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ABSTRAK 

 

Nama  :    Mutia Rezky Pramesti 

NIM  :    60800119061 

Judul Skripsi : Strategi Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban             

Farming) Di Kelurahan Tidung Kota Makassar 

 

 

Munculnya kegiatan pertanian perkotaan oleh masyarakat di Kelurahan 

Tidung, baik dalam bentuk inisiatif perorangan, kelompok tani, maupun komunitas, 

menggambarkan variasi perspektif dan tujuan yang bervariasi tergantung pada 

karakteristik masing-masing individu. Variabilitas tersebut melibatkan perbedaan 

dalam hal pekerjaan, jenis kelamin, dan usia, faktor-faktor yang diharapkan dapat 

mendukung pelaksanaan kegiatan pertanian perkotaan. Adapun tujuan penelitian 

untuk mengetahui karakteristik dan strategi pengembangan yang cocok untuk urban 

farming di Kelurahan Tidung. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh dan teknik 

analisis data desktiptif kualitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian karakteristik 

urban farming individual, kelompok wanita tani, dan komunitas dengan 

menggunakan teknik konvensional, polybag, dan hidroponik yang menghasilkan 

tanaman hortikultura dan tanaman herbal, lokasi yaitu di kebun dan pekarangan 

rumah dengan tujuan konsumsi sendiri, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan 

sosial serta pendidikan, penggunaan lahan milik pribadi dan komunitas. Untuk 

strategi yang dapat diberikan yaitu strategi SO yakni kekuatan dan peluang dengan 

Eksplorasi teknologi pertanian inovatif untuk memaksimalkan hasil pada lahan 

yang terbatas. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk 

masyarakat setempat mengenai  pertanian perkotaan (urban farming) serta 

mengoptimalkan urban farming yang telah terlaksana di Kelurahan Tidung. 

Kata Kunci: Strategi Pengembangan, Karakteristik Pertanian Perkotaan, Teknik 

Analisis SWOT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup 

pesat, dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain yaitu mutu 

lingkungan yang menurun karena ketersediaan lahan hijau yang berkurang, serta 

kurangnya pangan yang berkualitas dan mencukup untuk masyarakat yang terdapat 

di perkotaan (W. Handayani et al., 2018). Negara Indonesia diprediksi akan 

mengalami peningkatan sebesar 317 juta jumlah penduduk pada tahun 2050, 

mayoritas dari jumlah populasi tersebut yakni sebanyak (56,7%) berdomisili di 

daerah perkotaan (Syabrina et al., 2022). Beberapa negara di dunia, membuktikan 

bahwa pertanian perkotaan memiliki peran yaitu dalam penyelesaian beberapa 

permasalahan yang ada di wilayah perkotaan (Ikhsan, 2021). Upaya yang ingin 

direalisasikan melalui kegiatan ini, yaitu mempertahankan mutu kehidupan, dengan 

meningkatkan konsumsi yang berkualitas di semua kalangan masyarakat dan 

rancangan yang diterapkan dapat meningkatkan ketersediaan lahan hijau di 

kawasan perkotaan (Wardah, 2021).  

Saat ini, fungsi RTH pada ruang di perkotaan telah mulai bergeser untuk 

difungsikan sebagai kegiatan urban farming yang memberi keuntungan dalam 

ranah ekonomi dan mampu membantu kebutuhan pangan masyarakat perkotaan 

(Belinda, 2017). Ketersediaan pangan di Kota Makassar pada tahun 2019-2021 

kebanyakan ketersediaan pangan berstatus rata-rata disusul dengan rentan dan 

waspanda sepanjang tahun selama tiga tahun (Irfanji, 2022). Keberadaan aktivitas 

pertanian pada kawasan perkotaan juga dapat diartikan sebagai suatu strategi efektif 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan untuk menyediakan ruang terbuka hijau 

pada kawasan perkotaan (Fauzi et al., 2016). Menurut Peraturan Walikota Makassar 

Nomor 69 Tahun 2016  Tentang Izin Pemanfaatan, Penataan, Dan Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar pada pasal 6 menyatakan, bahwa setiap 

penghuni atau penanggung jawab rumah/bangunan dan bangunan tempat usaha, 

diwajibkan untuk menghijaukan halaman/pekarangan dengan menanam tanaman, 
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dengan ketentuan jumlah tanaman yang ditanam disesuaikan dengan ukuran lahan 

setiap pemilik persil/kapling.  

 Kelurahan Tidung adalah salah satu dari dua belas kelurahan yang terletak 

di Kecamatan Rappocini yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Sesuai 

yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 mengenai 

RTRW Kota Makassar tahun 2015-2034 pasal 57  mengenai kawasan peruntukan 

perumahan, Kelurahan Tidung merupakan kelurahan yang terdapat pada 

Kecamatan Rappocini yang termasuk dalam kawasan peruntukan perumahan 

dengan kepadatan tinggi hal ini membuktikan bahwa Kelurahan Tidung 

keterbatasan lahan untuk dimanfaatkan.  

Masyarakat pada Kelurahan Tidung, terbukti telah memiliki minat dalam 

melakukan kegiatan pertaniaan perkotaan, terbukti dengan adanya sekolompok 

masyarakat baik perorangan maupun dalam bentuk kelompok atau komunitas yang 

telah melakukan berbagai kegiatan bercocok tanam dengan tujuan pengolahan 

bahan pangan. Kegiatan urban farming dilakukan oleh masyarakat pada umumnya 

bertujuan estetika halaman rumah, belum terlalu fokus untuk dijadikan sebagai 

suatu kegiatan yang bersifat komersial. Munculnya kegiatan pertanian perkotaan 

oleh masyarakat di Kelurahan Tidung, baik dalam bentuk inisiatif perorangan, 

kelompok tani, maupun komunitas, menggambarkan variasi perspektif dan tujuan 

yang bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing individu. Variabilitas 

tersebut melibatkan perbedaan dalam hal pekerjaan, jenis kelamin, dan usia, faktor-

faktor yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pertanian 

perkotaan ini (Sinaga et al., 2022). Dalam konteks pembangunan sektor pertanian, 

pemantauan terhadap implementasi rencana pembangunan yang berbasis 

masyarakat menjadi aspek yang esensial (Siradjuddin et al., 2021).  

Pertanian perkotaan memiliki karakteristik yang unik dan kompleks, 

tergantung pada konteks geografis, sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-

masing kota. Namun, seiring dengan pertumbuhan urban farming, masih terdapat 

sejumlah tantangan dan permasalahan yang perlu diidentifikasi dan diatasi untuk 

memastikan keberlanjutan serta efektivitas kegiatan ini. Dalam upaya 

mempertahankan kegiatan urban farming tersebut, maka kajian mengenai 
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karakteristik pertanian perkotaan di Kelurahan Tidung menjadi bagian yang sangat 

penting. 

Selain itu, berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan Kelurahan 

Tidung telah dipilih menjadi salah satu kelurahan untuk menjalankan program 

pemerintah yaitu lorong wisata, sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi yang 

berorientasi pada masyarakat, sebagai pengadaan kawasan hijau di wilayah 

perkotaan dan membantu meningkatkan terealisasinya pertanian perkotaan dengan 

menggunakan lahan pekarangan sebagai tempat dilakukannya aktivitas pertanian 

perkotaan. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah swt. dalam QS Ar-Ra’d/13:4 

yaitu: 

وَّغَيار  وَانٌ  ن ا وَّنَىَيالٌ صى وَّزَراعٌ  اعَانَابٍ  م ىنا  وَّجَنٰ تٌ  مُّتَجٰوىرٰتٌ  قىطَعٌ  َراضى  الْا دٍٍۙ   وَفِى  وَّاحى اَۤءٍ  بِى قٰى  يُّسا وَانٍ  ن ا صى
ا ذٰلىكَ لَْٰ  ركرلىِۗ اىنَّ فِى لر بَ عاضَهَا عَلٰى بَ عاضٍ فِى الْا   ٤يٰتٍ ل ىقَوامٍ ي َّعاقىلروانَ وَّن رفَض ى

Terjemahnya:  

“Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur,  

tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. 

(Semua) disirami dengan air yang sama, tetapi Kami melebihkan  tanaman yang 

satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada  yang demikian 

itu benar-benar (terdapat) tanda-tanda (kebesaran Allah)  bagi kaum yang 

mengerti. (Kemenag RI, 2023)”.  

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, untuk menjelaskan konsep kebesaran dan 

kekuasaan Allah yang telah diuraikan sebelumnya, ayat ini melanjutkan dengan 

merincikan bahwa di permukaan bumi tempat manusia berpijak dan menghirup 

udara, tampak dengan jelas sejumlah kepingan tanah yang saling berdekatan dan 

berdampingan, namun memiliki kualitas yang beragam. Beberapa tanah mungkin 

tandus, sementara yang lain subur; ada yang memiliki jenis tanah serupa, tetapi 

ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Sebagian menjadi kebun anggur, tanaman 

persawahan, atau lahan untuk perkebunan pohon kurma yang bercabang dan tidak 

bercabang. Air yang serupa menjadi sumber bagi semua kebun dan tanaman, 

memastikan pertumbuhan dan perkembangannya hingga saat panen tiba. Namun, 

Allah memberikan kelebihan pada sebagian tanaman atas yang lain dalam hal rasa, 

ukuran, warna, bentuk, dan perbedaan lainnya. Semua perbedaan ini menciptakan 

tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berpikir (Shihab, 2007). 
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Selama ini, area pekarangan sering kali tidak dirancang dengan tujuan komersial, 

melainkan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi. Ini mencakup di lahan 

pekarangan yang seringkali hanya diarahkan sebagai sarana untuk menghadirkan 

elemen hijau dan sebagai upaya konservasi tanah yang pada umumnya belum 

sepenuhnya memperhitungkan nilai ekonomis. Walau sebenarnya, kegiatan ini 

memiliki potensi bagi pelaku urban farming yakni masyarakat di Kelurahan Tidung 

untuk memberikan kontribusi nilai yang substansial, baik dalam aspek ekonomis, 

estetika, konservasi, dan aspek lainnya. Seperti yang dijelaskan pada firman Allah 

swt. dalam QS As-Sajdah/32:27 yaitu: 

رىجر بىه َراضى الْارررزى فَ نرخا  وَانَ افرسرهرماِۗ افََلَ  زَراعًا تََاكرلر مىناهر انَ اعَامرهرما   ٖ  اوََلَاَ يَ رَواا انََّّ نَسرواقر الامَاۤءَ اىلََ الْا
نَ     رروا   ٢٧ي رباصى

 

Terjemahnya:  

“Dan tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami mengarahkan (awan yang  

mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan (dengan  air hujan 

itu) tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan  mereka sendiri 

dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? (Kemenag 

RI, 2023)”.  

 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, kaum musyrikin yang tidak mengambil pelajaran 

dari perjalanan mereka melalui pemukiman dan peninggalan generasi terdahulu 

yang mendapat teguran atau kritik. Ayat berikutnya melanjutkan kecaman tersebut 

dengan menyatakan keraguan mereka terhadap kepastian hari kiamat. Mereka 

bersikeras dengan argumen bahwa setelah meninggal dan terkubur, kehidupan 

kembali adalah suatu kemustahilan. Ayat ini menyoroti bahwa mereka tidak 

memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah, seperti saat awan yang membawa air 

dihalangi, menyebabkan kekeringan di tanah tandus, baik akibat ulah manusia 

maupun kemarau panjang. Allah kemudian memberikan contoh tentang bagaimana 

tanaman dan rerumputan tumbuh setelah hujan, menyediakan pangan untuk 

binatang ternak dan manusia. Ayat menegaskan bahwa mereka seharusnya 

memperhatikan kuasa Allah, yang sama-sama dapat mengeluarkan kehidupan dari 

yang terkubur di dalam perut bumi (Shihab, 2009). 
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Walaupun pada Kelurahan Tidung telah dilakukan kegiatan urban farming 

namun, terdapat beberapa lahan yang dibiarkan terbengkalai dan tidak dikelola 

kembali setelah melewati pasca panen, sehingga sebagai pelaku utama dalam 

kegiatan urban farming, masyarakat di Kelurahan Tidung menjadi faktor penentu 

dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dalam hal ini mengetahui dan memahami 

karakteristik pertanian perkotaan yang terdapat di Kelurahan Tidung adalah 

langkah kritis untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas dalam memberikan 

strategi pengembangan yang tepat untuk dilakukan. Didasarkan oleh permasalahan 

tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi 

pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) yang terdapat di Kelurahan 

Tidung Kota Makassar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan berbagai masalah yang telah diuraikan pada latar belakang 

masalah, maka dapat diketahui perumusan permasalahan yang tercakup dalam 

penelitian ini yaitu :  

1. Bagaimana karakteristik kegiatan pertanian perkotaan (urban farming)  di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar? 

2. Bagaimana strategi pengembangan pertanian perkotaan (urban farming)  di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka terdapat beberapa 

tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:  

1. Untuk mengetahui karakteristik kegiatan pertanian perkotaan (urban 

farming)  di Kelurahan Tidung Kota Makassar. 

2. Untuk mengetahui strategi pengembangan pertanian perkotaan (urban 

farming)  yang dapat dilakukan di Kelurahan Tidung Kota Makassar.  

D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang dapat dicapai oleh beberapa pihak pada penelitian 

ini yaitu: 
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1. Bagi Penulis 

 Mendapatkan pengetahuan dan wawasan tambahan yang akan diperluas dan 

dikembangkan dalam konteks ilmu pengetahuan mengenai pertanian perkotaan 

(urban farming) serta memberikan pengalaman langsung pada peneliti, 

sehingga nantinya peneliti dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh 

dari penelitian ini secara optimal dan tepat. 

2. Bagi Pemerintah  

 Hasil dari penelitian ini menjadi sumber informasi yang berharga dan 

memberikan pandangan terinci mengenai praktik pertanian perkotaan (urban 

farming) kepada masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

pemerintah dapat merancang strategi pengembangan yang efektif, sehingga 

dapat memberikan dampak positif dalam menggalakkan kegiatan pertanian 

perkotaan (urban farming) dan meningkatkan motivasi masyarakat untuk 

terlibat secara optimal dalam kegiatan tersebut. 

3. Bagi Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan wawasan kepada 

masyarakat terkait praktik pertanian perkotaan (urban farming), dengan 

harapan bahwa masyarakat dapat secara optimal terlibat dalam kegiatan tersebut 

dan mengembangkan lahan yang mereka miliki.  

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini terbagi atas dua, yaitu ruang lingkup materi 

dan ruang lingkup wilayah. Berikut penjelasan mengenai kedua ruang lingkup 

tersebut: 

1. Ruang Lingkup Materi 

 Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya 

dari penelitian ini, maka ruang lingkup materi pada penelitian ini yaitu berfokus 

pada materi mengenai pertanian perkotaan (urban farming) serta strategi 

pengembangan yang dilakukan pada kegiatan pertanian perkotaan (urban 

farming).  
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2. Ruang Lingkup Wilayah 

 Ruang lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian terletak di Kelurahan 

Tidung, sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Rappocini, Kota 

Makassar. Wilayah ini merupakan bagian selatan dari kota Makassar, dengan 

ketinggian <500 meter di atas permukaan laut, terdiri dari dataran rendah, dan 

sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk permukiman sebagai tempat tinggal 

warga serta pembangunan berbagai fasilitas pendukung. 

Secara administratif, Kelurahan Tidung terbagi menjadi 8 RW dan 39 RT. Jarak 

Kelurahan Tidung ke pusat pemerintahan kecamatan sekitar 1 km dan ke pusat 

pemerintahan kota sekitar 8 km. Adapun batas administratif Kelurahan Tidung 

adalah sebagai berikut: 

• Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Buakana  

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari 

• Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Bonto Makio 

• Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Banta-bantaeng 

F. Sistematika Pembahasan 

 Adapun sistematika pembahasan yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pada bagian ini mencakup eksposisi mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, cakupan materi penelitian, 

lokasi penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.. 

BAB II. TINJUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi analisis teori atau konsep yang relevan dengan penelitian ini, 

telaah integritas melalui ayat Al-Qur’an dan Hadis yang diaplikasikan sesuai 

dengan ruang lingkup penelitian, serta tinjauan literatur terdahulu dan kerangka 

berpikir yang relevan dengan penelitian ini. 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Pada bab ini mencakup pemaparan mengenai pendekatan penelitian yang 

diterapkan, tempat dan periode pelaksanaan penelitian, metode pengumpulan 

data, jenis serta sumber data yang digunakan, variabel penelitian, definisi 



8 

 

 

 

operasional, populasi serta sampel penelitian, dan teknik analisis data yang 

digunakan oleh penulis. 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulisan pada bab ini memuat tentang gambaran umum wilayah Kelurahan 

Tidung, karakteristik pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung, 

strategi pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan 

Tidung, dan tinjauan penelitian dalam prespektif islam.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran yang diberikan peneliti. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pertanian 

 Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019,  

pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam dan manajemen untuk 

menghasilkan komoditas hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, 

perkebunan, atau peternakan dalam suatu pertanian yang mencakup tanaman 

pangan, hortikultura, agroekosistem. Pertanian merupakan salah satu bentuk ruang 

terbuka hijau yang penting bagi setiap daerah khususnya kota. Pertanian merupakan 

salah satu bentuk ruang terbuka hijau yang penting bagi setiap daerah khususnya 

kota (Pasha et al., 2014). Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2016 

pertanian merangkum berbagai sektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan, dan peternakan. Istilah "pertanian" mencakup segala bentuk kegiatan 

yang melibatkan usaha hulu, tani, agroindustri, pemasaran, dan layanan penunjang 

pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan 

berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, 

tujuan pertanian adalah mendapatkan manfaat seoptimal mungkin untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 Pertanian menjadi aktivitas kreatif manusia dalam mengelola sumber daya 

hayati untuk menciptakan hasil berupa bahan pangan, bahan baku industri, dan 

sumber energi, sekaligus bertujuan untuk menjaga keberlangsungan lingkungan 

hidupnya (Purba et al., 2020). Pertanian dalam dimensi yang lebih luas merupakan 

eksploitasi sumber daya hayati oleh manusia, diwujudkan melalui penanaman 

tanaman produktif yang mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki manfaat 

untuk kehidupan. Secara alternatif, pertanian mencakup seluruh rangkaian kegiatan 

seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, yang 

menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan 

sehari-hari. Di sisi lain, pengertian pertanian dalam arti yang lebih sempit merujuk 

pada proses budidaya tanaman di suatu area yang mampu memenuhi kebutuhan 

manusia atau kegiatan bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah 
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dipersiapkan sebelumnya, dikelola dengan metode manual tanpa keterlibatan 

manajemen yang berlebihan. Dengan demikian, pertanian dapat didefinisikan 

sebagai tindakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk 

menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahan baku industri, dan sekaligus 

mengelola lingkungan sekitarnya.Secara garis besar, pengertian pertanian dapat 

diringkas menjadi empat komponen yang tidak terpisahkan. Keempat komponen 

tersebut meliputi: (1) proses produksi, (2) petani atau pengusaha pertanian, (3) 

tanah tempat usaha, dan (4) usaha pertanian. Secara umum pengertian dari pertanian 

adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk didalamnya yaitu bercocok tanam, 

peternakan, perikanan dan juga kehutanan (Arifien et al., 2022). 

 Menurut Arifien et al., (2022)  pertanian berdasarkan usahanya terbagi 

menjadi beberapa bagian yaitu: 

• Tanaman pangan: adalah tumbuhan yang diambil hasil panennya untuk 

dijadikan bahan pangan pokok.  

• Tanaman hortikultura: adalah tumbuhan yang hasil panennya untuk dimakan 

yaitu berupa buah-buahan dan sayur-sayuran, adapun untuk dijadikan tanaman 

hias.  

• Tanaman perkebunan: tumbuhan yang terdiri atas tanaman tahunan dan 

tanaman semusim.  

• Tanaman kehutanan: adalah tumbuhan yang ditanam untuk menciptakan sebuah 

hutan dalam suatu wilayah.  

• Usaha komoditas perikanan dan kelautan: adalah usaha yang membudidayakan 

dan penangkapan komoditas berupa segala jenis ikan maupun aneka jenis 

lainnya yang berada pada lingkup kehidupan di air.  

• Usaha peternakan: berupa merupakan kegiatan yang berfokus pada kegiatan 

yang mencakup reproduksi, perawatan, pertumbuhan, dan pemanfaatan hasil 

produksi hewan.  

 Saat ini, orientasi kegiatan pertanian di Indonesia telah difokuskan pada 

aspek pengolahan, jaminan mutu, keamanan, inovasi, dan penerapan teknologi. 

Hal ini disebabkan oleh pergeseran kepentingan konsumsi masyarakat dan 
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industri yang berbasis pertanian, yang semakin menekankan pada aspek inovasi, 

jaminan mutu, dan keamanan. 

B. Konsep Pertanian 

Menurut Arifien et al., (2022)  terdapat beberapa konsep pertanian, 

diantaranya yaitu: 

a. Pertanian Tradisional  

  Pertanian tradisional merujuk pada sistem budidaya tanaman yang 

melibatkan rotasi lahan secara bergantian, bergantung pada faktor alam seperti 

musim dan cuaca. Metode ini,  tidak menggunakan pestisida atau pupuk kimia, 

tetapi menggunakan alat sederhana yang kadang-kadang menghasilkan 

produktivitas yang kurang optimal. Pertanian tradisional cenderung lebih 

berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup petani daripada memberikan 

kontribusi ekonomi yang memadai, sehingga hasilnya seringkali tidak mampu 

mengimbangi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. 

b. Pertanian Organik  

 Pertanian organik merupakan sistem pengelolaan produksi pertanian yang 

terintegrasi, untuk menghindari penggunaan pupuk buatan, pestisida, herbisida, 

zat pengatur tumbuh, aditif pakan, serta mengeliminasi hasil rekayasa genetik. 

Prinsip-prinsip pertanian organik ini secara simultan menekankan upaya untuk 

mengurangi pencemaran udara, tanah, dan air. 

c. Pertanian Modern  

 Pertanian modern merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan dengan 

menyesuaikan pengetahuan dan teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi 

serta efektivitas proses pertanian dengan mengurangi konsumsi input sumber 

daya alam, seperti lahan, air, dan energi. Pendekatan pertanian modern juga 

mencakup pemanfaatan berbagai peralatan mekanis, rekayasa genetik, sistem 

informasi, dan teknologi lanjutan lainnya.  

d. Pertanian Berkelanjutan  

 Pertanian berkelanjutan adalah aktivitas pertanian yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia yang berubah, sekaligus menjaga atau 

meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. 
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Pertanian berkelanjutan mengacu pada suatu model pertanian yang memiliki 

ketahanan ekonomi dan dapat dicapai melalui: penggunaan energi yang lebih 

efisien, jejak ekologi minimal, penggunaan barang kemasan yang lebih sedikit, 

peningkatan penggunaan rantai pasokan pangan lokal, mengurangi jumlah 

bahan pangan yang telah diproses, meningkatkan keberadaan kebun komunitas 

dan kebun rumah, serta berbagai upaya lainnya. 

C. Pengertian Perkotaan/Kawasan Perkotaan 

Perkotaan atau kawasan perkotaan adalah suatu kawasan yang merujuk pada 

suatu pemukiman yang mencakup kota utama dan wilayah yang terpengaruh di luar 

batas administratifnya, termasuk area pinggiran atau suburban  (Kustiwan, 2014). 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah kawasan yang dapat diartikan sebagai 

wilayah yang aktivitas utamanya diidentifikasi bukan sebagai area pertanian, 

dengan  fungsi-fungsi utama kawasan tersebut melibatkan keberadaan permukiman 

perkotaan, pusat distribusi pelayanan jasa pemerintahan, penyediaan layanan sosial, 

dan pelaksanaan kegiatan ekonomi.. Istilah "perkotaan" memiliki makna ganda, 

yang dimana makna pertama dari perkotaan yaitu merujuk pada suatu daerah atau 

kawasan yang tergolong sebagai kota. Sementara itu, makna kedua mengacu pada 

suatu kelompok atau wilayah permukiman yang melibatkan tempat tinggal maupun 

tempat kerja pertanian. (Damsar & Indrayani, 2018). 

Kawasan perkotaan merupakan suatu daerah yang memiliki fungsi utama 

sebagai pusat pemukiman perkotaan, yang mencakup pemusatan dan distribusi 

layanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan layanan sosial (Saroh, 2020). 

Kawasan perkotaan merupakan suatu aglomerasi kota (dengan otonomi) yang 

mencakup kota-kota fungsional di sekitarnya yang memiliki karakteristik 

perkotaan, dan mungkin melampaui batas administratif dari kota yang 

bersangkutan. Unit terkecil yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah apakah 

wilayah tersebut bersifat desa urban atau desa rural (Kustiwan, 2014). 
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D. Karakteristik Kawasan Perkotaan 

Menurut Kustiwan (2014), pada tahun1980, badan pusat statistik telah 

menggunakan beberapa karakteristik desa urban, berikut beberapa karakteristik 

tersebut.  

a. Kepadatan penduduk: Klasifikasi wilayah sebagai perkotaan diberikan kepada 

desa banyaknya penduduk yaitu 5000 orang per-km². 

b. Persen rumah tangga pertanian: pengkategorian suatu desa sebagai kota 

ditentukan jika kurang dari 25% dari total rumah tangga di desa tersebut 

berkecimpung dalam sektor pertanian. 

c. Jumlah fasilitas kota: pengidentifikasian wilayah diberikan kepada desa yang 

telah memenuhi syarat tertentu, yakni memiliki 8 atau lebih jenis fasilitas dari 

14 jenis yang tersedia, antara lain kendaraan umum bermotor, bioskop, SD, 

SLP, SLA, klinik, klinik bersalin, puskesmas, kantor pos, bank, pasar tertutup, 

daerah pertokoan, asrama atau hotel, dan tempat penyewaan.  

Penjabaran secara detail dari tiga kriteria tersebut dalam praktiknya menjadi 

suatu tantangan. Sebagai alternatif, dikembangkan metodologi kombinasi yang 

melibatkan pemberian penilaian ranking 1-10 untuk tiap kriteria sehingga hasilnya 

dijadikan dasar untuk menetapkan status keurbanan desa, yakni : >23 : desa urban; 

17-23: desa marginal; dan <17 : desa rural. Ditinjau berdasarkan statusnya, 

Kawasan perkotaan di Indonesia dibedakan atas :  

a. Kawasan perkotaan berstatus administratif Daerah Kota.  

b. Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten.  

c. Kawasan perkotaan baru yang muncul setelah melalui proses pembangunan 

yang mengubah wilayah perdesaan menjadi kawasan perkotaan. 

d. Kawasan perkotaan yang yang mencakup sebagian wilayah dari dua atau lebih 

daerah yang berbatasan. 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, 

memberikan kriteria untuk tiap jenis kawasan perkotaan secara umum:  

a. Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% 

mata pencaharian penduduknya di luar sektor perkotaan.  

b.  Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa.  
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c. Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar.  

d. Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa 

dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.  

Khusus untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan kriterianya adalah:  

a. Wilayah Perkotaan yang terletak di dua atau lebih daerah otonom yang 

berbatasan.  

b. Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu pusat kota yang memiliki status 

otonom dan wilayah Perkotaan di sekitarnya yang membentuk sistem 

fungsional. 

c. Wilayah Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 

1.000.000 jiwa. 

Kota atau Wilayah Perkotaan, berdasarkan jumlah penduduknya, 

dikategorikan ke dalam empat klasifikasi: 

a. Wilayah Perkotaan Kecil, yaitu Wilayah Perkotaan dengan jumlah penduduk 

yang dilayani antara 10.000 hingga 100.000 jiwa. 

b. Wilayah Perkotaan Sedang, yaitu Wilayah Perkotaan dengan jumlah penduduk 

yang dilayani antara 100.001 hingga 500.000 jiwa. 

c. Wilayah Perkotaan Besar, yaitu Wilayah Perkotaan dengan jumlah penduduk 

yang dilayani antara 500.000 – 1.000.000 jiwa. 

d. Wilayah Perkotaan Metropolitan, yaitu Wilayah Perkotaan dengan jumlah 

penduduk yang dilayani lebih dari 1.000.000 jiwa. 

E. Pengertian Pertanian Perkotaan (Urban Farming) 

Urban Farming adalah suatu hal yang dilakukan dengan memaksimalkan 

keterbatasan lahan yang ada pada kawasan perkotaan untuk kegiatan pertanian 

(Khasanah, 2021). Kegiatan urban farming adalah sebuah usaha yang dilakukan 

untuk mencapai ketersediaan pangan harian bagi penduduk perkotaan. Selain itu, 

keberadaan kegiatan pertanian perkotaan juga berkontribusi pada pemenuhan dan 

peningkatan ruang terbuka hijau di kota (Hamzens & Moestopo, 2018). Pertanian 

perkotaan merujuk pada sebuah konsep untuk melakukan perubahan pada 

keterbatasan lahan yang terdapat di perkotaan, seperti ruang tempat tinggal (balkon, 
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atap, atau lahan pekarangan), tepi jalan, dan bahkan pinggir sungai, menjadi area 

bercocok tanam yang produktif (Putra et al., 2021). 

Urban farming dapat diefinisikan sebagai suatu kegiatan yang realistis 

untuk dilakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan menciptakan 

lingkungan yang berkualitas dan kelestarian lingkungan untuk kepentingan 

masyarakat global (Pasha et al., 2014). Urban farming merupakan bentuk praktik 

budidaya pertanian yang terdiri atas cakupan yang cukup luas, dengan 

menggabungkan aspek pertanian, perikanan, dan/atau peternakan (integrated 

farming) atau praktek pertanian dalam pengertian yang lebih sempit (agriculture 

farming)  (Septya et al., 2022).  

Konsep urban farming, yang secara sederhana, ekonomis, dan dapat 

diimplementasikan dengan mudah bahkan oleh mereka yang bukan ahli pertanian, 

memberikan kontribusi signifikan dalam membantu masyarakat menghasilkan 

produk pertanian. Konsep ini layak untuk diperkenalkan secara lebih luas, terutama 

kepada generasi muda yang akan menghadapi tantangan keterbatasan lahan di masa 

depan (Nasrul et al., 2022). Urban farming adalah sebagai suatu strategi yang dapat 

dilakukan dalam pemanfaatan keterbatasan lahan di perkotaan yang bertujuan untuk 

menciptakan sumber bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan pangan 

perkotaan, sambil juga memperpendek rantai distribusi dan mengoptimalkan 

pemasukan atau meningkatkan ekonomi dalam sebuah keluarga (Zunaidi et al., 

2023). Urban farming merupakan suatu evolusi dari konsep pertanian konvensional 

menuju pertanian yang terintegrasi di dalam kota (Pratiwi et al., 2022). Urban 

farming  merupakan suatu pendekatan yang memiliki kestrategisan yang tinggi dan 

sangat relevan untuk diterapkan di wilayah perkotaan, sebagai suatu upaya dalam 

meningkatkan ketersediaan lahan hijau dan ketersediaan sayuran yang sehat dan 

aman untuk dikonsumsi  (Rahmah et al., 2023). 

F. Karakteristik Urban Farming 

Menurut Widyawati (2013), untuk melakukan analisis terhadap urban 

farming sebagai suatu kegiatan pertanian yang khas di lingkungan perkotaan, dapat 

dilakukan dengan meninjau model pertanian yang telah menjadi bagian integral 

dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh variasi yang signifikan dalam 
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sistem produksi pertanian yang diterapkan dalam urban farming. Meskipun 

demikian, terdapat beberapa karakteristik khusus yang melekat pada urban farming, 

yaitu: 

1. Luas lahan yang digunakan sangat terbatas dan tersebar dibeberapa tempat 

sehingga skala kegiatannya kurang jelas. 

2. Persaingan yang cukup tinggi dalam memanfaatkan sumber daya lainnya.  

3. Seringkali dilakukan di lahan yang tidak sah. 

4. Bersifat tidakk teratur dan bersifat sementara, tanpa terkoordinasi dengan 

perencanaan tata ruang kota. 

5. Berlokasi dekat dengan pasar atau konsumen. 

6. Tingkat organisasi pelaku urban farming cenderung rendah. 

7. Menggunakan limbah perkotaan sebagai sumber nutrisi. 

8. Sulit memperkirakan kapasitas produksi dengan pasti. 

9. Pelaku pertanian berasal dari beragam latar belakang. 

10. Mengadopsi berbagai macam sistem tanam. 

 Untuk mengeksplorasi potensi urban farming sebagai kegiatan pertanian 

unik di lingkungan perkotaan, dapat dilakukan evaluasi terhadap perkembangan 

dan sistem produksi pertanian yang telah ada di tengah masyarakat. Keberagaman 

sistem produksi pertanian yang diterapkan dalam urban farming menjadi faktor 

penyebab perlunya peninjauan mendalam terhadap fenomena ini. Balmer et al., 

(2005) menyatakan bahwa pada umumnya karakteristik urban farming adalah : 

1. Pelaku  

Untuk pelaku urban farming biasanya terdiri atas 3 sub indikator yaitu: 

individual, keluarga, dan kelompok tani. 

2. Lokasi 

Untuk lokasi urban farming biasanya dilakukan pada lahan sisa di area 

pengembangan, sisa-sisa lahan pertanian lama, lahan yang sulit untuk 

dikembangkan, atau bagian dari lahan yang dikembangkan. 

3. Teknik 

Teknik urban farming merupakan teknik pengelohan yang menggunakan 

peralatan dan mesin berkebun skala kecil.  
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4. Hasil 

Produk hasil kegiatan urban farming pada umumnya merupakan buah, 

sayur, tanaman, obat, bunga dan bibit, namun pada beberapa lahan juga 

terdapat ternak lebah skala kecil dan beberapa ekor ayam. 

5. Tujuan/Kegiatan Terkait  

Adapun yang termasuk dalam tujuan/kegiatan terkait yaitu konsumsi 

sendiri, rekreasi, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pendidikan, 

penelitian pekerjaan, program pelatihan, dan kegiatan komersil seperti 

penjualan tanaman, bibit, dsb. 

6. Kepemilikan lahan 

Pada umumnya lahan urban farming dimiliki oleh pemerintah atau 

organisasi non-profit, sisa pertanian lama, atau lahan yang dimiliki oleh 

anggota komunitas. 

Usaha pertanian perkotaan pada dasarnya memiliki beberapa karakteristik 

(Huda & Harijati, 2016) sebagai berikut: 

1. Para pelaku pertanian umumnya adalah individu yang baru merintis karir di 

sektor pertanian. 

2. Mengadopsi pola pertanian perkotaan dengan lahan terbatas. 

3. Terbuka peluang untuk berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan 

organisasi. 

4. Implementasi pertanian dengan pendekatan alami. 

5. Pusat sumber daya dan pasar terfokus pada lingkungan perkotaan. 

G. Kendala Perkembangan Urban Farming 

Pertanian perkotaan telah menjadi salah satu alternatif solusi dalam 

mencukupi kebutuhan pangan di negara-negara maju, menyuguhkan produk 

pertanian yang organik dan segar sehingga meningkatkan kualitas hasil pertanian 

perkotaan. Meskipun demikian, mengingat lahan terbatas yang signifikan, terdapat 

banyak tantangan jika ingin menerapkan konsep pertanian perkotaan. Di samping 

itu, di Indonesia, implementasi pertanian perkotaan menemui kendala seperti 

tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap konsep pertanian 

perkotaan dan ketahanan pangan. Selain itu, keberadaan lahan pertanian 
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konvensional yang masih cukup luas di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor 

yang melambatkan pencapaian tujuan utama pertanian perkotaan, yakni 

meningkatkan ketahanan pangan (Arifien et al., 2023). 

Menurut Widyawati (2013), dalam perkembangan urban farming terdapat 

beberapa kendala yang mungkin akan dihadapi oleh pelaku urban farming maupun 

program pengembangannya secara umum, kendala tersebut antara lain: 

Dari aspek kebutuhan fisik: 

1) Keterbatasan lahan untuk praktik urban farming menjadi kendala utama, baik 

dalam hal ukuran maupun produktivitasnya. 

2) Perkembangan tata kota dan perkembangan pemukiman menyebabkan lahan 

urban farming yang bisa digunakan seringkali hanya bersifat temporer. 

3) Kondisi lahan terlantar ada yang sudah tercemar oleh limbah pabrik atau polusi 

gas-gas beracun dari kendaraan bermotor, sehingga perlu teknik tertentu untuk 

memanfaatkannya. 

Dari aspek sosial dan ekonomi: 

1) Hanya sedikit masyarakat perkotaan yang sadar akan perlunya berpartisipasi 

terhadap ketersediaan pangan mereka. 

2) Profesi masyarakat kota keragamannya sangat tinggi, sehingga penggunaan 

lahan yang dimilikinya sangat beragam, relatif jarang yang diperuntukkan bagi 

kegiatan pertanian. 

3) Belum muncul kelompok tani urban farming yang bisa membantu pelaku-

pelaku urban farming dalam mengatasi  kendala yang mereka hadapi. 

Dari aspek campur tangan pemerintah: 

1) Keberadaan dinas pertanian di kota belum optimal dalam memberikan perhatian 

terhadap kegiatan urban farming. 

2) Belum banyak dilakukan pembahasan atau kajian atau penelitian seputar 

aktivitas urban farming di Nusantara ini, sehingga data dan informasinya sangat 

minim dan belum ada yang menangani. 
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H. Ancaman Urban Farming  

Menurut Widyawati (2013), sebagai aktivitas multi-faset, urban farming, 

jika berkembang, akan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi, di 

antaranya: 

1) Persaingan produk di pasar. 

2) Ketergantungan kepada produsen benih/bibit dan sarana produksi pertanian lain 

sehingga kelancaran usaha bisa terganggu. 

3) Produk sayuran bersifat mudah rusak sehingga pengemasannya tidak berjalan 

lancar maka bisa menimbulkan kerugian, terutama jika terlalu banyak barang di 

pasar. 

4) Tingginya vandalisme di perkotaan bisa mengancam keamanan usaha urban 

farming sewaktu-waktu. 

5) Jika kegiatan urban farming tidak dikelola secara baik oleh pemerintah maka 

bisa berpotensi menimbulkan kompetisi kepentingan banyak pihak. 

6) Urban farming yang tidak dikelola secara baik juga berpotensi untuk 

menimbulkan permasalahan lingkungan. 

7) Nilai lahan perkotaan cenderung semakin meningkat sehingga penggunaannya 

bisa menggusur kegiatan urban farming jika keuntungan yang diperoleh dari 

kegiatan rendah. 

8) Gangguan musuh alami tanaman maupun hewan (ternak dan ikan) semakin 

meningkat karena tersedianya makanan bagi musuh alami ini. 

9) Munculnya penyakit/penyebab penyakit ternak yang ditakuti karena bisa 

menular ke manusia. 

10) Jika penggunaan kendaraan berenergi bahan bakar fosil semakin meningkat 

maka produk urban farming sangat rentan untuk terkontaminasi polutan gas 

buangan kendaraan bermotor, demikian juga dengan polusi air limbah rumah 

tangga/restoran. 

I. SWOT 

 SWOT terdiri atas analisis internal yang terdiri atas kekuatan dan 

kelemahan serta analisis eksternal yang terdiri atas peluang dan ancaman.  



20 

 

 

 

 

Gambar 1. Kuadran SWOT 

• Kuadran I (positif, positif) 

 Pada kuadran ini posisi pada gambar menunjukkan keberadaan sebuah entitas 

yang kuat dan berpotensi, dan strategi yang disarankan adalah progresif, 

mengindikasikan bahwa organisasi berada dalam keadaan optimal dan stabil 

sehingga dapat terus menerapkan kebijakan perluasan, meningkatkan pertumbuhan 

dengan optimal. 

• Kuadran II (positif, negatif) 

 Pada kuadran ini posisi pada gambar menunjukkan keberadaan organisasi yang 

robust namun dihadapkan pada tantangan yang substansial. Rekomendasi strategi 

yang diajukan adalah diversifikasi strategi, yang mengindikasikan bahwa 

organisasi berada dalam keadaan yang stabil namun terdapat kendala yang 

signifikan. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa organisasi akan menghadapi 

kesulitan untuk mempertahankan laju pertumbuhannya jika hanya mengandalkan 

strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan agar 

organisasi segera memperluas variasi strategi taktis yang dimilikinya. 

• Kuadran III (negatif, positif) 

 Pada kuadran ini posisi pada gambar mengindikasikan kelemahan, namun 

memberikan peluang signifikan. Rekomendasi strategi yang diajukan adalah 

perubahan strategi, yang berarti disarankan agar organisasi mengubah strategi 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa strategi lama, sehingga 
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mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia menjadi suatu tantangan yang 

rumit dan pada saat yang sama, meningkatkan kinerja organisasi. 

• Kuadran IV (negatif, negatif) 

 Pada kuadran ini posisi pada gambar mengindikasikan kelemahan yang 

akan dihadapkan pada permasalahan yang cukup besar. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah strategi bertahan, posisi ini mengindikasikan bahwa organisasi 

berada dalam situasi yang menantang dan sulit. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah strategi bertahan, di mana organisasi disarankan untuk 

mempertahankan kinerja internalnya agar tidak semakin menurun. Penting untuk 

menjaga strategi ini sambil terus melakukan perbaikan untuk menghadapi tantangan 

yang ada. 

 Dalam rangka menyusun perencanaan strategis, terdapat tiga tahap analisis 

yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam 

konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan menerapkan matriks faktor 

strategi eksternal dan matriks strategi internal. 

1. Matriks faktor strategi eksternal 

  Pada saat ingin membuat matriks faktor strategi eksternal, hal pertama yang 

harus dilakukan adalah memahami dengan baik Faktor Strategi Eksternal (EFAS). 

Berikut beberapa metode untuk menentukan Faktor Strategi Eksternal, di antaranya 

adalah: 

1) Menentukan 5 hingga 10 peluang dan ancaman dalam kolom 1. 

2) Setelah itu, bobot faktor-faktor yang telah disusun, diberikan nilai sesuai 

dengan kepentingan faktor-faktor tersebut, dimulai dari 1,0 (sangat penting) 

hingga 0,0 (tidak penting). Tahapan ini penting dikarenakan faktor-faktor 

yang telah diidentifikasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap 

strategi. 

3) Pada kolom 3, dapat dihitung nilai dari rating untuk setiap faktor dengan skala 

yang telah ditentukan yakni dari nilai 4 (outstanding) hingga 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut. Faktor-faktor yang berpotensi diberikan 

rating positif, di mana semakin besar peluang, semakin tinggi pula ratingnya 

(misalnya +4), sementara faktor risiko diberi rating sesuai sebaliknya, di mana 
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nilai ancaman besar diberi rating 1 dan nilai ancaman kecil diberi rating 4.. 

4) Setelah itu, nilai bobot dan rating di kalikan dengan tujuan untuk 

menghasilkan skor pembobotan, dengan nilai berkisar dari 4,0 (outstanding) 

hingga 1 (poor). 

5) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk mendapatkan total skor 

pembobotan. 

Tabel 1. EFAS 

Faktor-faktor strategi 

eksternal 

Bobot Rating Bobot x rating 

Peluang     

Ancaman     

TOTAL    

Sumber: Rangkuti (2014) dalam (Rhohmawati, 2017) 

2. Matriks faktor strategi internal 

 Setelah mengidentifikasi dengan seksama faktor-faktor strategis internal, 

langkah berikutnya adalah menyusun tabel IFAS. Hal ini bertujuan untuk merinci 

faktor-faktor strategis internal yang terkait dengan kekuatan (Strengths) dan 

kelemahan (Weakness). Proses penyusunan tabel IFAS melibatkan tahapan 

sebagai berikut: 

1) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

2) Memberi bobot masing-masing pada kolom 2 dengan skala yang telah disusun 

yaitu menggunakan skala angka 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak 

penting). 

3) Setelah itu, pada kolom 3 rating untuk masing-masing faktor dihitung dengan 

menggunakan skala angka 4(outstanding) sampai 1(poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap proses pengembangan yang ingin 

dilakukan. 

4) Setelah itu, nilai bobot dan rating di kalikan dengan tujuan untuk 

menghasilkan skor pembobotan, dengan nilai berkisar dari 4,0 (outstanding) 

hingga 1 (poor). 

5) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor 

pembobotan. 
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Tabel 2. IFAS 

Faktor-faktor strategi 

Internal 

Bobot Rating Bobot x rating 

Kekuatan     

Ancaman    

TOTAL    

Sumber: Rangkuti (2014) dalam Rhohmawati (2017) 

Setelah data atau informasi diperoleh, langkah berikutnya adalah 

memanfaatkannya untuk merumuskan strategi. Untuk menyusun strategi 

pengembangan, digunakan alat analisis matriks SWOT. Penggunaan matriks 

SWOT ini relevan karena mampu dengan jelas menggambarkan bagaimana 

perusahaan dapat menghadapi peluang dan ancaman eksternal dengan 

memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimilikinya. Dengan 

menggunakan matriks SWOT, dapat dihasilkan empat set alternatif yang dapat 

dijabarkan dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Matriks SWOT 

IFAS 

 

 

EFAS 

Strengths (S) 

▪ Menentukan aspek 

kekuatan internal 

Weakness (W) 

▪ Menentukan 

aspek kelemahan 

internal 

Opportunities (O) 

▪ Menentukan aspek 

peluang      eksternal 

Strategi SO 

Membuat strategi yang 

menggunaka kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Membuat strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

Peluang 

Treaths (T) 

▪ Menentukan aspek 

ancaman  eksternal 

Strategi ST 

Membuat strategi yang 

diambil dari kekuatan 

untuk mengurangi 

ancaman 

Strategi WT 

Membuat strategi yang 

dapat meminimalisir 

kelemahan dan 

menjauhkan ancaman 

 

Keterangan: 

• Strategi SO 

 Strategi ini dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk 

memanfaatkan seluruh peluang yang ada. 
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• Strategi ST 

Strategi ST adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi ancaman 

dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. 

• Strategi WO 

Strategi ini diimplementasikan secara merinci dengan cara 

mengoptimalkan peluang yang tersedia sambil meminimalkan keterbatasan atau 

kelemahan yang dimiliki. 

• Strategi WT 

Strategi ini merupakan strategi bagaimana menghindari ancaman dan 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

J. Tinjauan Integrasi   

Pada penelitian ini dibutuhkan beberapa tinjauan integrasi berupa ayat dan 

hadist yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu mengenai pengembangan 

pertanian maupun penggunaan lahan untuk pertanian. Adapun beberapa ayat dan 

hadist yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. QS Al-A’raf/7:58 

ٰيٰتى لىقَوامٍ   وَالَّذىيا خَبرثَ لَْ يََاررجر اىلَّْ نَكىدًاِۗ كَذٰلىكَ ۚ   ٖ  بِىىذانى رَب ىه  ٖ  وَالابَ لَدر الطَّي ىبر يََاررجر نَ بَاتره نرصَر ىفر الْا
    ٥٨ ࣖيَّشاكررروانَ  

Terjemahnya:  

 “dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin 

 Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh 

 merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi 

 orang-orang yang bersyukur (Kemenag RI, 2023)”. 

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, sebagaimana ada perbedaan antara tanah 

dengan tanah, dapat dilihat dari setiap individu yang memiliki berbagai macam 

kepribadian, terdapat pula perbedaan antara kecenderungan dan potensi jiwa 

individu dengan jiwa individu yang lainnya demikian dan tanah yang baik, yakni 

yang subur dan selalu dipelihara, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 

seisin, yakni berdasar kehendak Allah swt. yang ditetapkan-Nya melalui hukum-

hukum alam dan tanah yang buruk, yakni yang tidak subur. Allah tidak memberikan 

kemampuan padanya untuk menghasilkan buah yang baik, sehingga tanaman-



25 

 

 

 

tanamannya hanya tumbuh dengan kesulitan, menghasilkan hasil yang sedikit dan 

berkualitas rendah. Demikianlah Kami mengulangulangi dengan cara beraneka 

ragam dan berkali-kali ayat-ayat, yakni tandatanda kebesaran dan kekuasaan Kami 

bagi orang-orangyang bersyukur, yakni yang mau menggunakan anugerah Allah 

sesuai dengan fungsi dan tujuannya (Shihab, 2007). 

2. QS Yasin/36:33 

Kandungan ayat di bawah ini merupakan sebuah ayat dalam Al-Qur’an yang 

akan menghubungkan tentang keterkaitan kandungan ayat Al-Qur’an pertanian 

perkotaan (urban farming) yaitu QS Yasin/36:33. 

هَا حَبًّا فَمىناهر يََاكرلروانَ  ن ا نَا مى رَجا هَا وَاَخا ن ٰ يَ ي ا تَةرۖ اَحا َراضر الامَي ا   ٣٣وَاٰيةٌَ لََّّرمر الْا

Terjemahnya:  

“dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang 

mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, 

maka daripadanya mereka makan (Kemenag RI, 2023)”. 

 Berdasarkan tafsir Al-Misbah, apapun hubungan yang Anda pilih, yang jelas 

ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan di samping pelajaran yang dapat 

mereka petik dari pengalaman sejarah yang menunjukkan keesaan dan kuasa Allah, 

suatu tanda luar biasa lainnya adalah ketika bumi yang awalnya mati dan gersang, 

namun kemudian Allah menghidupkannya dengan menurunkan hujan dan 

tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka 

darinya yakni dari biji-bijian itu mereka senantiasa makan. Dan Kami juga telah 

jadikanpadanya yakni di atas tanah-tanah itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan 

Kami pancarkan padanya beberapa mata air yang dapat diserap oleh tumbuh-

tumbuhan itu sehingga ia dapat tumbuh subur supaya mereka dapat makan dari 

buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka apakah yakni  

mengapakah mereka tidak bersyukur? (Shihab, 2007). 

3. Hadis Riwayat Ahmad 

Salah satu hadis yang dianjurkan oleh Rasulullah saw. adalah mencari 

rezeki lewat usaha pertanian atau memanfaatkan lahan yang ada untuk lahan 

pertanian yaitu pada hadist berikut: 
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Artinya:  

Dari Aisyah ra. Berkata : Rasululllah saw pernah bersabda : “Galilah rizki dari 

celah-celah (perut) bumi.” (HR. Ahmad) 

 

Melalui hadis tersebut, tergambar ajaran Islam yang mendorong umat 

manusia untuk optimal dalam memanfaatkan setiap lahan yang ada di seluruh 

dunia, dengan cara yang baik dan bijaksana., agar lahan tersebut tidak menjadi 

terlantar dan kurang produktif serta umat manusia tersebutlah yang akan 

mendapatkan manfaatnya jika mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada. 

Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan 

kegunaan lahan tersebut yaitu dengan melakukan kegiatan pertanian, salah satunya 

yaitu kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) dikarenakan masyarakat yang 

memiliki lahan diperkotaan cenderung tidak dapat memaksimalkannya dengan baik 

dikarenakan masyarakat mengira bahwa kegiatan pertanian hanya dapat dilakukan 

di lahan yang luas, padahal sebenarnya terdapat kegiatan pertanian perkotaan 

(urban farming) yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan 

yang masyarakat punya, baik itu pekarangan rumah maupun tempat-tempat lainnya.  

K. Penelitian Terdahulu 

Sejumlah penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengembangan 

pertanian perkotaan (urban farming) telah dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan-

perbedaan tertentu, hasil-hasil penelitian terdahulu ini tetap sangat relevan sebagai 

acuan dan perbandingan. Penggunaan hasil-hasil penelitian sebelumnya bertujuan 

untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam dalam kerangka dan lingkup 

kajian penelitian ini. Beberapa studi terdahulu yang dijadikan landasan dalam 

penelitian ini mencakup: 

1. R. Handayani (2022), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dengan 

keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, Kemudian, timbul kecenderungan 

yang berpindah dari permukiman padat yang mengeksploitasi lahan yang 

tersedia, dikenal sebagai pertanian perkotaan atau urban farming. Oleh karena 
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itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi arah pengembangan 

urban farming berdasarkan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan 

potensi yang dimiliki. Penelitian ini menggunakan variabel yang melibatkan 

kondisi lokasi urban farming, sarana dan prasarana, jenis tanaman yang 

diinginkan, struktur kelembagaan, teknik urban farming, dan kondisi sosial 

masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat 

bersifat horizontal, dengan penerapan teknik seperti veltikultur dan metode 

konvensional pada lahan privat, veltikultur dan hidroponik pada lahan terlantar, 

serta veltikultur, hidroponik, dan konvensional pada lahan bersama. Dalam 

rangka memaksimalkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota 

Makassar yang masih kurang dari 20%, keberlanjutan urban farming menjadi 

imperatif. Oleh karena itu, pihak pemangku kepentingan diharapkan dapat 

melakukan sosialisasi mengenai urban farming, menyediakan lahan, 

membentuk kelompok tani, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, 

serta melakukan pemantauan rutin terhadap kegiatan ini. 

2. Arriani & Rahdriawan (2019), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa 

pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi isu perkotaan yang tidak dapat 

dihindari. Salah satu kerugian yang timbul adalah kerentanan ketahanan pangan 

di wilayah perkotaan. FAO mengusulkan beberapa strategi untuk meningkatkan 

akses terhadap pangan di perkotaan, salah satunya melalui pengembangan 

pertanian perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor 

yang menyebabkan penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam konteks 

Program Pertanian Perkotaan di Rusun Marunda. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masyarakat Rusun Marunda, pada akhirnya, mengharapkan 

mendapatkan manfaat baik secara finansial maupun psikologis melalui program 

ini. Namun, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program 

pertanian perkotaan menyebabkan ketidaksesuaian program dengan kondisi dan 

kebutuhan masyarakat Rusun Marunda. Dalam konteks motivasi, masyarakat 

menggunakan Program Pertanian Perkotaan sebagai alat untuk mencapai tujuan 

akhir yang muncul dari minat dan motivasi individu. Keberadaan motivasi dan 



28 

 

 

 

minat ini mendorong partisipasi masyarakat dalam Program Pertanian 

Perkotaan yang diinisiasi oleh UPRS Marunda dan Dinas KPKP DKI Jakarta. 

3. Belinda (2017), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa urban farming 

merupakan salah satu solusi alternatif yang mudah penerapannya untuk dapat 

meminimalisir gejala-gejala yang terjadi di Kecamatan Semampir dalam skala 

rumah tangga. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memahami pengembangan urban farming berdasarkan preferensi masyarakat 

dengan tujuan agar peran masyarakat dapat dioptimalkan. Variabel penelitian 

melibatkan berbagai aspek, termasuk komponen urban farming (distribusi), 

lokasi urban farming (lahan privat, lahan bersama, lahan terlantar), karakteristik 

urban farming di Indonesia (fungsi, sarana prasarana, jenis tanaman, struktur 

kelembagaan, teknik urban farming), komponen ketahanan pangan perkotaan 

(tingkat ekonomi, kepadatan penduduk, status gizi), serta faktor-faktor yang 

memengaruhi partisipasi dan preferensi masyarakat (karakteristik penduduk). 

Hasil akhir dari penelitian ini menghasilkan arahan pengembangan urban 

farming berdasarkan preferensi masyarakat di Kecamatan Semampir, yang 

menyarankan pengembangan di lahan privat dan lahan bersama. Lahan privat 

diarahkan sebagai fungsi ekonomi dan ketahanan pangan dengan penanaman 

jenis tanaman pangan seperti sayuran dan protein nabati. Sementara itu, lahan 

bersama difokuskan sebagai fungsi ruang terbuka hijau dengan menanam 

tanaman herbal menggunakan teknik hidroponik. 

4. Ikhsan (2021), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa beberapa negara di 

dunia menunjukkan peranan pertanian kota sebagai salah satu solusi dalam 

menyelesaikan beberapa permasalahan yang umum ditemui di wilayah 

perkotaan. Faktor internal yang mempengaruhi pengembangan pertanian 

perkotaan, khususnya tanaman hortikultura di Medan Johor, mencakup 

memiliki visi dan misi yang jelas dalam konteks pengembangan urban farming, 

serta komitmen yang tinggi terhadap perwujudan urban farming. Sementara itu, 

faktor eksternal yang memengaruhi perkembangan pertanian perkotaan 

tanaman hortikultura di Medan Johor mencakup keberadaan lingkungan usaha 

yang kondusif, pertumbuhan tren urban farming yang meningkat, keberadaan 
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pelanggan yang loyal, peningkatan kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam 

usahatani, dan adanya peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Strategi 

pengembangan pertanian perkotaan tanaman hortikultura di Medan Johor, 

setelah dianalisis melalui SWOT, terletak di kuadran I (Agresif). Strategi yang 

diusulkan adalah S-O (Strengths Opportunities), yang berarti bahwa 

pengembangan pertanian perkotaan tanaman hortikultura di Medan Johor 

diarahkan pada maksimalisasi kekuatan internal dan pemanfaatan peluang 

eksternal yang ada, guna mencapai strategi pengembangan usaha yang optimal. 

5. Sandika & Agustina (2021), dalam penelitian ini menyebutkan bahwa urban 

farming (pertanian perkotaan) merupakan Penelitian ini bertujuan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan ruang minimalis di perkotaan guna 

memproduksi hasil pertanian yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

pangan. Metodologi penelitian yang digunakan mencakup pendekatan 

deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat terkait urban 

farming, serta penerapan teknik analisis confirmatory factor analysis (CFA) 

dimana penggunaan metode kuantitatif tersebut untuk mengungkap preferensi 

masyarakat di Kecamatan Astanaanyar terhadap kegiatan pertanian perkotaan 

atau urban farming. Temuan dari penelitian ini memberikan petunjuk untuk 

pengembangan lebih lanjut mengenai kegiatan urban farming yang didasarkan 

pada preferensi masyarakat Kecamatan Astanaanyar. Urban farming dapat 

diterapkan pada lahan pribadi maupun lahan bersama/pemerintah, dengan 

penanaman jenis tanaman pangan seperti sayuran atau protein nabati. Teknik 

yang dapat digunakan mencakup konvensional/hidroponik atau teknik rooftop 

garden/vertikultur, seiring dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

sebelum produk tersebut dipasarkan. 

L. Kerangka Pikir  

Strategi pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) memiliki 

tujuan untuk mengetahui karakteristik serta strategi pengembangan yang ada untuk 

dilakukan sebuah pengembangan pertanian di Kelurahan Tidung. Strategi 

pengembangan tersebut memiliki beberapa variabel penelitian yang bersangkutan 

dengan permasalahan yang ada sehingga akan di analisis menggunakan analisis 
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deksriptif dan analisis SWOT kemudian hasil analisis tersebut digunakan untuk 

mengetahui strategi pengembangan pertanian perkotaan yang ada di Kelurahan 

Tidung untuk pemahaman yang lebih mendalam, dapat dilihat pada kerangka 

berpikir berikut. 
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Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian 

Pertanian Perkotaan (urban farming) di 

Kelurahan Tidung  

Strategi Pengembangan Pertanian Perkotaan 

(urban farming) Kelurahan Tidung 

Faktor Internal 

 

Kekuatan (strength) 

• Lokasi yang kondusif untuk dilakukan 

pertanian perkotaan 

• Sarana dan prasarana yang memadai 

• Peralatan dan bahan pertanian perkotaan 

mudah didapatkan 

• Kegiatan yang bermanfaat untuk 

meningkatkan ketahanan pangan dan 

ketersediaan lahan hijau 

• Akses informasi mudah didapatkan 

• Terdapat kelembagaan yang yang bergerak di 

bidang pertanian 

Kelemahan (Weakness) 

• Masyarakat masih cukup banyak yang tidak 

tahu mengenai kegiatan pertanian perkotaan 

• Biaya operasional selama pelaksanaan 

kegiatan di tanggung oleh masyarakat 

• Kurangnya perhatian untuk melakukan 

kegiatan pertanian perkotaan 

• Terdapat beberapa lahan bekas aktivitas 

pertanian perkotaan yang terbengkalai 

• Kurangnya penyuluhan dari kelembagaan 

atau pemerintah 

 

 

Faktor Eksternal 

 

Peluang (Opportunity) 

• Terdapat beberapa lahan yang dapat 

dikembangkan 

• Dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan Masyarakat 

• Terdapat program pemerintah yang 

bertujuan untuk menghijaukan kawasan 

perkotaan 

• Terdapat masyarakat dan kelompok tani 

yang telah melakukan kegiatan pertanian 

perkotaan 

 

Ancaman (Threath) 

• Urban farming yang tidak dikelola secara 

baik dapat berpotensi menimbulkan 

permasalahan lingkungan 

• Adanya serangan hama yang merusak hasil 

panen 

• Kegiatan bercocok tanam dianggap tidak 

menarik dan tidak sesuai untuk dilakukan 

dengan kehidupan orang-orang di perkotaan 

Pelaku  urban 
farming 

 

Lokasi urban 

farming 

 

Teknik urban 

farming 

 

Hasil urban 

farming 
Tujuan  urban 
farming 

 

Kepemilikan Lahan   

urban farming 
 

Evaluasi Strategi Menggunakan Analisis SWOT 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian merupakan waktu dilakukannya penelitian. Waktu 

penelitian pada penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan serta pelaporan hasil 

penelitian yang dilakukan dalam waktu 6 bulan, dimulai pada bulan November 

tahun 2022 dan berakhir bulan Mei tahun 2023. Tempat penelitian pada penelitian 

ini terdapat di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Kelurahan 

Tidung berada pada ketinggian <500 meter dari permukaan laut yang terdiri dari 

dataran rendah. Secara administratif, Kelurahan Tidung terdiri dari 8 RW dan 39 

RT. Tempat penelitian ini dipilih karena menjadi salah satu kelurahan yang terdapat 

di Kota Makassar yang memiliki potensi untuk memulai dilakukannya  strategi 

pengembangan pertanian perkotaan (Urban Farming). 

Gambar 3. Peta Administrasi Kelurahan Tidung 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Terdapat dua jenis data yang digunakan yakni, data kualitatif dan data 

kauntitatif. Data Kuantitatif meliputi data berupa angka yang menggunakan 

perhitungan yang sederhana,  beberapa contoh data yang dibutuhkan yaitu meliputi: 

data luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk. Data kualitatif 

merupakan data yang tidak berbentuk angka melainkan, data yang menjelaskan 

secara umum mengenai lokasi penelitian dan menjelaskan mengenai permasalahan 

yang terjadi di lokasi penelitian, meliputi: kondisi lingkungan dan kondisi sosial 

masyarakat yang terdapat pada Kelurahan Tidung. 

Terdapat dua sumber data yang digunakan yakni data primer dan data 

sekunder. Data Primer yakni data yang didapatkan dengan cara menggunakan 

metode wawancara dan penyebaran kuesinoer ke populasi yang terpilih sebagai 

sampel. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang didapatkan dari beberapa 

instansi terkait yang berhubungan dengan topik penelitian misalnya, Badan Pusat 

Statistik (BPS), diantaranya yaitu data luas wilayah, jumlah penduduk, kepadatan 

penduduk, serta data-data lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merujuk pada pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan suatu penelitian. 

Penelitian ini menerapkan beberapa metode pengumpulan data, antara lain: 

1. Observasi Lapangan 

  Observasi lapangan merupakan tata cara pengambilan data yang melibatkan 

pengamatan langsung atau studi di lokasi penelitian, khususnya di Kelurahan Tidung.  

2. Wawancara 

  Wawancara dilakukan dengan melibatkan interaksi lisan dengan satu atau 

lebih responden. Pertanyaan-pertanyaan terfokus pada kelompok tani dan tokoh 

masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. 

3. Kuesioner 

  Kuesioner merupakan salah satu cara pengumpulan data secara tertulis atau 

melalui platform daring. Tujuan penggunaan kuesioner adalah untuk mendapatkan 



34 

 

 

 

informasi mengenai permasalahan penelitian dan karakteristik masyarakat secara 

langsung. 

D. Variabel Penelitian 

Elemen penelitian atau yang lebih dikenal sebagai variabel, merujuk pada 

atribut, sifat, atau nilai dari individu atau objek yang telah ditentukan oleh peneliti 

untuk diinvestigasi dengan tujuan menghasilkan kesimpulan. Dalam konteks 

penelitian ini, faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai variabel penelitian meliputi: 

Tabel 4. Variabel Penelitian 

No. Variabel Penelitian Indikator Penelitian Keterangan 

1. Karakteristik Kegiatan 

Pertanian Perkotaan 

(Urban Farming) 

• Pelaku urban farming 

• Lokasi urban farming 

• Teknik urban farming 

• Hasil urban farming 

• Tujuan urban farming 

• Kepemilikan lahan 

urban farming 

Variabel penelitian 

untuk menjawab 

rumusan masalah 

pertama 

2. 

 

Strategi Pengembangan 

Pertanian Perkotaan 

(Urban Farming) 

• Faktor internal : 

kekuatan dan 

kelemahan. 

• Faktor eksternal : 

peluang dan 

ancaman. 

Variabel penelitian 

untuk menjawab 

rumusan masalah 

kedua 

Sumber: Balmer et al., (2005) 

E. Populasi dan Sampel Penelitian 

Pada penelitian ini, populasi terfokus pada semua individu yang terlibat 

dalam praktik urban farming di wilayah Kelurahan Tidung, dengan jumlah 

keseluruhan mencapai 14.444 jiwa. Sampel di sisi lain, merupakan sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). 

Pendekatan nonprobability sampling digunakan dalam penelitian ini, merujuk pada 

metode pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan yang setara 

kepada setiap populasi pada lokasi penelitian untuk menjadi bagian dari sampel.. 

Teknik pengambilan sampel yang diadopsi adalah sampling jenuh, yang terjadi 

ketika seluruh anggota populasi diikutsertakan sebagai sampel. Hal ini sering 

diterapkan pada populasi yang tergolong sedikit, kurang dari 30 individu, atau 

dalam penelitian yang bertujuan mencapai generalisasi dengan tingkat kesalahan 
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yang minimal. Sampel jenuh juga sering disebut sebagai sensus, di mana semua 

anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2016). 

Jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini mencapai 9 orang, yang 

terdiri dari 2 kelompok tani dan 1 komunitas. Pemilihan sampel ini berdasarkan 

hasil survei sensus penduduk di Kelurahan Tidung yang terlibat dalam praktik 

urban farming, termasuk anggota kelompok tani dan komunitas di Kelurahan 

Tidung. 

F. Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data merupakan suatu pendekatan yang diterapkan untuk 

mengolah atau menganalisis data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. 

Beberapa teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini akan 

diuraikan. Analisis ini bertujuan untuk merespon perumusan masalah pertama 

yaitu: 

1. Analisis Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2017) dalam Justicia (2022) Analisis deskriptif 

didefinisikan sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memahami eksistensi variabel-variabel mandiri, baik pada satu variabel maupun 

lebih, tanpa melakukan perbandingan atau korelasi dengan variabel lainnya. 

Peneliti memilih menggunakan analisis deskriptif karena ingin memahami 

karakteristik urban farming di Kelurahan Tidung melalui analisis ini. Dengan 

demikian, penelitian dapat menguraikan fenomena karakteristik urban farming 

berdasarkan lima indikator kriteria, yaitu: 

1. Pelaku  

Adapun yang termasuk dalam pelaku urban farming yaitu terdiri atas 3 sub 

indikator yaitu: individual, keluarga, dan kelompok tani. Pengambilan data tersebut 

dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku urban 

farming baik itu individual, keluarga, maupun kelompok tani yang terdapat di 

Kelurahan Tidung. 

2. Lokasi 

Lahan urban farming pada umumnya merupakan lahan sisa di area 

pengembangan, dapat berupa sisa-sisa lahan pertanian lama, lahan yang sulit untuk 
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dikembangkan, atau bagian dari lahan yang dikembangkan. Pengambilan data 

tersebut dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku 

urban farming yang terdapat di Kelurahan Tidung. 

3. Teknik 

Teknik urban farming merupakan teknik pengelohan yang menggunakan 

peralatan dan mesin berkebun skala kecil. Pengambilan data tersebut dilakukan 

melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku urban farming yang 

terdapat di Kelurahan Tidung. 

4. Hasil 

Produk hasil kegiatan urban farming pada umumnya merupakan buah, 

sayur, tanaman, obat, bunga dan bibit, namun pada beberapa lahan juga terdapat 

ternak lebah skala kecil dan beberapa ekor ayam. Pengambilan data tersebut 

dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara terhadap pelaku urban 

farming yang terdapat di Kelurahan Tidung. 

5. Tujuan/Kegiatan Terkait  

Adapun yang termasuk dalam tujuan/kegiatan terkait yaitu konsumsi 

sendiri, rekreasi, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, pendidikan, 

penelitian pekerjaan, program pelatihan, dan kegiatan komersil seperti penjualan 

tanaman, bibit, dsb. Pengambilan data tersebut dilakukan melalui observasi 

lapangan dan wawancara terhadap pelaku urban farming yang terdapat di 

Kelurahan Tidung. 

6. Kepemilikan lahan 

Pada umumnya lahan urban farming dimiliki oleh pemerintah atau 

organisasi non-profit, sisa pertanian lama, atau lahan yang dimiliki oleh anggota 

komunitas. Pengambilan data tersebut dilakukan melalui observasi lapangan dan 

wawancara terhadap pelaku urban farming yang terdapat di Kelurahan Tidung. 

2. Analisis SWOT 

SWOT terdiri atas analisis internal dan analisis eksternal. Analisis internal 

meliputi peniaian terhadap faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). 

Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (Opportunity) dan 

tantangan (Threaths) 
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Gambar 4. Kuadran SWOT 

 

• Kuadran I (positif, positif) 

  Pada kuadran ini posisi pada gambar menunjukkan keberadaan sebuah 

entitas yang kuat dan berpotensi, dan strategi yang disarankan adalah progresif, 

mengindikasikan bahwa organisasi berada dalam keadaan optimal dan stabil 

sehingga dapat terus menerapkan kebijakan perluasan, meningkatkan pertumbuhan 

dengan optimal. 

• Kuadran II (positif, negatif) 

  Pada kuadran ini posisi pada gambar menunjukkan keberadaan organisasi 

yang robust namun dihadapkan pada tantangan yang substansial. Rekomendasi 

strategi yang diajukan adalah diversifikasi strategi, yang mengindikasikan bahwa 

organisasi berada dalam keadaan yang stabil namun terdapat kendala yang 

signifikan. Oleh karena itu, diperkirakan bahwa organisasi akan menghadapi 

kesulitan untuk mempertahankan laju pertumbuhannya jika hanya mengandalkan 

strategi yang telah diterapkan sebelumnya. Oleh karena itu, disarankan agar 

organisasi segera memperluas variasi strategi taktis yang dimilikinya. 

• Kuadran III (negatif, positif) 

   Pada kuadran ini posisi pada gambar mengindikasikan kelemahan, namun 

memberikan peluang signifikan. Rekomendasi strategi yang diajukan adalah 

perubahan strategi, yang berarti disarankan agar organisasi mengubah strategi 

sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa strategi lama, sehingga 



38 

 

 

 

mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia menjadi suatu tantangan yang 

rumit dan pada saat yang sama, meningkatkan kinerja organisasi. 

• Kuadran IV (negatif, negatif) 

 Pada kuadran ini posisi pada gambar mengindikasikan kelemahan yang 

akan dihadapkan pada permasalahan yang cukup besar. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah strategi bertahan, posisi ini mengindikasikan bahwa organisasi 

berada dalam situasi yang menantang dan sulit. Rekomendasi strategi yang 

diberikan adalah strategi bertahan, di mana organisasi disarankan untuk 

mempertahankan kinerja internalnya agar tidak semakin menurun. Penting untuk 

menjaga strategi ini sambil terus melakukan perbaikan untuk menghadapi tantangan 

yang ada. 

Dalam rangka menyusun perencanaan strategis, terdapat tiga tahap analisis 

yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Dalam 

konteks penelitian ini, tahap pengumpulan data akan menerapkan matriks faktor 

strategi eksternal dan matriks strategi internal. 

1. Matriks faktor strategi eksternal 

  Pada saat ingin membuat matriks faktor strategi eksternal, hal pertama yang 

harus dilakukan adalah memahami dengan baik Faktor Strategi Eksternal (EFAS). 

Berikut beberapa metode untuk menentukan Faktor Strategi Eksternal, di antaranya 

adalah: 

1) Menentukan 5 hingga 10 peluang dan ancaman dalam kolom 1. 

2) Setelah itu, bobot faktor-faktor yang telah disusun, diberikan nilai sesuai dengan 

kepentingan faktor-faktor tersebut, dimulai dari 1,0 (sangat penting) hingga 0,0 

(tidak penting). Tahapan ini penting dikarenakan faktor-faktor yang telah 

diidentifikasi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi. 

3) Pada kolom 3, dapat dihitung nilai dari rating untuk setiap faktor dengan skala 

yang telah ditentukan yakni dari nilai 4 (outstanding) hingga 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut. Faktor-faktor yang berpotensi diberikan 

rating positif, di mana semakin besar peluang, semakin tinggi pula ratingnya 

(misalnya +4), sementara faktor risiko diberi rating sesuai sebaliknya, di mana 

nilai ancaman besar diberi rating 1 dan nilai ancaman kecil diberi rating 4. 



39 

 

 

 

4) Setelah itu, nilai bobot dan rating di kalikan dengan tujuan untuk menghasilkan 

skor pembobotan, dengan nilai berkisar dari 4,0 (outstanding) hingga 1 (poor). 

5) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk mendapatkan total skor 

pembobotan. 

Tabel 5. EFAS 

Faktor-faktor strategi 

eksternal 

Bobot Rating Bobot x rating 

Peluang     

Ancaman     

TOTAL    

Sumber: Rangkuti (2014) dalam (Rhohmawati, 2017) 

2. Matriks faktor strategi internal 

 Setelah mengidentifikasi dengan seksama faktor-faktor strategis internal, 

langkah berikutnya adalah menyusun tabel IFAS. Hal ini bertujuan untuk merinci 

faktor-faktor strategis internal yang terkait dengan kekuatan (Strengths) dan 

kelemahan (Weakness). Proses penyusunan tabel IFAS melibatkan tahapan sebagai 

berikut: 

1) Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan 

2) Memberi bobot masing-masing pada kolom 2 dengan skala yang telah disusun 

yaitu menggunakan skala angka 1,0 (sangat penting) sampai 0,0 (tidak penting). 

3) Setelah itu, pada kolom 3 rating untuk masing-masing faktor dihitung dengan 

menggunakan skala angka 4(outstanding) sampai 1(poor) berdasarkan 

pengaruh faktor tersebut terhadap proses pengembangan yang ingin dilakukan. 

4) Setelah itu, nilai bobot dan rating di kalikan dengan tujuan untuk menghasilkan 

skor pembobotan, dengan nilai berkisar dari 4,0 (outstanding) hingga 1 (poor). 

5) Jumlahkan skor pembobotan pada kolom 4 untuk memperoleh total skor 

pembobotan. 

Tabel 6. IFAS 

Faktor-faktor strategi 

Internal 

Bobot Rating Bobot x rating 

Kekuatan     

Ancaman    

TOTAL    

Sumber: Rangkuti (2014) dalam (Rhohmawati, 2017) 
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Setelah data atau informasi diperoleh, langkah berikutnya adalah 

memanfaatkannya untuk merumuskan strategi. Untuk menyusun strategi 

pengembangan, digunakan alat analisis matriks SWOT. Penggunaan matriks 

SWOT ini relevan karena mampu dengan jelas menggambarkan bagaimana 

perusahaan dapat menghadapi peluang dan ancaman eksternal dengan 

memanfaatkan kekuatan dan mengatasi kelemahan yang dimilikinya. Dengan 

menggunakan matriks SWOT, dapat dihasilkan empat set alternatif yang dapat 

dijabarkan dalam Tabel 3 berikut: 

Tabel 7. Matriks SWOT 

IFAS 

 

 

EFAS 

Strengths (S) 

▪ Menentukan aspek 

kekuatan internal 

Weakness (W) 

▪ Menentukan 

aspek kelemahan 

internal 

Opportunities (O) 

▪ Menentukan aspek 

peluang      eksternal 

Strategi SO 

Membuat strategi yang 

menggunaka kekuatan 

untuk memanfaatkan 

peluang 

Strategi WO 

Membuat strategi yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan 

Peluang 

Treaths (T) 

▪ Menentukan aspek 

ancaman  eksternal 

Strategi ST 

Membuat strategi yang 

diambil dari kekuatan 

untuk mengurangi 

ancaman 

Strategi WT 

Membuat strategi yang 

dapat meminimalisir 

kelemahan dan 

menjauhkan ancaman 

 

Keterangan: 

• Strategi SO 

 Strategi ini dibuat dengan menggunakan seluruh kekuatan untuk 

memanfaatkan seluruh peluang yang ada. 

• Strategi ST 

  Strategi ST adalah strategi yang digunakan untuk mengatasi ancaman 

dengan cara memanfaatkan kekuatan yang dimiliki. 
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• Strategi WO 

  Strategi ini diimplementasikan secara merinci dengan cara mengoptimalkan 

peluang yang tersedia sambil meminimalkan keterbatasan atau kelemahan yang 

dimiliki. 

• Strategi WT 

Strategi ini merupakan strategi bagaimana menghindari ancaman dan 

meminimalkan kelemahan yang ada. 

 

G. Definisi Operasional  

Suatu hal yang bertujuan untuk mencegah kekeliruan dalam pemahaman 

dan menghindari ambiguitas. Oleh karena itu, perlu penjelasan lebih lanjut terkait 

maksud judul penelitian, dan definisi operasionalnya dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan adalah sebuah kegiatan yang mencerminkan usaha untuk 

memperbaiki, meningkatkan, atau memajukan sesuatu yang telah ada. 

2. Kawasan merupakan suatu bagian pada suatu wilayah maupun ruang yang 

membentuk satu kesatuan geografis, termasuk seluruh unsur terkait yang batas 

dan sistemnya ditetapkan berdasarkan aspek fungsional, memiliki ciri khusus, 

dan berfungsi utama sebagai tempat lindung dan budidaya. 

3. Kawasan perkotaan adalah suatu permukiman yang di dalamnya mencakup 

pusat utama beserta beberapa daerah yang terletak di wilayah yang melampaui 

batas wilayahnya, termasuk dalam klasifikasi sebagai daerah-daerah terpencil 

berupa daerah pinggiran atau suburban. 

4. Pertanian merupakan suatu tindakan mengelola sumber daya alam hayati 

dengan dukungan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen dengan 

tujuan untuk menghasilkan komoditas pertanian, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan, di dalam 

suatu agroekosistem. 

5. Potensi adalah sebuah aspek yang menampilkan kapabilitas, kemampuan, 

kekuatan, atau daya yang memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi 

bentuk yang lebih besar. 
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6. Urban Farming adalah aktivitas yang dilaksanakan dengan memaksimalkan 

pemanfaatan lahan yang terbatas di dalam kota untuk kegiatan pertanian. 

7. Karakteristik pertanian perkotaan (urban farming) adalah berbagai macam 

sistem produksi pertanian yang digunakan dalam melakukan aktivitas urban 

farming. 

8. Pelaku urban farming adalah suatu kelompok masyarakat yang dapat mencakup 

individu, keluarga, dan kelompok tani yang aktif melakukan kegiatan urban 

farming.  

9. Tujuan urban farming adalah berbagai hal yang ingin dicapai baik itu berupa 

konsumsi internal, kegiatan rekreasi, peningkatan kesejahteraan sosial, 

pendidikan, penelitian, dan penciptaan lapangan pekerjaan..  

10. Lokasi pertanian perkotaan (urban farming) adalah merujuk pada tempat di 

mana kegiatan pertanian perkotaan dilaksanakan. 

11. Teknik urban farming adalah teknik pengelolaan yang dilakukan maupun yang 

diterapkan dalam kegiatan pertanian perkotaan. 

12. Ukuran adalah dimensi lahan urban farming dapat bervariasi, mulai dari 

puluhan hingga ribuan meter persegi. 

13. Produk atau hasil urban farming adalah hasil dari berbagai komoditas, seperti 

buah, sayur, tanaman hias, obat-obatan, bunga, dan bibit. 

14. Ruang terbuka hijau merujuk pada lahan yang panjang maupun berkelompok, 

yang pemanfaatannya bersifat terbuka dan dapat digunakan untuk pertumbuhan 

tanaman. 

15. Lahan adalah sebuah segmen dari penampang bumi yang melibatkan tanah, 

batuan, mineral, dan substansi cair yang terkandung di dalamnya, yang terdapat 

fungsi khusus yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 

16. Pangan adalah sebuah substansi yang didapatkan dari sumber hayati dan air, 

baik yang mengalami proses pengolahan maupun yang tidak. 

17. Perkotaan adalah suatu kawasan tinggal yang mencakup kota utama dan 

wilayah yang dipengaruhinya di luar batas wilayahnya, termasuk daerah 

pinggiran atau kawasan suburban. 



43 

 

 

 

18. Ketahanan Pangan merujuk pada adanya pangan dan kemampuan individu 

untuk memperolehnya. 

19. SWOT adalah metode terstruktur untuk mengenali faktor-faktor dan strategi 

yang paling sesuai di antara elemen-elemen tersebut. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Tidung 

1. Letak Geografis 

Kelurahan Tidung menjadi salah satu dari dua belas kelurahan yang terletak 

di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, dimana Kelurahan Tidung sendiri 

berbatasan dengan Kelurahan Buakana di sebelah utara, Kelurahan Gunung Sari di 

sebelah selatan, Kelurahan Bonto Makkio di sebelah Timur dan Kelurahan Banta-

Bantaeng di sebelah barat. Menurut jaraknya, jarak Kelurahan Tidung ke Ibukota 

Kecamatan yaitu sebesar 2 km. Sedangkan, jarak Kelurahan Tidung ke Ibukota 

Kabupaten/Kota yaitu sebesar 8 km. 

2. Wilayah Administrasi 

Adapun kode wilayah yang terdapat pada Kelurahan Tidung yaitu  

73.71.03.1012 dan mempunyai luas wilayah yaitu seluas 89 km2 yang keseluruhan 

wilayahnya adalah dataran. Kelurahan Tidung memiliki 8 RW dan 39 RT. Titik 

koordinat Kelurahan Tidung yaitu 5°10'13.7"S-119°26'29.8"E. 

3. Demografi 

Jumlah penduduk di Kelurahan Tidung pada tahun 2021 mencapai 14.444 

orang, terdiri dari 7.397 jiwa perempuan dan 7.047 jiwa laki-laki. Dapat dilihat pada 

data tersebut yang mengindikasikan bahwa populasi penduduk pria di kelurahan 

tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. 

4. Aspek Fisik Dasar 

a. Topografi dan Jenis Tanah 

Kelurahan Tidung merupakan kelurahan dengan kemiringan lahan 0-2° 

(datar) dari permukaan laut dan kemiringan lahan 3-15° (bergelombang). Jenis 

tanah pada Kelurahan Tidung yaitu tanah inceptisol. 

b. Klimatologi 

Kondisi klimatologi di Kelurahan Tidung terdiri atas iklim sedang hingga 

tropis dengan suhu udara rata-rata antara 26°C sampai dengan 29°C. Intensitas 

curah hujan tertinggi berlangsung antara bulan Desember hingga bulan Maret. 
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c. Hidrologi 

Kelurahan Tidung merupakan salah satu kelurahan dengan sumber mata air 

yang memadai sebagai sumber air bersih. Mata air masyarakat di Kelurahan Tidung 

bersumber pada PDAM atau sumur bor. 

5. Sejarah Kelurahan Tidung 

Nama "Tidung" sendiri berasal dari nama seorang individu yang bernama 

Daeng Ritidung, yang merupakan keturunan Raja Tallo ke VII, yaitu Imalingkan 

Daeng Manyori. Pada awalnya, Kelurahan Tidung termasuk dalam wilayah 

Kabupaten Gowa, dan pada tahun 1971, wilayah ini menjadi bagian dari Kota 

Makassar. Kelurahan Tidung menjadi tempat berkumpulnya pemuda yang 

bergabung sebagai prajurit kerajaan Gowa yang bersiap untuk melawan VOC. 

B.  Karakteristik Pertanian Perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung 

Kota Makassar 

 Karakteristik pertanian perkotaan (urban farming) terdapat profil responden 

yang memperlihatkan ciri-ciri demografis responden atau sampel penelitian yang 

terbagi dalam jenis kelamin, usia, dan status pekerjaan untuk memudahkan dalam 

menentukan karakteristik pelaku kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar.  

1) Jenis Kelamin 

Berikut tabel 8, yang menampilkan total responden menurut jenis kelamin 

yang terdapat di Kelurahan Tidung yang melakukan kegiatan urban farming. 

Tabel 8. Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 3 

2. Perempuan 9 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

Pada tabel 8, menunjukkan responden pada tabel di atas terdiri dari 3 orang pria 

dan 9 wanita. Perbedaan yang signifikan dalam persentase antara partisipan pria 

dan wanita menunjukkan bahwa kegiatan pertanian perkotaan dapat diikuti oleh 

setiap individu, baik pria maupun wanita.  
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2) Usia 

Berikut tabel 9, yang menampilkan jumlah responden menurut usia yang 

terdapat di Kelurahan Tidung yang melakukan kegiatan urban farming. 

Tabel 9. Jumlah Responden Menurut Usia Tahun 2023 

No. Usia Jumlah 

1. 30-40 Tahun 6 

2. 40-50 Tahun 5 

3. 50-60 Tahun 1 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 9, dapat diidentifikasi bahwa sebagian besar usia 

partisipan didominasi oleh kelompok usia 30-40 tahun sebanyak 6 orang,  kemudian 

diikuti oleh kelompok usia  40-50 tahun sebanyak 5 orang sedangkan terakhir 

kelompok usia 50-60 tahun sebanyak 1 orang. 

3) Pekerjaan 

Berikut tabel 10, yang menampilkan jumlah responden menurut pekerjaan 

yang terdapat di Kelurahan Tidung yang melakukan kegiatan urban farming. 

Tabel 10. Jumlah Responden Menurut Pekerjaan Tahun 2023 

No. Pekerjaan Jumlah 

1. IRT 4 

2. Pegawai Swasta 2 

3. PNS 1 

4. Pensiunan 1 

5. Wiraswasta 4 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

Berdasarkan tabel 10, dapat disimpulkan bahwa status pekerjaan yang 

dimiliki oleh responden yaitu Ibu Rumah Tangga (IRT) dan wiraswasta sebanyak 

4 orang, yang kemudian diikuti oleh pegawai swasta sebanyak 2 orang, Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan sebanyak 1 orang. 

Berdasarkan profil responden tersebut maka dapat menjawab hasil 

penelitian mengenai karakteristik kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) di 

Kelurahan Tidung. Pada bagian karakteristik ini terdapat beberapa indikator 

karakteristik yang ingin di ketahui, adapun 6 (enam) kriteria indikator yaitu: 
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1) Pelaku urban farming 

Kelurahan Tidung menjadi salah satu dari banyaknya kelurahan di Kota 

Makassar yang telahh mengimplementasikan kegiatan pertanian perkotaan (urban 

farming) dan memiliki lokasi yang kondusif untuk dilakukan pertanian perkotaan, 

namun dari kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) tersebut yang dilakukan 

belum sepenuhnya maksimal sehingga masih belum optimal dan sangat mudah 

dikalahkan oleh sektor lainya dalam pengembangan di perkotaan tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, masyarakat di Kelurahan Tidung 

memiliki kesadaran dan kemauan yang besar untuk melakukan kegiatan pertanian 

perkotaan namun, belum semua Masyarakat dapat menyadari pentingnya 

melakukan kegiatan pertanian perkotaan yang baik dan benar mulai dari 

penanaman, penumbuhan, dan panen hasil pertanian perkotaan yang mengasilkan 

produk yang berkualitas.   

Masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari mengenai pentingnya 

pengembangan pertanian perkotaan ini sehingga diperlukan pembinaan sumber 

daya manusia. Di Kelurahan Tidung terdapat 12 responden yang telah dipilih 

dengan cara non probability sampling menggunakan sampel jenuh dengan 

melakukan sensus penduduk dengan kriteria yaitu penduduk yang melakukan 

kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) yang dilakukan baik secara 

individual, kelompok tani, dan komunitas. Berikut tabel 11, yang menunjukkan 

jumlah pelaku kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung. 

    Tabel 11. Jumlah Pelaku Urban Farming di Kelurahan Tidung Tahun 2023 

No. Pelaku Urban Farming Jumlah 

1. Individual 9 

2. Kelompok Tani 2 

3. Komunitas 1 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

1. Individual 

Berdasarkan tabel 11, jumlah pelaku kegiatan pertanian perkotaan secara 

individual sebanyak 9 orang, yang dimana pada Kelurahan Tidung masyarakatnya 

didominasi secara individual dengan melakukan kegiatan pertanian perkotaan 



48 

 

 

 

(urban farming) pada lahan milik sendiri atau lahan privat yang berada di 

pekarangan perumahan masyarakat itu sendiri atau pada lahan yang masih satu 

jangkauan dengan rumah yang ditempati. 

2. Kelompok Tani 

Berdasarkan tabel 11, jumlah pelaku kegiatan pertanian perkotaan yang 

tergabung dalam kelompok tani sebanyak 2 kelompok tani. Berikut penjelasan 

mengenai kelompok tani yang terdapat di Kelurahan Tidung Kota Makassar. 

a) Kelompok Wanita Tani A’ Julu Ati 

Kelompok Wanita Tani A’Julu Ati yang merupakan satu-satunya kelompok 

tani aktif. Adapun luas lahan untuk kegiatan pertanian perkotaan yaitu sebesar 

121.71 m2 dimana jumlah anggota yang dimiliki sebanyak 39 orang, untuk hasil 

panen kelompok Wanita Tani  A’Julu Ati dimana para anggota kelompok pertanian 

ini saling bekerja sama untuk pemasaran hasil panen mereka yang dijual kepada 

masyarakat sekitar, selain untuk dijual, sisa hasil panen yang masih tersedia akan 

digunakan para anggota kelompok untuk dikonsumsi sendiri.  

Untuk pemasaran Kelompok Waita Tani A’Julu Ati sendiri biasanya 

sebanyak 50% untuk dijual kepada Masyarakat sekitar dan 50% nya lagi di 

konsumsi sendiri untuk anggota kelompok tani atau terkadang ketua kelompok tani 

akan mengadakan sebuah acara dengan mengelola hasil panen menjadi berbagai 

masakan untuk dibagikan ke masyarakat sekitar dan anggota kelompok tani. 

b) Kelompok Tani Sekar 

Untuk kelompok tani Sekar sendiri memiliki luas lahan yaitu sebesar 50m2, 

jumlah anggotanya tidak menentu dikarenakan hanya masyarakat sekitar yang 

bergantian merawat dan menyiram tanaman yang ada, dan untuk saat ini kelompok 

tani ini masih semi aktif dikarenakan banyaknya tanaman yang kering dikarenakan 

musim kemarau yang berkepanjangan. Untuk Kelompok Wanita Tani Sekar yaitu 

100% hasil dari urban farming di konsumsi sendiri dan terkadang membuat suatu 

acara dari hasil panen untuk memperat tali persaudaraan antar Masyarakat yang 

terdapat di Kelurahan Tidung. 
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3. Komunitas 

Berdasarkan tabel 11, jumlah pelaku kegiatan pertanian perkotaan yang 

terdapat di Kelurahan Tidung yaitu sebanyak 1 komunitas yakni, urban farming 

milenial yang memiliki luas lahan sebesar 137 m2. Jumlah anggota pada komunitas 

ini sebanyak 6 orang.  Namun, untuk saat ini komunitas tersebut tidak se-aktif 

beberapa tahun sebelumnya dikarenakan pergantian pengelola dan hal lainnya. 

2) Lokasi urban farming 

Lokasi urban farming di Kelurahan Tidung sangat terbatas dikarenakan 

berada dipermukiman padat penduduk, sehingga masyarakat harus dengan baik 

mengelola setiap lahan yang ada. Adapun lokasi pertanian perkotaan (urban 

farming) yang terdapat pada Kelurahan Tidung yaitu pada tabel 12. 

Tabel 12. Lokasi Urban Farming di Kelurahan Tidung Tahun 2023 

No. Lokasi Urban Farming Jumlah 

1. Kebun 3 

2. Pekarangan Rumah 9 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

1. Kebun 

Berdasarkan tabel 12, lokasi kegiatan pertanian perkotaan yang dilakukan 

di Kebun sebanyak 3 yaitu lokasi yang digunakan oleh kelompok tani dan 

komunitas. Mereka membuat kebun dengan memanfaatkan lahan kosong yang 

belum difungsikan sehingga lahan tersebut bersifat sementara. Lahan-lahan yang 

dijadikan kebun yakni lahan kosong dan kebun pribadi milik warga. Adapun 

lokasi urban farming yang dilakukan di kebun dapat dilihat pada gambar 5 dan 

letak lokasi urban farming yang dilakukan di kebun dapat di lihat pada gambar 

7. 
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Gambar 5. Pertanian Perkotaan di Kebun 

2. Pekarangan Rumah 

Berdasarkan tabel 12, kegiatan pertanian perkotaan yang dilakukan di 

pekarangan rumah sebanyak 9 orang. Masyarakat di Kelurahan Tidung sendiri 

lebih banyak melakukan aktivitas pertanian perkotaan menggunakan tanaman 

hortikultura yaitu baik berupa sayur, buah, serta tanaman yang dijadikan sebagai 

tanaman hiasan di pekarangan rumah Masyarakat. dikarenakan rumah                    

masyarakat yang memiliki pekarangan yang sempit dan terbatas dan terdapat juga 

masyarakat yang memanfaatkan lahan kosong yang terdapat di depan maupun 

di samping rumah mereka yang lokasi tersebut masih satu lingkungan dengan 

rumahnya untuk melakukan aktivitas pertanian perkotaan yang lebih luas. 

Adapun contoh pertanian perkotaan yang dilakukan pada pekarangan 

rumah dapat dilihat pada gambar 6 berikut dan persebaran letak lokasi pertanian 

perkotaan yang dilakukan di pekarangan rumah juga dapat dilihat pada gambar 

8. 

   

 Gambar 6. Pertanian Perkotaan di Pekarangan Rumah 

3) Teknik urban farming 

Kegiatan urban farming dilakukan dengan beberapa teknik tertentu 

dikarenakan ketersediaan lahan yang terbatas di perkotaan, beberapa teknik urban 

farming tersebut diantarnya yaitu konvensional, vertikultur, hidroponik, dan 
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sebagainya. Teknik tersebut digunakan dengan menyesuaikan lahan yang tersedia. 

Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam kegiatan pertanian perkotaan ada 

di        Kelurahan Tidung dapat dilihat pada tabel 13. 

Tabel 13. Teknik Urban Farming di Kelurahan Tidung Tahun 2023 

No. Teknik Urban Farming Jumlah 

1. Konvensional 4 

2. Hidroponik 1 

3. Polybag 5 

4. Konvensional dan Polybag 2 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

1. Hidroponik 

Berdasarkan tabel 13, banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan 

pertanian perkotaan (urban farming) menggunakan teknik hidroponik yaitu 

sebanyak 1 orang yaitu komunitas. Hidroponik sendiri merupakan budidaya 

menanam dengan cara memanfaatkan media tanam berupa air. Di Kelurahan 

Tidung masih tergolong kurang yang menggunakan teknik hidroponik dikarenakan 

biaya untuk membuat hidroponik ini memerlukan biaya yang sangat besar 

dikarenakan banyak peralatan yang harus disiapkan. Adapun contoh kegiatan urban 

farming yang menggunakan Teknik hidroponik dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Pertanian Perkotaan Menggunakan Teknik Hidroponik di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar 

2. Konvensional 

Berdasarkan tabel 13, banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan 

pertanian perkotaan (urban farming) menggunakan teknik konvensional yaitu 

sebanyak 4 orang. Masyarakat di Kelurahan Tidung lebih banyak menggunakan 
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teknik konvensional dalam melakukan kegiatan pertanian perkotaan  menggunakan 

media tanah. Hal ini dikarenakan teknik konvensional lebih sederhana dan tidak 

memerlukan biaya yang besar. Adapun contoh kegiatan urban farming yang 

menggunakan teknik konvensional dapat dilihat pada gambar 16. 

 

Gambar 10. Pertanian Perkotaan Menggunakan Teknik Konvensional di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar 

3. Polybag 

Berdasarkan tabel 13, banyaknya masyarakat yang melakukan kegiatan 

pertanian perkotaan (urban farming) menggunakan polybag yaitu sebanyak 5 

orang. Penggunaan polybag juga banyak digunakan dalam kegiatan pertanian 

perkotaan ini dikarenakan penggunaannya mudah dan tidak membutuhkan  banyak 

tempat. Adapun contoh kegiatan urban farming yang menggunakan polybag dapat 

dilihat pada gambar 11. Untuk peta persebaran lokasi berdasarkan teknik urban 

farming dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 11. Pertanian Perkotaan Menggunakan Polybag di Kelurahan 

Tidung Kota Makassar 
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Gambar 7. Peta  Lokasi Kebun  Urban Farming  di Kelurahan Tidung
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Gambar 8. Peta  Lokasi Pekarangan Rumah Urban Farming di Kelurahan Tidung 
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Gambar 12. Peta Persebaran Lokasi  Berdasarkan Teknik Urban Farming di Kelurahan Tidung
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4) Hasil urban farming 

Hasil urban farming biasanya menghasilkan beberapa jenis tanaman yang 

dapat diperoleh manfaatnya diantaranya meliputi tanaman pangan, herbal, dan 

hortikultura yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun hasil yang 

diperoleh dalam kegiatan pertanian perkotaan ada di  Kelurahan Tidung dapat 

dilihat pada tabel 14 yaitu sebagai berikut. 

Tabel 14. Hasil Urban Farming di Kelurahan Tidung Tahun 2023 

No. Hasil Urban Farming Jumlah 

1. Tanaman Hortikultura 9 

2. Tanaman Herbal 3 

Total  12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023  

Berdasarkan tabel 14, terdapat beberapa hasil urban farming yaitu untuk 

hasil urban farming berupa tanaman hortikultura yang berupa sayur maupun buah-

buahan sebanyak 9, serta untuk hasil tanaman herbal sebanyak 3. Adapun jenis hasil 

tersebut pada tanaman hortikultura berupa berupa buah-buahan seperti: jeruk, dan 

anggur. Adapun untuk tanaman hortikultura berupa sayur-sayuran yaitu selada, 

cabai, terong, kangkung dan bayam. Untuk tanaman herbal berupa serai dan kunyit. 

Berikut tabel 15, jumlah banyaknya hasil dalam satu kali panen. 

Tabel 15. Jumlah Produksi Setiap Panen  

No. Pelaku Urban Farming Hasil Satu Kali Panen 

1. Individual 250 gr - 5 kg 

2. Kelompok Tani 250 gr - 10 kg 

3. Komunitas  5 - 10 kg 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

Untuk jumlah produksi setiap panen untuk ketiga pelaku urban farming 

yaitu tidak menentu, terutama untuk kelompok tani yang menanam beberapa 

macam tanaman, dimana setiap tanaman memiliki jumlah produksi yang berbeda 

pada saat waktu panen.  

5) Tujuan urban farming 

Urban farming dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan baik itu untuk 

peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta tujuan-tujuan lainnya yang 
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ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan yang didapatkan setelah dilakukannya 

kegiatan urban farming di Kelurahan Tidung yaitu: 

1. Konsumsi Sendiri 

Untuk tujuan urban farming yaitu konsumsi sendiri dilakukan oleh 

masyarakat serta kelompok wanita tani apabila terdapat sisa panen yang belum 

habis terjual. Sehingga masyarakat yang memiliki pertanian perkotaan merasakan 

bahwa cukup  terpenuhinya dari kebutuhan pangan bagi rumah tangga dan juga 

memiliki persedian pangan di rumah.  

2. Meningkatkan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 

Tujuan urban farming yang dimana untuk meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial ini dilakukan oleh kelompok wanita tani dan komunitas, 

dimana hasil panen tersebut di jual kepada masyarakat sekitar maupun orang lain. 

Sehingga baik itu kelompok tani, komunitas, maupun masyarakat sangat merasakan 

manfaat dari kegiatan urban farming dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan 

sosial dikarenakan dengan dilakukannya kegiatan tersebut dapat meningkat 

persediaan pangan di rumah tangga walaupun tidak dalam skala besar.  

Selain itu, dalam melakukan kegiatan urban farming merupakan kegiatan 

tanam-menanam oleh kelompok tani yang saling memberikan hasil panen, saling 

bertukar bibit sayuran, buah-buahan, saling bertukar pikiran dan berbagi 

pengalaman serta menjual hasil panen dalam meningkatkan perekonomian dan 

kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Tidung. Untuk presentasi pada tujuan 

urban farming ini masih sedikit, dikarenakan peningkatan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi ini hanya dipusatkan pada kelompok wanita tani dan untuk masyarakat 

lainnya masih belum ada yang melakukan pertanian perkotaan untuk tujuan 

peningkatan ekonomi maupun kesejahteraan sosial. 

3. Pendidikan  

Kegiatan urban farming yang bertujuan untuk pendidikan ini dilakukan oleh 

sebuah komunitas urban farming yang terdapat di Kelurahan Tidung yaitu, 

Millenial Urban Farming. Selain tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan 

kesejahteraan social, komunitas ini juga melakukan tujuan pendidikan yang 

berguna untuk memberikan nilai edukasi yaitu dengan melakukan edukasi tentang 
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pengetahuan tentang cara menanam dan merawat beberapa tanaman tertentu seperti 

selada. Berikut tabel 16,  jumlah pengunjung yang melakukan pendidikan di 

Komunitas Millenial Urban Farming.  

      Tabel 16. Jumlah Pengunjung Dengan Tujuan Urban Farming Pendidikan 

No. Tahun Jumlah Pengunjung 

1. 2021 38 orang 

2. 2022 45 orang 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

Adapun jumlah pengunjung berdasarkan tabel 16 yang melakukan 

pendidikan di komunitas Millenial Urban Farming pada tahun 2021 sebanyak 38 

orang dan pada tahun 2022 sebanyak 45 orang. Namun, pada tahun 2023 komunitas 

tersebut sudah tidak seaktif tahun-tahun sebelumnya sehingga, untuk tujuan 

pendidikan itu sendiri belum dilakukan lagi. 

6) Kepemilikan lahan urban farming 

Kepemilikan lahan menjadi hal yang sangat penting jika ingin dilakukanya 

kegiatan urban farming, dikarenakan sebuah lahan harus memiliki perizinan yang 

jelas dari pemilik lahan agar kedepannya tidak mengalami kejadian yang tidak 

diinginkan. Adapun kepemilikan lahan pada aktivitas pertanian perkotaan di 

Kelurahan Tidung yaitu pada tabel 17. 

Tabel 17. Kepemilikan Lahan Urban Farming di Kelurahan Tidung 

Tahun 2023 

No. Kepemilikan Lahan Urban Farming Jumlah 

1. Milik Sendiri 10 

2. Milik Komunitas 2 

Total 12 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

A. Komunitas 

Berdasarkan tabel 17, kepemilikan lahan milik komunitas urban farming 

yang terdapat di Kelurahan Tidung sebanyak 2 kepemilikan lahan, dimana kebun 

komunitas ini dimanfaatkan oleh kelompok tani Wanita serta komunitas yang 

terdapat di Kelurahan Tidung. Menurut Churiyah et al., (2022) kelompok wanita 

tani atau kelompok urban farming harus memiliki keterampilan yang sangat baik 

untuk mengelola pertanian. Keterampilan ini melibatkan sejumlah kemampuan, 
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termasuk keahlian dalam pengelolaan lahan, pembuatan media tanam, perawatan 

tanaman, produksi pupuk alami, serta kegiatan panen dan pengolahan hasil setelah 

panen. 

B. Milik Sendiri 

Berdasarkan tabel 17, kepemilikan lahan milik sendiri urban farming yang 

terdapat di Kelurahan Tidung sebanyak 10 kepemilikan lahan milik sendiri, dimana 

tren urban farming di perkotaan terjadi seiringan dengan minat masyarakat yang 

ingin menjalankan pola hidup sehat, urban farming diartikan sebagai bercocok 

tanam di lingkungan rumah perkotaan. Di Kelurahan Tidung sendiri masyarakat 

lebih banyak melakukan kegiatan urban farming di lahah milik sendiri, yang mana 

masyarakat memanfaatkan kelebihan tanah untuk menanam tanaman baik berupa 

sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman obat dan lain sebagainya 

dengan menggunakan media tanam air dan tanah untuk beberapa jenis tanaman 

tertentu untuk dikembangkan dan dikonsumsi. 

 

C. Strategi Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) di 

Kelurahan Tidung Kota Makassar 

Kelurahan Tidung merupakan kelurahan yang memiliki perkembangan 

yang sangat signifikan dalam berbagai bidang salah satunya yaitu dalam bidang 

pertanian perkotaan, dapat dilihat dari besarnya antusiasme dan ketertarikan 

masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan kegiatan pertanian perkotaan 

tersebut dikarenakan memiliki berbagai manfaat baik dalam aspek pangan maupun 

ruang terbuka hijau di perkotaan. Cukup tingginya antusiasme masyarakat dalam 

melakukan kegiatan pertanian perkotaan maka, dapat dikatakan bahwa secara 

langsung Kelurahan Tidung merupakan salah satu kelurahan yang dapat dilakukan 

pengembangan mengenai kegiatan pertanian perkotaan dan telah meningkatkan 

minat bagi masyarakat sekitar. Sehingga metode yang akan digunakan untuk 

mengetahui strategi pengembangannya yaitu menggunakan analisis swot.  

Metode ini melibatkan dua langkah penyelesaian, yaitu tahap kualitatif dan 

tahap kuantitatif yang diuraikan sesuai dengan kondisi asli di lapangan. 

Selanjutnya, dilakukan perumusan strategi untuk langkah-langkah selanjutnya. 
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Dalam menganalisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan pertanian 

perkotaan di Kelurahan Tidung, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Tahap Kualitatif 

Tahap kualitatif ini dilakukan analisis berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan dari hasil observasi dan diperkuat oleh informan atau sampel yang 

telah ditentukan dan memenuhi kriteria. Adapun tahapan kualititatif berdasarkan 

faktor lingkungan internal dan eksternal dalam pengembangan pertanian perkotaan 

(urban farming) di Kelurahan Tidung yaitu: 

Tabel 18. Hasil Analisis Tahap Kualitatif Kelurahan Tidung 

 

                     Eksternal 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Internal 

Peluang 

1. Terdapat beberapa lahan 

yang dapat dikembangkan 

untuk kegiatan pertanian 

perkotaan. 

2. Kegitan pertanian perkotaan 

dapat meningkatkan 

pendapatan dan 

kesejahteraan masyarakat. 

3. Terdapat program dari 

pemerintah yang bertujuan 

untuk menghijaukan 

kawasan perkotaan. 

4. Terdapat masyarakat dan 

kelompok tani yang telah 

melakukan kegiatan 

pertanian perkotaan. 

Ancaman 

1. Urban farming yang tidak 

dikelola secara baik juga 

berpotensi untuk 

menimbulkan permasalahan 

lingkungan. 

2. Adanya  serangan  hama  

yang merusak hasil panen. 

3. Kegiatan bercocok tanam 

dianggap kurang menarik 

dan dianggap tidak cocok 

dilakukan oleh penduduk 

perkotaan dalam kehidupan 

sehari-hari.. 

 

Kekuatan 

1. Kelurahan Tidung 

merupakan lokasi 

yang kondusif untuk 

dilakukan kegiatan 

pertanian perkotaan. 

2. Sarana dan prasarana 

yang memadai dalam 

membantu 

pengembangan 

kegiatan pertanian 

perkotaan di 

Kelurahan Tidung. 

3. Alat dan bahan yang 

dibutuhkan untuk 

menjalankan 

pertanian perkotaan 

dapat dengan mudah 

SO Strategy : 

1. Identifikasi area yang sesuai 

untuk melakukan kegiatan 

pertanian perkotaan (urban 

farming). 

2. Eksplorasi teknologi 

pertanian inovatif untuk 

memaksimalkan hasil pada 

lahan yang terbatas. 

3. Menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan 

untuk masyarakat setempat 

mengenai  pertanian 

perkotaan (urban farming). 

4. Melibatkan masyarakat 

setempat dalam program-

ST Strategy 

1. Menerapkan sistem 

pengelolaan limbah organik 

dan daur ulang untuk 

mengurangi dampak 

lingkungan. 

2. Menerapkan pengendalian 

hama dan penyakit 

menggunakan metode alami. 

3. Mengumpulkan umpan balik 

dan saran untuk merancang 

urban farming yang lebih 

sesuai dengan konteks 

kawasan perkotaan. 
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diperoleh di sekitar 

lokasi kegiatan. 

4. Sebuah aktivitas yang 

memiliki manfaat 

positif jika 

diimplementasikan 

dalam lingkungan 

perkotaan, baik untuk 

meningkatkan 

ketahanan pangan 

maupun ketersediaan 

area hijau. 

5. Akses informasi 

mengenai kegiatan 

pertanian perkotaan 

di Kelurahan Tidung 

mudah di dapatkan. 

6. Terdapat 

kelembagaan yang 

bergerak di bidang 

pertanian seperti 

kelompok tani. 

 

program kesejahteraan 

sosial. 

 

 

 

 

Kelemahan 

1. Masyarakat masih 

cukup banyak yang 

tidak tahu mengenai 

aktivitas pertanian 

perkotaan (urban 

farming). 

2. Biaya  operasional  

selama pelaksanaan  

program  di  tanggung 

oleh masyarakat. 

3. Ketidakminatan 

terhadap pertanian 

perkotaan disebabkan 

kurangnya 

ketertarikan akibat 

ketidaksesuaian 

dengan aktivitas 

perkotaan. 

4. Terdapat beberapa 

lahan bekas aktivitas 

WO Strategy 

1. Membangun kemitraan 

dengan lembaga non-

pemerintah, organisasi 

nirlaba, atau perusahaan 

swasta yang mungkin 

bersedia mendukung 

kegiatan urban farming. 

2. Mengevaluasi dan menata 

ulang lahan terbengkalai 

agar dapat dioptimalkan 

untuk urban farming. 

3. Mengadakan kampanye 

kesadaran untuk 

meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang manfaat 

urban farming. 

WT Strategy 

1. Membuat program 

promosi yang menyoroti 

manfaat sosial, ekonomi, 

dan lingkungan dari 

pertanian perkotaan. 

2. Mendorong penggunaan 

benih varietas lokal yang 

lebih tahan terhadap 

serangan hama.  

3. Membangun proyek 

demonstrasi pertanian 

perkotaan yang dapat 

menjadi contoh nyata bagi 

masyarakat. 

4. Melakukan penilaian 

menyeluruh terhadap lahan 

terbengkalai untuk menilai 

tingkat kerusakan dan 

potensi rehabilitasi. 
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    Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023  

Dari tabel di atas, dapat diketahui faktor-faktor strategis dalam matriks 

SWOT. Matriks ini menciptakan empat kemungkinan alternatif strategis yaitu 

strategi S-O (Strengths – Oppurtunities), strategi S-T (Strengths – Threats), strategi 

W - O (Weakness – Oppurtunities) dan strategi W-T (Weakness – Threats). 

Beberapa alternatif yang sesuai pada pengembangan pertanian perkotaan (urban 

farming) di Kelurahan Tidung yaitu : 

1. Strategi SO 

Berikut adalah strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan  

pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung dengan memanfaatkan 

kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) yang tersedia: 

a. Identifikasi area-area yang sesuai untuk melakukan kegiatan pertanian 

perkotaan (urban farming). 

b. Eksplorasi teknologi pertanian inovatif untuk memaksimalkan hasil pada lahan 

yang terbatas. 

c. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat 

setempat mengenai  pertanian perkotaan (urban farming). 

d. Melibatkan masyarakat setempat dalam program-program kesejahteraan 

sosial, seperti penyediaan bantuan pangan bagi keluarga kurang mampu. 

2. Strategi S-T  

Berikut adalah strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan  

pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung dengan memanfaatkan 

kekuatan (strengths) untuk mengatasi ancaman (threats) yang ada adalah sebagai 

berikut: 

pertanian perkotaan 

yang terbengkalai. 

5. Kurangnya 

penyuluhan dari 

kelembagaan atau 

pemerintah setempat 

mengenai aktivitas 

pertanian perkotaan. 
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3. Strategi W-O  

Berikut adalah strategi yang dapat diimplementasikan dalam pengembangan  

pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung dengan meminimalkan 

kelemahan (weakness) untuk memanfaatkan peluang (oppurtunities) yang ada 

adalah sebagai berikut : 

a. Membangun kemitraan dengan lembaga non-pemerintah, organisasi nirlaba, 

atau perusahaan swasta yang mungkin bersedia mendukung kegiatan urban 

farming. 

b. Mengadakan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang manfaat urban farming. 

c. Mengevaluasi dan menata ulang lahan terbengkalai agar dapat dioptimalkan 

untuk urban farming. 

4. Strategi W-T  

 Berikut adalah strategi yang dapat diimplementasikan dalam 

pengembangan  pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan Tidung dengan 

meminimalkan kelemahan (weakness) dan menghindari ancaman (threats) yang 

ada adalah sebagai berikut : 

a. Program promosi yang menyoroti manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari 

pertanian perkotaan. 

b. Mendorong penggunaan benih varietas lokal yang lebih tahan terhadap 

serangan hama.  

c. Membangun proyek demonstrasi pertanian perkotaan yang dapat menjadi 

contoh nyata bagi masyarakat. 

d. Melakukan penilaian menyeluruh terhadap lahan terbengkalai untuk menilai 

tingkat kerusakan dan potensi rehabilitasi. 

a. Menerapkan sistem pengelolaan limbah organik dan daur ulang untuk 

mengurangi dampak lingkungan. 

b. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit menggunakan metode alami. 

c. Mengumpulkan umpan balik dan saran untuk merancang urban farming yang 

lebih sesuai dengan konteks kawasan perkotaan. 
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2. Tahap Kuantitatif 

Adapun tahapan kuantitatif berdasarkan faktor lingkungan internal dan 

eksternal dalam pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) di Kelurahan 

Tidung yaitu: 

1) Pembobotan Strategi Faktor Internal 

Melalui analisis faktor internal dengan matriks IFAS, maka diperoleh 

faktor-faktor kekuatan yang dapat dikembangkan dan faktor kelamahan yang dapat 

diminimalkan pada aktivitas pertanian perkotaan di Kelurahan Tidung, maka 

kemudian dilakukan pembobotan faktor internal berdasarkan faktor kekuatan dan 

kelemahan yang terdapat pada aktivitas pertanian perkotaan yang dihitung melalui 

perhitungan analisis SWOT, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 19. Pembobotan Strategi Faktor Internal 

No. Kekuatan (Strength) Rating Bobot Total 

1. 

Kelurahan Tidung merupakan lokasi 

yang kondusif untuk dilakukan 

pertanian perkotaan 3,2 0,09 0,30 

2. 

Sarana dan prasarana yang memadai 

dalam membantu pegembangan 

pertanian perkotaan di Kelurahan 

Tidung 3 0,09 0,27 

3. 

Peralatan dan bahan yang 

dibutuhkan untuk menjalankan 

pertanian perkotaan dapat dengan 

mudah diperoleh di sekitar lokasi 

kegiatan. 2,9 0,09 0,25 

4. 

Sebuah aktivitas yang memiliki 

manfaat positif jika 

diimplementasikan dalam 

lingkungan perkotaan, baik untuk 

meningkatkan ketahanan pangan 

maupun ketersediaan area hijau. 3,1 0,09 0,28 

5. 

Akses informasi mengenai kegiatan 

pertanian perkotaan di Kelurahan 

Tidung mudah didapatkan 2,8 0,08 0,23 

6. 

Terdapat kelembagaan yang yang 

bergerak di bidang pertanian seperti 

kelompok wanita tani 3,1 0,09 0,28 

Total Kekuatan 1,62 

No. Kelemahan (Weakness) Rating Bobot Total 

1. 

Masyarakat masih cukup banyak 

yang tidak tahu mengenai kegiatan 

pertanian perkotaan 3,07 0,09 0,28 
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2. 

Biaya operasional selama 

pelaksanaan kegiatan di tanggung 

oleh Masyarakat 3,10 0,09 0,28 

3. 

Ketidakminatan terhadap pertanian 

perkotaan disebabkan kurangnya 

ketertarikan akibat ketidaksesuaian 

dengan aktivitas perkotaan. 3,10 0,09 0,28 

4. 

Terdapat beberapa lahan bekas 

aktivitas pertanian perkotaan yang 

terbengkalai 3,27 0,10 0,32 

5. 

Kurangnya penyuluhan dari 

kelembagaan atau pemerintah 

setempat mengenai aktivitas 

pertanian perkotaan 3,17 0,09 0,30 

Total Kelemahan 1,46 

Selisih Kekuatan-Kelemahan = 1,62-1,46 = 0,16 

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

2) Pembobotan Strategi Faktor Eksternal 

Melalui analisis faktor eksternal dengan matriks EFAS, maka diperoleh 

faktor-faktor peluang dan ancaman pada aktivitas pertanian perkotaan yang 

dihitung melalui perhitungan analisis SWOT, berikut tabel pembobotan strategi 

factor eksternal: 

Tabel 20. Pembobotan Strategi Faktor Eksternal 

No. Peluang (Opportunity) Rating Bobot Total 

1. 

Terdapat beberapa lahan yang dapat dikelola 

kembali untuk dilakukan kegiatan pertanian 

perkotaan 4,63 0,20 0,92 

2. 

Kegiatan pertanian perkotaan dapat 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan 

Masyarakat 3,30 0,14 0,47 

3. 

Terdapat program pemerintah yang bertujuan 

untuk menghijaukan kawasan perkotaan 2,83 0,12 0,35 

4. 

Terdapat masyarakat dan kelompok tani yang 

telah melakukan kegiatan pertanian perkotaan 3,17 0,14 0,43 

Total Peluang 2,17 

No. Ancaman (Threat) Rating Bobot Total 

1. 

Urban farming yang tidak dikelola secara baik 

dapat berpotensi menimbulkan permasalahan 

lingkungan 3,20 0,14 0,44 

2. 

Adanya serangan hama yang merusak hasil 

panen 3,03 0,13 0,40 

3. 

Kegiatan bercocok tanam dianggap kurang 

menarik dan dianggap tidak cocok dilakukan 

oleh penduduk perkotaan dalam kehidupan 

sehari-hari. 3,10 0,13 0,41 
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  Total Ancaman  1,25 

Selisih Peluang-Ancaman = 2,17-1,25 = 0,92 

    Sumber: Hasil Analisis Tahun 2023 

 

 Berdasarkan hasil analisis SWOT pembobotan strategi internal dan 

eksternal pada Kelurahan Tidung diperoleh hasil x,y=(0.16,0.92) (positif, positif). 

Berada pada kuadran 1, posisi ini menandakan sebuah kelurahan yang kuat dan 

berpeluang. Rekomendasi strategi yang dapat diberikan yaitu strategi progresif, 

dimana strategi progresif menunjukkan bahwa Kelurahan Tidung dalam kondisi 

prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, 

memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Berikut gambar 

11 posisi kuadran pada Kelurahan Tidung. 

 

Gambar 13. Posisi Kuadran Aktivitas Pertanian Perkotaan di Kelurahan 

Tidung Kota Makassar 

 

D. Konsep Kajian Pandangan Islam Dengan Hasil Penelitian Strategi 

Pengembangan Pertanian Perkotaan (Urban Farming) 

Pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) adalah sebuah 

kegiatan dengan cara memanfaatkan lahan yang terbatas diperkotaan untuk 

aktivitas pertanian (Khasanah, 2021). Pertanian perkotaan adalah upaya yang 

difokuskan untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari 
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masyarakat kota. Tidak hanya itu, kehadiran kegiatan pertanian perkotaan juga turut 

berkontribusi dalam peningkatan dan penambahan area ruang terbuka hijau di 

tengah perkotaan (Hamzens & Moestopo, 2018). Aktivitas pertanian perkotaan 

(urban farming)  ini pun dapat dilakukan dengan mengubah lahan perkotaan yang 

terbatas seperti tempat tinggal (balkon, atap, atau lahan pekarangan), pinggir jalan, 

bahkan tepi sungai menjadi tempat berkebun yang produktif sehingga memudahkan 

masyarakat untuk melakukan aktivitas pertanian perkotaan ini guna untuk 

melakukan pengembangan pada kawasan perkotaan dalam bidang pertanian dan 

peningkatan ruang terbuka hijau. Dalam Al-Quran, terdapat banyak petunjuk yang 

mengisyaratkan pelaksanaan kegiatan pertanian perkotaan (urban farming), 

sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT yang menyatakan bahwa QS 

Abasa/80:26 yang berbunyi: 

َراضَ شَقًّاٍۙ  نَا الْا   ٢٦ثُرَّ شَقَقا
Terjemahnya: 

“Kemudian, Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.” 

 

Kementrian agama RI (2023), menafsirkan ayat tersebut sebagai langkah 

selanjutnya setelah hujan menyuburkan bumi, Allah memecah bumi dengan sangat 

baik. Bumi yang sebelumnya gersang menjadi subur kembali. Biji-bijian dalam 

tanah mulai tumbuh dan menembus permukaan tanah. Oleh karena itu, salah satu 

hal yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan kegunaan tanah atau lahan tersebut 

yaitu dengan melakukan kegiatan pertanian, salah satunya yaitu kegiatan pertanian 

perkotaan (urban farming) dikarenakan masyarakat yang memiliki lahan 

diperkotaan cenderung tidak dapat memaksimalkannya dengan baik dikarenakan 

masyarakat mengira bahwa kegiatan pertanian hanya dapat dilakukan di lahan yang 

luas, padahal sebenarnya terdapat kegiatan pertanian perkotaan (urban farming) 

yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang masyarakat 

punya, baik itu pekarangan rumah, lahan terlantar serta lahan lainnya yang memiliki 

peluang untuk dilakukan kegiatan pertanian perkotaan.   

Selain itu, bercocok tanam juga menjadi salah satu hal yang penting untuk 

dilakukan karena memiliki berbagai manfaat, sebagaimana Allah swt berfirman 

dalam QS Yusuf/12: 47 yang berbunyi: 
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برلىه
ْۢ
ا سرنا تُُّّا فَذَررواهر فِى َ دَابًَِ  فَمَا حَصَدا نىيْا   ٤٧مّ ىَّا تََاكرلروانَ    ۚ  اىلَّْ قلَىيالً ٖ  قاَلَ تَ زارَعروانَ سَباعَ سى

Terjemahnya: 

(Yusuf) berkata, “Bercocoktanamlah kamu tujuh tahun berturut turut! 

Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk 

kamu makan.” 

 

Kementrian agama RI (2023), menafsirkan ayat di atas yaitu setelah mendengar 

penuturan pelayan istana perihal mimpi raja, dia–Nabi Yusuf–pun berkata, 

“Menanggapi mimpi tersebut, saya menyarankan agar Anda segera bersiap-siap 

untuk terlibat dalam kegiatan bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut 

seperti biasa”. Setelah itu, hasil panen yang Anda peroleh sebaiknya dibiarkan di 

tangkainya agar dapat bertahan lama ketika disimpan di tempat yang aman. 

Ambillah hanya sebagian kecil dari hasil panen tersebut untuk dikonsumsi pada saat 

ini.  

Kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan penuh kecermatan, 

memperhatikan kondisi cuaca, jenis tanaman yang dipilih, sistem pengairan, dan 

aspek-aspek lainnya secara sungguh-sungguh. Hal ini sangat berkaitan dengan 

memadainya ketahanan pangan yang terdapat pada kawasan perkotaan dikarenakan 

dengan dilakukannya hal tersebut masyarakat perkotaan dapat memanfaatkan 

lahan-lahan yang ada untuk meningkatkan pangan di kawasan perkotaan. Dalam 

Riwayat Muslim, Nabi menganjurkan kegiatan bercocok tanam atau pertanian 

karena dianggap sebagai amalan yang memiliki nilai jariyah bagi pelakunya. Dari 

Anas bin Malik Rodhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa 

Sallam bersabda: 

 

 

 

Artinya:  

“Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman 

kemudian pohon/tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau 

binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Muslim) 

 

Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa hadis tersebut 

merupakan bukti yang jelas tentang anjuran Nabi shallallahualaihi wasallam 
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terhadap kegiatan bercocok tanam. Dalam bercocok tanam, terkandung dua manfaat 

penting, yakni manfaat dunia dan manfaat agama. Manfaat dunia dari kegiatan ini 

mencakup produksi yang melibatkan penyediaan bahan makanan. Bercocok tanam 

tidak hanya memberikan manfaat bagi petani itu sendiri, tetapi juga bagi 

masyarakat dan negara. 

Sesuai dengan penjelasan hadis di atas,  dapat kita ketahui dengan bercocok 

tanam memiliki beberapa manfaat yakni manfaat yang bersifat agama dan manfaat 

yang bersifat dunia. Bercocok tanam sangat bermanfaat jika dilakukan dimanapun, 

salah satunya di perkotaan. Hal ini disebabkan karena dengan terbatasnya lahan 

yang ada maka, kita dapat memanfaatkan lahan tersebut menjadi suatu kegiatan 

yang memberikan kehidupan yang lebih baik di Kawasan perkotaan, karena selain 

memanfaatkan lahan yang tersisa, bercocok tanam di perkotaan juga dapat 

memberikan hasil tanaman yang dapat dikonsumsi. Pertanian perkotaan, jika 

dikelola dengan optimal, dapat menjadi pilar peningkatan ekonomi dan 

kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Selain itu, terkadang apa yang kita tanam 

dapat menjadi ladang pahala bagi kita, baik untuk sesama manusia maupun 

binatang yang hidup dari apa yang kita tanam bukan hanya mencakup manfaat di 

dunia ini, tetapi juga menjadi bekal berharga untuk kehidupan di akhirat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarakan karakteristik urban farming yang berada di Kelurahan Tidung 

yaitu: pelaku kegiatan urban farming di Kelurahan Tidung yaitu individual, 

kelompok tani dan komunitas. Lokasi urban farming yaitu terdapat di kebun 

dan pekarangan rumah. Teknik urban farming yang digunakan yaitu teknik 

konvensional, teknik hidroponik, serta polybag. Hasil urban farming berupa 

tanaman hortikultura dan tanaman herbal. Tujuan urban farming yaitu untuk 

dikonsumsi sendiri, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta 

sebagai obyek dalam pendidikan. Kepemilikan lahan urban farming yaitu lahan 

milik komunitas dan lahan milik sendiri. 

2. Berdasarkaan hasil analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal 

menggunakan analisis SWOT diketahui Kelurahan Tidung berada di Kuadran I 

(posiif, positif). Rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif. Adapun 

rekomendasi Strength Opportunity (SO)  yang dapat diberikan yaitu identifikasi 

area-area yang sesuai untuk melakukan kegiatan pertanian perkotaan (urban 

farming), eksplorasi teknologi pertanian inovatif untuk memaksimalkan hasil 

pada lahan yang terbatas, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 

untuk masyarakat setempat mengenai  pertanian perkotaan (urban farming), 

melibatkan masyarakat setempat dalam program-program kesejahteraan sosial, 

seperti penyediaan bantuan pangan bagi keluarga kurang mampu. 

3. Saran 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian yang telah dilakukan, beberapa 

saran berikut dapat diajukan: 

1. Pemerintahan Kota Makassar membuat rencana strategis yang terperinci untuk 

pengembangan urban farming di Kelurahan Tidung, mencakup pemetaan lahan, 

pemilihan tanaman, dan strategi pengelolaan. 

2. Masyarakat di Kelurahan Tidung untuk meningkatkan lagi partisipasi dan 

kesadarannya terhadap pelaksanaan kegiataan urban farming dan lahan yang 
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dulunya telah dikembangkan menjadi lahan urban farming diharapkan dapat 

terus dikelola dan tidak ditelantarkan apabila telah melewati masa panen. 

3. Bagi peneliti berikutnya bisa fokus untuk meneliti mengenai analisis dampak 

lingkungan dari kegiatan pertanian dan merancang solusi berkelanjutan untuk 

mengelola dampak tersebut. 
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