArcGis 10.3, wilayah banjir

dengan kondisi tingkat kerawanan banjir rendah mempunyai luasan 25 ha atau 4%

dari laus wilayah Kelurahan Kasimbong. Luasan banjir dengan kondisi tingkat

kerawanan banjir sedang mencapai 290 ha atau 46% dari luas wilayah Kelurahan

Kasimbong. Seadangkan kondisi tingkat kerawanan banjir tinggi dengan luasan

314 ha atau 50% dari luas wilayah Kelurahan Kasimbong. Tingkat kerawanan

banjir di Kelurahan Kasimbong dan peta hasil analisis rawan banjir ditujukan

sebagai berikut:

Tabel 20. Tingkat Kerawanan Banjir di Kelurahan Kasimbong
No Tingkat Kerawanan Luas (Ha) Persentase (%)
1 Rendah 25 4
2 Sedang 290 46
3 Tinggi 314 50

Jumlah 629 100
Sumber: hasil analisis 2022
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Gambar 29. Peta Tingkat Kerawanan Banjir
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D. Analisis Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan (land use) adalah modifikasi, yang dilakukan oleh

manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti

lapangan, pertanian, dan permukiman. Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai

sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada tanah

tertentu. Pemanfaatan lahan memiliki efek samping yang buruk seperti

pembabatan hutan, erosi, degradasi tanah, pembentukan gurun, dan peningkatan

kadar garam pada tanah. Secara umum ada 4 kategori alat-alat perencanaan tata

guna lahan/pemanfaatan lahan untuk melaksanakan rencana, yaitu:

1. Penyediaan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Fasilitas umum adalah istilah umum yang merujuk kepada sarana atau

prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang

dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-

hari. Menurut Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah

mengamanatkan pentingnya penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas

sosial (fasos). Adapun jenis-jenis prasarana, sarana dan permukiman yang

dimaksud dalam permendagri ini adalah sebagai berikut:

a. Prasarana perumahan dan permukiman antara lain jaringan jalan,

jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan saluran pembuangan

air hujan (drainase), tempat pembuangan sampah;

b. Sarana perumahan dan permukiman antara lain sarana perniagaan/

perbelanjaan, sarana umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modifikasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup
https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_terbangun
https://id.wikipedia.org/wiki/Lapangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pertanian
https://id.wikipedia.org/wiki/Permukiman
https://id.wikipedia.org/wiki/Efek_samping
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembabatan_hutan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Erosi
https://id.wikipedia.org/wiki/Degradasi_tanah
https://id.wikipedia.org/wiki/Gurun
https://id.wikipedia.org/wiki/Garam
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah
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kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olah raga, sarana

pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, sarana parkir;

c. Utilitas perumahan dan permukiman antara lain jaringan air bersih,

jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi,

pemadam kebakaran, sarana penerangan jasa umum.

2. Peraturan-peraturan Pembangunan

Ordonansi yang mengatur pendaerahan (zoning), peraturan tentang

pengaplingan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain mengenai pembangunan,

merupakan jaminan agar kegiatan pembangunan oleh sektor swasta mematuhi

standar dan tidak menyimpang dari rencana tata guna lahan.

a. Himbauan, Kepemimpinan, dan Koordinasi

Sekalipun sedikit lebih informal daripada program perbaikan modal

atau peraturan-peraturan pembangunan, hal ini dapat menjadi lebih efektif

untuk menjamin agar gagasan-gagasan, data-data, informasi dan risat

mengenai pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dapat masuk dalam

pembuatan keputusan kalangan developer swasta dan juga instansi

pemerintah yang melayani kepentingan umum.

b. Rencana Tata Guna Lahan

Tata guna lahan adalah sebuah aturan atau perencanaan untuk

mengatur fungsi lahan secara rasional agar tercipta keteraturan. Rencana

saja sebenarnya sudah merupakan alat untuk melaksanakan kebijakan-

kebijakan serta saran-saran yang dikandungnya selama itu semua terbuka

sebagai arahan yang secara terus-menerus untuk dijadikan acuan sebagai
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langkah dalam pengambilan keputusan baik bagi kalangan pemerintah

maupun swasta. Suatu cara untuk melaksanakan hal itu adalah dengan cara

meninjau, menyusun dan mengesahkan kembali rencana tersebut dari waktu

ke waktu. Cara lain adalah dengan menciptakan rangkaian

berkesinambungan antara rencana tersebut dengan perangkat-perangkat

pelaksanaan untuk mewujudkan rencana tersebut.

3. Analisis karakteristik fisik Kelurahan Kasimbong

Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik alam di lokasi penelitian yang

diperoleh dari data sekunder dan observasi lapangan, maka dapat diketahui

potensi bencana banjir yang ada di Kelurahan Kasimbong. Analisis karakteristik

fisik alam dan faktor pemicu terjadinya potensi bencana banjir di Kelurahan

Kasimbong, terdiri atas:

a. Analisis karakteristik fisik berdasarkan kelerengan dan ketinggian lahan

di lokasi penelitian. Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik, tersusun

secara variatif kelerengan antara 3-8% seluas 556,54 Ha dan kelengan 8-

15% seluas 52,15 Ha dengan ketinggian lahan lahan >100.0 mdpl yang

menunjukkan bahwa lokasi penelitian merupakan kawasan dengan

kemiringan lereng serta ketinggian yang datar. Jika ditinjau dari sifat air

yang mengalir dari tempat tertinggi menuju tempat terendah, maka

Kelurahan Kasimbong sangat berpotensi mengalami bencana banjir;

b. Analisis karakteristik fisik berdasarkan jenis tanah yang ada di Kelurahan

Kasimbong. Berdasarkan identifikasi karakteristik fisik yang ada di

loaksi penelitian, jenis tanah terdiri dari podsolik coklat kekuningan dan
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regosol kelabu kekuningan. Jenis tanah tersebut merupakan tanah yang

memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan air yang sangat rendah.

Pada saat banjir terjadi air yang berada disekitar bantaran sungai

memiliki waktu yang cukup lama untuk surut. Dapat dilihat pada gambar

4.6 luas wilayah yang terdampak yaitu 65,73 Ha dengan persentase 10%;

c. Analisis karakteristik fisik berdasarkan intensitas curah hujan yang ada di

lokasi penetitian termasuk sangat tinggi yaitu mencapai 4.708,71

mm/tahun. Pola curah hujan dengan intensitas tinggi dan lama beberapa

bulan sebelumnya serta kejadian curah hujan lokal sebelum terjadinya

banjir bandang menjadi pemicu utama terjadinya bencana banjir;

d. Analisis karakteristik fisik berdasarkan penggunaan lahan yang ada di

Kelurahan kasimbong terfokus pada daerah sekitar bantaran sungai kula.

Berdasarkan PP 38 Tahun 2011 ayat 9 huruf b garis sempadan sungai

tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan paling sedikit berjarak 15

m (lima belas meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang

alur sungai, dalam hal kedalam sungai lebih dari 3 m (tiga meter) sampai

dengan 20 m (dua puluh meter). Fakta di lokasi penelitian menunjukkan

jarak permukiman yang berada di sekitar sempadan sungai yaitu 8,8 m.

Kesalahan dalam merencanakan pembangunan di suatu wilayah akan

berakibat fatal, salah satu akibat yang sering terlihat adalah banjir karena

meletakkan pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Berdasarkan kondisi fisik yang berupa kelerengan, ketinggian lahan, jenis

tanah, curah hujan dan penggunaan lahan di atas, lokasi penelitian mempunyai
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beberapa tingkat kerwanan banjir diantaranya tingkat kerawanan banjir tinggi,

mengengah dan rendah. Aktivitas masyarakat yang mendirikan bangunan di

sekitar sempadan sungai tdk mengindahkan kaidah kelestarian lingkungan yang

mempunyai potensi terjadinya bencana banjir.

4. Analisis penyebab terjadinya banjir

Berdasarkan peninjauan dan wawancara langsung yang telah dilakukan

baik dari masyarakat atau instansi terkait didapatkan data dan informasi. Banyak

faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Namun secara umum penyebab

terjadinya banjir dapat diklasifikasikan menjadi 2 faktor, yaitu banjir yang

disebabkan oleh faktor alami dan buatan. Jika ditinjau dari faktor alaminya lokasi

penelitian memiliki lanskap yang juga rentan terjadi banjir. Kelurahan Kasimbong

merupakan wilayah dengan kondisi topografi yang datar. Apabila terjadi hujan

dengan intesitas tinggi dan lama maka akan sangat berpotensi terjadinya bencana

banjir kiriman. Longsoran pada tubuh lereng yang kemudian terbawa oleh aliran

permukaan melalui alur-alur air menyebabkan sungai menjadi dangkal dan tidak

dapat menampung air dengan intensitas tinggi. sedabgkan dari faktor buatan yaitu

perubahan penggunaan lahan (land use) yang menjadi penyebab terjadinya banjir

(Kodoatie, 2013). Meningkatnya jumlah penduduk akan diikuti oleh semakin

besarnya kebutuhan lahan untuk permukiman. Banyaknya lahan terbangun di

sekitar sempadan sungai menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.

5. Analisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan

Tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh

tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi lokasi penelitian yang mereka
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budidayakan. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap kondisi lingkungan akan

berpengaruh pada tindakan pengambilan keputusan untuk melakukan aktivitas

budidaya di daerah penelitian. Pemahaman masyarakat terhadap kondisi

lingkungan yang merupakan daerah rawan bencana tanah longsor yang tinggi

akan membuat masyarakat untuk berhati-hati dalam memanfaatkan lahan yang

ada sehingga akan dapat mengurangi tingkat kerentanan masyarakat. Masyarakat

setempat memahami kondisi kerawanan terhadap tanah longsor sebagian besar

melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi ini sangat

membantu masyarakat untuk meningkatkan pemahaman terhadap tingkat

kerawanan banjir sehingga dapat mengurangi kerentanan yang ada pada

masyarakat karena masyarakat mempunyai tingkat kesiapsiagaan yang tinggi

terhadap bencana tersebut.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh masyarakat dalam upaya

menanggulangi dan mengurangi resiko bencana banjir. Masyarakat yang

bermukim di Kelurahan Kasimbong mempunyai pemahaman yang cukup tinggi

mengenai tingkat kerawanan banjir. Meskipun telah memiliki pemahaman tentang

risiko bahaya banjir, tetap saja bencana tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan

akan terjadi. Menurut salah satu warga yang diwawancarai mengatakan bahwa

hujan yang berkepanjangan menyebabkan air meluap. Hujan yang tak kunjung

usai menyebabkan banjir bandang pada pukul 23:00 WITA yang di tandai dengan

suara gemuruh. Beberapa warga telah berinisiatif memindahkan barang-barangnya

ke lantai 2 rumahnya dan ada juga yang telah mengungisi ke rumah kerabatnya.



108

6. Konsep Pemanfaatan Lahan Bekas Banjir

Banjir menjadi masalah bukan hanya di dalam negeri saja tetapi juga di

luar negeri. Bencana banjir merupakan bencana terbesar dari sudut kerugian yang

ditimbulkannya dibandingkan dengan bencana-bencana lainnya. Banjir

sebenarnya dapat dikendalikan dan dimanajemen dengan upaya-upaya rekayasa di

bidang teknik sehingga dapat diminimalisir kerugiannya baik di masa sekarang

maupun masa yang akan datang. Fokus konsep pemanfaatan lahan pada daerah

rawan bencana banjir di Kelurahan Kasimbong ini didasarkan pada identifikasi

dan hasil analisis yang sudah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis overlay,

diketahui bahwa lokasi penelitian yang terdampak banjir dibagi atas dua tingkat

kerawanan banjir yaitu tingkat kerawanan banjir tinggi dan tingkat kerawanan

banjir sedang. Konsep pemanfaatan lahan bekas banjir dilakukan berdasarkan

tingkat kerentanan wilayah terhadap banjir, yaitu:

a. Pemanfaatan lahan pada daerah dengan tingkat kerawanan tinggi

Konsep pemanfaatan lahan pada daerah dengan tingkat kerawanan banjir

tinggi yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan sungai serta

pemanfaatan hasil tambang galian C sebagai alternatif dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat. Konsep tersebut diperkuat oleh Permen PUPR nomor

28 tahun 2015 terkait pemanfaatan sempadan sungai. Proses pemanfaatan

sempadan sungai perlu memperhatikan aspek mitigasi bencanannya, hal ini

dilakukan untuk meminimalisir kerugian apabila terjadi bencana banjir

dikemudian hari. Daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi terletak disekitar

aliran sungai. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu membuat gully plug atau
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tanggul. Gully plug adalah bangunan konservasi berupa susunan batu dalam kawat

brojong yang terletak melintang dialur anak sungai/parit untuk menahan endapan

lumpur sehingga tebing parit akan lebih rendah. Melakukan pengerukan sungai

untuk menghindari pendangkalan dan pembuatan sistem peringatan dini (Early

Warning System) dibantaran sungai yang terstruktur dan tepat rangsangan ketika

debit air tinggi pada sungai. Berfungsi untuk memberitahukan akan terjadinya

bencana banjir, agar masyarakat dapat mengungsi atau menyelamatkan diri lebih

awal. Melakukan penghijauan dengan tanaman keras pada daerah yang memiliki

tingkat kerawanan banjir tinggi dengan menerapkan sumur resapan biopori. Selain

itu, penyuluhan dan sosialiasi dilakukan guna menambah pengetahuan masyarakat

terhadap kesiapsiagaan bencana, tanggap bencana darurat dan pemahaman untuk

tidak mendirikan bangunan pada daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi.

b. Pemanfaatan lahan pada daerah dengan tingkat kerawanan sedang

Pemanfaatan lahan pada daerah dengan tingkat kerawanan banjir sedang

yaitu sebagai ruang publik dan ruang privat. Ruang publik berupa taman kota dan

pembangunan landmark, hal ini dilakukan untuk menarik wisatawan guna

meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan ruang privat berupa

permukiman dengan syarat bangunannya harus memiliki kostruksi anti banjir.

Pada tahap ini, masih perlu adanya upaya mitigasi berupa pembuatan sumur

resapan biopori yang berfungsi sebagai lubang resapan dan dibuat dengan tujuan

untuk mengatasi genangan air serta penyuluhan dan sosialiasi juga dilakukan guna

menambah pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan dan tanggap bencana

darurat.
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Gambar 30. Peta Konsep Pemanfaatan Lahan Bekas Banjir
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7. Pandangan Islam Dalam Konsep Pemanfaatan Lahan Bekas Banjir di

Kelurahan Kasimbong

Pandangan islam bahwa setiap kejadian ada hikmahnya. Sebagai makhluk

ciptaan-Nya kita harus berhusnudzon atau berprasangka baik bahwa dari kejadian

tersebut selalu ada peluang serta kesempatan berbenah ke arah yang lebih baik.

Sehingga dalam kejadian tersebut Allah swt. sengaja mendorong manusia untuk

memanfaatkan dan mempergunakan akal fikirannya untuk hal positif. Allah swt.

berfirman dalam QS Al-Insyirah/94:5-7:

)7( وٌ لَاوْمل لْ وَ لُ لََ لَبِذلا رُا)6( وْ رَ بُ وْ رَ َوَ لَ لِ ََ بِ رُا)5( وْ رَ بُ وْ رَ اوَ لَ لِ ََ لَبِ
Terjemahnya:

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).
Ini merupakan kabar gembira untuk Nabi Muhammad saw, yaitu bahwa

setiap kali Beliau mendapatkan kesulitan, maka Beliau akan mendapatkan

kemudahan setelahnya, dan bahwa betapa pun besar kesusahan yang Beliau alami,

maka setelahnya Beliau akan merasakan kemudahan. Oleh karena itu, sebelumnya

Nabi saw merasakan kesulitan dan penderitaan dari orang-orang kafir, selanjutnya

Beliau mendapatkan kemudahan dengan diberi-Nya kemenangan atas mereka.

Selanjutnya Allah Subhaanahu wa Ta’aala memerintahkan Rasul-Nya, demikian

pula kaum mukmin untuk bersyukur kepada-Nya dan mengerjakan kewajiban dari

nikmat itu. Sebagian mufassir menafsirkan, bahwa apabila kamu (Muhammad)

telah selesai berdakwah, maka beribadahlah kepada Allah; apabila kamu telah

selesai mengerjakan urusan dunia, maka kerjakanlah urusan akhirat, atau apabila

kamu telah selesai dari kesibukan dunia, maka bersungguh-sungguhlah dalam
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beribadah dan berdoa (Tafsir Juz amma). Manusia tidak berputus asa terhadap apa

yang menimpanya meskipun dalam keadaan sulit tetapi akan selalu ada cara untuk

bangkit kembali. Allah swt. berfirman dalam QS Al-Furqan/25:48-49:

رٌة لْ وُ لَِ بِهبۦ لَ بَۧ وِ نر
بَّ ا)48( رَْة رِ لَ رٍة لِاا اابٍ لَ َْ ََ لْ بِ لَوَنلا لَْ لْ لَمولتبهبۦ وْ لْ لَ ل لِنو ا

ن
رُ وْ رِ لَ بُّلََٰ ََ لٍ لَ لَوَ اْ

بُ َََ لْ رُ لْ
)49( ا رٍة ثب لُ ََ بَ لْلَنل ا رَة لََٰ لَوَْ نلاا وَ لُ لُ اَ

مب بَلِهرۥ وْ رْ لْ ا ترة ََِِو
Terjemahnya:

Dialah 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.
Allahlah yang menundukkan angin untuk menggiring awan. Angin

tersebut juga sebagai pertanda berita gembira datangnya hujan yang merupakan

rahmat Allah untuk manusia. Sesungguhnya Kami turunkan dari langit air yang

suci dan menyucikan, serta dapat menghilangkan najis dan kotoran. Allahlah yang

menundukkan angin untuk menggiring awan. Angin tersebut juga sebagai

pertanda berita gembira datangnya hujan yang merupakan rahmat Allah untuk

manusia. Sesungguhnya Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan,

serta dapat menghilangkan najis dan kotoran. (Tafsir Quraish Shihab).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisis yang diperoleh maka dihasilkan

kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Tingkat kerawanan banjir di Kelurahan Kasimbong terdiri atas:

a. Tingkat kerawanan banjir rendah seluas 25 ha atau setara dengan 25%,

meliputi pemanfaatan lahan berupa badan jalan dan kawasan bandara.

b. Tingkat kerawanan sedang seluas 290 ha atau setara dengan 46%,

meliputi pemanfaatan lahan berupa kawasan bandara, perkebunan/kebun,

semak belukar, badan jalan, permukiman dan tempat kegiatan serta

sawah.

c. Tingkat kerawanan tinggi di Kelurahan Kasimbong seluas 314 ha atau

setara dengan 50%, meliputi pemanfaatan lahan berupa semak belukar,

sawah, permukiman dan tempat kegiatan umum serta badan sungai.

2. Konsep Pemanfaatan Lahan Bekas Banjir di Kelurahan Kasimbong

Berikut adalah konsep pemanfaatan lahan bekas banjir berdasarkan tingkat

kerawanan banjir yang ada di lokasi penelitian:

a. Pemanfaatan lahan di daerah dengan tingkat kerawanan banjir tinggi

Konsep pemanfaatan lahan di daerah dengan tingkat kerawanan banjir

tinggi yaitu sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) sempadan sungai serta

pemanfaatan hasil tambang galian C sebagai alternatif dalam meningkatkan

perekonomian masyarakat.
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b. Pemanfaatan lahan di daerah dengan tingkat kerawanan banjir sedang

Konsep pemanfaatan lahan pada daerah dengan tingkat kerawanan

banjir sedang yaitu sebagai ruang publik dan ruang privat. Ruang publik

berupa taman kota dan pembangunan landmark, hal ini dilakukan untuk

menarik wisatawan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sedangkan ruang privat berupa permukiman dengan syarat bangunannya

harus memiliki kostruksi anti banjir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti memiliki beberapa saran

sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis yang didapatkan bahwa pembangunan yang berada

disekitar sempadan sungai tidak sesuai prosedur penataan ruang. Hal

tersebut akan sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri. Selain

melakukan relokasi, lahan yang berpotensi terjadinya banjir perlu

dirancang kembali dan mempertimbangkan aspek kerawanan banjirnya;

2. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah terkait daerah yang rentan

terhadap bencana banjir terkait pemanfaatan lahan yang belum terbangun

dan yang sudah terbangun agar dapat mengurangi kerugian ekonomi

masyarakat sebagai berikut:

1) Pemanfaatan kawasan permukiman disarankan pada kawasan yang

memiliki tingkat bahaya banjir sedang dan rendah;
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2) Tidak diizinkan mendirikan bangunan di kawasan yang memiliki

tingkat bahaya banjir tinggi terutama pada daerah yang berada dekat

dengan sempadan sungai;

3) Untuk lahan permukiman yang berada di kawasan dengan tingkat

bahaya banjir tinggi yang sudah terbangun diizinkan pemanfaatannya

secara terbatas dan bersyarat.

3. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dari segi data maupun

referensi. Bagi peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan

tersebut sehingga menjadi sebuah penelitian yang sempurna.
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