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ABSTRAK 

Pet Center di kota Makassar menjadi tempat interaksi antara hewan peliharaan 

dan manusia. Melihara hewan untuk menjadi peliharaan adalah kegiatan yang 

sangat populer di antara masyarakat, komunitas pecinta hewan dan individu 

pemilik hewan bermunculan dan berkumpul untuk berbagi minat terhadap 

hewan peliharaannya. Namun, belum ada tempat yang menyediakan fasilitas 

untuk para pecinta hewan membawa hewan peliharaan mereka untuk berjalan-

jalan atau berkumpul. Oleh karena itu, dibutuhkan tempat khusus yang ramah 

terhadap hewan dan manusia, yang disebut sebagai tempat yang pet-friendly 

dan human-friendly. Tujuan dari perancangan Pet Center di Makassar adalah 

untuk menyediakan fasilitas dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan yang 

mendukung interaksi antara manusia dan hewan. Metode desain yang 

digunakan untuk perancangan Pet Center ini adalah dengan menganalisis 

karakteristik hewa, yang kemudian diterapkan dalam konsep "attractive". 

Konsep ini menggabungkan berbagai karakter atau perilaku hewan, seperti 

perilaku hewan peliharaan yang menyenangkan dan terkadang aneh, 

keingintahuannya yang tinggi, kepribadiannya yang bersahabat, aktif dan suka 

bermain. Dari konsep ini, desain ruangan akan disesuaikan agar hewan 

peliharaan dan manusia dapat berinteraksi dengan nyaman di setiap sudut 

ruangan. Pet Center di Makassar merupakan bangunan publik dengan jenis 

ruang yang banyak, yang disesuaikan dengan sifat dan fungsi ruang. Terdapat 

ruang interaksi yang terhubung dengan fasilitas-fasilitas lainnya pada kawasan 

tersebut.  

Kata kunci : fasilitas, hewan peliharaan, dan karakteristik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Hewan telah hidup berdampingan dengan manusia dan mengalami 

perubahan fungsi yang bermanfaat bagi manusia. Kini, minat manusia terhadap 

hewan telah berkembang menjadi berbagai bentuk, seperti sebagai peliharaan, 

terapi, hobi, teman hidup, penjaga, serta sebagai hiburan. Selain itu, hewan juga 

dianggap sebagai bagian penting dalam kehidupan sebagian manusia dan 

terlibat dalam berbagai aktivitas.   

Kebutuhan manusia yang kian meningkat menuntut orang-orang untuk 

terus bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk bersantai dan memenuhi 

kebutuhan diri. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa jenuh dan stres. Salah satu 

hobi yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini adalah memelihara 

hewan peliharaan. Beberapa orang memilih memelihara hewan sebagai solusi 

untuk menghilangkan rasa jenuh setelah beraktivitas dan kegiatan ini dianggap 

efektif dalam mengurangi stres dan memberikan kebahagiaan. Namun, orang-

orang kurang memperhatikan bahwa hewan peliharaan tersebut juga dapat 

merasa kesepian, merasa terabaikan, bahkan stres, dan bisa menimbulkan 

penyakit, karena hewan peliharaan juga memiliki kebutuhan yang mirip dengan 

manusia, terutama ketika mereka sudah terdomestikasi dan terikat dengan 

manusia. 

Islam mengajarkan untuk menghormati hewan sesuai dengan perintah 

dari Allah SWT kepada manusia. Dalam surah An-Nur ayat 41 menegaskan 

pentingnya manusia untuk memperlakukan hewan dengan baik dan tidak 

menyakiti atau merendahkan mereka, sebagai bentuk penghormatan kepada 

seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Surah an-Nur ayat 41 berbunyi: 
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ت    كُل    قَد   عَلِمَ  ٰـ ٰٓفَّ ٰـ رُ  صَ ضِ  وَٱلطَّي  رَ  تِ  وَٱلۡ  وَٰ َ  يسَُب ِحُ  لهَُ ۥ مَن فيِ  ٱلسَّمَٰ  ألََم   ترََ  أنََّ  ٱللَّّ

عَلوُنَ  ُ  عَلِيمُ   بِمَا يفَ  بيِحَهُ ۥ  وَٱللَّّ  صَلََتهَُ ۥ وَتسَ 

Terjemahnya: 

“Tidakah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih 

apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang 

mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh, telah mengetahui 

(cara) bedoa dan bertasbih. Allah Maha mengetahui apa yang mereka 

kerjakan.” (Q.S An-Nur:a 41). 

Sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kucing 

telah dikaruniai kasih sayang Nabi Muhammad SAW sejak dahulu. Terdapat 

riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kucing kesayangan bernama 

Muezza yang dirawat dengan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, tidak 

mengherankan jika banyak orang tertarik untuk memelihara hewan yang sama 

seperti yang dipelihara oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. 

Tren pemeliharaan hewan di Kota Makassar semakin berkembang pesat. 

Beberapa jenis hewan yang umum dipelihara meliputi anjing, ikan, kelinci, 

kucing, reptil, serangga, dan unggas, baik sebagai hewan peliharaan atau 

ternak. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan pada 150 responden di 

Kota Makassar menunjukkan bahwa adanya kebutuhan yang signifikan akan 

tempat yang dapat menampung dan menyediakan perlengkapan, bahan, dan 

jasa untuk perawatan dan pemeliharaan hewan kesayangan. Untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut, berbagai tempat seperti pet shop, pet grooming, pet care, 

pet hotel dan pet kninitelah bermunculan. 

Berdasarkan kuisioner yang di sebar melalui barcode ke beberapa pet 

shop, pet grooming, pet care, pet hotel dan pet kninik di Makassar dan 

diperolehlah 150 tanggapan. Dari kuisioner yang diisi oleh 150 responden, 

sebanyak 134 responden menyatakan bahwa mereka memiliki kucing sebagai 

hewan peliharaan, sedangkan 16 responden lainnya tidak memelihara kucing. 

Kemudian, dari 134 responden yang memelihara kucing, ditarik 4 ras kucing 

terbanyak sebagai batasan penelitian.  Berikut hasil kuisioner yang didapatkan. 



4 

 

 

Gambar 1. 1 Data Kuisioner Jenis Hewan Yang Dipelihara 

Sumber : Data Pribadi, 2022 

Data ini menunjukkan bahwa di kota Makassar, kucing adalah hewan 

peliharaan yang paling diminati dan disusul ikan, anjing, burung & kelinci. 

Bukti dari popularitas kucing sebagai hewan peliharaan di kota Makassar dapat 

dilihat dari keberadaan komunitas Indonesian Cat Association (ICA) yang 

merupakan wadah bagi para penggemar dan pemelihara kucing. 

Selain itu, hewan ketiga terbanyak adalah anjing, namun dalam islam, 

sebagai seorang muslim najis untuk bersentuhan dengannya jadi kita tidak 

memasukkan anjing. Disini kita akan fokus mengkaji kucing, serta 

memfasilitasi hewan populer setelahnya seperti ikan, burung (unggas), serta 

kelinci. 

Di Makssar terdapat beberapa bangunan yang memfasilitasi hewan 

peliharaan, dapat dilihat dalam gambar berikut: 
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Gambar 1. 2 Titik lokasi bangunan yang memfasilitasi hewan peliharaan 

Sumber : www.google.com/maps  

Diakses pada 31 Agustus 2023 

 

Dari data diatas, terlihat bahwa banyaknya minat memelihara hewan 

peliharaan di kota Makassar seriring dengan tersedianya banyak bangunan yang 

memfasilitasi hewan peliharaan. Namun kenyataannya dari 59 bangunan 

tersebut belum terdapat wadah untuk menampung semua keperluan dan 

kebutuhan hewan peliharaan dan pemiliknya dalam satu tempat, beberapa 

petshop hanya mencakup beberapa aktivitas saja. Contoh bangunan yang paling 

banyak menampung aktivitas adalah "Yours Petshop Tanjung Bunga," yang 

dapat mendukung hingga 4 jenis aktivitas berbeda. Sebagian besar bangunan 

hanya melayani satu jenis aktivitas, seperti Petshop saja. 

Dari sudut pandang ilmiah, menjaga hewan peliharaan memiliki dampak 

positif pada kesehatan mental, meningkatkan pola hidup yang sehat, 

mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Selain 

memberi manfaat bagi pemiliknya, hewan peliharaan juga mendapatkan 

http://www.google.com/maps


6 

 

perhatian dan perawatan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dari 

pemiliknya. Oleh karena itu, diperlukan sarana yang dapat memfasilitasi 

interaksi dan aktivitas antara pemilik hewan dan hewan peliharaannya serta 

membantu mengurangi tingkat stres pada pemilik hewan. Konsep Healing 

Therapeutic sangat sesuai untuk digunakan sebagai sarana tersebut. 

Schaller, 2012 dalam “School of Dissertation and Thesis Syracuse 

University” Healing Therapeutic merupakan konsep arsitektur yang 

melibatkan desain sebagai media untuk mempercepat proses penyembuhan dan 

pemulihan penghuni. Desain arsitektur dapat menunjang proses penyembuhan 

dikarenakan desain arsitektur memberikan pengaruh pada aspek psikologis dan 

aspek fisik penghuni, membangkitkan suasana nyaman, tenang, dan 

meningkatkan semangat hidup penghuni (Lizara and Dahliani 2021). Konsep 

ini akan sangat membantu membuat nyaman pemilik hewan serta hewan 

peliharaannya. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Makassar 

membutuhkan sebuah tempat yang dapat menyediakan kebutuhan untuk hewan 

peliharaan dalam satu tempat yang dirancang dan dilengkapi dengan sistem dan 

fasilitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai jawaban 

atas kebutuhan tersebut, dilakukan perancangan sebuah tempat yang 

diperuntukkan khusus bagi pemilik hewan dan hewan peliharaannya yang 

dirasa sesuai untuk judul tugas akhir ini yaitu Pet Center. Tempat ini dilengkapi 

dengan fasilitas seperti pet klinic, pet shop, pet grooming, pet hotel, pet shelter, 

pet playground, lapangan, garden, taman makam hewan. Dengan menerapkan 

Konsep Healing Therapeutic, tempat ini dapat memberikan pengaruh positif 

pada aspek psikologis dan fisik penghuni, serta memberikan kenyamanan dan 

ketenangan. Tempat ini juga dapat berfungsi sebagai tempat rekreasi dan 

platform publik di mana pemilik hewan peliharaan atau bukan pemilik hewan 

peliharaan dapat bertemu, bersosialisasi dalam lingkungan yang santai, dan 

meningkatkan persahabatan mereka. 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang Pet Center dengan pendekatan Healing Therapeutic 

di Kota Makassar. 

 

C. Tujuan Dan Sasaran Pembahasan 

1. Tujuan, untuk menghasilkan penerapan konsep perancangan Pet Center 

dengan pendekatan Healing Therapeutic di Kota Makassar. 

2. Sasaran Pembahasan 

Berdasarkan tujuan diatas, sasaran pembahasan dari penulisan ini adalah : 

a. Membuat acuan dasar perancangan Pet Center dengan pendekatan 

Healing Therapeutic di Kota Makassar.  

b. Membuat konsep dasar perancangan Pet Center dengan pendekatan 

Healing Therapeutic di Kota Makassar yang terdiri dari : 

1) Pengolahan tapak, 

2) Pemograman ruang, 

3) Pengolahan bentuk, 

4) Sistem struktur, 

5) Pendukung dan kelengkapan bangunan, 

6) Penerapan arsitektur Healing Therapeutic. 

c. Membuat gambar desain Pet Center dengan pendekatan Healing 

Therapeutic di Kota Makassar. 

d. Membuat maket, poster dan laporan Pet Center dengan pendekatan 

Healing Therapeutic di Kota Makassar. 

 

D. Batasan Pembahasan 

Adapun batasan pembahasan dalam penulisan ini menekan pada ruang 

lingkup perancangan Pet Center dengan pendekatan Healing Therapeutic di 

Kota Makassar, yaitu: 

1. Batasan mengenai pet yaitu terkait dengan proyek yang didesain. Dalam 

proyek ini, terdapat batasan mengenai jenis hewan yang dapat dirawat, yang 

ditentukan berdasarkan pertimbangan terhadap target pasar dan tren 
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penggemaran di Makassar, serta hasil studi banding terhadap proyek 

sejenis. Berdasarkan pertimbangan tersebut, jenis hewan yang menjadi 

sasaran adalah Beberapa ras kucing, ikan, unggas, & kelinci. Oleh karena 

itu, tinjauan arsitektur dan fasilitas pada proyek ini akan difokuskan pada 

jenis hewan tersebut, dengan adanya batasan tersebut maka tidak semua 

jenis hewan akan dilakukan pendalaman dan difasilitasi. 

2. Dirancang agar mampu  mewadahi segala aktivitas yang dapat mewadahi 

seluruh aktivitas hewan peliharaan khususnya kucing maupun para 

pengunjung.  

3. Dirancang untuk 10 tahun yang akan datang sesuai dalam Undang- undang 

Jasa Konstruksi No. 2 tahun 2017 pada Bab VI Pasal 65 ayat (2) 

disebutkan Dalam hal rencana umur konstruksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib 

bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling 

lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan 

Jasa Konstruksi. 

4. Batasan pembahasan kajian ilmu arsitektur Healing Therapeutic pada 

konsep perancangan bangunan Menurut (Chrysikou 2014) dalam 

Architecture for Psychiatric Environment and Therapeutic Space, 

menjelaskan konsep Healing Therapeutic jika diterapkan sebagai metode 

perancangan arsitektur memiliki kriteria desain sebagai berikut: 

a. Care in community, yaitu desain yang tercipta harus dapat 

mengakomodasi dan meningkatkan proses interaksi sosial antar 

pengguna. 

b. Design for domesticity, merupakan desain yang dapat menciptakan 

suasana seperti di dalam rumah sendiri. 

c. Sosial valorisation, yaitu desain yang mampu menjaga privasi dan 

keamanan pengguna.  

d. Integrated with nature, merupakan desain yang memaksimalkan 

kolaborasi antara bangunan dengan lingkungan alam pada lanskap dan 

sekitar bangunan. 
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E. Metodologi Pembahasan Dan Perancangan 

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini 

adalah metode deskriptif, yaitu dengan pengumpulan data primer maupun 

sekunder yang kemudian dijabarkan dan dianalisa sesuai dengan kaidah 

arsitektur untuk menghasilkan kesimpulan, batasan dan anggapan yang 

digunakan sebagai dasar dari perancangan Pet Center di Kota Makasar dengan 

pendekatan healing therapeutic. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan 

dengan : 

1. Studi Literatur  

a. Untuk mendapatkan data-data awal tentang bangunan Pet Center. 

b. Untuk mendapatkan standar perancangan Pet Center. 

c. Mengetahui persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. 

2. Survey Lapangan  

Pada tahap ini penulis melakukan survey dengan melakukan pengamatan 

langsung ke lokasi perencanaan guna mengetahui kondisi eksisting 

sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perancangan.  

3. Studi Preseden  

Pada tahap ini penulis mengambil studi preseden beberapa bangunan yang 

berkaitan dengan Pet Center dan healing therapeutic yang ada di Indonesia 

dan di luar yang kemudian akan dijadikan referensi dalam perancangan.    

4. Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menganalisis atau mengolah data yang telah 

diperoleh agar bisas menunjang dalam usaha perencanaan selanjutnya.  

5. Penyajian Data  

Pada tahap ini penulis penyajian dilakukan dalam bentuk laporan 

perencanaan dan desain gambar. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Adapun urutan sistematika pembahasan yang digunakan dan 

menerangkan tentang sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan serta 

metode dan sistematika pembahasan yang berisi pokok-pokok pikiran 

dalam tiap bab yang ada. 

Bab II : Merupakan bab tinjauan pustaka yang membahas tentang tinjauan 

umum Pet Center, serta resume studi kasus bangunan dengan 

pendekatan Healing Therapeutic. 

Bab III : Merupakan bab tinjauan khusus yang berisi analisis rencana proyek 

tentang kondisi tapak atau lokasi, pelaku dan kegiatan, prediksi 

kebutuhan ruang serta pendekatan konsep desain. 

Bab IV : Merupakan konsep pendekatan desain perancangan yang meliputi 

tapak, bentuk bangunan, struktur, material, utilitas dan sirkulasi baik 

secara mikro maupun makro. 

Bab V : Membahas transformasi konsep meliputi tata lansekap, massa 

bangunan, bentuk, struktur, material, layout ruang dalam, utilitas 

bangunan serta hal yang mendukung perancangan Pet Center 

dengan Pendekatan Healing Therapeutic di Kota Makassar. 

Bab VI : Membahas tentang aplikasi desain, berupa kesimpulan dari seluruh 

proses pendekatan ide desain yang meliputi desain tapak, bentuk, 

dan dokumentasi maket, serta desain banner. 
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G. Alur Penelitian 
Gambar 1. 3 Alur Perancangan 

Sumber: Analisis Penulis, 2022 
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Meningkatnya jumlah pemilik hewan peliharaan ini 

tidak serta-merta dibarengi dengan pertumbuhan 

fasilitas-fasilitas umum maupun privat yang ramah 

bagi hewan peliharaan (khususnya kucing).  

Belum ada lokasi tetap yang mampu menampung 

dan memfasilitasi segala kebutuhan hewan 

peliharaan dalam satu tempat sekaligus sebagai 

sarana edukasi dan rekreasi bagi para pengunjung 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Pet Center 

1. Definisi Pet Center 

Kata Pet Center berasal dari dua suku kata bahasa inggris yaitu Pet 

dan Center. Pet adalah hewan yang jinak dan dicintai sedangkan Center 

adalah titik dari mana satu kegiatan atau proses diarahkan atau difokuskan. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian Pet 

Center adalah pusat terjadinya kegiatan yang menyediakan kebutuhan bagi 

hewan yang jinak dan dicintai (hewan peliharaan) yang terfokus pada 

perawatan hewan peliharaan (Putra 2016). 

Pet Center secara fisik merupakan suatu tempat yang menyediakan 

berbagai fasilitas yang diperlukan oleh hewan-hewan peliharaan dan 

pemelihara hewannya. Berbagai macam fasilitas yang disediakan mulai dari 

penjualan hewan peliharaan (Pet shop) beserta perlengkapan-perlengkapan 

yang dibutuhkan seperti makanan hewan, kandang, shampoo dll. Kemudian 

dilengkapi juga dengan tempat perawatan kesehatan hewan dan pengobatan 

hewan (Pet klinik). Tempat penitipan (Pet hotel) dan adapula tempat 

penampungan hewan (Pet Shelter) serta salon hewan (Pet grooming) untuk 

perawatan kebersihan dan kecantikan hewan. Untuk perawatan hewan 

seperti perawatan bulu (biasanya pada hewan mamalia seperti kucing dan 

anjing pada umumnya), pembersihan kuping, mata, mulut dan gigi dan 

menggunting kuku hewan. 

2. Fasilitas Pada Pet Center  

Pada Pet Center ini nantinya akan menyediakan berbagai kebutuhan 

hewan peliharaan. Untuk itu beberapa fasilitas yang akan disediakan, antara 

lain: 

a. Klinik Hewan / Pet Klinic 

Sebagai fungsi utama pada Pet Center ini, menyediakan sarana 

medis (kesehatan dan perawatan) untuk hewan peliharaan.  



13 

 

1) Lingkup Pelayanan  

Adapun pelayanan yang tersedia pada klinik hewan, antara 

lain (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

02/Permentan/OT.140/1/2010: 

a) Konsultasi dan Terapi  

b) Vaksinasi  

c) Operasi Major dan Minor  

d) Rawat Inap  

e) Pemeriksaan Laboratorium  

f) USG dan X-Ray 

g) Gawat Darurat  

2) Ruang-ruang pada Klinik Hewan  

Terdapat beberapa jenis ruangan yang tersedia pada klinik 

hewan, antara lain (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 

02/Permentan/OT.140/1/2010):  

a) Ruang Tunggu  

b) Ruang Periksa  

c) Ruang Tindakan  

d) Ruang Preparasi  

e) Ruang Operasi  

f) Ruang Rawat Inap  

g) Ruang Observasi 

 

Standar ruang pada praktek dokter diatur dalam Data Arsitek 

Jilid 2 seperti gambar di bawah ini: 
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Gambar 2. 1 Penataan Klinik Hewan 

Sumber: Data Arsitek - (Neufert 2002). 

Diakses pada 25/05/2023 

 

b. Tempat membeli perlengkapan hewan (Pet Shop)  

Pet shop adalah sebuah tempat yang menjual hewan peliharaan 

beserta perlengkapan dan kebutuhan lainnya. Penjualan di Pet Shop 

umumnya menggunakan sistem yang mirip dengan mini market. 

Meskipun belum ada standar atau aturan resmi mengenai fasilitas dan 

persyaratan untuk Pet Shop, namun fasilitas yang dibutuhkan dapat 

ditentukan berdasarkan hasil observasi lapangan. Beberapa fasilitas 

yang dianggap penting pada sebuah Pet Shop antara lain: 

1) Area penjualan  

2) Kasir 

3) Area santai 

Penjualan di Pet shop membutuhkan rak untuk menata produk 

yang dijual, beritkut penataan rak seusai  Data Arsitek Jilid 2. 

  
Gambar 2. 2 Penataan Rak 

Sumber: Data Arsitek - (Neufert 2002) 

Diakses pada 25/05/2023 
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c. Salon Hewan (Pet Grooming) 

Pet care adalah sebuah tempat yang menyediakan layanan 

kebersihan dan kecantikan bagi hewan peliharaan agar dapat tampil 

menarik dan sehat. Beberapa fasilitas yang disediakan pada Pet care 

secara umum meliputi: 

1) Ruang Mandi hewan  

2) Ruang cukur/blow  

3) Spa and massage  

d. Tempat Penitipan Hewan (Pet hotel) 

Pet hotel merupakan sarana pelayanan penitipan dan penginapan 

bagi hewan peliharaan yang ingin ditinggal sementara oleh pemiliknya. 

Secara umum, fasilitas yang terdapat pada Pet hotel, antara lain:  

1) Ruang periksa  

2) Kandang  

3) Area bermain outdoor dan indoor 

e. Penampungan Hewan (Pet Shelter) 

Penampungan hewan merupakan tempat bagi hewan yang 

membutuhkan perlindungan, upaya  untuk menemukan rumah bagi 

hewan terlantar, dan  mempertemukan kembali hewan peliharaan yang 

hilang dengan  pemiliknya. Beberapa fasilitas yang dianggap perlu pada 

sebuah Penampungan hewan, antara lain:  

1) Ruang Resepsionis 

2) Ruang Tunggu 

3) Kandang 

f. Taman Bermain Hewan (Pet Playground) 

Taman bermain merupakan tempat untuk memberikan 

kesempatan bermain, merangsang indera, mengeksplorasi lingkungan, 

dan melakukan aktivitas fisik di lingkungan luar ruangan yang aman. 

Beberapa hal yang diperlukan dalam perancangan taman bermain 

kucing, antara lain:  

1) Struktur permainan seperti tiang, tangga, platform, dan jembatan. 
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2) Tempat bersembunyi seperti gowa, rumah, dan terowongan.  

3) Mainan interaktif seperti bola, mainan tikus, dll. 

4) Sirkulasi udara dan cahaya. 

5) Menyediakan air minum dengan fountain atau mangkuk air. 

g. Lapangan 

Lapangan pada Pet Center bertujuan sebagai wadah agar pemilik 

hewan dan hewannya dapat berinteraksi dan bermain secara bebas di 

area yang luas. Lapangan juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

melakukan acara khusus hewan seperti: 

1) Pameran hewan 

2) Gelanggang pertunjukan 

3) Lapamngan pertandingan 

Interaksi antara pemilik atau pengunjung dengan kucing dalam 

suasana yang alami dan santai, memperkuat ikatan emosional dan 

meningkatkan hubungan antara manusia dan hewan. Adapun ketentuan 

jalan pada taman yang diatur dalam Data Arsitek Jilid 1 seperti gambar 

di bawah ini: 

 
Gambar 2. 3 Penataan Jalan Taman 

Sumber: Data Arsitek - (Neufert 1996) 

Diakses pada 25/05/2023 

 

h. Taman (Outdoor garden) 

Selain sebagai tempat berjalan-jalan maupun jogging bersama 

hewan peliharaan serta menikmati taman di area Pet Center. Taman di 

Pet Center juga berfungsi sebagai: 

1) Ruang Terapi Alam untuk kucing, membantu mereka merasa lebih 
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rileks dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan. 

2) Peningkatan kesehatan mental dan fisik kucing dengan memberikan 

kesempatan bergerak, menjelajahi, dan bermain di lingkungan 

alami. 

Taman dalam Pet Center menghadirkan unsur alam, interaksi 

positif, dan memberikan manfaat baik bagi kucing maupun pemilik atau 

pengunjung. Dalam pendekatan healing therapeutic, taman menjadi 

elemen penting yang mempromosikan kesembuhan dan kesejahteraan 

kucing. 

i. Taman Makam Hewan 

Taman makam hewan merupakan tempat khusus yang ditujukan 

untuk pemakaman hewan peliharaan yang telah meninggal, dengan 

tujuan menghormati dan mengenang mereka. Taman ini tidak hanya 

sekadar lokasi pemakaman, tetapi juga menjadi tempat yang sangat 

berarti bagi pemilik hewan peliharaan untuk menjalani proses berduka 

dan mengungkapkan perasaan duka mereka. Selain itu, taman makam 

hewan juga menjadi sarana penting bagi terbentuknya komunitas yang 

saling mendukung, di mana pemilik hewan dapat berbagi pengalaman 

dan memberikan dukungan kepada mereka yang juga telah kehilangan 

hewan kesayangan mereka.  

3. Skema Fasilitas Peruntukan Hewan Peliharaan  

Pet Center ini juga memberikan opsi bagi pemilik hewan peliharaan 

jika mereka tidak dapat membawa hewan ke Pet Center, misalnya dalam 

situasi darurat atau jika mereka membutuhkan pemeriksaan kesehatan untuk 

hewan peliharaannya. Pet Center menyediakan fasilitas klinik hewan 

dengan "dokter hewan panggilan". Pemilik hewan dapat menghubungi dan 

menjadwalkan pertemuan dengan dokter hewan yang disediakan oleh Pet 

Center. Berikut adalah pemetaan fasilitas yang tersedia di Pet Center untuk 

hewan peliharaan: 
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Tabel 2. 1  Skema fasilitas hewan 

Sumber : Analisa Pribadi, 2023 

 

4. Pemahaman Tentang Kucing  

Kucing biasanya memiliki berat badan antara 2,5 – 7 kg. Dalam 

penangkaran, kucing dapat hidup selama 15 – 20 tahun. Kucing peliharaan 

yang tinggal di dalam rumah harus diberi kotak kotoran yang berisi pasir 

atau bahan khusus yang dijual di toko hewan peliharaan. Perlu juga 

disediakan tempat khusus bagi kucing untuk mencakar. Hal ini penting 

karena kucing memerlukan kegiatan mencakar ini untuk menanggalkan 

lapisan lama pada kukunya agar kukunya dapat tetap tajam dan terjaga 

kesehatannya. Tidak adanya tempat khusus ini akan menyebabkan kucing 

banyak merusak perabotan (Ardyka, 2014 : 19).  

a. Perilaku Kucing  

Perilaku kucing bervariasi tergantung pada rasnya, tetapi ada 

beberapa pola perilaku umum yang bisa ditemukan pada banyak kucing. 

Berikut beberapa kebiasaan kucing yang telah diamati, antara lain: 

1) Mendengkur  

Ketika kucing merasa senang dan bahagia, mereka akan 

mengeluarkan suara dengkuran. Kucing adalah satu-satunya hewan 

Pet Klinic 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali anjing 

dan babi 

Pet Shop 
Menjual semua jenis kebutuhan dan 

perlengkapan hewan peliharaan 

Pet Grooming 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali 

aquadan, anjing dan babi 

Pet Hotel 
Kucing (Hewan sedang), Burung (Unggas), 

dan Kelinci (Hewan Kecil). 

Pet Shelter 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali 

aquadan, anjing dan babi 

Pet Playround 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali 

aquadan, anjing dan babi 

Lapangan 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali 

aquadan anjing dan babi 

Taman / Outdoor garden 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali 

aquadan anjing dan babi 

Taman Makam Kucing 
Semua jenis hewan peliharaan  kecuali anjing 

dan babi 
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yang mampu menghasilkan suara dengkuran. Biasanya, dengkuran 

adalah tanda kepuasan pada kucing, meskipun ada beberapa 

penyebab lain yang menyebabkan kucing mendengkur. Misalnya, 

kucing dapat mendengkur saat mereka sedang sakit atau mendekati 

kematian, hal ini bertujuan untuk membuatnya merasa nyaman dan 

mengurangi stres. Selain itu, kucing juga akan mendengkur ketika 

akan melahirkan, dan anak kucing akan mendengkur saat sedang 

menyusui.  

2) Memijat  

Kucing juga melakukan aktivitas memijat. Mereka 

melakukannya dengan menekankan telapak tangan mereka secara 

bergantian, baik dengan tangan kanan maupun kiri, atau dengan 

menarik cakar mereka. Saat memijat, kucing seringkali disertai 

dengan suara dengkuran. Ketika anak kucing sedang menyusui, 

mereka juga akan memijat perut ibu mereka. Ini bertujuan untuk 

merangsang aliran susu melalui puting ibu. Jika kucing memijat 

pemiliknya, itu menunjukkan bahwa mereka merasa aman dan 

nyaman. Selain itu, itu juga merupakan tanda bahwa kucing telah 

menganggap orang yang dipijatnya sebagai pemiliknya. 

3) Refleks Meluruskan  

Kucing memiliki kemampuan refleks meluruskan yang 

memungkinkannya untuk mengarahkan tubuhnya dengan benar saat 

sedang jatuh. Kemampuan ini berkembang pada kucing ketika 

mereka berusia sekitar 3-4 minggu, dan menjadi sempurna pada usia 

sekitar 7 minggu. Hal ini memungkinkan terjadi karena kucing 

memiliki tulang punggung yang sangat fleksibel dan tulang selangka 

yang fungsional. 

4) Aktivitas Malam 

Kucing adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka 

cenderung aktif pada malam hari. Mereka bisa tidur sebagian besar 

siang dan aktif berburu atau bermain di malam hari. 
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5) Membersihkan Diri  

Kucing terkenal karena kebersihan mereka. Mereka menjilat 

diri mereka sendiri untuk membersihkan bulu dan menjaga diri tetap 

rapi. 

6) Berburu  

Kucing adalah pemangsa alami yang terampil. Mereka suka 

berburu tikus atau burung, bahkan jika mereka mendapatkan 

makanan dari pemiliknya. 

7) Kemampuan Meloncat dan Memanjat  

Kucing memiliki kemampuan luar biasa untuk melompat 

tinggi dan memanjat. Mereka sering menjelajahi lingkungan mereka 

dengan naik ke tempat tinggi. 

b. Psikologi Kucing  

Kucing memiliki daya tangkap yang berbeda dari hewan 

lainnya. Hal ini dapat menjadi informasi dalam perencanaan dan 

perancangan proyek kedepannya. Berikut dibawah ini merupakan sisi 

tersebut, antara lain (Ardyka, 2014 : 20):  

1) Egois  

Kucing pada dasarnya mandiri karena melakukan segala hal 

sendiri. Inilah yang menyebabkan kucing dikenal memiliki sifat 

egois. Ada dua penjelasan yang dapat menggambarkan sifat egois 

kucing. Pertama, kucing sejak awal diciptakan sebagai hewan 

pemburu. Kedua, kucing tidak pernah dipaksa oleh manusia untuk 

berperilaku karena memang ini adalah insting hewan.  

2) Daya Ingat Seperti Gajah 

Kucing adalah hewan yang mudah beradaptasi. Kucing juga 

memiliki daya ingat yang luar biasa. Karakteristik itulah yang dapat 

membantu atau merusak hubungan antara kucing dengan 

pemiliknya. Memori kucing terhadap perlakuan manusia akan 

sangat terekam dengan baik olehnya. Oleh karena itu, saat 

memperlakukan kucing, pikirkanlah apakah siap untuk 
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menerimanya, bahkan saat sedang tidak ingin diganggu.  

3) Teritori Kucing  

Kucing merupakan hewan yang cenderung menandai teritori 

atau wilayahnya. Kucing juga akan selalu bertahan untuk 

mempertahankan wilayah kekuasaannya dari pendatang lain. 

Kucing biasanya akan bereaksi luar biasa pada pendatang baru 

dengan cara meludah dan mendesis. Alasannya untuk 

mempertahankan wilayah kekuasaannya. Di alam liar, hal tersebut 

mutlak dilakukan. Oleh karena itu, pendatang sebaiknya dikenalkan 

terlebih dahulu secara perlahan-lahan agar tercipta hubungan yang 

baik.  

4) Terlihat Galak  

Saat kucing merasa diperlakukan tidak baik atau ada sesuatu 

yang mengancamnya, bulunya biasanya berdiri, badannya 

melengkung, dan miring. Reaksi insting ini membuat tubuhnya 

terlihat lebih besar dari yang sebenarnya sehingga membuat lawan 

takut untuk mendekatinya. Dengan kata lain, semakin besar 

tubuhnya terlihat, semakin sedikit gangguan/serangan dari lawan.  

5) Rasa Ingin Tahu Kucing  

Kucing merupakan hewan dengan rasa ingin tahu yang tinggi 

terhadap lingkungannya. Jika sesuatu terlihat tidak sesuai atau aneh, 

seperti mainan yang bergerak-gerak dengan cepat, sesuatu yang 

terbang seperti burung, atau aroma yang wangi, kucing akan 

menyelidikinya. Perilaku ini memang umum pada predator. 

Pikirannya selalu terjaga dan tidak berhenti menyelidiki 

lingkungannya. Tujuannya agar kucing dapat bertahan hidup di 

lingkungan tersebut. 

6) Independen 

Kucing sering dikenal sebagai hewan yang independen. 

Mereka cenderung merasa nyaman sendirian dan bisa mengatur 

waktu mereka sendiri.  
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7) Sensitif Terhadap Lingkungan 

Kucing sangat sensitif terhadap perubahan dalam lingkungan 

mereka. Perubahan dapat membuat mereka cemas atau stres. 

c. Perawatan Kucing  

Perawatan pada kucing menjadi salah satu faktor penting dalam 

memenuhi kebutuhan kucing. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan kucing, antara lain:  

1) Makanan  

Anak kucing yang baru lahir perlu mendapatkan perawatan 

dari induknya hingga mereka berhenti menyusui pada usia 8 

minggu. Mulai usia 12 minggu, anak kucing dapat diberi makan 4 

kali sehari dengan porsi makanan sebesar 25 gram setiap kali makan. 

Ketika mencapai usia 12-16 minggu, jumlah makanan dikurangi 

menjadi 3 kali sehari, dan kemudian berkurang menjadi 2 kali sehari 

setelah usia 16 minggu. Pada akhirnya, kucing dewasa akan 

membutuhkan sekitar 150-250 gram makanan dalam sehari. Namun, 

untuk kucing betina yang sedang hamil, jumlah makanan dapat 

ditingkatkan hingga sekitar 300 gram. 

 

Tabel 2. 2 Takaran Pakan Kucing 

Sumber : Panduan Perawatan dan Pemeliharaan Kucing Peliharaan 

Diakses pada 25/10/2022 

 

2) Kesehatan  

Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kucing, ada 

beberapa langkah yang dapat diambil. Berikut ini adalah beberapa 

cara menjaga kebersihan pada beberapa bagian tubuh kucing: 

Umur Kadar Pakan (gr) 

Bayi baru lahir – 8 minggu Menyusui langsung oleh induknya 

12 minggu 25 gram dalam 4 kali sehari 

12-16 minggu 25 gram dalam 3 kali sehari 

16 minggu 150-250 gram dalam 2 kali sehari 

Kucing hamil 300 gram dalam 3 kali sehari 
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1) Mulut : Penting untuk secara teratur membersihkan gigi dan gusi 

kucing serta menjadwalkan pemeriksaan rutin ke dokter hewan 

setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya 

penumpukan plak (tar) atau kerusakan gigi. 

2) Mata : Kotoran di sekitar mata harus rutin dibersihkan dengan 

menggunakan bahan yang lembut seperti kapas atau tisu. 

3) Telinga : Dapat dibersihkan dengan minyak zaitun dan cotton 

bud, tetapi dengan catatan bahwa cotton bud tidak boleh 

dimasukkan kedalam telinga kucing. 

4) Kaki : Kuku kucing perlu dipotong secara teratur untuk 

mencegah pertumbuhan yang berlebihan. 

5) Kulit : Mandi hanya diperlukan untuk kucing jika bulunya 

terkena kotoran seperti lumpur dan debu. Sehari-hari, bulu 

kucing perlu disisir dan secara teratur diperiksa untuk 

memastikan tidak ada kutu atau masalah lain pada kulitnya. 

3) Vaksinasi  

Kucing perlu menjalani vaksinasi secara teratur untuk 

melindungi mereka dari penyakit berbahaya seperti panleukopenia, 

feline calicivirus, dan rhinotracheitis. Anak kucing masih 

mendapatkan perlindungan melalui antibodi yang diperoleh dari 

susu induknya selama mereka masih menyusu. Namun, setelah 

mereka tidak lagi menyusu, vaksinasi menjadi penting untuk 

mereka. 

 Tabel 2. 3 Jadwal Vaksinasi pada Kucing 

 Sumber : Panduan Perawatan dan Pemeliharaan Kucing Pemeliharaan 

Diakses pada 25/10/2022 

Penyakit Vaksinasi I Vaksinasi II Vaksinasi III 

Panleucopenia 8-10 minggu 12-16 minggu 12 bulan 

Viral 

Rhinotrachietis 

8-10 minggu 12-16 minggu 12 bulan 

Calivirus 8-10 minggu 12-16 minggu 12 bulan 

Chlamydiosis 8-10 minggu 12-16 minggu 12 bulan 

Rabies 12 minggu 64 minggu 12 / 36 bulan 
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4) Toilet 

Kucing memerlukan kotak pasir untuk buang air besar dan 

kecil. Kotak pasir harus dijaga bersih. 

d. Penglihatan Warna Pada Mata Kucing 

Mata Kucing memiliki penglihatan warna yang terbatas. Mereka 

dikenal memiliki penglihatan warna yang mirip dengan manusia yang 

menderita daltonisme merah-hijau. Kucing melihat dunia dalam skala 

warna yang terutama berfokus pada biru dan hijau, tetapi tidak dapat 

membedakan warna merah dan hijau dengan jelas. 

 
Gambar 2. 4 Perbandingan penglihatan pada mata manusia dan kucing pada siang 

hari dan malam hari 

Sumber: (Sumunarjati 2020). 

Diakses pada 03/05/2023 

 

e. Jenis-jenis Ras Kucing  

Berikut akan dijabarkan mengenai beberapa jenis Ras kucing 

yang populer dipelihara dan memiliki kemungkinan akan ada dalam 

bangunan ini, Hal ini dilakukan untuk mempelajarai lebih dalam 

mengenai kebutuhan kucing terutama ras kucing berikut:  

 

 

Gambar 2. 5 Domestic Shorthair / Kucing Kampung 

Sumber : Dokumentasi 

Pribadi, 2016 
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Gambar 2. 6 Kucing Persia 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
 

                                                    
Gambar 2. 7 Kucing Maine Coon 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

 
Gambar 2. 8 Kucing Anggora 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023 

 

1) Kucing Kampung / Domestic Shorthair 

Kucing kampung, atau yang juga dikenal sebagai domestic 

shorthair (Gambar 2. 5) adalah kucing biasa yang tidak memiliki 

keturunan atau ras tertentu, memiliki berat dan tinggi yang 

bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan faktor-faktor genetik 

lainnya. Rata-rata, berat kucing kampung antara 3-6 kg, dengan 

tinggi antara 20-30 cm pada bahu. Umur rata-rata kucing kampung 

berkisar antara 10-15 tahun, namun beberapa dapat hidup hingga 20 

tahun dengan perawatan yang tepat. Bulu kucing kampung dapat 

bervariasi dari warna solid hingga bercorak tabby, dengan tekstur 

yang halus dan tipis. 
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Bulu Kucing kampung pendek dan tidak terlalu tebal 

sehingga untuk perawatan kucing kampung relatif mudah dan tidak 

memerlukan perawatan khusus seperti beberapa jenis kucing 

lainnya. Mereka membutuhkan makanan berkualitas tinggi yang 

mengandung nutrisi penting dan segar, air bersih yang selalu 

tersedia, dan toilet yang bersih dan mudah diakses. Bulu mereka 

perlu disikat secara teratur untuk mengurangi penumpukan rambut 

dan mempromosikan kesehatan kulit dan bulu. Kucing kampung 

juga membutuhkan pemeriksaan kesehatan rutin oleh dokter hewan 

dan vaksinasi yang diperlukan. 

Kucing kampung adalah kucing yang ceria, lincah, aktif dan 

mudah beradaptasi. Mereka menyukai permainan interaktif, seperti 

bermain dengan mainan yang bisa ditarik, bola kecil, atau tongkat 

dengan bulu di ujungnya. Selain itu, mereka juga senang bermain 

dengan manusia, terutama jika pemiliknya mengajak bermain dan 

memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup. Namun, 

pastikan untuk tidak memaksa kucing kampung untuk bermain atau 

memberi terlalu banyak stimulasi, karena mereka juga 

membutuhkan waktu untuk bersantai dan tidur. 

2) Kucing Persia  

Kucing Persia (Gambar 2. 6) adalah kucing yang memiliki 

berat antara 3-7 kg, tinggi antara 25-35 cm, dan dapat hidup hingga 

usia 12-15 tahun. Memiliki tubuh yang kekar dengan dada lebar dan 

tungkai yang pendek. Salah satu ciri khas dari kucing Persia adalah 

bulu sangat panjang, tebal, dan lebat yang bervariasi dari warna 

putih, hitam, coklat, abu-abu, atau campuran dari beberapa warna. 

Kucing Persia juga memiliki ciri khas wajah bulat, hidung yang 

pesek dan mata besar yang cenderung cekung yang membuatnya 

terlihat sangat lucu dan imut. 

Perawatan kucing Persia memerlukan perhatian ekstra 

terutama dalam menjaga kebersihan bulunya. Bulu panjangnya 
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cenderung mudah kusut dan berubah warna apabila tidak dirawat 

dengan baik. Selain itu, kucing Persia memerlukan perawatan rutin 

seperti mencukur kuku, membersihkan telinga, dan memandikan 

jika diperlukan. Makanan yang diberikan juga perlu dijaga untuk 

menjaga kesehatannya. 

Kucing Persia adalah kucing yang suka bermain dengan 

mainan yang lembut atau bola kecil. Namun, karena tubuhnya yang 

gemuk dan pendek, kucing Persia tidak terlalu suka berlari atau 

melompat. Kucing Persia lebih suka bermain dengan mainan yang 

menyerupai hewan kecil seperti tikus atau burung. Selain itu, kucing 

Persia juga senang diajak bermain dengan cara bermain disentuh 

atau diajak memanjat naik turun dari kursi atau meja. Kucing Persia 

juga sangat suka beristirahat dan tidur, sehingga pemiliknya harus 

memberikan waktu istirahat yang cukup bagi kucing Persia. 

3) Kucing Mainecoon 

Kucing Maine Coon (Gambar 2. 7) adalah salah satu ras 

kucing terbesar di dunia, dengan berat badan jantan antara 6-11 kg 

dan betina antara 4-6 kg. Tingginya mencapai 25-41 cm di bahu dan 

dapat hidup hingga 12-15 tahun. Memiliki tubuh yang besar berotot 

dengan dada lebar dan tungkai yang kuat. Bulu kucing Maine Coon 

sangat tebal dan lebat dengan lapisan tahan air untuk melindunginya 

dari cuaca dingin serta memiliki berbagai warna dan pola, terutama 

corak tabby. 

Perawatan kucing Maine Coon memerlukan perhatian ekstra 

pada bulu mereka yang lebat. Sikat bulu mereka setiap hari untuk 

menghindari adanya rambut kusut dan penumpukan bulu mati. Anda 

juga perlu memeriksa telinga mereka secara teratur dan memotong 

kuku mereka jika diperlukan. Kucing Maine Coon sangat suka 

bermain dan beraktivitas, jadi pastikan untuk memberi mereka 

mainan dan lingkungan yang merangsang untuk menghindari 

kebosanan. 
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Kucing Maine Coon sangat ramah, aktif dan senang bermain. 

Mereka senang bermain dengan mainan seperti bola dan mainan 

yang mengeluarkan suara. Maine Coon juga menyukai permainan 

interaktif dengan pemiliknya, seperti mengejar pencahayaan laser 

atau tongkat mainan. Selain itu, Maine Coon juga bisa dilatih untuk 

berjalan di harness dan diajak jalan-jalan di luar ruangan. Penting 

untuk mengawasi kucing Maine Coon saat bermain dan pastikan 

mereka tidak terlalu kasar atau terlalu agresif dalam bermain. 

4) Kucing Anggora  

Kucing Anggora (Gambar 2. 8) merupakan kucing yang 

memiliki tubuh yang elegan dengan berat antara 2-5 kg dan tinggi 

berkisar antara 25-45 cm. Kucing ini dapat hidup hingga usia 15-20 

tahun, tergantung pada perawatan dan lingkungan tempat 

tinggalnya. Wajah kucing ini lebih proporsional dengan hidung yang 

lebih mancung. Memiliki tubuh yang ramping dan elengan dengan 

tungkai yang lebih panjang. Mantel bulu kucing anggora sangat 

lebat dan lembut, dengan warna yang beragam, mulai dari putih 

murni hingga abu-abu, hitam, atau bercorak tabby. 

Untuk merawat kucing anggora, perlu memberikan perhatian 

khusus pada bulunya yang panjang dan lebat, tetapi lebih kasar dan 

kurang padat dari bulu kucing persia. Kucing ini membutuhkan 

grooming rutin untuk menjaga kualitas bulu dan menghindari 

kelebihan bulu atau rambut yang kusut. Selain itu, perlu memberikan 

makanan yang sehat dan berkualitas, serta menjaga kesehatan gigi 

dan kuku kucing dengan memberikan perawatan yang tepat. 

Kucing Anggora sangat aktif, lincah dan memiliki naluri 

bermain yang tinggi. Untuk memberikan stimulasi dan kegiatan 

yang menyenangkan, kita dapat memberikan mainan atau scratcher 

kucing agar kucing ini tidak merusak perabotan rumah. Selain itu, 

kita dapat mengajak kucing ini bermain bola atau mainan lain yang 

dapat merangsang insting bermainnya. Kucing Anggora juga senang 
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bermain dengan air, kita dapat memberikan mangkuk atau baskom  

sebagai pilihan bermainnya. 

f. Kandang Kucing 

Perhitungan dan besaran ruang yang diperlukan untuk memelihara 

kucing dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk 

ukuran kucing, jumlah kucing, dan jenis aktivitas yang ingin Anda 

sediakan untuk mereka. Berikut ini pedoman umum untuk menghitung 

ruang yang dibutuhkan: 

1) Luas Kandang: Idealnya, setiap kucing memerlukan setidaknya 1 

meter persegi (sekitar 10 kaki persegi) ruang untuk bergerak dan 

bermain. Ini adalah pedoman minimum, dan lebih banyak ruang 

akan selalu lebih baik. 

2) Tinggi Kandang: Kucing sangat suka memanjat dan menjelajah 

dalam ketinggian. Kandang harus memiliki cukup ruang vertikal 

dengan tempat untuk melompat dan bersantai di ketinggian. 

3) Area untuk Perlindungan dan Istirahat: Kandang juga harus memiliki 

area yang tenang dan aman tempat kucing dapat bersembunyi dan 

istirahat jika mereka merasa perlu. 

4) Litter Box: Sediakan tempat khusus untuk kotak pasir atau litter box, 

yang harus ditempatkan di area yang mudah diakses dan terpisah dari 

tempat makan dan minum. 

5) Tempat Makan dan Minum: Sediakan area yang terpisah untuk 

makan dan minum, serta tempat tidur yang nyaman. 

6) Mainan dan Aktivitas: Sediakan mainan dan peralatan untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas fisik dan mental kucing Anda. 

7) Ventilasi dan Cahaya: Pastikan kandang memiliki ventilasi yang 

baik dan cukup cahaya alami atau buatan. 

8) Kebersihan dan Perawatan: Pastikan Anda memiliki akses yang 

mudah untuk membersihkan kandang dan menyediakan perawatan 

rutin seperti pembersihan litter box. 

Adapun desain rancangan kandang standar yang cocok untuk kucing 
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dan pastinya nyaman untuk hewan seukurannya, sebagai berikut: 

 
Gambar 2. 9 Kandang Kucing Biasa 

Sumber: The International Cat Care - (Joan Judd 1958) 

Diakses pada 23/05/2023 

 

Adapun desain rancangan kandang standar yang cocok untuk 

kucing, sebagai berikut: 

 Tabel 2. 4 Kandang Kucing Biasa 

 

 

 

 

Sumber: Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) –  

 (Richard Martin William Wilberforce Reverend Arthur Broome 1824) 

Diakses pada 23/05/2023 

 

Berdasarkan standar CFA (Cat Fanciers Association), standar 

ukuran kandang kucing pada suatu ruangan menggunakan ukuran 4x6m² 

dengan maksimal 12 ekor kucing di dalamnya. 

Desain kandang untuk mengurangi stres kucing adalah faktor 

penting. Beberapa langkah yang dapat Anda ambil termasuk: 

1) Ruang Terbuka: Pastikan ada banyak ruang terbuka untuk kucing 

menjelajahi dan bermain. Hindari kandang yang terlalu sesak. 

2) Peralatan Persembunyian: Sediakan peralatan seperti kotak kayu, 

kandang kecil, atau tempat tidur tertutup di sudut-sudut kandang 

untuk memberikan tempat persembunyian yang aman. 

3) Pengaturan Tempat Makan dan Minum: Jauhkan tempat makan dan 

minum dari area toilet dan tempat tidur kucing. Ini akan membantu 

Jumlah kucing Area tidur (m²) Area aktif (m²) Total area (m²) 

1 0.82 1.7 2.52 

2 1.5 2.23 3.73 

4 1.85 2.79 4.64 
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menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. 

4) Mainan dan Aktivitas: Sediakan mainan yang dapat menghibur 

kucing dan mendorong aktivitas fisik dan mental. 

5) Perawatan dan Kasih Sayang: Berikan perawatan dan kasih sayang 

yang cukup. Berinteraksi dengan kucing Anda secara rutin untuk 

menjaga kesejahteraan mereka. 

Adapun desain kendang yang cocok untuk mengurangi stress yang 

cocok untuk kucing, sebagai berikut: 

 
Gambar 2. 10 Kandang Kucing 

Sumber: UCDAVIS Koret Shelter Medicie Program – 

 (The Koret Foundation Funds 1979) 
Diakses pada 23/05/2023 

 

g. Perbedaan Pemeliharaan Kucing Domestik, Terlantar, Dan Liar 

Kucing yang telah hidup bersama manusia (telah di domestikkan) 

serta kucing terlantar dan liar sangatlah berbeda satu sama lain. Adapun 

ciri-ciri kucing domestik, liar dan terlantar dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Keramahan 

a) Kucing domesik yang hidup bersama manusia cenderung 

memiliki keramahan yang bervariasi tergantung pada faktor 

seperti sosialisasi sejak kecil dan pengalaman sebelumnya. 

Banyak kucing domestik yang terbiasa dengan manusia bisa 

sangat ramah dan mendekati pemilik mereka dengan kasih 
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sayang. 

b) Kucing liar umumnya sangat skeptis terhadap manusia dan akan 

mencoba untuk menghindari kontak dengan mereka. Mereka 

hidup di alam liar dan tidak memiliki pengalaman positif dengan 

manusia. 

c) Kucing terlantar cenderung lebih skeptis terhadap manusia dan 

mungkin tidak ramah pada awalnya. Mereka mungkin telah 

mengalami trauma atau kehilangan yang membuat mereka 

kurang percaya pada manusia. 

2) Tingkat Agresifitas 

a) Tingkat agresivitas kucing domestik umumnya lebih rendah 

daripada kucing terlantar atau liar. Namun, kucing individu 

dapat menunjukkan tingkat agresivitas yang berbeda, terutama 

jika mereka merasa terancam atau tidak nyaman. 

b) Kucing liar biasanya tidak agresif terhadap manusia jika tidak 

terprovokasi. Mereka cenderung menjaga jarak. 

c) Tingkat agresivitas kucing terlantar dapat bervariasi. Beberapa 

mungkin menjadi agresif jika merasa terancam atau takut, 

sementara yang lain mungkin lebih pasif. 

3) Energi 

a) Energi kucing domestik bervariasi tergantung pada usia, ras, dan 

faktor individu. Kucing muda cenderung lebih aktif dan bermain 

lebih banyak, sementara kucing dewasa mungkin lebih tenang. 

Beberapa ras, seperti Siamese atau Bengal, memiliki tingkat 

energi yang tinggi dan memerlukan aktivitas fisik yang intens. 

b) Kucing liar memiliki tingkat energi yang tinggi karena mereka 

harus mencari makanan, berburu, dan bertahan hidup di alam 

liar. 

c) Kucing terlantar sering kali memiliki tingkat energi yang tinggi 

karena mereka harus mencari makanan, mencari tempat 

berlindung, dan bertahan hidup di lingkungan yang tidak aman. 
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4) Kesehatan 

a) Kucing domestic, karena peliharaan diberikan makanan 

berkualitas dan mempunyai rutinitas untuk pergi ke dokter 

hewan, kucing tersebut sehat dan tidak membawa virus atau 

bakteria yang berbahaya kepada dirinya dan manusia 

disekitarnya. 

b) Kesehatan kucing liar sangat tergantung pada lingkungan 

mereka. Mereka mungkin memiliki risiko tertular penyakit atau 

cedera akibat aktivitas berburu. Perawatan medis tidak selalu 

tersedia, sehingga banyak kucing liar mengandalkan insting 

alami mereka untuk bertahan hidup. 

c) Kesehatan kucing terlantar sering kali kurang terjaga. Mereka 

dapat menderita kelaparan, dehidrasi, penyakit, atau cedera. 

Perawatan medis dan nutrisi yang tepat sangat penting jika 

seseorang berencana untuk merawat kucing terlantar. 

5. Pemahaman Tentang Ikan 

Keanekaragaman Spesies Ikan mencakup lebih dari 33.000 spesies 

yang telah diidentifikasi, dan jumlah ini terus bertambah seiring penemuan 

spesies-spesies baru. Keanekaragaman ini mencakup ikan laut, ikan air 

tawar, dan ikan yang dapat hidup di berbagai kedalaman serta suhu air. 

Morfologi ikan sangat beragam, dengan tubuh yang umumnya dilapisi sisik, 

meskipun ada juga spesies ikan yang tidak memiliki sisik. Sirip-sirip ikan 

adalah ciri penting yang memungkinkan mereka bergerak dan bertahan di 

lingkungan air, seperti sirip punggung yang digunakan untuk menjaga 

keseimbangan, dan sirip ekor yang berfungsi sebagai mesin berenang 

utama. (Hubbard 1888) 

Selain itu, ikan telah mengembangkan berbagai adaptasi untuk 

bertahan dalam berbagai kondisi air, termasuk kemampuan hidup di 

kedalaman laut yang sangat dalam atau di sungai berarus deras. Beberapa 

spesies ikan juga memiliki perangkat pendeteksi seperti lincah melalui 

sonar, yang membantu mereka berburu mangsa dan menghindari pemangsa. 
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Dalam ekosistem perairan, ikan memainkan peran penting sebagai 

pemangsa dan mangsa, membantu menjaga keseimbangan populasi 

organisme lain, serta berperan dalam sirkulasi nutrisi dan energi. 

Namun, ikan saat ini menghadapi berbagai ancaman, termasuk 

perubahan iklim, polusi, perburuan berlebihan, dan kerusakan habitat. Oleh 

karena itu, upaya pelestarian dan pengelolaan sumber daya ikan menjadi 

sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup spesies-spesies ikan di 

berbagai habitat air di seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan lebih 

mendalam tentang ikan: 

a. Perilaku Ikan 

Perilaku ikan bervariasi tergantung pada rasnya, tetapi ada 

beberapa pola perilaku umum yang bisa ditemukan pada banyak ikan. 

Ini termasuk: 

1) Pola Makan 

Perilaku makan ikan sangat bervariasi. Beberapa ikan adalah 

pemangsa aktif yang memburu mangsa, sementara yang lain adalah 

pemakan detritus yang mengkonsumsi materi organik mati. 

Beberapa ikan hidup secara soliter, sedangkan yang lain hidup dalam 

kelompok besar untuk melindungi diri dari pemangsa. 

2) Migrasi 

Banyak spesies ikan melakukan migrasi, baik dalam air tawar 

maupun laut, untuk berkembang biak atau mencari kondisi 

lingkungan yang lebih baik. 

3) Hierarki Sosial 

Beberapa spesies ikan, seperti ikan cupang, menunjukkan perilaku 

hierarki sosial yang kompleks dalam koloni mereka. 

b. Psikologis Ikan 

Psikologi ikan umumnya lebih sederhana dibandingkan dengan 

hewan mamalia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar melalui 

pengalaman, termasuk mengenali pola makanan dan menghindari 

pemangsa. Namun, perasaan emosi seperti yang dimiliki oleh mamalia 
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tidak sepenuhnya dimengerti pada ikan. Meskipun ikan tidak memiliki 

sistem saraf yang kompleks seperti mamalia, mereka memiliki 

kemampuan untuk merespons lingkungannya. Mereka dapat belajar dan 

mengingat informasi seperti lokasi makanan dan ancaman potensial. 

Psikologi ikan adalah bidang penelitian yang berkembang, dan 

penelitian terbaru telah menunjukkan bahwa beberapa spesies ikan 

mungkin memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada yang 

sebelumnya diperkirakan. 

c. Perawatan Ikan 

Perawatan pada ikan menjadi salah satu faktor penting dalam 

memenuhi kebutuhan ikan. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan ikan, antara lain:  

1) Kesehatan 

Ikan dapat rentan terhadap penyakit seperti infeksi bakteri dan 

parasit. Pemeliharaan air yang baik, suhu yang sesuai, dan 

pemantauan kualitas air dalam aquarium sangat penting untuk 

menjaga kesehatan mereka. 

2) Makanan 

Makanan ikan tergantung pada spesiesnya. Sebagian besar ikan 

adalah pemakan karnivora, herbivora, atau omnivora. Umumnya 

mencakup pakan ikan komersial, cacing, serangga air, dan krustasea. 

Pemilik ikan peliharaan harus memberikan makanan yang sesuai 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Perawatan makanan 

yang baik penting untuk menjaga kesehatan ikan. 

3) Vaksinasi 

Vaksinasi tidak umum pada ikan peliharaan seperti yang dilakukan 

pada hewan darat, tetapi dalam kasus budidaya ikan tertentu, seperti 

salmon, vaksinasi dapat digunakan untuk mencegah penyakit 

tertentu. 
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d. Penglihatan Ikan 

Kemampuan ikan untuk melihat warna bervariasi antara spesies. 

Sebagian besar ikan dapat melihat berbagai warna Ini penting dalam 

perilaku kawin dan penghindaran pemangsa, tetapi beberapa spesies 

mungkin memiliki penglihatan warna yang lebih terbatas. 

e. Jenis-jenis Ras Ikan 

Terdapat ribuan spesies ikan dengan berbagai jenis ras dan 

variasi yang telah dikembangkan oleh penggemar akuarium. Ras ini 

memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku yang khas. Berikut akan dijabarkan 

mengenai beberapa jenis Ras ikan yang populer dipelihara dan memiliki 

kemungkinan akan ada dalam bangunan ini, Hal ini dilakukan untuk 

mempelajarai lebih dalam mengenai kebutuhan ikan terutama jenis ikan 

berikut:  

 

 
Gambar 2. 11 Ikan Mas 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

 
Gambar 2. 12 Ikan guppy 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2021 

 

                             
                          Gambar 2. 13 Ikan Cupang 

                             Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023 
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Gambar 2. 14 Ikan Molly 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023 

 

1) Ikan Mas 

Ikan mas, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Cyprinus carpio, 

merupakan salah satu ikan air tawar yang paling umum dijumpai di 

seluruh dunia. Mereka adalah ikan berukuran besar dan memiliki 

variasi yang sangat luas dalam hal warna dan bentuk tubuh. Ikan mas 

tidak memiliki variasi ras yang signifikan, karena ciri-ciri mereka 

lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti kondisi air dan 

nutrisi. 

Ikan mas bisa mencapai berat yang mengesankan, berkisar 

antara 0,5 hingga 4 kg, dengan panjang tubuh mencapai 20 hingga 

60 cm atau bahkan lebih besar dalam kondisi tertentu. Umur ikan 

mas juga bervariasi, dengan sebagian besar individu dapat hidup 

hingga 10 hingga 20 tahun jika mendapatkan perawatan yang baik 

dan lingkungan yang sesuai. 

Ikan mas adalah ikan omnivora, yang berarti mereka memakan 

berbagai jenis makanan, termasuk serangga, larva, tumbuhan air, 

dan plankton. Mereka juga dikenal sebagai ikan yang kuat dan 

tangguh, seringkali menjadi favorit para pemancing. Ikan mas 

membutuhkan perawatan yang baik dalam akuarium, termasuk air 

yang bersih dan nutrisi yang seimbang agar dapat berkembang 

dengan baik. 

2) Ikan Guppy 

Ikan guppy, atau Poecilia reticulata, adalah ikan hias air tawar 

yang sangat diminati oleh penghobi ikan. Meskipun ikan guppy 

tidak memiliki variasi ras yang signifikan, mereka menampilkan 

variasi warna dan pola tubuh yang sangat mencolok. Warna 
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tubuhnya bisa merah, biru, kuning, atau kombinasi lain yang 

menghasilkan ikan yang indah secara estetika. 

Ukuran ikan guppy relatif kecil, biasanya berkisar antara 3 

hingga 6 cm. Umur ikan guppy cenderung lebih pendek 

dibandingkan ikan lainnya, berkisar antara 1 hingga 3 tahun. Oleh 

karena itu, penghobi ikan guppy perlu memberikan perawatan yang 

cermat untuk menjaga kehidupan ikan guppy mereka. 

Selain dari keindahan fisiknya, ikan guppy juga terkenal karena 

kemudahan perawatannya. Mereka adalah ikan yang aktif dan suka 

berenang di seluruh bagian akuarium. Mereka makan berbagai jenis 

makanan seperti pelet ikan, cacing darah, dan serangga kecil. 

Penghobi ikan sering menghargai kegembiraan yang ikan guppy 

bawa ke dalam akuarium mereka dengan gerakan lincah dan warna 

yang cerah. 

3) Ikan Cupang 

Ikan cupang, atau Betta splendens, adalah ikan air tawar yang 

terkenal akan keindahan sirip panjangnya dan variasi warna tubuh 

yang menarik. Meskipun tidak ada variasi ras utama dalam ikan 

cupang, ada berbagai varietas berdasarkan bentuk sirip dan pola 

warna tubuh. 

Ikan cupang biasanya memiliki ukuran kecil, berkisar antara 5 

hingga 8 cm, tetapi beberapa varietas bisa mencapai ukuran yang 

lebih besar. Umur ikan cupang berkisar antara 2 hingga 4 tahun 

dengan perawatan yang baik. 

Ikan cupang adalah ikan yang dikenal karena sifat agresifnya. 

Oleh karena itu, seringkali perlu dipisahkan dari ikan lain dalam 

akuarium. Mereka memerlukan air yang bersih dan terawat dengan 

baik, serta makanan yang sesuai dengan jenisnya, seperti pelet ikan 

cupang dan larva serangga. Penghobi ikan cupang juga seringkali 

menikmati mengamati tarian kecantikan yang diperagakan oleh ikan 

jantan dalam upaya untuk memikat betina. 
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4) Ikan Molly 

Ikan Molly, atau Poecilia sphenops, adalah ikan air tawar yang 

juga populer di kalangan penghobi ikan. Mereka memiliki berbagai 

varietas dan variasi warna yang membuat mereka menjadi ikan hias 

yang menarik. Ikan Molly memiliki berbagai jenis, termasuk Molly 

Balon, Molly Lyretail, dan Molly Short Fin. 

Ukuran ikan Molly bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi 

secara umum mereka memiliki panjang antara 5 hingga 10 cm. Ikan 

Molly dapat hidup selama 3 hingga 5 tahun jika mendapatkan 

perawatan yang baik. Warna tubuh ikan Molly dapat sangat 

bervariasi, mulai dari hitam, putih, oranye, merah, hingga kombinasi 

warna yang mencolok. Mereka juga memiliki sirip yang indah, 

terutama pada varietas Molly Lyretail yang memiliki sirip ekor yang 

panjang dan menjuntai. 

Ikan Molly adalah ikan yang sangat tahan terhadap berbagai 

kondisi air, sehingga cocok untuk pemula dalam dunia penghobi 

ikan. Mereka adalah ikan omnivora dan dapat diberi makan dengan 

berbagai jenis makanan, termasuk pelet ikan, cacing darah, sayuran, 

dan serangga kecil. Penting untuk memberikan makanan yang 

bervariasi agar ikan Molly mendapatkan nutrisi yang cukup. 

Salah satu hal yang menarik tentang ikan Molly adalah 

kemampuan mereka untuk berkembang biak dengan cepat dalam 

akuarium yang sesuai. Ikan betina Molly bisa melahirkan beberapa 

anak sekaligus, dan anak-anak Molly akan segera dapat berenang 

dan mencari makanan sendiri. Karena itu, jika Anda memelihara 

ikan Molly, pastikan Anda memiliki tempat yang cukup untuk 

mereka berkembang biak atau Anda dapat memisahkan ikan betina 

dan jantan untuk mengendalikan populasi. 

Ikan Molly adalah ikan yang ramah dan damai, sehingga mereka 

umumnya dapat berdampingan dengan ikan lain dalam akuarium 

selama ikan lainnya juga bersifat damai. Penghobi ikan sering 
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mengapresiasi keindahan dan sifat yang mudah diatur dari ikan 

Molly, membuat mereka menjadi pilihan yang populer dalam dunia 

akuarium hias. 

f. Kandang Ikan 

Perhitungan dan besaran ruang yang diperlukan untuk 

memelihara ikan tergantung pada jenis ikan yang Anda ingin pelihara, 

jumlahnya, dan kondisi lingkungan yang Anda siapkan. Namun, ada 

beberapa pedoman umum yang dapat membantu Anda memperkirakan 

besaran ruang yang dibutuhkan: 

1) Luas Permukaan Air: Ikan memerlukan cukup ruang untuk 

berenang. Sebagai pedoman umum, hitunglah setidaknya 20 liter air 

per 2,5 cm panjang ikan (ini adalah pedoman umum untuk ikan 

berukuran sedang). Misalnya, jika Anda memiliki ikan yang rata-rata 

panjangnya 10 cm, Anda akan memerlukan minimal 80 liter air 

untuk satu ekor ikan. Ini hanya perkiraan kasar, dan beberapa spesies 

ikan mungkin memerlukan lebih banyak ruang. 

2) Kepadatan Populasi: Hindari kepadatan populasi yang terlalu tinggi. 

Semakin banyak ikan yang Anda miliki dalam satu tangki, semakin 

besar risiko konflik dan stres. Pastikan memiliki cukup ruang agar 

ikan dapat bergerak dengan leluasa. 

3) Filtrasi dan Ventilasi: Pastikan sistem filtrasi yang memadai untuk 

menjaga kualitas air yang baik. Ruang harus mencakup area untuk 

pemasangan filter, aerator, dan heater jika diperlukan. 

4) Perabotan dan Dekorasi: Jangan lupakan perabotan seperti tanaman 

air, batu-batuan, dan struktur lainnya. Ini bisa menjadi tempat 

persembunyian dan membantu mengurangi stres ikan. 

5) Pencahayaan: Pertimbangkan juga pencahayaan yang cukup untuk 

tanaman dan ikan Anda, serta waktu pencahayaan yang sesuai untuk 

spesies ikan tertentu. 

6) Kualitas Air: Jaga kualitas air yang baik dengan menguji pH, 

amonia, nitrit, dan nitrat secara berkala. Ini akan membantu 
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mencegah stres yang disebabkan oleh kondisi air yang buruk. 

7) Kebersihan dan Perawatan Rutin: Pastikan Anda memiliki akses 

yang mudah untuk membersihkan tangki dan melakukan perawatan 

rutin seperti pergantian air berkala. 

Desain kandang untuk mengurangi stres ikan melibatkan 

beberapa langkah tambahan: 

1) Bentuk Kandang: Hindari bentuk kandang yang tajam atau 

berlebihan. Kandang dengan sudut tajam atau bentuk yang aneh 

dapat membuat ikan merasa terancam. 

2) Persembunyian: Sediakan tempat persembunyian seperti gua atau 

tanaman air yang lebat agar ikan dapat berlindung jika merasa 

terganggu. 

3) Pemilihan Teman Sejenis: Pastikan ikan Anda cocok satu sama lain. 

Beberapa spesies ikan tidak boleh dipelihara bersama karena dapat 

saling menyerang dan menyebabkan stres. 

4) Kontrol Kepadatan: Jangan terlalu banyak ikan dalam satu kandang. 

Pilih kepadatan yang tepat untuk spesies ikan Anda. 

5) Pola Makan dan Waktu: Berikan makanan secara teratur dan 

ciptakan rutinitas harian. Ini dapat membantu mengurangi stres 

karena ikan akan tahu kapan akan makan. 

6) Pemeliharaan Teratur: Lakukan pemeliharaan teratur seperti 

penggantian air berkala, pembersihan peralatan, dan pengujian air. 

7) Monitor Perilaku: Amati perilaku ikan Anda secara teratur. Jika 

Anda melihat tanda-tanda stres seperti ikan yang terus-menerus 

berenang dengan cepat atau bersembunyi terlalu lama, segera 

identifikasi penyebabnya dan perbaiki situasinya. 

g. Perbedaan Pemeliharaan Ikan Domestik, Terlantar, dan Liar 

Ikan yang telah hidup bersama manusia (telah di domestikkan) 

serta ikan terlantar dan liar sangatlah berbeda satu sama lain. Adapun 

ciri-ciri ikan domestik, liar dan terlantar dapat dilihat sebagai berikut: 

1) Keramahan 
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a) Ikan domestik umumnya lebih ramah terhadap manusia karena 

mereka telah tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa dengan 

manusia. Mereka sering terbiasa dengan kehadiran manusia di 

sekitar akuarium atau kolam mereka. 

b) Ikan liar umumnya tidak ramah terhadap manusia sama sekali. 

Mereka sangat waspada dan mungkin sangat sulit untuk 

mendekati. 

c) Ikan terlantar tidak memiliki tingkat keramahan yang tinggi 

terhadap manusia. Mereka lebih cenderung berhati-hati atau 

takut karena kurangnya interaksi manusia yang positif. 

2) Tingkat Agresifitas 

a) Ikan domestik cenderung kurang agresif dibandingkan dengan 

ikan liar atau terlantar. Mereka mungkin terbiasa dengan ikan 

lain dalam akuarium mereka, tetapi konflik seringkali dapat 

dihindari dengan menyediakan cukup ruang dan tempat 

persembunyian. 

b) Tingkat agresifitas ikan liar bervariasi tergantung pada spesies. 

Beberapa ikan liar adalah pemangsa yang agresif, sementara 

yang lain lebih pasif dalam perilaku berburu.  

c) Ikan terlantar mungkin cenderung lebih agresif karena mereka 

sering harus bersaing dengan ikan lain untuk sumber daya yang 

terbatas di alam liar, seperti makanan dan tempat 

persembunyian. 

3) Energi 

a) Energi ikan domestik dapat bervariasi tergantung pada spesies 

dan perawatan yang mereka terima. Beberapa spesies mungkin 

menjadi kurang aktif karena mereka tidak perlu mencari 

makanan atau bertahan dari pemangsa. 

b) Ikan liar memiliki tingkat energi yang tinggi karena mereka 

harus bertahan hidup di alam liar yang penuh dengan tantangan. 

Mereka aktif dalam mencari makanan dan melindungi diri. 
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c) Ikan terlantar seringkali memiliki tingkat energi yang tinggi 

karena mereka harus mencari makanan, berkembang biak, dan 

melindungi diri dari pemangsa. Mereka cenderung lebih aktif 

dibandingkan dengan ikan domestik. 

4) Kesehatan 

a) Ikan domestik memiliki potensi untuk hidup lebih lama dan 

lebih sehat jika mereka menerima perawatan yang baik. 

Pemantauan kualitas air, pemberian makanan berkualitas, dan 

perawatan kesehatan yang tepat dapat memastikan kesehatan 

mereka. 

b) Kesehatan ikan liar sangat tergantung pada lingkungan 

alaminya. Mereka dapat terkena berbagai penyakit dan parasit, 

dan hanya yang paling cocok yang bertahan hidup dalam 

lingkungan ini. 

c) Kesehatan ikan terlantar dapat bervariasi tergantung pada 

lingkungan alaminya. Mereka bisa terkena penyakit atau parasit 

alami, tetapi mereka juga memiliki kebebasan untuk berperilaku 

seperti yang seharusnya dalam habitat asli mereka. 

6. Pemahaman Tentang Kelinci 

Salah satu ciri khas kelinci adalah gigi tumbuh terus sepanjang hidup 

mereka, termasuk gigi seri yang tajam dan gigi geraham yang kuat. Untuk 

mencegah gigi tumbuh terlalu panjang, kelinci perlu mengunyah makanan 

kasar secara teratur. Kelinci memiliki siklus reproduksi yang sangat cepat, 

dengan seorang betina dapat melahirkan beberapa kali dalam setahun, 

menghasilkan sejumlah anak kelinci (kit atau bunny) dalam setiap 

kelahiran. Ini adalah salah satu alasan mengapa kelinci memiliki potensi 

reproduksi yang besar. (Fred Myers dan Helen Jones 1954) 

Habitat kelinci berkisar dari padang rumput hingga hutan dan gurun, 

cenderung membuat lubang-lubang di tanah sebagai tempat tinggal dan 

tempat bertelur. Mereka sering aktif pada malam hari (nokturnal) dan 

memiliki perilaku pemangsa yang efisien dalam mencari makanan. Kelinci 
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juga sering dijadikan hewan peliharaan karena sifat mereka yang lucu dan 

ramah, serta menjadi subjek dalam cerita rakyat dan budaya populer, seperti 

tokoh "Kelinci Peter" dalam buku anak-anak karya Beatrix Potter. 

Selain itu, kelinci memiliki peran ekologis sebagai pemakan 

tumbuhan yang berperan dalam penyebaran benih dan pertumbuhan 

tanaman. Namun, populasi kelinci yang berlebihan dapat merusak lahan 

pertanian dan lingkungan alami. Ini adalah beberapa aspek menarik tentang 

kelinci, hewan pengerat herbivora yang termasuk dalam keluarga 

Leporidae, yang dikenal karena kepolosan dan kelucuan mereka. Di bawah 

ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang kelinci: 

a. Perilaku Kelinci 

Perilaku kelinci bervariasi tergantung pada rasnya, tetapi ada 

beberapa pola perilaku umum yang bisa ditemukan pada banyak kelinci. 

Berikut beberapa kebiasaan kucing yang telah diamati, antara lain: 

1) Aktivitas Malam 

Kelinci adalah hewan nokturnal, yang berarti mereka aktif pada 

malam hari. Mereka tidur di siang hari dan keluar mencari makanan 

pada malam hari. 

2) Mencium dan Menggigit 

Kelinci memiliki kecenderungan untuk mencium dan menggigit 

objek yang mereka temui. Ini adalah cara mereka mengeksplorasi 

lingkungan mereka. 

3) Makan dan Mengunyah 

Kelinci adalah pemakan herbivora yang senang mengunyah. Mereka 

perlu mengunyah makanan kasar untuk menjaga gigi mereka yang 

tumbuh terus. 

4) Sosial 

Kelinci adalah hewan sosial dan biasanya lebih bahagia ketika 

memiliki pasangan atau teman kelinci lainnya. 

b. Psikologis Kelinci 

Kelinci memiliki kepribadian yang beragam. Mereka bisa 
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menjadi pemalu atau sosial, tergantung pada sosialisasi mereka dengan 

manusia dan hewan lain. Kelinci juga bisa menunjukkan tanda-tanda 

stres atau ketidakbahagiaan melalui perilaku seperti menggigit kandang 

atau merasa cemas. 

Kelinci memiliki kebutuhan mental yang penting. Mereka 

memerlukan lingkungan yang kaya stimulasi, seperti mainan dan 

aktivitas penyusupan. 

c. Kesehatan Kelinci 

Perawatan pada kelinci menjadi salah satu faktor penting dalam 

memenuhi kebutuhan kelinci. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan kelinci, antara lain:  

1) Kesehatan dan Vaksinasi 

Kelinci perlu diberikan vaksin untuk melindungi dari penyakit 

seperti myxomatosis dan VHD (Viral Hemorrhagic Disease). 

Pemilik kelinci harus memantau kesehatan gigi mereka dan 

memberikan mainan untuk menghindari masalah gigi tumbuh terlalu 

panjang. 

2) Makanan 

Kelinci memerlukan makanan berbasis serat, seperti rumput segar, 

sayuran, dan hewan peliharaan komersial yang dirancang khusus. 

Mereka juga memerlukan akses terus-menerus ke air bersih. 

d. Penglihatan Kelinci 

Kelinci memiliki penglihatan warna terbatas dan biasanya dapat 

melihat warna-warna yang lebih netral seperti biru, hijau, dan abu-abu. 

Mereka memiliki penglihatan tiga warna dasar (trikromatik) yang 

berbeda dengan manusia yang memiliki penglihatan tiga warna juga, 

tetapi dalam spektrum yang lebih luas. 

e. Jenis-jenis Ras Kelinci 

Terdapat banyak ras kelinci yang berbeda, yang memiliki 

karakteristik fisik dan sifat yang beragam. Berikut akan dijabarkan 

mengenai beberapa jenis Ras kelinci yang populer dipelihara dan 
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memiliki kemungkinan akan ada dalam bangunan ini, Hal ini dilakukan 

untuk mempelajarai lebih dalam mengenai kebutuhan kelinci terutama 

jenis kelinci berikut:  

 
Gambar 2. 15 Kelinci New Zealand White 

            Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2023 

                
            Gambar 2. 16 Kelinci Anggora 

              Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

 

                              

Gambar 2. 17 Kelinci Rex 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

 

1) Kelinci New Zealand White 

Kelinci New Zealand White (Gambar 2. 15) adalah salah satu ras 

kelinci yang populer dan sering dipelihara di seluruh dunia. Ras ini 

dikenal karena dagingnya yang berkualitas dan sering digunakan dalam 

produksi daging kelinci. Kelinci ini memiliki ciri fisik berupa bulu putih 

yang lebat dan mata merah yang mencolok. Ukuran tubuhnya cukup 

besar, dengan berat dewasa berkisar antara 3,5 hingga 5,5 kg. Mereka 

memiliki tubuh yang kompak dan bentuk kepala yang proporsional. 
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Selain untuk produksi daging, kelinci New Zealand White juga 

menjadi favorit sebagai kelinci peliharaan karena sifatnya yang ramah, 

mudah dijinakkan, dan mudah dirawat. Mereka memiliki kebiasaan 

makan yang baik dan membutuhkan makanan dengan kandungan serat 

tinggi untuk menjaga pencernaan yang sehat. Perawatan yang baik, 

kandang yang nyaman, dan rutin memeriksa kesehatan sangat penting 

untuk memastikan kelinci New Zealand White tetap sehat dan bahagia. 

2) Kelinci Anggora 

Kelinci Anggora (Gambar 2. 16) adalah salah satu ras kelinci 

yang terkenal dengan bulu panjang dan lembutnya yang menyerupai 

rambut angora. Bulu Anggora sangat indah dan halus, menjadikannya 

salah satu ras yang populer di kalangan penggemar bulu binatang. Bulu 

mereka dapat tumbuh panjang hingga 15-25 cm dan membutuhkan 

perawatan khusus untuk mencegahnya menggumpal atau membentuk 

gugur. 

Selain keindahan bulunya, kelinci Anggora memiliki berbagai 

warna dan pola yang memukau, termasuk putih, coklat, hitam, dan 

campuran lainnya. Ukuran tubuhnya relatif kecil, dengan berat dewasa 

berkisar antara 2-4 kg. Mereka memiliki kepala bulat dengan telinga 

yang panjang dan berbulu. 

Pemilik kelinci Anggora perlu memberikan perhatian khusus 

terhadap bulunya dengan menjaga kebersihan dan mengatur perawatan 

grooming secara rutin. Selain itu, perlu memberikan makanan yang 

mengandung nutrisi yang cukup dan memastikan kesehatan mereka 

dengan pemeriksaan berkala oleh dokter hewan. 

3) Kelinci Rex 

Kelinci Rex (Gambar 2. 17) adalah ras kelinci yang dikenal 

dengan bulu uniknya yang berstruktur seperti beludru. Bulu Rex 

memiliki tekstur lembut, pendek, dan sangat lebat. Ciri khas bulu ini 

adalah "sikut" yang menghasilkan tampilan unik dan menarik. Selain 

bulunya, kelinci Rex memiliki kepala yang bulat dengan telinga pendek 
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yang melengkung. 

Ras kelinci ini memiliki berat tubuh yang cukup bervariasi, 

berkisar antara 2 hingga 4,5 kg tergantung pada jenis kelamin dan 

kondisi individu. Mereka hadir dalam berbagai warna dan pola, 

termasuk hitam, coklat, putih, dan campuran lainnya. Kelinci Rex 

memiliki sifat yang ramah, tenang, dan mudah dijinakkan, 

menjadikannya pilihan populer sebagai hewan peliharaan. 

Perawatan yang baik untuk kelinci Rex mencakup memberikan 

makanan seimbang dengan nutrisi yang tepat, menyediakan kandang 

yang cukup luas dan nyaman, serta rutin memeriksa kesehatan dan 

kebersihan. Mengingat bulunya yang unik, perawatan grooming rutin 

juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan kenyamanan bulu 

mereka. 

f. Kandang Kelinci 

Perhitungan dan besaran ruang yang diperlukan untuk 

memelihara kelinci dapat bervariasi tergantung pada jenis kelinci, 

jumlah kelinci, dan jenis aktivitas yang Anda ingin sediakan untuk 

mereka. Berikut ini pedoman umum untuk menghitung ruang yang 

dibutuhkan: 

1) Luas Kandang: Kelinci memerlukan ruang yang cukup untuk 

bergerak bebas. Untuk kelinci ras kecil, seperti Holland Lop atau 

Netherland Dwarf, sediakan setidaknya 0,5 meter persegi (sekitar 5 

kaki persegi) ruang per kelinci. Untuk kelinci ras besar, seperti 

Flemish Giant, Anda mungkin perlu menyediakan lebih banyak 

ruang, hingga 1 meter persegi (sekitar 10 kaki persegi) per kelinci. 

2) Tinggi Kandang: Kelinci juga menyukai tempat yang tinggi, jadi 

pertimbangkan kandang yang memiliki cukup ruang vertikal atau 

peningkatan untuk melompat dan bermain. 

3) Area untuk Perlindungan dan Istirahat: Sediakan area yang tenang 

dan aman tempat kelinci dapat bersembunyi dan istirahat jika 

mereka merasa perlu. 
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4) Tempat Makan dan Minum: Sediakan area yang terpisah untuk 

makan dan minum, serta tempat tidur yang nyaman. 

5) Tempat Toilet: Sediakan tempat khusus untuk toilet kelinci, seperti 

kotak pasir. Tempat ini harus terpisah dari tempat makan dan 

minum. 

6) Mainan dan Aktivita*: Sediakan mainan dan peralatan untuk 

memenuhi kebutuhan aktivitas fisik dan mental kelinci Anda. 

7) Ventilasi dan Cahaya: Pastikan kandang memiliki ventilasi yang 

baik dan cukup cahaya alami atau buatan. 

8) Kebersihan dan Perawatan: Pastikan Anda memiliki akses yang 

mudah untuk membersihkan kandang dan menyediakan perawatan 

rutin seperti pembersihan kotak pasir. 

Desain kandang untuk mengurangi stres kelinci melibatkan 

beberapa langkah tambahan: 

1) Ruang Terbuka: Pastikan ada banyak ruang terbuka untuk kelinci 

bergerak dan menjelajahi. Hindari kandang yang terlalu sesak. 

2) Persembunyian: Sediakan tempat persembunyian seperti kotak kayu, 

kandang kecil, atau tempat tidur tertutup di sudut-sudut kandang 

untuk memberikan tempat persembunyian yang aman. 

3) Pengaturan Tempat Makan dan Minum: Jauhkan tempat makan dan 

minum dari area toilet dan tempat tidur kelinci. Ini akan membantu 

menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. 

4) Mainan dan Aktivitas: Sediakan mainan yang dapat menghibur 

kelinci dan mendorong aktivitas fisik dan mental. 

5) Perawatan dan Kasih Sayang: Berikan perawatan dan kasih sayang 

yang cukup. Berinteraksi dengan kelinci Anda secara rutin untuk 

menjaga kesejahteraan mereka. 

g. Perbedaan Pemeliharaan Kelinci Domestik, Terlantar, dan Liar 

Kelinci yang telah hidup bersama manusia (telah di 

domestikkan) serta kelinci terlantar dan liar sangatlah berbeda satu sama 

lain. Adapun ciri-ciri kelinci domestik, liar dan terlantar dapat dilihat 
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sebagai berikut: 

1) Keramahan 

a) Kelinci domestik biasanya lebih ramah terhadap manusia karena 

mereka telah terbiasa dengan interaksi manusia sejak usia muda. 

Mereka dapat dengan mudah beradaptasi dengan manusia dan 

menjadi hewan peliharaan yang penuh kasih. 

b) Kelinci liar sangat waspada terhadap manusia dan seringkali 

tidak ramah sama sekali. Mereka cenderung menghindari kontak 

dengan manusia. 

c) Kelinci terlantar seringkali kurang ramah terhadap manusia 

karena mereka mungkin tidak memiliki pengalaman positif 

dengan manusia sebelumnya. Mereka cenderung lebih berhati-

hati dan takut. 

2) Tingkat Agresifitas 

a) Kelinci domestik cenderung kurang agresif dibandingkan 

dengan kelinci liar atau terlantar. Mereka umumnya lebih damai 

dan jarang menunjukkan perilaku agresif, terutama jika mereka 

telah diajar dengan baik. 

b) Kelinci liar biasanya tidak agresif terhadap manusia, tetapi 

mereka dapat menjadi agresif terhadap kelinci lain dalam 

konteks perburuan atau pertahanan teritori. 

c) Kelinci terlantar dapat menunjukkan tingkat agresivitas yang 

lebih tinggi, terutama jika mereka merasa terancam atau stres. 

Mereka mungkin melawan manusia atau kelinci lain dalam 

upaya untuk melindungi diri. 

3) Energi 

a) Energi kelinci domestik bervariasi tergantung pada rasnya. 

Beberapa ras memiliki tingkat energi yang tinggi dan 

memerlukan aktivitas fisik yang intens, sementara yang lain 

lebih tenang dan cocok untuk pemilik yang lebih santai. 

b) Kelinci liar memiliki tingkat energi yang tinggi karena mereka 
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harus mencari makanan, berlari dari pemangsa, dan bertahan 

hidup di alam liar. Mereka aktif sepanjang hari. 

c) Energi kelinci terlantar bervariasi, tetapi karena mereka harus 

mencari makanan dan melindungi diri dari pemangsa, mereka 

seringkali memiliki tingkat energi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelinci domestik yang cocok untuk 

pemeliharaan di dalam rumah. 

4) Kesehatan 

a) Kelinci domestik memiliki potensi untuk hidup lebih lama dan 

sehat jika mereka menerima perawatan yang baik. Pemberian 

makanan yang tepat, pemantauan kesehatan yang rutin, dan 

lingkungan yang bersih adalah penting untuk menjaga 

kesehatan mereka. 

b) Kesehatan kelinci liar sangat tergantung pada lingkungan 

alaminya. Mereka dapat terkena berbagai penyakit dan parasit 

alami, dan hanya yang paling cocok yang bertahan hidup dalam 

lingkungan ini. 

c) Kesehatan kelinci terlantar sangat tergantung pada lingkungan 

alaminya. Mereka dapat terkena penyakit, parasit, dan bahaya 

lainnya dalam upaya bertahan hidup di alam liar. 

7. Pemahaman Tentang Burung 

Struktur tubuh burung dirancang khusus untuk terbang, dengan 

sayap yang kuat dan tulang yang ringan. Bulu-bulu melapisi tubuh mereka, 

memberikan insulasi dan membantu dalam terbang dan berenang pada 

beberapa spesies. Banyak spesies burung melakukan migrasi musiman yang 

panjang, perjalanan antar habitat dalam pencarian makanan dan kondisi 

yang lebih baik untuk berkembang biak, fenomena yang menakjubkan 

dalam dunia burung. (Diller 2018) 

Dengan lebih dari 10.000 spesies burung yang telah diidentifikasi di 

seluruh dunia, mereka bervariasi dalam bentuk, ukuran, warna, dan 

perilaku. Contoh-contoh terkenal termasuk burung pemangsa seperti elang 
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dan burung merpati kota. Burung juga dikenal karena nyanyian mereka, 

beberapa spesies memiliki kemampuan vokal yang luar biasa dan 

menggunakan nyanyian mereka untuk berkomunikasi, mendapatkan 

pasangan, atau mengidentifikasi wilayah mereka, sementara komunikasi 

burung juga melibatkan gerakan tubuh dan bahasa visual. 

Selain itu, burung memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai 

pemangsa dan pemakan yang membantu mengontrol populasi serangga dan 

hewan kecil lainnya serta menyebarkan benih tumbuhan. Beberapa spesies 

burung bahkan menjadi penunjuk kualitas lingkungan karena peka terhadap 

perubahan lingkungan. Namun, burung juga menghadapi berbagai 

ancaman, termasuk hilangnya habitat, perburuan berlebihan, polusi, dan 

perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya konservasi sangat penting untuk 

melindungi populasi burung yang terancam punah. Burung, sebagai 

kelompok hewan yang memiliki kemampuan terbang dan merupakan salah 

satu kelompok vertebrata paling beragam di planet ini, memiliki peran 

penting dalam ekosistem global. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci 

tentang burung: 

a. Perilaku Burung 

Perilaku burung bervariasi tergantung pada rasnya, tetapi ada 

beberapa pola perilaku umum yang bisa ditemukan pada banyak burung. 

Berikut beberapa kebiasaan burung yang telah diamati, antara lain: 

1) Pencarian Makanan 

Burung memiliki berbagai perilaku pencarian makanan yang unik. 

Beberapa spesies mencari makanan di permukaan tanah, sementara 

yang lain mencari mangsa di udara atau air. 

2) Nyanyian 

Nyanyian adalah cara penting bagi banyak burung untuk 

berkomunikasi, menarik pasangan, atau mengklaim wilayah. 

Nyanyian burung bisa sangat rumit dan beragam antar spesies. 

3) Migrasi 

Banyak spesies burung melakukan perjalanan jarak jauh selama 
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musim dingin untuk mencari sumber makanan yang lebih baik. 

4) Pengarahan 

Beberapa burung seperti burung cenderawasih melakukan 

pengerahan yang spektakuler untuk menarik pasangan mereka. 

b. Psikologis Burung 

Psikologi burung bervariasi berdasarkan spesies. Beberapa 

burung memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Burung dapat belajar 

dari pengalaman dan melalui observasi. Beberapa spesies burung seperti 

burung gagak yang dikenal karena kreativitas mereka dalam 

menyelesaikan masalah. Namun, psikologi burung umumnya berbeda 

dari mamalia dan sulit dipahami sepenuhnya. 

c. Kesehatan Burung 

Perawatan pada burung menjadi salah satu faktor penting dalam 

memenuhi kebutuhan burung. Terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam perawatan burung, antara lain:  

1) Kesehatan 

Kesehatan burung memerlukan pemantauan yang cermat, perawatan 

sarang, dan membawanya ke dokter hewan jika diperlukan. 

Pemeliharaan lingkungan kandang atau kandang juga penting. 

2) Makanan 

Makanan burung bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa 

burung adalah pemakan biji, sementara yang lain memakan hewan 

seperti serangga atau ikan. Pemberikan makanan yang tepat penting 

untuk menjaga kesehatan burung. 

3) Vaksinasi 

Vaksinasi tergantung pada spesies dan risiko penyakit. 

d. Penglihatan Burung 

Banyak burung memiliki penglihatan yang sangat baik dan 

mampu melihat spektrum warna yang luas. Penglihatan warna sangat 

penting dalam perilaku kawin, berkomunikasi, dan pencarian makanan. 

e. Jenis-jenis Ras Burung 
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Ada ribuan spesies burung di seluruh dunia, dan mereka terbagi 

menjadi berbagai kelompok, termasuk burung pemangsa, burung air, 

burung beo, dan banyak lagi. Selain itu, ras burung yang umumnya 

menjadi burung peliharaan yaitu seperti burung kicau dan burung hias. 

Berikut akan dijabarkan mengenai beberapa jenis burung yang populer 

dipelihara dan memiliki kemungkinan akan ada dalam bangunan ini, Hal 

ini dilakukan untuk mempelajarai lebih dalam mengenai kebutuhan 

burung terutama jenis burung berikut: 

           
Gambar 2. 18 Burung Tekukur 

             Sumber :Dokumentasi Pribadi, 2023 

 

 
Gambar 2. 19 Burung Lovebird 

              Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

 

 

 
Gambar 2. 20 Burung Kenari 

Sumber : Wikipedia - (Wales 2001) 

Diakses pada 19/09/2023 
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Gambar 2. 21 Burung Merpati 

Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2022 

1) Burung Tekukur 

Burung tekukur, atau dalam bahasa ilmiahnya Geopelia striata, 

(Gambar 2. 18) adalah salah satu jenis burung pemakan biji-bijian yang 

banyak ditemukan di berbagai wilayah tropis dan subtropis di seluruh 

dunia. Mereka termasuk dalam keluarga burung merpati dan memiliki 

ukuran tubuh yang relatif kecil. Burung tekukur tidak memiliki variasi 

ras yang signifikan, karena karakteristik utama mereka lebih 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti makanan dan habitat. 

Burung tekukur biasanya memiliki panjang tubuh sekitar 20 

hingga 25 cm, dengan bulu yang cenderung berwarna coklat muda. 

Mereka memiliki suara kicauan yang khas dan sering terdengar saat 

berada di udara atau dalam kawanan. Umur burung tekukur berkisar 

antara 3 hingga 5 tahun dengan perawatan yang tepat. 

Burung tekukur adalah herbivora, yang berarti makanan utama 

mereka adalah biji-bijian, seperti biji rumput dan tanaman liar lainnya. 

Mereka juga memerlukan air segar untuk minum. Dalam perawatan 

sebagai hewan peliharaan, burung tekukur memerlukan kandang yang 

cukup besar untuk bergerak, serta makanan berkualitas tinggi dan 

perhatian yang cukup dari pemiliknya. 

2) Burung Lovebird 

Lovebird, atau Agapornis spp., (Gambar 2. 19) adalah burung 

kecil yang terkenal karena perilaku sosial dan cinta yang kuat terhadap 

pasangannya. Mereka memiliki beberapa spesies yang berbeda, seperti 

lovebird kepala abu-abu dan lovebird pipi merah. Variasi warna bulu 

dan penampilan fisik tergantung pada spesies dan varietas tertentu. 
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Ukuran lovebird berkisar antara 13 hingga 17 cm, dengan warna 

bulu yang penuh kehidupan dan sirip ekor yang mencolok. Mereka 

adalah burung yang aktif dan ceria, seringkali terlihat bermain-main dan 

berinteraksi dengan pemiliknya. Umur lovebird berkisar antara 10 

hingga 15 tahun dengan perawatan yang baik. 

Lovebird adalah burung omnivora, yang berarti mereka makan 

berbagai jenis makanan, termasuk biji-bijian, buah-buahan, sayuran, 

dan serangga kecil. Mereka memerlukan kandang yang cukup besar dan 

peralatan bermain untuk menjaga mereka tetap aktif dan sehat. 

Kecerdasan mereka menjadikan lovebird sebagai burung peliharaan 

yang interaktif dan menyenangkan. 

 

 

 

3) Burung Kenari 

Kenari, atau Serinus canaria domestica, (Gambar 2. 20) adalah 

burung kecil yang terkenal dengan suara kicauan yang merdu. Mereka 

memiliki beberapa varietas yang berbeda, seperti kenari warna hijau, 

kenari warna kuning, dan kenari warna merah. Variasi warna bulu 

mereka dapat sangat beragam, dan beberapa varietas dikembangkan 

untuk menghasilkan warna-warna yang eksotis. 

Ukuran kenari berkisar antara 12 hingga 15 cm, dengan bulu 

yang tebal dan indah. Mereka adalah burung yang ceria dan aktif, 

seringkali mengisi lingkungan dengan kicauan yang menyenangkan. 

Umur kenari berkisar antara 7 hingga 10 tahun dengan perawatan yang 

baik. 

Kenari adalah burung granivora, yang berarti makanan utama 

mereka adalah biji-bijian, seperti biji kenari dan biji bunga matahari. 

Mereka juga perlu buah-buahan dan sayuran dalam diet mereka untuk 

menjaga kesehatan yang baik. Kenari adalah burung yang terkenal 

karena kemampuan bernyanyi mereka, dan banyak pemilik kenari 
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senang mendengarkan suara kicauan yang indah dari burung peliharaan 

mereka. 

4) Burung Merpati 

Burung merpati, atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Columba 

livia, (Gambar 2. 21) adalah salah satu jenis burung yang telah 

dijinakkan oleh manusia selama ribuan tahun. Mereka terkenal karena 

kemampuan mereka untuk terbang jauh dan kemampuan navigasi yang 

luar biasa. Burung merpati tidak memiliki variasi ras yang signifikan 

seperti pada beberapa jenis hewan peliharaan lainnya, tetapi mereka 

memiliki berbagai jenis yang disesuaikan untuk berbagai tujuan. 

Ukuran tubuh burung merpati bervariasi tergantung pada 

jenisnya, tetapi rata-rata mereka memiliki panjang tubuh sekitar 30 

hingga 40 cm dan berat sekitar 250 hingga 350 gram. Ada berbagai 

warna dan pola bulu pada burung merpati, termasuk warna putih, abu-

abu, biru, dan kombinasi lainnya. 

Burung merpati adalah hewan yang sangat cerdas dan memiliki 

kemampuan luar biasa dalam menemukan jalan pulang ke sarang 

mereka. Mereka sering digunakan dalam perlombaan merpati, di mana 

mereka diletakkan di lokasi yang jauh dari sarang mereka dan harus 

kembali ke rumah mereka dengan cepat. Kemampuan navigasi burung 

merpati ini telah menjadi subjek penelitian yang mendalam. 

Dalam perawatan sebagai hewan peliharaan, burung merpati 

membutuhkan kandang atau sangkar yang memadai yang menyediakan 

ruang untuk bergerak dan terbang. Mereka adalah pemakan biji-bijian 

dan membutuhkan makanan yang seimbang seperti biji-bijian khusus 

untuk burung merpati, buah-buahan, dan sayuran. 

Selain itu, burung merpati juga memerlukan air bersih yang 

selalu tersedia dan kebersihan yang baik dalam kandang mereka. 

Mereka dapat menjadi teman yang baik dan dapat diajarkan berbagai 

trik jika dilatih dengan baik dan diberikan perhatian yang cukup oleh 

pemiliknya. 
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f. Kandang Burung 

Perhitungan dan besaran ruang yang diperlukan untuk 

memelihara burung tergantung pada jenis burung, ukurannya, dan 

tingkat aktivitas yang Anda ingin sediakan untuk mereka. Berikut ini 

pedoman umum untuk menghitung ruang yang dibutuhkan: 

1) Luas Kandang: Burung membutuhkan cukup ruang untuk bergerak, 

terbang pendek, dan menjelajah. Luas kandang akan sangat 

bervariasi tergantung pada jenis burung. Secara umum, cobalah 

menyediakan kandang dengan ukuran yang memungkinkan burung 

untuk membuka sayap mereka dengan nyaman. Ini bisa berarti 

kandang dengan lebar minimal 60 cm hingga beberapa meter, 

tergantung pada jenis burung. 

2) Tinggi Kandang: Kandang harus memiliki tinggi yang cukup 

sehingga burung dapat naik dan turun, bermain, dan menjelajah 

dalam ketinggian. Tinggi yang baik adalah minimal dua hingga tiga 

kali tinggi tubuh burung. 

3) Mainan dan Aktivitas: Sediakan banyak mainan, rantai, dan tempat 

persembunyian untuk menghibur dan merangsang aktivitas mental 

burung Anda. 

4) Tempat Duduk: Berikan tempat duduk yang aman dan nyaman, 

seperti rantai atau palang kayu di dalam kandang, yang 

memungkinkan burung untuk beristirahat. 

5) Tempat Makan dan Minum: Sediakan tempat makan dan minum 

yang mudah diakses, terpisah dari area tempat burung buang 

kotoran. 

6) Tempat Buang Kotoran: Jika burung buang kotoran di dalam 

kandang, sediakan tempat khusus seperti koran atau tikar kotoran 

yang dapat diganti dengan mudah. 

7) Ventilasi dan Cahaya: Pastikan kandang memiliki ventilasi yang 

baik dan cukup cahaya alami atau buatan. Hindari sinar matahari 

langsung yang berlebihan. 
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8) Kebersihan dan Perawatan: Pastikan Anda memiliki akses yang 

mudah untuk membersihkan kandang dan menjalankan perawatan 

rutin seperti membersihkan wadah makan dan minum. 

Desain kandang untuk mengurangi stres burung melibatkan 

beberapa langkah tambahan: 

1) Stimulasi Mental: Sediakan mainan dan permainan teka-teki yang 

dapat merangsang mental burung Anda. 

2) Kebersihan yang Baik: Jaga kebersihan kandang secara rutin untuk 

mencegah perkembangan penyakit dan menjaga kualitas udara. 

3) Pemisahan dari Predator: Pastikan kandang dilengkapi dengan jaring 

atau kawat yang kuat untuk melindungi burung dari predator. 

4) Suara dan Ketenangan: Tempatkan kandang di tempat yang tenang 

di rumah Anda dan hindari kebisingan yang berlebihan. Jangan 

letakkan burung di dekat sumber suara keras atau getaran yang dapat 

mengganggu mereka. 

g. Perbedaan Pemeliharaan Burung Domestik, Terlantar, dan Liar 

Burung yang telah hidup bersama manusia (telah di 

domestikkan) serta burung terlantar dan liar sangatlah berbeda satu sama 

lain. Adapun ciri-ciri burung domestik, liar dan terlantar dapat dilihat 

sebagai berikut: 

1) Keramahan 

a) Burung domestik, terutama jika mereka telah terbiasa dengan 

manusia sejak usia muda, cenderung lebih ramah dan dapat 

berinteraksi dengan manusia dengan baik. Mereka bisa menjadi 

hewan peliharaan yang penuh kasih dan mendapatkan ikatan 

dengan pemilik mereka. 

b) Burung liar umumnya tidak ramah terhadap manusia dan 

cenderung menghindari kontak dengan mereka. Mereka 

memiliki naluri alami untuk menjaga jarak dari manusia. 

c) Burung terlantar cenderung lebih skeptis dan mungkin tidak 

ramah terhadap manusia karena mereka mungkin telah 
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mengalami stres dan trauma dari kehilangan habitat alami 

mereka atau kontak manusia yang negatif. 

2) Tingkat Agresifitas 

a) Burung domestik biasanya memiliki tingkat agresivitas yang 

lebih rendah daripada burung liar atau terlantar. Namun, ada 

perbedaan antar spesies dan individu. Pelatihan dan sosialisasi 

yang baik dapat membantu mengurangi tingkat agresivitas 

mereka. 

b) Burung liar biasanya tidak agresif terhadap manusia, tetapi 

mereka mungkin menjadi agresif dalam konteks pertahanan 

teritori atau perlindungan sarang. 

c) Tingkat agresivitas burung terlantar dapat bervariasi. Beberapa 

mungkin bertindak defensif atau agresif jika merasa terancam, 

sementara yang lain mungkin lebih pasif. 

3) Energi 

a) Energi burung domestik bervariasi tergantung pada spesiesnya. 

Beberapa spesies, seperti burung paruh bengkok (misalnya, 

burung kakatua atau burung nuri), memiliki tingkat energi yang 

tinggi dan memerlukan aktivitas fisik dan mental yang intens. 

Sementara itu, beberapa spesies burung kecil (misalnya, burung 

finch atau burung kenari) mungkin lebih tenang. 

b) Burung liar memiliki tingkat energi yang tinggi karena mereka 

harus mencari makanan, berburu, dan bertahan hidup di alam 

liar. 

c) Energi burung terlantar bervariasi berdasarkan spesies dan 

kondisi mereka. Mereka mungkin memiliki tingkat energi yang 

tinggi karena mereka harus mencari makanan dan bertahan 

hidup di lingkungan yang tidak aman. 

4) Kesehatan 

a) Perawatan kesehatan yang baik sangat penting untuk burung 

domestik. Ini mencakup memberikan makanan yang sesuai 
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dengan spesiesnya, memberikan perawatan medis jika 

diperlukan, dan memberikan lingkungan yang bersih dan sehat. 

b) Kesehatan burung liar tergantung pada berbagai faktor, 

termasuk ketersediaan makanan, kondisi cuaca, dan kehadiran 

pemangsa alami. Mereka bergantung pada insting alami mereka 

untuk bertahan hidup. 

c) Kesehatan burung terlantar sangat tergantung pada kondisi 

mereka saat ditemukan. Banyak yang mungkin menderita 

penyakit atau kekurangan gizi. Pemberian perawatan medis dan 

nutrisi yang tepat sangat penting jika seseorang berencana untuk 

merawat burung terlantar. 

 

B. Tinjauan Umum Healing Therapeutic 

Istilah “healing” berasal dari kata dasar “heal” yang berarti menyembuhkan, 

1. Definisi Healing Therapeutic 

Healing therapeutic merupakan konsep arsitektur yang melibatkan 

desain sebagai media untuk mempercepat proses penyembuhan dan 

pemulihan penghuni. Desain arsitektur dapat menunjang proses 

penyembuhan dikarenakan desain arsitektur memberikan pengaruh pada 

aspek psikologis dan aspek fisik penghuni, membangkitkan suasana 

nyaman, tenang, dan meningkatkan semangat hidup penghuni (Schaller 

2012). 

Aspek-aspek tersebut dapat dirasakan melalui kenyamanan fasilitas 

yang tersedia pada bangunan. Lingkungan yang diciptakan hendaknya 

memberikan energi positif kepada pengguna, menciptakan keterhubungan 

dengan alam, budaya, serta lingkungan, memberikan privasi, kenyamanan 

fisik, memfasilitasi berbagai kegiatan dan makna, ruang relaksasi, situasi 

yang interaktif, fleksibel, dan indah (Schaller 2012). 

Selaras dengan pendapat diatas, metode arsitektur sebagai media 

healing dapat diterapkan dengan metode therapeutic architecture. 

Therapeutic architecture merupakan konsep yang mengedepankan 
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lingkungan yang berfokus pada manusia, berdasarkan fakta, memiliki tujuan 

mengidentifikasi dan menunjang proses interaksi dengan psikologis dan 

fisiologis pengguna (Chrysikou 2014). 

Menurut (Chrysikou 2014) dalam Architecture for Psychiatric 

Environment and Therapeutic Space, menjelaskan konsep healing 

therapeutic jika diterapkan sebagai metode perancangan arsitektur memiliki 

kriteria desain sebagai berikut : 

a. Care in community, yaitu desain yang tercipta harus dapat 

mengakomodasi dan meningkatkan proses interaksi sosial antar 

pengguna.  

b. Design for domesticity, merupakan desain yang dapat menciptakan 

suasana seperti di dalam rumah sendiri.  

c. Sosial valorisation, yaitu desain yang ampu menjaga privasi dan 

keamanan pengguna.  

d. Integrated with nature, merupakan desain yang memaksimalkan 

kolaborasi antara bangunan dengan lingkungan alam pada lansekap dan 

sekitar bangunan. 

2. Definisi Healing 

Healing memiliki beberapa arti dalam beberapa pandangan                

yaitu: 

a. Healing Secara Umum 

Penggunaan kata healing sedang populer di masyarakat 

Indonesia baru-baru ini, terutama di berbagai media sosial. Healing 

merujuk pada aktivitas untuk mencari kepuasan seperti: jalan-jalan, 

makan makanan enak, ataupun pergi ke kafe. Hal ini tidak jarang 

menyebabkan pengeluaran biaya yang mahal. Selain itu, healing juga 

digunakan sebagai cara untuk melepaskan diri dari rutinitas. Tren 

healing semakin meluas terutama karena kebiasaan masyarakat 

Indonesia yang mudah terpengaruh. Orang yang menggunakan kata ini 

dianggap keren atau hebat (Mutohharoh 2022). 

Tren healing juga mengakibatkan orang pergi ke tempat wisata 
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seperti puncak yang mengakibatkan kemacetan cukup parah. Kejadian 

ini menjadi trending topik di aplikasi twitter. Beberapa tempat wisata 

juga dipromosikan dengan penggunaan kata healing agar dapat menarik 

minat pengunjung (Mutohharoh 2022). 

b. Healing Secara Bahasa 

Dalam Islam, istilah healing sering disejajarkan dengan kata al-

Syifā’ yang bermakna pengobatan. Kata healing berasal dari Bahasa 

Inggris yang berarti kesembuhan, penyembuhan, menyembuhkan, 

penyembuh, genosida, melenyapkan (Sederet.com, TT). Sedangkan 

menurut istilah, healing sering digunakan sebagai salah satu metode 

penyembuhan klien/pasien yang mengalami gangguan baik fisik 

maupun psikis (Mutohharoh 2022). 

c. Healing Secara Psikologis 

Istilah "Healing" dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

bertujuan untuk meredakan dan mengembalikan keseimbangan mental 

seseorang. Proses ini melibatkan pembentukan pandangan positif dan 

realistis terhadap diri sendiri. "Healing" sebenarnya memiliki makna 

yang sama dengan "terapi", secara etimologis berarti suatu upaya 

pengobatan atau penyembuhan suatu penyakit yang diderita oleh 

seseorang. 

d. Healing secara Arsitektur 

Terdapat beberapa konsep/pendekatan healing pada arsitektur 

yaitu: 

1) Healing Architecture 

Healing architecture secara umum diartikan sebagai 

penyembuhan yang dilakukan melalui elemen arsitektur. Dalam 

penerapannya, Healing Architecture umumnya dikaitkan dengan 

pemberian aspek warna dan alam ke dalam bangunan, mengingat 

kedua aspek inilah yang terbukti mampu membantu tingkat 

kesembuhan pasien (Haq and Sudarma 2017). 

2) Healing garden 
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Berbeda dengan therapeutic garden atau enabling garden, 

healing garden tidak di rancang spesifik untuk pengguna tertentu. 

Menurut lare Cooper Marcus and Marni Barnes, tujuan utama 

healing garden adalah untuk meredakan gejala, menurunkan tingkat 

stress dan meningkatkan kesejahteraan serta perasaan senang. 

Adapun kriteria healing garden menurut Ulrich (1999) adalah 

sebagai berikut: Opportunity to move and exercise, Make choices & 

seek privacy, Positive distractions from nature, Visibility, 

Accessibility, Familiarity, Quietness, Comfort, dan, Unambiguously 

positive art. Kriteria tersebut akan diolah lebih lanjut sehingga 

menjadi pedoman dalam memunculkan konsep-konsep yang akan 

diterapkan (Haryani and Setyawan 2017). 

3) Brain pharmaceuticals 

Banyak studi ilmiah yang telah membuktikan bahwa tubuh 

manusia memiliki kemampuan untuk “menyembuhkan diri” dengan 

cara menghasilkan “obat” dari dalam tubuh, yaitu otak manusia yang 

melepaskan senyawa kimia yang disebut juga dengan brain 

pharmaceuticals. Senyawa kimia yang kerap kita sebut dengan 

hormon bahagia, diantaranya adalah dopamin, endorpin, oksitosin 

dan serotonin. Di dalam objek arsitektur, akan dihadirkan faktor 

yang memicu otak untuk menghasilkan hormon-hormon baik 

tersebut sehingga akan berdampak juga pada kinerja tubuh 

seseorang yang pada akhirnya akan membantu pada penurunan 

tingkat stress (Haryani and Setyawan 2017). 

4) Healing environment 

Penerapan healing environment merupakan salah satu konsep 

pembentukkan lingkungan perawatan yang memadukan aspek fisik 

serta psikologis pasien di dalamnya yang bertujuan untuk 

mempercepat proses penyembuhan . Healing pada arsitektur 

diterapkan sebagai suatu elemen yang mendukung serta membantu 

proses penyembuhan, bukan sebagai pemeran utama dalam proses 
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penyembuhan. Di dalamnya merupakan integrasi antara indera, 

Psikologis, dan alam (Haryani and Setyawan 2017). 

5) Healing therapeutic 

Healing therapeutic merupakan konsep arsitektur yang 

melibatkan desain sebagai media untuk mempercepat proses 

penyembuhan dan pemulihan penghuni. Desain arsitektur dapat 

menunjang proses penyembuhan dikarenakan desain arsitektur 

memberikan pengaruh pada aspek psikologis dan aspek fisik 

penghuni, membangkitkan suasana nyaman, tenang, dan 

meningkatkan semangat hidup penghuni (Fadlilah and Lissimia 

2021). 

3. Definisi Therapeutic 

Arti kata terapeutik/te·ra·peu·tik/térapéutik menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal yang berkaitan dengan 

terapi (“KBBI,” n.d.). 

Terapeutic adalah istilah yang mengacu pada proses atau 

metode pengobatan yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan 

fisik atau psikologis seseorang atau hewan. Terapeutic juga dapat 

merujuk pada pendekatan yang lebih holistik dan terfokus pada 

kesejahteraan dan keselarasan antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. 

Pada umumnya, pendekatan terapeutic melibatkan kombinasi dari 

berbagai teknik pengobatan dan praktik, seperti terapi fisik, 

psikoterapi, pengobatan alternatif, serta perubahan gaya hidup dan 

lingkungan. 

 

C. Studi Preseden 

1. Studi Preseden Terkait Dengan Judul Perancangan 

a. The Cat House on the Kings di Parlier, California, Amerika Serikat. 
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Gambar 2. 22 The Cat House on the Kings 

Sumber : https://web.facebook.com/TheCatHouseontheKings/photos  

Diakses pada 24/05/2023 

 

The Cat House on the Kings adalah sebuah Pet Center yang 

terletak di Parlier, California. Bangunan ini merupakan tempat 

penampungan kucing yang telah terbangun sejak tahun 1992. Konsep 

utama dari bangunan ini adalah memberikan rumah yang nyaman dan 

aman bagi kucing yang terlantar atau tidak memiliki tempat tinggal. 

Bangunan ini terdiri dari beberapa gedung dengan area kandang yang 

luas dan ruangan untuk kegiatan kucing (Lynea Lattanzio 1992). 

The Cat House on the Kings memiliki desain yang terintegrasi 

dengan lingkungan sekitar. Bangunan ini menawarkan ruangan yang 

luas dan terbuka untuk kucing bermain dan berinteraksi. Terdapat 

ruangan dalam gedung untuk kegiatan sosialisasi, perawatan medis, dan 

tempat tidur. Selain itu, terdapat juga taman yang diatur dengan baik 

untuk kucing bermain dan menjelajah. 

Kandang di The Cat House on the Kings dirancang dengan baik 

untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kucing. Kandang 

dilengkapi dengan area bermain, tempat tidur yang nyaman, dan area 

makan dan minum. Kucing-kucing yang tinggal di sini juga 

mendapatkan perawatan medis, sterilisasi, dan perhatian kesehatan 

yang berkala. 

Keunggulan The Cat House on the Kings adalah pendekatannya 

yang holistik terhadap kesejahteraan kucing. Selain memberikan tempat 

tinggal yang aman, bangunan ini juga memberikan perawatan medis, 

sterilisasi, dan memberikan kesempatan bagi kucing untuk berinteraksi 

dengan manusia dan sesama kucing. Selain itu, adopsi dan program 

edukasi juga dilakukan di sini. 

https://web.facebook.com/TheCatHouseontheKings/photos
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The Cat House on the Kings adalah contoh bangunan Pet Center 

yang sukses dalam menyediakan tempat tinggal yang aman dan nyaman 

bagi kucing yang terlantar. Pendekatan holistik dalam perawatan 

kucing, ruangan yang luas, dan interaksi dengan manusia dan sesama 

kucing menjadi keunggulan dari bangunan ini. 

b. Cats Protection National Cat Centre di Haywards Heath, West Sussex, 

Inggris. 

 
Gambar 2. 23 Cats Protection National Cat Centre 

Sumber : https://web.facebook.com/YorkshireCatRescue/photos  

Diakses pada 24/05/2023 

 

Cats Protection National Cat Centre adalah bangunan Pet Center 

yang terletak di Haywards Heath, West Sussex, Inggris. Bangunan ini 

merupakan markas besar dari organisasi nirlaba Cats Protection yang 

berfokus pada perlindungan kucing. Tujuan utama dari bangunan ini 

adalah menyediakan tempat penampungan dan perawatan kucing, serta 

menyediakan layanan adopsi dan edukasi kepada masyarakat (Jessey 

Wade 1927). 

Cats Protection National Cat Centre memiliki desain yang 

modern dan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Bangunan ini 

terdiri dari berbagai ruangan, termasuk kandang individu, ruang 

perawatan medis, ruang sosialisasi, dan ruang adopsi. Seluruh ruangan 

didesain untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kucing 

serta memfasilitasi interaksi dengan pengunjung. 

Kandang di Cats Protection National Cat Centre didesain dengan 

baik untuk memberikan kenyamanan dan kebebasan bergerak bagi 

kucing. Setiap kandang dilengkapi dengan area bermain, tempat tidur, 

dan fasilitas makan dan minum. Selain itu, kucing-kucing yang tinggal 

di sini mendapatkan perawatan medis, sterilisasi, dan pemantauan 

https://web.facebook.com/YorkshireCatRescue/photos
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kesehatan yang berkala. 

Keunggulan Cats Protection National Cat Centre adalah 

fokusnya pada perlindungan kucing dan adopsi yang bertanggung 

jawab. Bangunan ini juga menekankan pada edukasi kepada 

masyarakat mengenai perawatan dan tanggung jawab terhadap kucing. 

Selain itu, desain yang ramah hewan dan fasilitas yang lengkap 

membuat kucing mendapatkan perawatan yang optimal. 

Cats Protection National Cat Centre adalah contoh bangunan Pet 

Center yang berhasil dalam menyediakan tempat tinggal, perawatan, 

dan adopsi yang bertanggung jawab bagi kucing. Fokus pada 

perlindungan kucing, edukasi masyarakat, dan fasilitas yang lengkap 

menjadi keunggulan dari bangunan ini. 

 

c. Lanai Cat Sanctuary di Lanai, Hawaii, Amerika Serikat. 

 
Gambar 2. 24 Lanai Cat Sanctuary 

Sumber : https://web.facebook.com/LanaiCatSanctuary/photos  

Diakses pada 24/05/2023 

 

Lanai Cat Sanctuary adalah sebuah Pet Center yang terletak di 

pulau Lanai, Hawaii. Bangunan ini didirikan sebagai tempat 

penampungan kucing tanpa pemilik dan bertujuan untuk melindungi 

dan menyelamatkan kucing-kucing terlantar. Lanai Cat Sanctuary 

mencakup area terbuka yang luas di pulau Lanai dengan fasilitas untuk 

perawatan, adopsi, dan interaksi kucing dengan pengunjung (Kathy 

Carroll 2009). 

Lanai Cat Sanctuary dirancang dengan memperhatikan kondisi 

alam sekitar dan memaksimalkan pengalaman kucing dan pengunjung. 

Bangunan ini terdiri dari kandang-kandang besar yang memberikan 

ruang yang cukup bagi kucing untuk bergerak bebas, bersosialisasi, dan 

https://web.facebook.com/LanaiCatSanctuary/photos
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bermain. Terdapat juga area terbuka dengan tanaman dan perabotan 

yang menghadirkan suasana alami untuk kucing dan pengunjung. 

Kandang di Lanai Cat Sanctuary didesain untuk memberikan 

kenyamanan dan kebebasan bergerak bagi kucing. Kandang-kandang 

ini dilengkapi dengan berbagai peralatan bermain, tempat tidur yang 

nyaman, dan fasilitas makan dan minum. Kucing-kucing yang tinggal 

di sini juga mendapatkan perawatan medis, pemantauan kesehatan, dan 

perawatan khusus jika diperlukan. 

Keunggulan Lanai Cat Sanctuary adalah lokasinya yang unik di 

pulau Lanai yang memberikan lingkungan yang alami dan damai bagi 

kucing. Pendekatannya yang fokus pada penyelamatan dan 

perlindungan kucing serta adopsi yang bertanggung jawab membuat 

bangunan ini menjadi tempat yang aman bagi kucing-kucing tanpa 

pemilik. Selain itu, interaksi antara kucing dan pengunjung di area 

terbuka juga menjadi daya tarik utama. 

Lanai Cat Sanctuary adalah contoh bangunan Pet Center yang 

sukses dalam memberikan tempat yang aman dan alami bagi kucing-

kucing terlantar. Pendekatannya yang berfokus pada penyelamatan, 

adopsi, dan interaksi antara kucing dan pengunjung, serta lokasinya 

yang unik di pulau Lanai, menjadi keunggulan dari bangunan ini. 
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d. Analisis Studi Preseden  

 

Tabel 2. 5 Resume Studi Preseden Pet Center 

No Konsep Perancangan 

Studi  Preseden Pet Center Hal yang dapat di 

implikasikan pada 

desain 
The Cat House 

on the Kings 

Cats Protection 

National Cat Centre 

Lanai Cat 

Sanctuary 

1. Pengolahan 

Tapak 

Site Plan  Luasan tapak 

sekitar 12 

hektar, terdiri 

dari area untuk 

kandang, ruang 

penerimaan, 

ruang 

operasional, 

dan ruang 

administrasi. 

Luasan tapak sekitar 7 

hektar, terdiri dari 

kandang, ruang 

penerimaan, klinik, 

ruang operasional, dan 

area rekreasi untuk 

kucing. 

Luasan tapak 

sekitar 6.5 

hektar, berisi 

kandang, ruang 

penerimaan, dan 

area rekreasi 

untuk kucing. 

Menentukan luasan 

tapak yang memadai 

untuk mengakomodasi 

kandang-kandang, 

ruang penerimaan, 

klinik, dan area rekreasi 

untuk kucing. 

Memperhatikan 

kebutuhan ruang yang 

sesuai dengan jumlah 

hewan yang akan 

ditampung. 

Menentukan luasan 

tapak yang memadai 

untuk mengakomodasi 

kandang-kandang, 

ruang penerimaan, 

klinik, dan area rekreasi 

untuk hewan. 

Memperhatikan 

kebutuhan ruang yang 
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sesuai dengan jumlah 

hewan yang akan 

ditampung. Luas 

minimal 7 hektar. 

Tata 

Massa 

Bangunan 

Bangunan 

utama 

mencakup 

ruang 

penerimaan, 

ruang 

operasional, 

klinik, dan 

ruang 

administrasi. 

Bangunan terbagi 

menjadi beberapa 

bangunan yang 

berfungsi sesuai 

dengan kebutuhan, 

seperti kandang, ruang 

penerimaan, klinik, 

dan ruang operasional. 

Bangunan utama 

mencakup ruang 

penerimaan, 

klinik, dan 

beberapa 

kandang. 

Mengorganisir 

bangunan-bangunan 

utama dan fasilitas 

pendukung seperti 

ruang penerimaan dan 

klinik agar mudah 

diakses dan menjaga 

keamanan serta 

kenyamanan kucing. 

Sirkulasi Sirkulasi diatur 

untuk mudah 

diakses oleh 

pengunjung 

dan 

memisahkan 

kucing-kucing 

sesuai dengan 

kebutuhan. 

Sirkulasi 

menghubungkan 

berbagai bangunan 

dan area rekreasi, 

dengan 

mempertimbangkan 

keamanan dan 

kenyamanan kucing. 

Sirkulasi diatur 

untuk 

memudahkan 

akses ke 

kandang-

kandang dan 

area rekreasi 

yang sesuai 

dengan 

lingkungan 

alaminya. 

Menyediakan kandang-

kandang yang memadai 

dengan desain yang 

ergonomis dan mudah 

dibersihkan. Ruang 

penerimaan yang 

menyambut 

pengunjung dan klinik 

yang dilengkapi dengan 

peralatan medis yang 

diperlukan untuk 

perawatan hewan. 
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2 Program 

Ruang 

Kebutuhan 

Ruang 

Menyediakan 

ruang kandang, 

ruang 

penerimaan, 

ruang 

operasional, 

ruang 

administrasi, 

dan klinik. 

Menyediakan 

kandang, ruang 

penerimaan, ruang 

operasional, klinik, 

dan area rekreasi untuk 

kucing. 

Menyediakan 

kandang, ruang 

penerimaan, 

klinik, dan area 

rekreasi yang 

aman untuk 

kucing. 

Menyediakan kandang-

kandang yang memadai 

dengan desain yang 

ergonomis dan mudah 

dibersihkan. Ruang 

penerimaan yang 

menyambut 

pengunjung dan klinik 

yang dilengkapi dengan 

peralatan medis yang 

diperlukan untuk 

perawatan hewan. 

Hubungan 

Ruang 

Ruang-ruang 

dikelompokka

n berdasarkan 

fungsi dan 

memastikan 

kenyamanan 

dan 

keselamatan 

kucing serta 

pengunjung. 

Pengelompokan 

ruang-ruang 

berdasarkan fungsi 

dan mengatur 

hubungan antara 

kandang, ruang 

penerimaan, klinik, 

dan area rekreasi. 

Dikelompokkan 

berdasarkan 

fungsi dan 

menyediakan 

ruang-ruang 

yang sesuai 

dengan 

kebutuhan 

kucing, serta 

menjaga 

keselamatan 

mereka. 

Mengatur hubungan 

antara kandang-

kandang, ruang 

penerimaan, dan klinik 

agar mudah diakses 

oleh staf dan 

pengunjung. 

Memperhatikan 

kebutuhan privasi dan 

keselamatan kucing 

dalam perancangan 

ruang. 

3 Pengolahan Bentuk dari 

Pola Massa, Pola 

Sirkulasi, Pola Bangunan. 

Pola massa, 

pola sirkulasi, 

dan pola 

bangunan 

Pola massa dan 

sirkulasi bangunan 

didesain agar 

mendukung kegiatan 

Pola massa 

bangunan 

memaksimalkan 

ruang untuk 

Menggunakan pola 

massa bangunan yang 

memaksimalkan ruang 

untuk hewan dan area 
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diatur untuk 

memaksimalka

n kenyamanan 

dan kesehatan 

kucing, dengan 

menggunakan 

material yang 

ramah 

lingkungan. 

operasional dan 

kesejahteraan kucing, 

dengan 

mempertimbangkan 

estetika dan efisiensi. 

kucing dan 

menyediakan 

area rekreasi 

yang sesuai 

dengan 

lingkungan 

alaminya. 

rekreasi yang sesuai 

dengan lingkungan 

alaminya. 

Menyesuaikan pola 

sirkulasi agar kandang-

kandang mudah 

dijangkau dan memiliki 

sirkulasi udara yang 

baik. 

4 Utilitas Memperhatika

n faktor 

pendukung 

seperti 

penghawaan, 

pencahayaan 

alami, dan 

penyediaan 

fasilitas medis 

yang memadai 

untuk kucing. 

Memperhatikan faktor 

pendukung seperti 

penghawaan, 

pencahayaan alami, 

dan penyediaan 

fasilitas medis yang 

memadai untuk 

kucing. 

Memperhatikan 

faktor 

pendukung 

seperti 

penghawaan, 

pencahayaan 

alami, dan 

penyediaan 

fasilitas medis 

yang memadai 

untuk kucing. 

Memperhatikan faktor 

pendukung seperti 

penghawaan, 

pencahayaan alami, dan 

penyediaan fasilitas 

medis yang memadai 

untuk hewan. 

5 Struktur dan Material Bangunan 

menggunakan 

struktur yang 

kokoh dan 

tahan lama, 

dengan 

material seperti 

beton 

Struktur dan Material: 

Bangunan 

menggunakan struktur 

beton bertulang yang 

kuat dan stabil, dengan 

material dinding yang 

berkualitas tinggi 

untuk memastikan 

Struktur dan 

Material: 

Bangunan 

menggunakan 

struktur kayu 

yang kuat dan 

ramah 

lingkungan, 

Menggunakan struktur 

yang kuat dan tahan 

lama, seperti beton 

bertulang, baja, atau 

kayu yang sesuai 

dengan lingkungan dan 

kebutuhan hewan. 

Memilih material fasad 



74 

 

bertulang, baja, 

dan kayu yang 

tahan terhadap 

cuaca dan 

kegiatan 

kucing. Selain 

itu, fasad 

bangunan 

dilengkapi 

dengan jendela 

besar dan kisi-

kisi untuk 

memastikan 

sirkulasi udara 

yang baik. 

keamanan dan 

kenyamanan kucing. 

Selain itu, fasad 

bangunan 

menggunakan material 

seperti kaca untuk 

memberikan 

pencahayaan alami 

yang cukup. 

dengan penutup 

atap 

menggunakan 

bahan yang 

tahan terhadap 

cuaca tropis. 

Fasad bangunan 

menggunakan 

kisi-kisi atau 

jaring untuk 

memberikan 

ventilasi yang 

baik dan 

melindungi 

kucing dari 

predator. 

yang aman, mudah 

dibersihkan, dan tahan 

terhadap cuaca. 

6 Integrasi dengan 

Lingkungan 

- Memanfaatkan 

lahan yang 

luas dan 

alami. 

- Adopsi pola 

massa 

bangunan 

yang sesuai 

dengan 

konteks 

lingkungan 

sekitar, 

- Mengintegrasikan 

desain bangunan 

dengan lingkungan 

sekitar, 

menciptakan 

harmoni visual 

yang sesuai 

dengan 

karakteristik 

regional. 

- Pemilihan material 

bangunan yang 

- Integrasi dengan 

lingkungan 

alam sekitar 

menjadi fokus 

utama dalam 

perancangan 

kawasan ini. 

- Penggunaan 

bahan bangunan 

yang cocok 

dengan 

karakteristik 

- Meminimalisir 

dampak negatif 

terhadap lingkungan 

alam, menciptakan 

harmoni visual, serta 

menjaga 

keseimbangan 

ekosistem tempat 

tinggal kucing. 

- Memanfaatkan 

bahan-bahan yang 

ramah lingkungan 
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sehingga 

tidak merusak 

keindahan 

alam. 

- Perencanaan 

tapak yang 

mempertimba

ngkan aliran 

air dan 

vegetasi, 

serta 

meminimalisi

r dampak 

negatif 

terhadap 

lingkungan. 

ramah lingkungan 

dan berkelanjutan, 

untuk mengurangi 

dampak negatif 

terhadap 

ekosistem lokal. 

- Pemanfaatan lahan 

yang ada dengan 

bijak, termasuk 

pelestarian 

vegetasi dan 

penghijauan untuk 

menciptakan 

lingkungan yang 

sejuk dan alami. 

alam setempat, 

menghormati 

keindahan dan 

keberlanjutan 

lingkungan 

pulau Lanai. 

- Pembangunan 

kandang dan 

fasilitas rekreasi 

yang menjaga 

keseimbangan 

ekosistem, 

sehingga kucing 

dan lingkungan 

sekitar dapat 

berinteraksi 

secara alami. 

dan mudah didaur 

ulang. Merancang 

atap yang dapat 

menampung energi 

matahari untuk 

memanfaatkan 

sumber energi 

terbarukan. 

Sumber : Olah Data Referensi, 2023 
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2. Studi Preseden Terkait Dengan Pendekatan Perancangan 

a. Maggie's Cancer Caring Centre di Dundee, Skotlandia. 

 
Gambar 2. 25  Maggie's Cancer Caring Centre 

Sumber : https://www.nda.ac.uk/blog/maggies-centres/  

Diakses pada 24/05/2023 

 

Maggie's Cancer Caring Centre merupakan pusat perawatan dan 

dukungan bagi pasien kanker dan keluarga mereka. Bangunan ini 

dirancang oleh arsitek Frank Gehry (Jo Wells, Rosemary Hulse 2004). 

Konsep bangunan ini berfokus pada penciptaan lingkungan yang 

menenangkan dan mendukung penyembuhan fisik dan emosional. 

Bangunan ini memiliki bentuk organik yang terinspirasi dari alam dan 

didesain untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara ruang 

dalam dan luar. 

Desain bangunan ini menggunakan material alami seperti kayu 

dan batu untuk memberikan suasana yang hangat dan ramah. Ruangan 

di dalamnya dirancang dengan pencahayaan alami yang cukup, tata 

letak yang terbuka, dan pemandangan ke taman hijau untuk 

memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para pengunjung. 

Maggie's Cancer Caring Centre menggabungkan desain 

arsitektur yang menarik dengan lingkungan yang mendukung 

penyembuhan dan kesejahteraan. Ruangan yang terbuka dan alami 

menciptakan suasana yang menenangkan dan memperkuat perasaan 

positif pada pasien dan keluarga mereka. 

Maggie's Cancer Caring Centre adalah contoh bangunan dengan 

pendekatan healing therapeutic yang berhasil menciptakan lingkungan 

yang mendukung penyembuhan fisik dan emosional. Desain bangunan 

yang organik dan penggunaan material alami menciptakan suasana 

yang hangat dan ramah. Ruang terbuka, pencahayaan alami, dan 

https://www.nda.ac.uk/blog/maggies-centres/
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pemandangan ke taman hijau memberikan kenyamanan dan ketenangan 

bagi pengunjung. Kesimpulannya, pendekatan healing therapeutic 

dalam desain bangunan seperti Maggie's Cancer Caring Centre dapat 

memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan 

penghuni atau pengunjung. 

b. Chulalongkorn Cancer Center di Bangkok, Thailand. 

 
Gambar 2. 26 Chulalongkorn Cancer Center 

Sumber : https://chulalongkornhospital.go.th/  

Diakses pada 24/05/2023 

 

Chulalongkorn Cancer Center adalah fasilitas perawatan kanker 

yang dirancang dengan pendekatan healing therapeutic. Fasilitas ini 

mencakup ruang konsultasi, ruang perawatan, dan ruang terapi 

(Busayawan Lam 2015). 

Konsep bangunan ini didasarkan pada filosofi pengobatan 

holistik yang menggabungkan pendekatan medis dan psikologis. 

Bangunan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang 

mendukung penyembuhan fisik dan emosional. 

Desain bangunan ini menggunakan warna-warna lembut dan 

alami, serta pencahayaan yang hangat. Ruang-ruang perawatan 

dirancang dengan privasi dan kenyamanan sebagai prioritas utama, 

dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. 

Chulalongkorn Cancer Center menonjol dalam pendekatan 

holistiknya terhadap perawatan kanker. Desain bangunan yang tenang 

dan nyaman menciptakan suasana yang mendukung penyembuhan dan 

kesejahteraan pasien. 

Chulalongkorn Cancer Center menggambarkan pendekatan 

healing therapeutic yang menggabungkan aspek medis dan psikologis 

dalam perawatan kanker. Desain bangunan dengan warna-warna 

https://chulalongkornhospital.go.th/
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lembut dan pencahayaan hangat menciptakan lingkungan yang 

menenangkan. Ruang-ruang perawatan dirancang dengan privasi dan 

kenyamanan sebagai fokus utama. Kesimpulannya, pendekatan holistik 

dalam desain bangunan seperti Chulalongkorn Cancer Center dapat 

memberikan pengalaman perawatan yang lebih baik dan meningkatkan 

kesehatan dan kesejahteraan pasien. 

c. The Eden Alternative di Berbagai lokasi di Amerika Serikat. 

 
Gambar 2. 27 The Eden Alternative 

Sumber : https://briarwoodrehab.com/  

Diakses pada 24/05/2023 

 

The Eden Alternative adalah pendekatan perawatan lansia yang 

melibatkan lingkungan yang menggabungkan manusia dan hewan 

peliharaan, termasuk kucing (Laetitia Geerts, Aurore L. M. Vanhaecht 

2017). 

Konsep The Eden Alternative adalah menciptakan lingkungan 

yang hidup, menghibur, dan terhubung dengan alam serta hewan 

peliharaan. Kucing berperan sebagai anggota keluarga dan mendukung 

kesejahteraan penghuni. 

Desain The Eden Alternative mencakup ruang yang ramah bagi 

hewan peliharaan, termasuk kucing, dengan akses ke luar ruangan yang 

aman. Ruang lansia didesain dengan fokus pada kenyamanan, 

kebebasan, dan interaksi sosial dengan hewan peliharaan. 

Pendekatan The Eden Alternative membuktikan manfaat positif 

dari interaksi dengan hewan peliharaan, termasuk kucing, dalam 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia. 

The Eden Alternative menunjukkan pentingnya interaksi dengan 

hewan peliharaan, termasuk kucing, dalam menciptakan lingkungan 

yang hidup, menghibur, dan terhubung dengan alam. Desain ruang yang 

ramah hewan peliharaan dan akses ke luar ruangan yang aman 

https://briarwoodrehab.com/
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memberikan kesempatan bagi penghuni untuk berinteraksi dan 

merawat kucing. Pendekatan ini memiliki manfaat positif dalam 

meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan lansia. Kesimpulannya, 

pendekatan yang melibatkan hewan peliharaan, termasuk kucing, 

dalam desain ruang seperti The Eden Alternative dapat memberikan 

pengalaman yang menyenangkan dan meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan penghuni. 
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d. Analisis Studi Preseden  

 

Tabel 2. 6 Resume Studi Preseden Pet Center 

No 
Konsep 

Perancangan 

Studi  Preseden Pet Center 
Hal yang dapat di 

implikasikan pada desain Maggie's Cancer 

Caring Centre 

Chulalongkorn 

Cancer Center 

The Eden 

Alternative 

1 Lingkungan alam Menekankan 

hubungan dengan 

alam melalui 

penggunaan taman, 

area terbuka, dan 

pemandangan alam 

yang disertai 

dengan penggunaan 

cahaya alami. 

Warna-warna alami 

seperti hijau dan 

cokelat 

mendominasi, 

menciptakan 

lingkungan yang 

menenangkan. 

Memperhatikan 

hubungan dengan 

alam melalui 

penggunaan 

taman, kolam, dan 

pemandangan 

alam. Cahaya 

alami dan 

ventilasi yang 

baik juga dapat 

diterapkan untuk 

menciptakan 

suasana yang 

menyegarkan dan 

menenangkan. 

Menekankan 

pentingnya 

hubungan dengan 

alam melalui 

penggunaan taman, 

kebun, dan area 

terbuka. Warna-

warna alami seperti 

hijau dan warna 

bumi digunakan 

untuk menciptakan 

suasana yang 

menenangkan dan 

menyembuhkan. 

Membuat ruang terbuka 

yang mengintegrasikan 

elemen alam seperti taman 

atau area bermain dengan 

unsur-unsur alami seperti 

pepohonan dan air mancur. 

Maksimalkan penggunaan 

cahaya alami dengan 

desain jendela yang besar 

dan transparansi yang 

tinggi. 

Pilih palet warna yang 

terinspirasi dari alam, 

seperti warna hijau dan 

biru, untuk menciptakan 

suasana menenangkan. 

2 Desain Exterior Menggunakan 

warna-warna netral 

seperti putih atau 

abu-abu dengan 

tekstur yang halus. 

Memiliki desain 

yang modern dan 

estetis dengan 

pilihan warna 

yang cerah. 

Menggunakan 

warna-warna alami 

seperti kayu alami 

atau warna tanah 

untuk memberikan 

Menggunakan warna-

warna netral dan alami 

pada eksterior bangunan, 

seperti warna tanah atau 

krem. 
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Material yang 

digunakan mungkin 

termasuk kayu, 

kaca, dan logam 

dengan tampilan 

yang modern dan 

ramah. 

Material seperti 

beton, kaca, dan 

logam mungkin 

digunakan untuk 

menciptakan 

tampilan yang 

elegan dan 

futuristik. 

kesan organik dan 

alami. Desain 

eksterior 

memperhatikan 

integrasi dengan 

lingkungan sekitar 

dan menerapkan 

material yang 

ramah lingkungan. 

Pemilihan material yang 

tahan lama dan ramah 

lingkungan, seperti kayu, 

batu alam, dan bahan yang 

mudah didaur ulang. 

Mempertimbangkan 

penggunaan elemen 

arsitektur yang unik atau 

artistik untuk menciptakan 

daya tarik visual. 

Interior Menggunakan 

warna-warna 

lembut seperti krem 

atau pastel untuk 

menciptakan 

suasana yang 

nyaman dan tenang. 

Tekstur seperti kain 

dan kayu digunakan 

untuk memberikan 

sentuhan alami. 

Perabotan yang 

nyaman dan 

fungsional juga 

mungkin 

digunakan. 

Menggunakan 

kombinasi warna 

yang kontras dan 

cerah untuk 

menciptakan 

suasana yang 

energik dan 

positif. Pemilihan 

material seperti 

kaca, stainless 

steel, dan batu 

alam digunakan 

untuk 

memberikan 

kesan modern dan 

berkualitas tinggi. 

Mengutamakan 

penggunaan warna-

warna alami, seperti 

hijau daun atau 

warna bumi, untuk 

menciptakan 

suasana yang 

harmonis dengan 

alam. Tekstur alami 

seperti kayu dan 

batu digunakan 

untuk memberikan 

sentuhan yang 

hangat dan alami. 

Pemilihan warna-warna 

lembut dan menenangkan, 

seperti krem, biru muda, 

atau abu-abu terang, untuk 

dinding dan lantai. 

Menggunakan material 

yang hangat dan alami, 

seperti kayu, untuk furnitur 

dan aksen interior. 

Mengintegrasikan unsur 

alam dalam desain, seperti 

tanaman hias atau lukisan 

dengan pemandangan 

alam. 
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3 Tata letak ruangan Memiliki tata letak 

ruangan yang 

terorganisir dengan 

baik, 

mempertimbangka

n alur pengunjung 

dan pergerakan 

yang efisien. Ruang 

perawatan dan 

terapi mungkin 

ditempatkan 

dengan strategis 

untuk memastikan 

kenyamanan dan 

privasi pasien. 

Memperhatikan 

alur pengunjung 

dan memberikan 

perhatian khusus 

pada kebutuhan 

pasien dan staf 

perawatan. Ruang 

perawatan 

ditempatkan 

dengan strategis 

untuk memastikan 

kenyamanan dan 

privasi. 

Mempertimbangka

n kebutuhan 

penghuni dan 

memungkinkan 

akses ke area 

terbuka dan 

pemandangan alam. 

Ruang-ruang 

mungkin dirancang 

untuk memfasilitasi 

interaksi sosial dan 

memungkinkan 

gerakan yang bebas 

dan alami. 

Mempertimbangkan alur 

pengunjung yang efisien 

dan nyaman, dengan 

memperhatikan kebutuhan 

hewan dan perawatannya. 

Menyediakan ruang-ruang 

yang berbeda untuk 

aktivitas hewan, seperti 

ruang bermain, ruang 

tidur, dan ruang perawatan 

medis. 

Pemisahan antara area 

yang tenang dan area yang 

aktif dapat membantu 

hewan merasa aman dan 

nyaman. 

4 Aksesibilitas Dirancang dengan 

memperhatikan 

aksesibilitas untuk 

semua orang, 

termasuk orang 

dengan disabilitas. 

Rampa dan lift 

tersedia untuk akses 

kursi roda, dan 

fasilitas toilet yang 

ramah disabilitas. 

Dirancang dengan 

memperhatikan 

aksesibilitas bagi 

semua orang, 

termasuk orang 

dengan 

disabilitas. 

Rampa, lift, dan 

fasilitas ramah 

disabilitas 

mungkin tersedia 

untuk memastikan 

Merancang fasilitas 

dengan 

memperhatikan 

aksesibilitas untuk 

semua penghuni, 

termasuk mereka 

dengan mobilitas 

terbatas. 

Rancangan lantai 

yang ramah 

disabilitas dan 

fasilitas yang 

Perancang fasilitas dengan 

memperhatikan 

aksesibilitas bagi semua 

orang, termasuk 

pengunjung dengan 

disabilitas. 

Pemasangan tangga dan 

jalan setapak yang mudah 

diakses, serta sediakan 

fasilitas ramah disabilitas 

seperti lift atau rampa. 

Memberi area perawatan 
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akses yang mudah 

dan nyaman. 

mudah diakses 

menjadi prioritas. 

medis mudah diakses dan 

dapat dijangkau oleh 

hewan yang membutuhkan 

perawatan. 

5 Keselamatan dan 

keamanan 

Aspek privasi dan 

perlindungan 

terhadap 

infeksindiperhatika

n dalam desain 

Maggie's Cancer 

Caring Centre. 

Desain ruang 

mempertimbangka

n kebutuhan pasien 

dalam hal privasi, 

dan langkah-

langkah 

pencegahan infeksi 

seperti sanitasi 

yang memadai dan 

ventilasi yang baik 

mungkin 

diterapkan. 

Keamanan pasien 

dan staf menjadi 

prioritas dalam 

desain 

Chulalongkorn 

Cancer Center. 

Desain ruang 

mempertimbangk

an privasi pasien, 

pengendalian 

infeksi, dan 

perlindungan 

terhadap 

gangguan 

eksternal. 

Kebersihan yang 

ketat dan sistem 

keamanan 

mungkin 

diterapkan. 

Aspek keselamatan 

dan keamanan 

diperhatikan dalam 

desain The Eden 

Alternative. Desain 

ruangan 

memperhatikan 

kebutuhan privasi 

dan keamanan 

penghuni, serta 

memberikan 

lingkungan yang 

bebas dari risiko 

dan bahaya. 

Memberikan privasi 

hewan dengan 

menyediakan ruang 

terpisah untuk mereka 

beristirahat atau merasa 

aman. 

Mempertimbangkan 

kebutuhan kebersihan dan 

pengendalian infeksi 

dengan desain yang 

memudahkan pembersihan 

dan sanitasi. 

Isolasi dari kebisingan dan 

gangguan eksternal dapat 

membantu menciptakan 

lingkungan yang tenang 

dan menenangkan. 

6 Jenis fasilitas Maggie's Cancer 

Caring Centre 

adalah sebuah pusat 

perawatan kanker 

Chulalongkorn 

Cancer Center 

adalah sebuah 

pusat medis yang 

The Eden 

Alternative adalah 

pendekatan 

perawatan jangka 

Merancang Pet Center 

sebagai tempat perawatan 

dan pemulihan bagi hewan 

yang membutuhkan 
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yang menawarkan 

dukungan 

emosional dan 

psikologis bagi 

pasien dan keluarga 

mereka. Desainnya 

akan 

mencerminkan 

suasana yang 

nyaman, 

menyenangkan, dan 

mendukung 

pemulihan. 

mengkhususkan 

diri dalam 

perawatan kanker. 

Desainnya akan 

fokus pada 

kebutuhan medis 

dan fungsional, 

memastikan 

kenyamanan dan 

keamanan pasien. 

panjang yang 

menekankan 

kualitas hidup dan 

kehidupan sosial 

penghuni. Fasilitas 

yang menerapkan 

The Eden 

Alternative 

termasuk rumah 

jompo atau 

komunitas 

perawatan jangka 

panjang dengan 

pendekatan yang 

berpusat pada 

penghuni. 

perhatian khusus, seperti 

kucing yang sedang pulih 

dari cedera atau operasi. 

Menyediakan ruang untuk 

terapi fisik atau rehabilitasi 

bagi hewan yang 

mengalami gangguan atau 

cacat fisik. 

Mengintegrasi elemen 

relaksasi seperti area pijat 

atau terapi aroma dapat 

membantu mengurangi 

stres dan meningkatkan 

kesejahteraan hewan. 

7 Fasilitas dan 

peralatan 

Maggie's Cancer 

Caring Centre 

dilengkapi dengan 

peralatan medis 

yang diperlukan 

untuk memberikan 

dukungan 

perawatan yang 

komprehensif. 

Selain itu, fasilitas 

seperti ruang 

konseling, ruang 

Chulalongkorn 

Cancer Center 

dilengkapi dengan 

peralatan medis 

terkini untuk 

mendukung 

diagnosis, 

perawatan, dan 

pemantauan 

pasien. Fasilitas 

seperti ruang 

operasi, ruang 

The Eden 

Alternative 

dilengkapi dengan 

fasilitas yang 

mendukung 

kehidupan sosial 

dan kenyamanan 

penghuni, seperti 

ruang bersama, 

ruang makan, dan 

area kegiatan. 

Peralatan seperti 

Menyediakan peralatan 

medis yang diperlukan 

untuk perawatan dan 

pemulihan hewan, seperti 

tempat tidur medis, 

peralatan pemantauan, dan 

peralatan medis dasar. 

Menggunakan teknologi 

terkini, seperti sistem 

monitoring lingkungan 

atau pengawasan video, 

untuk memastikan 
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pertemuan, dan area 

rekreasi juga 

tersedia untuk 

meningkatkan 

pengalaman 

pemulihan. 

perawatan, dan 

area fasilitas 

pendukung medis 

mungkin tersedia 

untuk memenuhi 

kebutuhan 

pengobatan yang 

komprehensif. 

kursi yang nyaman, 

peralatan 

kebersihan, dan 

fasilitas rekreasi 

juga tersedia untuk 

memenuhi 

kebutuhan sehari-

hari dan 

meningkatkan 

kualitas hidup 

penghuni. 

keamanan dan 

kenyamanan hewan. 

Menggunaan fasilitas 

relaksasi, seperti ruang 

pijat khusus untuk hewan, 

untuk meningkatkan 

pengalaman pemulihan 

mereka. 

Sumber : Olah Data Referensi, 2023 
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D. Integrasi Keislaman dalam Perancangan 

1. Integrasi Mengenai Pet Center 

Pet Center merupakan suatu tempat yang menyediakan berbagai 

fasilitas yang diperlukan oleh hewan-hewan peliharaan untuk menunjang 

kehidupannya. Fungsi ini sejalan dengan ajaran agama islam yang 

mengajarkan kita untuk senantiasa menyayangi binatang dan melestarikan 

kehidupannya sebagai salah satu ciptaan Allah swt.  

Manusia sebagai makhluk Allah swt. yang mendapat amanat untuk 

menjadi khalifah di bumi diberikan tugas dan tanggungjawab untuk 

mengelola dan memelihara kelestarian alam. Binatang juga merupakan 

bagian dari alam, oleh sebab itu kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik 

dan memberikan kasih sayang kepada binatang. Jika kita melanggar 

kewajiban tersebut berarti sama saja kita melakukan kerusakan terhadap 

keseimbangan alam. 

Kewajiban untuk senantiasa memelihara keseimbangan alam dan 

tidak melakukan keruskan terhadapnya termaktub dalam QS. Al-A'raf ayat 

56 : 

حِهَااواَاالۡۡرَۡضِاٱتفُۡسِدُوااْفيِااااوَلاَ ارَحۡمَتَاااادۡعُوهُاٱبعَۡدَاإِصۡلََٰ ِاٱخَوۡفٗااوَطَمَعاًۚاإنَِّ اللَّّ
نَا  اا٥٦الۡمُحۡسِنِيناَٱقرَِيبٞام ِ

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik” (Q.S. Al-A’raf:56). 

Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, menjelaskan makna 

‘baik’ dalam ayat ini diidentikkan dengan pelestarian lingkungan yang mana 

erat kaitannya dengan penugasan kekhalifahan manusia di muka bumi. M. 

Quraish Shihab menjabarkan bahwa hubungan pelestarian lingkungan dan 

tugas kekhalifahan sangatlah erat. Relasi tersebut diklasifikan menjadi tiga 

aspek, yaitu hubungan manusia dengan alam, manusia, dan Tuhan. 

Dalam Tafsir Jalalain ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia 
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tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan 

kemusyrikan dan perbuatan-perbuatan maksiat karena sesudah Allah swt 

memperbaikinya dengan cara mengutus rasul-rasul. 

Sedangkan Abdulmalik Abdulkarim dalam karyanya Tafsir Al-

Azharmenjelaskan ayat tersebut bahwa jika tidak sanggup membuat alam 

menjadilebih baik, maka janganlah dirusakkan apa yang telah baik. Orang 

yang sukamembuat kerusakan ialah orang yang jadi musuh dari masyarakat 

danpuncak segala kerusakan ialah takabbur, zalim dan sewenang-wenang. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari ketiga tafsir di atas adalah bahwa 

ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai khalifah untuk 

senantiasa menjaga alam yang merupakan ciptaan Allah swt. dan tidak 

sepantasnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak alam 

tersebut (termasuk berbuat jahat kepada binatang). 

Nabi Muhammad saw. juga pernah mengisahkan tentang seorang 

wanita yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Wanita tersebut 

mengurung kucing dalam kerangkeng dan tidak memberinya makan atau 

minum, sehingga kucing tersebut mati kelaparan dan kehausan. 

ِ صلى الله عليه ِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أنَه رَسُولَ اللَّه  عَنْ عَبْدِ اللَّه
ةٍ سَجَنَتْهَا حَتهى مَاتتَْ، فَدَخَلتَْ فِيهَا النهارَ  بتَِ امْرَأةٌَ فيِ هِره  وسلم قاَلَ  “ عُذ ِ

 لاَ هِيَ أطَْعمََتهَْا وَلاَ سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتهَْا، وَلاَ هِيَ ترََكَتْهَا تأَكُْلُ مِنْ 
  خَشَاشِ الأرَْضِ 

Terjemahnya : 

"Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah Saw. 

bersabda : « seorang perempuan diazab karena menyiksa seekor 

kucing yang diikat sampai mati. Allah pun memasukkannya ke 

neraka. Perempuan itu tidak memberikan makan atau minum ketika 

mengurungnya. Tidak juga membiarkannya mencari makan dari 

serangga-serangga di bumi." (HR. Muttafaqun ‘Alaihi). 

Berdaasarkan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa menyakiti 

hewan merupakan  perbuatan yang sangat tercela dan akan mendapatkan 

siksa di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menyayangi hewan dan makhluk 

hidup lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.  
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2. Integrasi Mengenai Healing Therapeutic 

Untuk memenuhi semua kebutuhan dan memaksimalkan perawatan 

terhadap hewan peliharaan. Perancangan Pet Center memerlukan 

adanya sarana yang dapat memfasilitasi interaksi dan aktivitas antara 

pemilik hewan dan hewan peliharaannya serta membantu mengurangi 

tingkat stres pada pemilik hewan. Sehingga konsep Healing Therapeutic 

sangat sesuai untuk diterapkan dalam sarana tersebut. 

Konsep Healing Therapeutic sangat mengutamakan kenyamanan 

penggunanya. Dalam Islam, kenyamanan didefinisikan sebagai 

ketenangan hati, tentram dan juga rasa aman yang didapatkan oleh 

seseorang. Islam mengajarkan kita untuk menghindari stres yang 

berlebih dengan senantiasa mengingat bahwa di setiap kesulitan pasti 

ada kemudahan. Seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Insyirah ayat 5 

yang berbunyi : 

امَعَاا  ٥يسُۡرًااالۡعسُۡراِٱفإَنَِّ

Terjemahnya : 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(Q.S. Al-Insyirah:5). 

 

Dalam Buku Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab, ayat di 

atas menyatakan bahwa Allah swt. bermaksud menjelaskan bahwa salah 

satu sunnah-Nya yang bersifat umm dan konsisten yaitu “setiap kesulitan 

pasti disertai atau disusul oleh kemudahan selama bersangkutan bertekad 

untuk mengagulanginya”. 

Abdulmalik Abdulkarim dalam buku tafsirnya yang berjudul 

“Tafsir Al-Azhar” menerangkan bahwa ayat ini bermaksud menjelaskan 

bahwa kesulitan itu pasti akan terus-menerus terjadi. Namun, dalam 

kesulitan senantiasa disertai dengan kemudahan; dalam susah ada 

mudahnnya, dalam sempit ada lapangnya. Oleh sebab itu, dapat 

diyakinkan bahwa kesukaran, kesulitan, kesempitan, marabahaya yang 

mengancarn dan berbagai ragam pengalaman hidup yang pahit, dapat 
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menyebabkan manusia bertambah cerdas menghadapi semuanya itu, 

yang dengan sendirinya menjadikan manusia itu orang yang dinamis. 

Jalalain Al-Mahalli dan Jalalain As-Suyuthi dalam buku tafsir Al-

Jalalin menafsirkan ayat terbut bahwa Nabi saw. telah banyak 

mengalami kesulitan dan hambatan dari orang-orang kafir, kemudian 

beliau mendapatkan kelapangan dan kemudahan yaitu setelah beliau 

mengalami kemenangan atas mereka. 

Dari ketiga tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat ini 

mengandung makna bahwa kita harus senantiasa bersikap tenang dan 

menghindari stres karena sesungguhnya setiap permasalah itu pasti akan 

ada penyelesaiannya. 

Dalam sebuauh hadits Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam 

bersabda: 

بْرِ عَلىَ مَا تَ كْرَهُ خَيْرًا كَثيِْرًا   قاَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلهى اللهُ عَليَْهِ وَسَلهمَ : وَعْلَمْ أنَه فِيْ الصه
بْرِ وَأَ نه الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأنَه مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا    وَ أنَه النهصْرَ مَعَ الصه

Terjemahnya : 

“Ketahuilah, sesungguhnya pada kesabaran terhadap apa yang 

engkau benci mempunyai kebaikan yang sangat banyak. Dan 

sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran, 

kelapangan bersama kesusahan, dan bersama kesulitan itu ada 

kemudahan”. (HR. Ahmad 5/19. No. 2803) 

 Hadis di atas menerangkan bahwa Nabi Muhammad saw. juga 

mengajarkan kita agar senantiasa menjaga kesehatan mental dengan 

menguatkan kesabaran karena bersama dengan kesulitan itu pasti disertai 

dengan kemudahan. 

 

BAB III 

TINJAUAN KHUSUS 

 

A. Tinjauan Kota Makassar 
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Menurut Bappenas, Makassar adalah salah satu dari empat pusat 

pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Medan, Jakarta, dan 

Surabaya. Dengan memiliki wilayah seluas 175,77 km² dan jumlah penduduk 

lebih dari 1,4 juta jiwa, kota ini berada di urutan ketujuh kota terbesar di 

Indonesia dari jumlah penduduk setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, 

Semarang, dan Palembang. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di 

pelosok kota adalah Coto Makassar, Roti Maros, Jalangkote, Bassang, Kue 

Tori, Pallu butung, Pisang Ijo, Sop Saudara dan Sop Konro. 

1. Keadaan Geografis 

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak 

di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, 

terletak antara 119º24’17’38” Bujur Timur dan 5º8’6’19” Lintang Selatan 

yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten 

Pangkajene dan Kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabiring), sebelah 

Timur Kabupaten Maros (Kecamatan Mocongloe) dan Kabupaten Gowa 

(Kecamatan Pattallassang), sebelah selatan Kabupaten Gowa (Kecamatan 

Somba Opu dan Barombong) dan Kabupaten Takalar (Kecamatan Galesong 

Utara), serta sebelah Barat dengan Selat Makassar. Kota Makassar memiliki 

topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15° 

(bergelombang). Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. 

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang di dalamnya mengalir beberapa sungai seperti 

Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya 

bermuara ke dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan 

rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. 
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Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kota Makassar 

Sumber : Wikipedia - (Wales 2001)  

Diakses pada 19/09/2023  

 

Secara administratif, batas wilayah Kota Makassar adalah sebagai berikut: 

Utara  - Kabupaten Maros dan Pangkajene dan Kepulauan 

Timur  - Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa 

Selatan  - Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

Barat  - Selat Makassar 

 

Letak Kota Makassar adalah di bagian selatan dari Pulau Sulawesi. 

Perkembangan wilayah Kota Makassar dimulai di sepanjang pesisir pantai 

yang berada di antara dua sungai besar, yaitu sungai Jeneberang dan sungai 

Tallo. Perbatasan Makassar bagian utara merupakan pedalaman yang 

didiami suku Bugis sedangkan perbatasan selatan didiami oleh suku 

Makassar. Perkembangan kota Makassar sebagai kota perdagangan dan kota 

pelabuhan ditunjang oleh wilayah utara. Wilayah pedalaman membawa 

komoditas sumber daya alam ke Makassar untuk dijual ke pasar. Bagian 

barat dari kota Makassar adalah selat Makassar dan terdapat sejumlah pulau 

kecil. 

Pulau-pulau ini digunakan sebagai penunjang perkembangan kota, 

yakni sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota Makassar. 

Keberadaan pulau-pulau kecil digunakan sebagai pencegah gangguan badai 

dan ombak yang mengganggu perahu atau kapal-kapal yang melakukan 

perdagangan di pelabuhan Makassar. Masyarakat kota Makassar di pulau-

https://id.wikipedia.org/
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pulau kecil ini sebagian besar dihuni oleh orang-orang suku Makassar yang 

mata pencahariannya berhubungan dengan laut. 

2. Keadaan Klimatologi 

Kota Makassar memiliki kondisi iklim tropis yang bertipe iklim 

tropis muson (Am), hal tersebut ditandai dengan kontrasnya jumlah rata-rata 

curah hujan di musim penghujan dan musim kemarau. Musim hujan 

biasanya berlangsung sejak bulan November hingga bulan Maret dan musim 

kemarau berlangsung dari bulan Mei hingga bulan September. Wilayah 

Kota Makassar memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26,°C sampai 

dengan 29 °C. Rata-rata curah hujan per tahun di wilayah ini berkisar antara 

2700–3200 milimeter. 

 

 
Gambar 3. 2 Data iklim Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia  

Sumber : Wikipedia - (Wales 2001) 

Diakses pada 19/09/2023  

3. Tinjauan Tata Ruang & Penataan Bangunan di Makassar 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah dan ditindak lanjuti dengan penyempurnaan kelembagaan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan Organisasi yang efektif, efisien dan 

proporsional yang diimplementasikan di Kota Makassar dengan membentuk 

sebuah Unit kerja yang khusus menangani penataanan ruang dan 

memberikan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan 

kebutuhan Kota Makassar. 

Dalam perjalanannya Instansi Teknis Tata Bangunan Kota Makassar 

berubah menjadi Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar yang 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah Nomor 3 
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Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kota Makassar. 

 

Pusat Kota Makassar: 

- Lokasi: Pusat Kota Makassar terletak di sekitar pelabuhan dan 

sepanjang pantai di sebelah barat daya pulau Sulawesi. 

- Fungsi: Pusat Kota Makassar adalah pusat pemerintahan, perdagangan, 

dan aktivitas komersial utama. Di sini, Anda akan menemukan kantor 

pemerintahan, bank, pasar tradisional, toko-toko, pusat perbelanjaan, 

restoran, hotel, dan tempat-tempat hiburan. 

- Penataan Kota: Pusat Kota Makassar biasanya padat dengan gedung-

gedung tinggi dan jalan-jalan ramai. Penataan kota ini mencakup zona-

zona komersial, perumahan, dan juga area hijau serta fasilitas umum. 

 

Beberapa kecamatan penting di Makassar adalah: 

a. Kecamatan Biringkanaya:  

- Fungsi: Biringkanaya adalah salah satu kecamatan yang berkembang 

pesat di Makassar. Ini mencakup berbagai jenis aktivitas, termasuk 

perumahan, bisnis, dan pendidikan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Biringkanaya mungkin lebih fokus 

pada perencanaan perkembangan wilayah yang berkelanjutan. 

b. Kecamatan Bontoala:  

- Fungsi: Bontoala adalah daerah pesisir dengan aktivitas 

perdagangan, perikanan, dan fasilitas pelabuhan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Bontoala mungkin mencakup 

pengembangan pelabuhan dan fasilitas terkait serta pengawasan 

lingkungan laut. 

c. Kecamatan Sangkarrang:  

- Fungsi: Sangkarrang adalah kecamatan yang memiliki potensi 

agraris dengan sejumlah lahan pertanian. Selain itu, terdapat 

beberapa pemukiman dan aktivitas komersial.  
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- Penataan Kota: Penataan kota di Sangkarrang mungkin mencakup 

dukungan untuk sektor pertanian dan pengembangan infrastruktur 

dasar. 

d. Kecamatan Makassar:  

- Fungsi: Kecamatan ini juga merupakan pusat kota yang penting 

dengan aktivitas perdagangan dan komersial yang tinggi. Terdapat 

pusat bisnis, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum.  

- Penataan Kota: Makassar juga memiliki infrastruktur yang baik, 

termasuk jaringan jalan yang cukup luas. 

e. Kecamatan Mamajang:  

- Fungsi: Kecamatan Mamajang memiliki perumahan, bisnis kecil, 

dan fasilitas pendidikan. Ini adalah salah satu daerah pemukiman 

yang penting di Makassar.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Mamajang mungkin mencakup 

perencanaan perumahan yang terjangkau dan pemeliharaan fasilitas 

umum. 

f. Kecamatan Manggala:  

- Fungsi: Manggala adalah kecamatan yang berkembang pesat dengan 

perumahan, bisnis, dan fasilitas pendidikan yang signifikan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Manggala mungkin mencakup 

perencanaan perkembangan wilayah yang berkelanjutan dan 

peningkatan infrastruktur. 

g. Kecamatan Mariso:  

- Fungsi: Mariso terletak di sepanjang pantai dan memiliki banyak 

hotel, restoran, dan tempat hiburan. Ini juga memiliki potensi 

pariwisata yang tinggi karena lokasinya yang dekat dengan pantai.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Mariso mungkin lebih terkait 

dengan pengembangan pariwisata dan fasilitas yang mendukungnya. 

h. Kecamatan Panakkukang:  

- Fungsi: Panakkukang adalah daerah dengan banyak aktivitas 

komersial dan perumahan. Terdapat pusat perbelanjaan, restoran, 
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pusat pendidikan, dan layanan kesehatan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Panakkukang mungkin mencakup 

perencanaan lalu lintas yang baik dan pengembangan fasilitas 

publik. 

i. Kecamatan Rappocini: 

- Fungsi: Rappocini memiliki berbagai jenis aktivitas, termasuk 

perumahan, bisnis, dan fasilitas pendidikan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Rappocini mungkin mencakup 

perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pembangunan 

fasilitas umum. 

j. Kecamatan Tallo:  

- Fungsi: Tallo adalah kecamatan yang mencakup perumahan, bisnis 

kecil, dan beberapa fasilitas pendidikan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Tallo mungkin mencakup 

perencanaan perumahan yang terjangkau dan pengembangan 

fasilitas umum. 

k. Kecamatan Tamalanrea:  

- Fungsi: Tamalanrea memiliki aktivitas industri, perumahan, dan 

sejumlah fasilitas pendidikan. Ini juga memiliki potensi 

pengembangan industri.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Tamalanrea mungkin lebih 

berfokus pada pengembangan infrastruktur industri dan 

perlindungan lingkungan. 

l. Kecamatan Tamalate:  

- Fungsi: Tamalate memiliki banyak fasilitas pendidikan dan 

merupakan salah satu daerah di Makassar yang memiliki populasi 

mahasiswa yang tinggi. Terdapat juga bisnis dan perumahan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Tamalate mungkin fokus pada 

pengembangan sektor pendidikan dan infrastruktur yang 

mendukungnya. 
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m. Kecamatan Ujung Pandang:  

- Fungsi: Kecamatan ini adalah bagian dari pusat kota Makassar dan 

memiliki banyak fasilitas komersial, seperti pusat perbelanjaan, 

hotel, dan restoran. Juga terdapat kawasan pemukiman yang 

beragam.  

- Penataan Kota: Ujung Pandang memiliki jalan-jalan yang lebar dan 

fasilitas umum yang memadai. 

n. Kecamatan Ujung Tanah:  

- Fungsi: Ujung Tanah adalah daerah pesisir dengan aktivitas 

perdagangan, perikanan, dan fasilitas pelabuhan. Terdapat juga 

beberapa tempat bersejarah di sini.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Ujung Tanah mungkin mencakup 

pemeliharaan situs-situs bersejarah dan pengembangan infrastruktur 

pelabuhan. 

o. Kecamatan Wajo:  

- Fungsi: Wajo adalah daerah dengan beragam aktivitas, termasuk 

perumahan, perdagangan, dan fasilitas pendidikan.  

- Penataan Kota: Penataan kota di Wajo mungkin mencakup 

perencanaan tata ruang yang terintegrasi dan peningkatan fasilitas 

publik. 

 

B. Tinjauan Khusus Pet Center Di Kota Makassar 

1. Pet di Makassar 

a. Jenis Pet yang hidup di Makassar 

Kota Makassar, yang terletak di daerah beriklim tropis, memiliki 

jenis hewan yang beranekaragam, termasuk hewan peliharaan (pet). 

Kondisi  iklim tropis kota ini memungkinkan semua jenis pet dapat 

hidup disini. Namun, tidak semua jenis pet digemari oleh masyarakat. 

Jenis yang digemari masyarakat adalah Kucing, Kelinci, Ikan, dan 

burung. 
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b. Keberadaan Pecinta Pet di Makassar 

Dari pengamatan langsung di lapangan, banyak masyarakat Kota 

Makassar yang merupakan pecinta hewan. Hal ini dapat dilihat dari 

tersebarnya bangunan petshop dan pendukung pemeliharaan hewan 

lainnya. 

Hal ini tidak hanya tersebar di Kota Makassar, namun juga banyak 

tersebar di semua kecamatan. Kegiatan atau aktifitas yang dilakukan 

bervariasi, ada yang hanya membeli barang-barang kebutuhan hewan 

peliharaan, memandikan dan merawat hewan, memeriksa hewan yang 

sakit, dann sebagainya. 

2. Pelayanan Pet di Makassar 

a. Aktifitas Pelayanan Pet di Makassar 

Saat ini pelayanan pemeliharaan pet di kota Makassar belum 

lengkap, kebanyakan hanya meliputi: 

1) Pet Klinik (Kesehatan hewan), melayani pemeriksaan kesehatan 

hewan, pemancakan, pengobatan penyakit, vaksinasi, operasi, 

operasi lahiran, dan radiologi. 

2) Petshop (Kebutuhan sehari-hari hewan), berupa jual beli makanan, 

vitamin, shampoo, aksesoris hewan, mainan, dll. 

3) Pet Grooming (Salon hewan), melayani pemandian dan perawatan 

hewan layaknya di salon. 

4) Pet Hotel (Penitipan hewan), tempat penitipan hewan bagi majikan 

hewan yang ingin bepergian. 

b. Pelaku Pelayanan Pet di Makassar 

1) Masyarakat Pecinta Hewan, merupakan masyarakat yang memiliki 

rasa suka dan sayang terhadap hewan peliharaan, dan biasanya 

pecinta hewan ini memiliki hewan peliharaan dirumahnya masing-

masing. 

2) Tenaga Medis Hewan, terdiri dari dokter hewan, pakar grooming, 

pakar pemancakan beserta asistennya. 

c. Kondisi Tempat-Tempat Pelayanan Pet di Makassar 
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Di Makassar, banyak banguna yang hanya menampung petshop 

(penjualan kebutuhan hewan). Hal tersebut menyulitkan pemilik hewan 

dalam menjangkau fasilitas seperti Salon dan Klinik. Contoh bangunan 

yang paling banyak menampung aktivitas salah satunya adalah "Yours 

Petshop Tanjung Bunga," yang dapat mendukung hingga 4 jenis 

aktivitas berbeda yakni mewadahi Petshop, Pet Grooming, Pet Klinik, 

dan Pet Hotel. 

 

C. Analisis Konsep Perencanaan 

1. Visi dan Misi 

a. Visi Pet Center Makassar memiliki visi untuk mewadahi kegiatan 

pelayanan yang berhubungan dengan hewan peliharaan, meliputi 

kegiatan pemeliharaan kesehatan dan perawatan hewan, informasi, 

rekreasi dan edukasi, interaksi sesama pecinta hewan, serta kegiatan 

penunjang lainnya, sehingga mampu memberikan pelayanan yang 

lengkap bagi hewan peliharaan di Makassar dan menjadi pusat di 

kalangan pecinta hewan. 

b. Misi Pet Center Makassar adalah mewujudkan pewadahan kegiatan 

pelayanan yang berhubungan dengan hewan peliharaan, yang dapat 

memberikan kemudahan bagi para pecinta pet dalam merawat hewan 

kesayangan mereka pada khususnya, serta dapat menjadi sarana 

rekreasi dan edukasi bagi masyarakat pada umumnya. 

2. Sasaran dan Skala Pelayanan 

a. Sasaran 

Pet Center Makassar yang direncanakan ditujukan bagi masyarakat 

pecinta hewan pada khususnya, dan masyarakat khalayak umum dari 

golongan menengah ke bawah hingga menengah ke atas pada 

umumnya. Sarana yang disediakan pada Pet Center Makassar ini 

diharapkan dapat digunakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan 

masyarakat. 
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b. Skala Pelayanan 

Ruang lingkup pelayanan Pet Center Makassar yang direncanakan 

adalah masyarakat lokal kota Makassar pada khususnya dan masyarakat 

Indonesia pada umumnya. 

3. Status Kepemilikan 

Pet Center Makassar merupakan bangunan yang bersifat umum dan 

komersial dimana kepemilikannya dipegang oleh sebuah Badan Usaha 

Milik Swasta. 

4. Status Pengolaan 

Mengingat bahwa Pet Center Makassar ini merupakan usaha pelayanan 

yang bersifat umum dan komersial, maka pengelolaannya dipegang 

oleh Badan Usaha Milik Swasta. 

 

D. Analisis Konsep Perancangan 

1. Analisa Peruangan Pet Center 

a. Pelaku, Jenis, Dan Pengelompokan Kegiatan 

1) Kelompok Kegiatan Utama 

Kelompok kegiatan perawatan dan perdagangan 

a) Pelayanan kesehatan pet 

(1) Kegiatan Pet dan Pemiliknya 

 
Gambar 3. 3 Alur kegiatan pelayanan kesehatan pet dan pemiliknya 

Sumber : Olah data, 2023 
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(2) Kegiatan Tenaga Medis 

 
Gambar 3. 4 Alur kegiatan pelayanan kesehatan tenaga medis 

Sumber : Olah data, 2023 

 

b) Perawatan Kecantikan Pet (Non Medis)  

(1) Kegiatan Pet dan Pemiliknya 

 
Gambar 3. 5 Alur kegiatan perawatan nonmedis pet dan pemilikknya 

Sumber : Olah data, 2023 

(2) Kegiatan Pakar Grooming 

 
Gambar 3. 6 Alur kegiatan perawatan nonmedis pakar grooming 

Sumber : Olah data, 2023 
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c) Penitipan Pet  

(1) Kegiatan Pet dan Pemiliknya 

 
Gambar 3. 7 Alur kegiatan penitipan, pet dan pemilikknya 

Sumber : Olah data, 2023 

(2) Kegiatan Perawat Hewan 

 
Gambar 3. 8 Alur kegiatan penitipan pet, perawat hewan 

Sumber : Olah data, 2023 

 

d) Penampungan pet 

(1) Kegiatan Pengunjung/Pengadopsi Pet 

 
Gambar 3. 9 Alur kegiatan penampungan pet, Pengunjung 

Sumber : Olah data, 2023 
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(2) Kegiatan pemancak/breeder 

 
Gambar 3. 10 Alur kegiatan penampungan pet, Pengelola 

Sumber : Olah data, 2023 

(3) Kegiatan perawat hewan 

 
Gambar 3. 11 Alur kegiatan penampungan pet, Perawat hewan 

Sumber : Olah data, 2023 

e) Jual-beli kebutuhan sehari-hari pet 

(1) Kegiatan pengunjung/pembeli 

 
Gambar 3. 12 Alur kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari pet, pengunjung 

Sumber : Olah data, 2023 
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(2) Kegiatan Penjual 

 
Gambar 3. 13 Alur kegiatan jual beli kebutuhan sehari-hari pet, penjual 

Sumber : Olah data, 2023 

2) Kelompok Kegiatan Penunjang 

a) Kelompok kegiatan rekreasi dan interaksi 

(1) Pameran pet 

(a) Kegiatan Pengunjung 

 
Gambar 3. 14 Alur kegiatan pengunjung pameran pet 

Sumber : Olah data, 2023 

(b) Kegiatan Pemilik Pet (Peserta Pameran) 

 
Gambar 3. 15 Alur kegiatan peserta pameran pet 

Sumber : Olah data, 2023 
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(c) Kegiatan Pengelola 

 
Gambar 3. 16 Alur kegiatan pengelola pameran pet 

Sumber : Olah data, 2023 

(2) Kontes pet 

(a) Kegiatan Pengunjung 

 
Gambar 3. 17 Alur kegiatan pengunjung kontes pet 

Sumber : Olah data, 2023 

(b) Kegiatan Pemilik Pet (Peserta Kontes) 

 
Gambar 3. 18 Alur kegiatan peserta kontes pet 

Sumber : Olah data, 2023 
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(c) Kegiatan Pengelola 

 
Gambar 3. 19 Alur kegiatan pengelola kontes pet 

Sumber : Olah data, 2023 

(3) Interaksi dan komunikasi 

(a) Kegiatan Pemilik Pet (Pengunjung Pet Center) 

 
Gambar 3. 20 Alur kegiatan pengunjung interaksi dan komunikasi 

Sumber : Olah data, 2023 

(b) Kegiatan Pengelola 

 
Gambar 3. 21 Alur kegiatan pengelola interaksi dan komunikasi 

Sumber : Olah data, 2023 
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3) Kelompok Kegiatan Pendukung 

(1) Kelompok kegiatan pengelola pusat 

 
Gambar 3. 22 Alur kegiatan pengelolaan pusat 

Sumber : Olah data, 2023 

(2) Kelompok kegiatan servis 

 
Gambar 3. 23 Alur kegiatan servis 

Sumber : Olah data, 2023 

 

b. Analisa Kebutuhan Ruang Pet Center 

1) Kebutuhan ruang perawatan dan perdagangan 

Tabel 3. 1 Kebutuhan ruang perawatan dan perdagangan 

Kelompok 

Kegiatan 
Pelaku Macam Kegiatan 

Kebutuhan 

Ruang 

Kegiatan 

Kesehatan 

Hewan (Pet 

Klinik) 

- Pet dan 

pemiliknya 

- Mencari informasi 

- Mendaftarkan pet 

- Antri 

- Memeriksakan pet 

- Konsultasi kesehatan pet 

- Memvaksinkan pet 

- Menunggu resep/obat 

- Metabolisme 

- Resepsionis / 

meja 

informasi 

- R. Konsultasi 

- R. Periksa 

- R. Tunggu 

- Toilet/WC 
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- Tenaga medis - Mencari informasi 

- Memeriksa pasien (pet) 

- Memeriksa organ dalam 

(xray) 

- Meneliti 

- Melakukan operasi 

- Membuat resep/obat 

- Memvaksinasi hewan 

- Merawat inap hewan 

besar, sedang, kecil dan 

unggas 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- R. Periksa 

- R. Radiologi 

- Laboratorium 

- R. Operasi 

- R. Farmasi 

- R. Rawat inap 

Hewan Besar 

- R. Rawat inap 

hewan sedang 

- R. Rawat inap 

hewan kecil 

- R. Rawat inap 

Unggas 

- Toilet/WC 

Kegiatan 

Perawatan 

Hewan (Pet 

Grooming) 

- Pet dan 

pemiliknya 

- Mencari informasi 

- Antri 

- Menyerahkan hewan 

- Menunggu 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- R. Tunggu 

- Toilet/WC 

- Pakar 

grooming 

- Mencari informasi 

- Memandikan hewan 

- Merawat bulu hewan 

- Merawat kuku dan kulit 

hewan 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- R. Mandi 

- R. Grooming 

- R. Spa & 

Massage 

- Toilet/WC 

Kegiatan 

Penitipan 

Hewan (Pet 

Hotel) 

- Pet dan 

pemiliknya 

- Mencari informasi 

- Mendaftarkan hewan 

- Menyerahkan hewan 

- Melihat hewan 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- R. Tunggu 

- R. Kandang 

- Toilet/WC 

- Perawat 

hewan 

- Mencari informasi 

- Menjaga hewan 

- Memberi makan hewan 

- Menjemur hewan 

- Melatih hewan 

- Bermain dengan hewan 

- Memantau kondisi fisik 

dan nonfisik hewan 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- R. Kandang  

- Lapangan 

- R. Pet 

Playground 

- Toilet/WC 

Kegiatan 

Penampunga

n Hewan (Pet 

Shelter) 

- Pengunjung / 

mengadopsi 

pet 

 

- Mencari informasi 

- Memilih hewan 

- Menunggu berkas 

- Mengambil hewan 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- Kandang 

- R. Tunggu 

- Toilet/WC 
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- Pengelola - Mencari informasi 

- Menawarkan adopsi 

hewan 

- Mengurus surat adopsi 

hewan 

- Menerima adopsi hewan 

- Metabolisme 

- Resepsionis 

- Toilet Pria & 

Toilet Wanita 

- Perawat 

hewan 

- Mencari Informasi 

- Memasukan/mengambil 

hewan dalam kandang 

- Memberi makan hewan 

- Memantau kondisi fisik 

dan nonfisik hewan 

- Memandikan hewan 

- Metabolisme 

- R. Karyawan 

- Kandang 

- R. Mandi 

hewan 

- R. Pakan 

hewan 

- R. 

Perlengkapan 

hewan 

- Toilet/WC 

Jual-beli 

kebutuhan 

sehari-hari 

hewan 

(Petshop) 

- Pengunjung / 

pembeli 

- Mencari informasi 

- Memilih kebutuhan dan 

perlengkapan 

- Membeli kebutuhan dan 

perlengkapan 

- Antri 

- Membayar 

- Metabolisme 

- Meja Kasir 

- Lemari 

Display 

- R. Antri 

- Toilet/WC 

- Penjual - Melayani konsumen 

- Mendisplay alat 

perlengkapan dan 

keperluan hewan 

- Metabolisme 

- Meja Kasir 

- Lemari 

display 

- R. Pakan 

hewan 

- R. 

Perlengkapan 

hewan 

- Toilet Pria & 

Toilet Wanita 
Sumber : Olah data, 2023 

2) Kebutuhan ruang rekreasi dan interaksi 

Tabel 3. 2  Kebutuhan ruang perawatan dan perdagangan 

Kelompok 

Kegiatan 
Pelaku Macam Kegiatan 

Kebutuhan 

Ruang 

Pameran - Pengunjung - Membeli tiket 

- Melihat-lihat pet 

- Mencari info tentang pet 

- Ticket box 

- R.pameran 

indoor/outdoor 
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- Berinteraksi langsung 

dengan pet 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- Pemilik pet 

(peserta 

pameran) 

- Mendaftar pameran 

- Membawa pet dan 

perlengkapannya 

- Memamerkan pet 

- Memberikan info dan 

menjawab pertanyaan 

seputar pet 

- Menjaga pet masing-

masing 

- R. Pendaftaran 

/ Meja 

Resepsionis 

- R. Persiapan 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- R.pameran 

indoor/outdoor 

- Pengelola - Mempromosikan 

pameran 

- Melayani kebutuhan 

pameran 

- Menyediakan/ 

mempersiapkan tempat 

- Menyiapkan peralatan 

dan perlengkapan 

- Menkoordinasi jalannya 

pameran 

- Menerima 

tamu/pengunjung 

- R.staff 

promosi 

- R.staff sarana 

dan prasarana 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- R.peralatan 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

- R.pameran 

indoor / 

outdoor 

Kontes - Pengunjung - Membeli tiket 

- Menonton kontes 

- Mencari info tentang pet 

- Ticket box 

- R.kontes 

indoor / 

outdoor 

- R.kontes 

indoor / 

outdoor 

- Pemilik pet 

(peserta 

kontes) 

 

- Mendaftar kontes pet 

- Mempersiapkan pet dan 

perlengkapan kontesnya 

- Mengikuti kontes pet 

- Memberikan info seputar 

pet masing-masing 

- Menjaga pet masing- 

- R. Pendaftaran 

/ Meja 

Resepsionis 

- R. Persiapan 

- R.pameran 

indoor/outdoor 

- R.pameran 
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masing indoor/outdoor 

- R.pameran 

indoor/outdoor 

- Pengelola - Mempromosikan kegiatan 

kontes pet 

- Melayani kebutuhan 

kontes 

- Menyediakan/ 

mempersiapkan tempat 

- Menyiapkan peralatan 

dan perlengkapan 

- Menkoordinasi jalannya 

kontes 

- Menerima 

tamu/pengunjung 

- R.staff 

promosi 

- R.staff sarana 

dan prasarana 

- R.kontes 

indoor/outdoor 

- R.peralatan 

- R.kontes 

indoor/outdoor 

- R.kontes 

indoor/outdoor 

Interaksi 

sesama 

pecinta 

hewan 

- Pemilik pet - Berkumpul / membentuk 

komunitas 

- berkomunikasi 

- Sharing/tukar 

pengalaman tentang 

pengalaman masing- 

masing 

- Berinteraksi serta jogging 

bersama 

- Mengenang hewan 

peliharaan 

- R. Komunitas 

pecinta hewan 

- Taman 

- Taman makam 

hewan 

- Pengelola - Menjaga dan merawat 

sarana dan prasana 

- R.staff sarana 

dan prasana 
Sumber : Olah data, 2023 

 

 

3) Kebutuhan ruang Pengelolaan pusat 

Tabel 3. 3  Kebutuhan ruang perawatan dan perdagangan 

Kelompok 

Kegiatan 
Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Pengelola Datang dan masuk ruangan 

- Datang 

- Memasuki gedung 

- Parkiran 

- Entrance 

Kegiatan Pengelolaan Umum 

- Koord. Administrasi dan 

keuangan 

- Koord. Pengadaan prasarana 

dan sarana 

- Mengatur pengadaan barang 

- R. kabag adm 

dan keuangan 

- R. Kabag 

pengadaan sarana 

dan staf 

- R. staf pengadaan 
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- Koord. Teknis dan 

Pemeliharaan 

- Mengatur teknis bangunan 

- Mengatur Pemeliharaan 

- Mengatur Hubungan 

Masyarakat 

- Mengelola Pendataan 

- Mengatur karyawan 

- Penyimpanan barang umum 

- R. kabag teknis 

dan pemeliharaan 

- R. staf Teknis 

- R. Staf pemeliharaan 

- R. staf Humas 

- R. staf pendataan 

- R. Staf personalia 

- Gudang umum 

Kegiatan Manajerial 

- Kegiatan Direktur 

Operasional 

- Kegiatan Sekretaris direktur 

- R. Direktur 

Operasional 

- R. 

Sekretaris 

Direktur 

Kegiatan servis pengelola 

- Penyimpanan 

- Informasi 

- Menerima tamu 

- Pembinaan intern 

- Pendataan dan pustaka 

- Makan dan minum 

- Metabolisme 

- R. locker 

- R. resepsionis 

- R. tamu 

- R. rapat 

- R. arsip 

- Kantin 

- Lavatori 

Sumber : Olah data, 2023 

4) Kebutuhan ruang servis 

Tabel 3. 4  Kebutuhan ruang perawatan dan perdagangan 

Kelompok 

Kegiatan 
Macam Kegiatan Kebutuhan Ruang 

Semua Datang dan masuk ruangan 

- Datang 

- Memasuki bangunan 

- Parkiran 

- Entrance 

Kegiatan Penunjang 

- Penyediaan fasilitas cafeteria 

- Penyediaan fasilitas ibadah 

- Penyediaan fasilitas parkir 

pengunjung dan pengelola 

- Metabolisme 

- R. cafetaria 

- R. ibadah 

- R. Parkir 

- Lavatory 

Kegiatan servis 

- penyimpanan dan ganti 

pakaian 

- Makan dan minum 

- Metabolisme 

- Pengamanan bangunan 

- Pengoperasian utilitas  

- R. ganti dan locker 

- Kantin 

- Lavatory 

- R. pusat keamanan 

- R. Utilitas bangunan 

Sumber : Olah data, 2023 
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c. Analisa Besaran Ruang Pet Center 

1) Dasar pertimbangan 

(a) Perhitungan Standart (literatur) 

(1) Architect’s Data jilid 1 (DA). (Neufert 1996) 

(2) Architect’s Data jilid 2 (DA). (Neufert 2002) 

(3) Time Server Standart for Building Type (TS). (Chiara, 

Joseph & Callender 1973) 

(b) Perhitungan Studi Ruang 

Perhitungan studi ruang yaitu perkiraan kebutuhan dengan 

pertimbangan : 

(1) Kapasitas pemakai, berdasarkan jumlah user yang ada di 

lapangan (hewan peliharaan, tenaga medis dan para ahli, 

pedagang hewan, pemancak, dan sebagainya) 

(2) Peralatan pendukung 

(3) Flow 

(4) Kenyamanan pemakai  

(c) Sumber Asumsi 

(1) Studi kasus/ studi banding 

(2) Survey/ studi lapangan/ observasi 

(d) Dasar Pertimbangan Besaran Sirkulasi 

Sebagai dasar pertimbangan penentuan besarnya sirkulasi/ flow 

gerak yang dibutuhkan untuk masing-masing ruang adalah 

sebagai berikut : 

(1) 5 % - 10 % = Standart Minimum 

(2) 20 %  = Kebutuhan Keleluasaan Sirkulasi 

(3) 30 %  = Tuntutan Kenyamanan Fisik 

(4) 40 %  = Tuntutan Kenyamanan Psikologis 

(5) 50 %  = Tuntutan Spesifik Kegiatan 

(6) 70 % - 100 % = Keterkaitan dengan banyak Kegiatan 
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2) Hitungan kebutuhan luas ruang: 

(a) Kelompok ruang perawatan dan perdagangan 

Tabel 3. 5  perhitungan luas Kelompok ruang perawatan dan perdagangan 

 Ruang Perhitungan Luas 

Klinik hewan 

& Salon 

Hewan 

Meja Resepsionis 

Standar = 3 m²/org (TS). 2 orang Luas = 6 m2 

2 Meja resepsionis 

Total luas = 12 m2 

12 m2 

R. Tunggu 

Asumsi pengunjung:  

10 orang + 5 hewan 1,5 m2/ orang, 0,5 m2/hewan 

(15 x 1,5 = 15) + (5 x 0,5 = 2,5)= 17,5 m2 

Flow 20% = 3,5 m2  

Total 21m2 

2 Ruang tunggu 

Total luas = 42 m2 

42 m2 

R. Periksa & Konsultasi 

Standar 3,2x4,5 = 14,4 m² 

14,4 m2 

R. Operasi 

- R. Persiapan: Standar : 3,5x3,5 m²  = 12,25 m² 

- R. Operasi: Standar = 26,01 m²/org 

Total luas = 38,26 m² 

38,26 m² 

R. Rawat inap 

- Hewan Kecil 

- Hewan Sedang 

- Hewan Besar 

- Unggas 

Standar 3 m²/hewan.(Andela Pethop) 4 hewan = 12m² 

4 Ruang : 12m² x 4 = 48m² 

Total luas = 48 m² 

48 m2 

R. Menjenguk 

- Hewan Kecil 

- Hewan Sedang 

- Hewan Besar 

- Unggas 

Standar 2x2 m² = 4 m2 

4 Ruang : 4m² x 4 = 16m² 

Total luas = 16 m² 

16 m² 

• R. Mandi Hewan 

- Grooming kucing 

Ukuran kucing maks: 1 x 0,3 =0,3 m2 

- Standar bak mandi 2 x 0,3 =0,6 m2 

- Rak peralatan grooming = 0,5 x 1 = 0,5 m2 

- Manusia: 1,8 m2 

Kapasitas ruang : 3 Orang + 3 kucing, jumlah ruang: 4 

11,18 m2 
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Total luas: (3bak mandi: 1,8m2) + (rak peralatan: 

0,5m2) + (3 kucing =0,9 m2) + (3 manusia=5,4 m2)+ 

flow 30% = 11,18 

Total luas : 11,18 m2 

• R. Grooming & Spa/Massage 

Asumsi 3m2/hewan (Daya Petshop):  

3 hewan/ruang = 9m2 

2 ruang = 18m2 

Total luas: 18 m2 

18 m2 

Lavatory 

Lavatory pria, terdiri dari : 

2 toilet, 1,5 m2 = 3m2 

2 wastafel, 0,6 m2 = 1,2m2 

Flow 30% = 1,26m2 

Total = 5,46m2 

Lavatory wanita dianggap mempunyai luas yang sama  

Luas kebutuhan lavatory Pria & Wanita = 10,92 m2 

• Direncanakan di 2 sisi, luas = 21,84 m2 

21,84 m2 

Perdagangan 
(Petshop) 

Meja Kasir 
Standar = 3 m²/org (TS). 2 orang Luas = 6 m2 

2 Meja Kasir 

• Total luas = 12 m2 

12 m2 

• Etalase 

Berisi display buku tentang pet, pernak pernik, 

replika,dsb 

• Luas = 4m2 

4m2 

• Unit penjualan kebutuhan sehari-hari pet 

• Menjual kebutuhan sehari-hari pet. Luas 18 m2 x 10 = 

180 m2 

180 m2 

Gudang Pakan & Perlengkapan    

• Asumsi 10 m2(studi kasus Andela Petshop) 

• 2 Gudang = 20 m2 

• Total luas = 20 m2 

20 m2 

Lavatory 

Lavatory pria, terdiri dari : 

1 toilet, 1,5 m2 

1 wastafel, 0,6 m2 

Flow 30% = 0,63 m2 

Total = 2,73m2 

Lavatory wanita dianggap mempunyai luas yang sama  

Luas kebutuhan lavatory Pria & Wanita = 5,46 m2 

Total luas = 5,46 m2 

5,46 m2 

Penampungan 

hewan (Pet 

Shelter) 

• Meja penerima 

Standar = 3 m²/org (TS). 1 orang  

Total luas = 3 m2 

3 m2 
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• Toilet 

• Asumsi 3 m² (Studi kasus Andela Petshop) 

3 m2 

• R. Mandi Hewan 

Ukuran kucing maks: 1 x 0,3 = 0,3 m2 

- Standar bak mandi 1 x 0,3 = 0,3 m2 

- Rak peralatan grooming = 0,5 x 1 = 0,5 m2 

- Manusia: 1,8 m2 

Flow 30% = 0,87 m2 

Total luas = 3,77 m2 

3,77 m2 

R. Tunggu 

Asumsi pengunjung:  

15 orang + 10 hewan 1,5 m2/ orang, 0,5 m2/hewan 

(15 x 1,5 = 22,5) + (10 x 0,5 = 5)= 27,5 m2 

Flow 20% = 5,5 m2  

Total luas = 33 m2 

33 m2 

Kandang kucing 

Kandang kucing dewasa: 

Luas kandang 2,22 m2 

untuk 2 ekor: 2,22 + 0,6 = 2,82 m2 

jumlah kandang: 20 kandang 20 x 2,82 = 56,4 m2 

Total luas = 54,4 m2 

54,4 m2 

Kandang hewan kecil (hamster) 

Standart kandang: 0,36 m2 

jumlah kandang : 20 kandang 20 x 0,36 = 7,2 m2 

Total luas = 7,2 m2 

7,2 m2 

Kandang kelinci 

Kandang kelinci: 0,48 m2 

untuk 2 ekor: 0,48 x 2 = 0,96 m2 

jumlah kandang: 20 kandang 20 x 0,96 =19,2 m2 

Total luas = 19,2 m2 

19,2 m2 

Kandang burung 

Besaran kandang: 3,24 m2 

jumlah kandang: 30 kandang 30 x 3,24 m2 = 97,2 m2 

Total luas = 97,2 m2 

97,2 m2 

Aquarium ikan 

Besaran aquarium: 3x4 m2 

jumlah aquarium: 10 kandang 10 x 12 m2 = 120 m2 

Total luas = 120 m2 

120 m2 

Gudang Pakan & Peralatan 

Asumsi 3,5 m2 

Total luas = 7 m2 

7 m2 

Penitipan 

hewan (Pet 

Hotel) 

 

• Meja penerima 

Standar = 3 m²/org (TS). 2 orang  

• Total luas = 6 m2 

6 m2 

• R. Penitipan kucing 70,3 m2 
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Kebutuhan sirkulasi: kucing hewan yang aktif 

bergerak sehingga membutuhkan keleluasaan:flow 

500% luas tubuh 

 

Perabot dalam kandang : tempat makan&minum (0,1 

x0,1 m2), tempat pup ( 2x luas tubuh), tempat tidur 

(3xluas tubuh) 

 

Kandang kucing anakan: 

Luas tubuh: maks 0,25 x 0,1 m= 0,025 m2 

Sirkulasi: 500 % x 0,025= 0,125 m2 

Perabot : 0,01+0,05+0,075= 0,135 m2 

luas 0,285 m2, bukaan:100%, total= 0,57 m2 kapasitas 

20 ekor, 20x0,57= 11,4 m2, dapat disusun 3 lapis, 11,4: 

3= 4m2 

 

Kandang kucing dewasa: 

Luas tubuh: maks 0,5 x 0,2 m= 0,1 m2 

Sirkulasi: 500 % x 0,1= 0,5 m2 

Perabot : 0,01+0,2+0,3= 0,51 m2  

luas 1,11 m2, bukaan:100%, total= 2,22 m2 kapasitas   

25 ekor, 25x2,22= 55,5m2,  dapat disusun 2 lapis, 55,5 

: 2 = 28 m2 

 

Kandang kucing besar(khusus): 

Luas tubuh: maks 1 x 0,3 m= 0,3 m2 

Sirkulasi: 500 % x 0,3= 1,5 m2 

Perabot : 0,01+0,6+0,9= 1,51 m2 

luas 3,31 m2, bukaan:100%, total= 6,62 m2 kapasitas 5 

ekor, 5x6,62= 33,1 m2 

perawat hewan: 4orang 1,3 m2= 5,2 m2  

 

• Total luas = 70,3 m2 

- R. Penitipan hewan kecil (hamster) 

Hewan kecil (hamster) sangat atraktif,  

standart luasan kandang: 0,6 x 0,6 = 0,36 m2 

Kapasitas 25 ekor, 25 x 0,36 = 9 m2  

Perawat hewan: 2orang 1,3 m2= 2,6 m2  

• Total luas = 11,6 m2 

11,6 m2 

- R. Penitipan kelinci 

Membutuhkan sirkulasi udara yang baik dan sinar 

matahari. 

Kebutuhan sirkulasi: Kelinci membutuhkan 

keleluasaan gerak. 

Ukuran tubuh maks 0,4 x 0,2= 0,08 m2  

Flow 500% x 0,08 = 0,4 m2 

14,6m2 
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Kandang kelinci: 0,48 m2 

Kapasitas 25 ekor, 25 x 0,48 = 12 m2  

Perawat hewan: 2orang 1,3 m2= 2,6 m2  

• Total luas = 14,6m2 

- R. Penitipan burung 

Besaran kandang: 

Burung ukuran sedang: 

0,9 x 0,9 = 0,81 m2  

Kapasitas 20 ekor, 20 x 0,81 = 16,2 m2  

Burung ukuran besar: 

1,8 x 1,8 = 3,24 m2 
Kapasitas 20 ekor, 20 x 3,24 = 64,8 m2  

 

Perawat hewan: 2orang 1,3 m2= 2,6 m2 

Kandang tidak ditumpuk karena burung perlu bergerak 

bebas sehingga kandang dibuat tinggi 

• Total luas =  83,6m2 

83,6m2 

• Area Bermain Hewan/Pet Playground 

• Asumsi 15 m2, direncanakan di kedua sisi. 

• Total luas 30 m2 

30 m2 

• Lapangan berlatih hewan 

• Asumsi 500 m2 

500 m2 

Gudang Pakan & Peralatan   

• Asumsi 10 m2, direncanakan di kedua sisi. 

• Total luas 20 m2 

20 m2 

 Jml total keb. luas kel. Perdagangan dan perawatan 1418 m2 
Sumber : Olah data, 2023 

 

(b) Kelompok ruang rekreasi dan interaksi 

Tabel 3. 6  perhitungan luas kelompok ruang rekreasi dan interaksi 

Ruang Perhitungan Luas 

Pengelola Ruang pimpinan divisi pameran dan kontes 

Standart 15 m2/ orang (DA) kap. 1 orang, luas = 15 m2 

15 m2 

Ruang tunggu/ lobby 

1,6 m2/ orang (DA), kap. 8 orang luas =12,8 m2 

12,8 m2 

 

Ruang staff administrasi 

Kap. 4 orang, standart 8 m2/orang = 32 m2 

32 m2 

 

Ruang staff gudang 

Kap. 3 orang, standart 8 m2/ orang = 24 m2 

24 m2 

 

Gudang peralatan Asumsi 25 m2 25 m2 

Interaksi 

dan 

komunikasi 

• Ruang Komunitas pecinta hewan 

Asumsi 16 m2 /ruang, terdapat 4 golongan pet yang 

terdiri dari 4 jenis hewan. 

Luas = 16 m2 

16 m2 
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Yoga Alat/Perlengkapan Yoga 2 m2 

Area yoga 2 m2 

Kapasitas Pengguna 8 + 1 Instrumen = 9 orang 

Total luas = 20 m2 

20 m2 

Music • Perlengkapan & Alat Musik = 7 m2 7 m2 

Taman 

Makam 

Hewan 

• Hewan Besar 

• Ukuran makam asumsi = 0,75 m2/ orang kapasitas 10 

orang luas 7,5 m2 

• Hewan Sedang 

• Ukuran makam asumsi = 0,5 m2/ orang kapasitas 30 

orang luas 15 m2 

• Hewan kecil 

• Ukuran makam asumsi = 0,25 m2/ orang kapasitas 30 

orang luas 7,5 m2 

 

Flow 40% = 12 m2  

Total luas = 42 m2 

42 m2 

 Jml total keb. luas kel. Ruang rekreasi dan interaksi 392 m2 
Sumber : Olah data, 2023 

 

(c) Kelompok ruang pengelolaan 

Tabel 3. 7 perhitungan luas kelompok ruang pengelolaan 

Ruang Perhitungan Luas 

Pengelola 
administrasi 

Ruang direktur utama 
Standart luas 25 m2/ orang kapasitas 1 orang luas 25 m2 

25 m2 

Asistent dirut 

luas 18 m2 

18 m2 

Ruang staff akuntan 

Standar luas 8 m2/ orang kapasitas 3 orang luas 24 m2 

24 m2 

Ruang staff administrasi keuangan Standar luas 8 m2/ 

orang kapasitas 6 orang luas 48 m2 

48 m2 

Ruang manager personalis 

Standar luas 15 m2/ orang kapasitas 1 orang luas= 15 m2 

15 m2 

Ruang manager pemasaran 

Standar luas 15 m2/ orang kapasitas 1 orang luas 15 m2 

15 m2 

Ruang staff adm. Pemasaran 

Standar luas 8 m2/ orang kapasitas 3 orang luas 24 m2 

24 m2 

Ruang staff promosi 

Standar luas 8 m2/ orang kapasitas 6 orang luas 48 m2 

48 m2 

Ruang manager umum 

Standar 25 m2/ orang kapasitas 1 orang luas 25 m2 

25 m2 

Asistent manager umum luas 18 m2 18 m2 

Ruang staff inventaris perlengkapan Standar 8 m2/ orang 

kapasitas 6 orang luas 48 m2 

48 m2 
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Rapat Ruang rapat 

Kapasitas rapat direksi s/d 20 orang, 1,5m2/ orang (DA), 

luas= 30 m2 

30 m2 

Servis Dapur/ pantry 

Asumsi = 15 m2 

15 m2 

Lavatory 

Lavatory pria, terdiri dari : 

3 toilet, @ 1,5 m2 

6 urinoir, @ 0,6 m2 

4 wastafel, @ 0,6 m2 

Lavatory wanita dianggap mempunyai luas yang sama 

Luas kebutuhan lavatory = 21 m2 

Direncanakan di 2 sisi, luas 21 x 2 = 42 m2 

42 m2 

 Gudang umum 

Asumsi=9 m2 

9 m2 

 Luas total kelompok ruang pengelola 404 m2 
Sumber : Olah data, 2023 

 

(d) Kelompok ruang servis 

Tabel 3. 8  perhitungan luas kelompok ruang servis 

Ruang Perhitungan Luas 

Parkiran 

pengunjung 

Parkiran tamu/ pengunjung 

Kapasitas 400 orang 

Asumsi: 

35% mobil = 140 orang, mobil = 4 orang, 35 mobil  

50% motor = 200 orang, motor = 2 orang, 100 motor  

15 % kendaraan umum dan jalan kaki = 60 orang 

Luas mobil = 15 m2 x 35 = 525  

Luas motor = 2 m2 x 100 = 200 

Total luas parkiran = 725 m2 

725 m2 

Parkiran 

tenaga 

medis 

Parkiran tenaga medis dan ahli grooming 

Kapasitas 160 orang 

Asumsi: 

25% mobil = 40 orang, mobil = 4 orang, 10mobil 

60% motor = 96 orang, motor = 2 orang, 48 motor  

15 % kendaraan umum dan jalan kaki = 24 orang  

Luas mobil = 15 m2 x 10 = 150 

Luas motor = 2 m2 x 48 = 96  

Luas parkiran = 246 m2 

246 m2 

Parkiran 

pengelola 

Parkiran pengelola 

Jumlah pengelola 130 orang  

Asumsi: 

20 % dengan mobil= 26 orang, 1 mobil untuk 2 orang = 

13 mobil  

Standar luas= 20m2 / mobil, luas = 260m2 

378 m2 
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60 % dengan motor= 78 org, 50% motor utk 2 org sisa  

utk 1org= 39+20org = 59 motor  

Standar luas= 2 m2/ motor, luas= 118 m2 

 

30% dengan jalan / kendaraan umum= 39 org  

Luas parkir pengelola= 378m2 

Parkiran 

servis 

Parkianr truk 

Asumsi 2 bh, (7,1x2,5) luas= 35,5 + sirkulasi = 70 m2 

70 m2 

Musholla Ruang ibadah 

Kapasitas 70 orang, standar 1 m2/ orang (DA) Ruang 

imam 2m2, gudang perlengkapan asumsi= 4m2 Luas= 

70+2+4 = 76 m2 

 

Ruang wudhu 

Kapasitas 2 pancuran utk pi, 4 pancuran utk pa Luas 

1m2/ pancuran, luas= 6 m2 

 

Lavatory 

Utk pa:  

2 wc  2m2= 4m2 2 urinoir 0,6 m2= 1,2 m2 

2 wastafel 0,6 m2= 1,2m2, luas = 6,4 m2  

Utk pi:  

2 wc 0,6m2= 1,2 m2, luas= 5,2 m2 Gudang 1,5m2 

Luas lavatory= 13,1m2 

 

Total luas = 95,10  m2 

95,1 m2 

Cafetaria Ruang makan 

Asumsi 16 m2 

 

16 m2 

Utilitas Ruang genset( termasuk ruang bakar dan trafo) 

Asumsi 25m2 

 

Ruang panel listrik 

Asumsi 12m2 

 

Ruang pompa air termasuk reservoir bawah dan water 

treatment 

Asumsi 30m2 

 

Ruang tangki air (menara air) 

Asumsi 25m2 

 

Bengkel kerja 

Asumsi 20m2 

 

496 m2 
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Gudang perlengkapan 

Asumsi 6m2 

 

Ruang kontrol 

Asumsi 6m2 

 

Total luas = 496 m2 

ATM Terdiri dari 5 kamar, 2 m2 = 10m2 10 m2 

Keamanan Ruang staff keamanan/ satpam 

Kapasitas 4 orang, 2m2/ org, luas= 8m2 

 

R. pusat cctv 

Luas = 15m2 

 

Pos jaga (2bh) 

Kapasitas 2 orang luas asumsi =6m2/ pos jaga Luas 5 

pos jaga= 12m2 

35 m2 

 Luas total kelompok ruang servis 1685m2 
Sumber : Olah data, 2023 
 

(e) Total kebutuhan luas ruang 

Tabel 3. 9  perhitungan total kebutuhan luas ruang  

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Luas seluruh 

Lantai 

(m2) 

Luas ruang Luas daerah 

terbuka 

perawatan dan 

perdagangan 
2.605,19 1.418 1.530 

Rekreasi dan 

Interaksi 
6.420,8 392 3.978 

Pengelolaan 542 404 - 
servis 2.139,75 1701 1.419 
Jumlah 11.707,74 3.899 6.927 
Sumber : Olah data, 2023 

 

• Luas daerah terbuka dan parkir : 5.742 m2 

• Luas daerah terbangun : 3.899 m2 

• Sirkulasi daerah terbangun (20 %) : 993,582 m2 

Total Kebutuhan luas ruang : 10.634,582 m2 

 

d. Analisa Pola Hubungan Ruang Pet Center 

Tujuan : Mendapatkan pola hubungan ruang Pet Center Makassar 

Dasar pertimbangan: 
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- Proses kegiatan pada kelompok kegiatan 

- Pengelompokan fungsi ruang 

- Sifat dan karakter 

- Kebutuhan dan peryaratan ruang 

(1) Pola hubungan ruang makro 

 
Gambar 3. 24 Skema Pola hubungan ruang makro 

Sumber : Olah data, 2023 

 

 

 

(2) Pola hubungan ruang mikro 

(a) Kelompok ruang perawatan dan perdagangan 
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Gambar 3. 25 Skema Pola hubungan kelompok ruang perawatan dan perdagangan 

Sumber : Olah data, 2023 

 

 

 

 

(b) Kelompok ruang rekreasi dan interaksi 

 
Gambar 3. 26 Skema Pola hubungan kelompok ruang rekreasi dan interaksi 

Sumber : Olah data, 2023 

(c) Kelompok ruang pengelolaan pusat 
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Gambar 3. 27 Skema Pola hubungan kelompok ruang pengelolaan pusat 

Sumber : Olah data, 2023 

(d) Kelompok ruang servis 

 
Gambar 3. 28 Skema Pola hubungan kelompok ruang servis 

Sumber : Olah data, 2023 

 

2. Analisis Persyaratan Ruang 

a. Persyaratan ruang umum 

Indonesia terletak di wilayah tropis yang memiliki iklim 

lembab, sehingga terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan 

dalam merancang sebuah bangunan. (Alwie et al. 2020): 

1) Bangunan sebaiknya terbuka dengan jarak yang cukup antara 

masing-masing bangunan, untuk menjamin sirkulasi udara yang 

baik. 

2) Orientasi utara-selatan untuk mencegah pemanasan fasade yang 

lebih lebar. Lebar bangunan untuk mendapatkan ventilasi silang. 

3) Ruang disekitar bangunan diberi peneduh tanpa mengganggu 

sirkulasi udara. 

Faktor alamiah yang mempengaruhi proses perancangan 

(Lippsmeier,1994) : 

1) Radiasi Panas 

Sinar matahari mempengaruhi keadaan baik di dalam maupun di 

luar ruangan, maka perlu perlindungan terhadap cahaya matahari. 

2) Temperatur Udara 
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Temperatur udara yang tinggi akan berpengaruh terhadap suhu 

ruangan, maka perlu pergerakan udara yang bebas, diatur secara 

alami dan buatan. 

3) Kelembaban Udara 

Dipengaruhi angin, curah hujan, dan suhu udara. 

4) Pergerakan Angin/Udara 

Arah angin menjadi pertimbangan orientasi bangunan, ventilasi 

silang akan mengalirkan udara secara terus menerus dalam 

bangunan. 

b. Persyaratan ruang khusus hewan 

Hal yang paling mendasar yang harus dipertimbangkan ketika 

merancang atau membangun suatu tempat untuk hewan adalah 

menciptakan lingkungan yang konsisten dan sesuai dengan kebutuhan 

fisiologis dari jenis hewan tersebut. 

1) Ventilasi/penghawaan ruang khusus hewan 

Dalam hal ini yaitu suhu, kelembaban, dan perubahan udara yang 

ekstrem harus dihindari. Semua hewan harus ditempatkan dalam 

bangunan dengan sirkulasi udara yang baik agar suhu dan 

kelembaban dapat diatur dan bau dapat segera tersebar. Selain itu, 

ventilasi yang memadai juga akan mengurangi risiko penyebaran 

penyakit hewan. 

2) Kenyamanan ruang khusus hewan 

Material dinding dan lantai harus memiliki ketahanan terhadap air 

dan mudah untuk dibersihkan. Lantai harus dirancang sedemikian 

rupa agar air dapat mengalir dengan lancar dan cepat mengering 

setelah dibersihkan. Selain itu, bahan bangunan harus memiliki 

kekuatan dan ketahanan yang baik. Dalam dinding dan lantai tidak 

dibolehkan adanya pipa saluran air, pipa saluran listrik, pinggiran 

kayu, atau batu yang menonjol. Bangku yang digunakan harus 

sederhana dalam konstruksi agar mudah dibersihkan. Pintu dan 
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jendela di ruang hewan harus dapat ditutup rapat untuk mencegah 

masuknya serangga dan hewan liar. 

3) Ruang untuk kucing 

Kandang harus memiliki ukuran yang cukup besar sehingga dapat 

dipasang suatu papa yang agak tinggi untuk tempat istirahat. Selain 

itu, kandang harus memiliki ventilasi yang baik. Perlu diingat 

bahwa kucing umumnya lebih toleran terhadap panas 

dibandingkan dengan anjing. Kandang juga harus memiliki ruang 

yang cukup besar untuk tempat pembuangan kotoran. Di dalam 

area terbuka kandang, Anda dapat memasang papan atau cabang 

pohon agar kucing memiliki tempat untuk memanjat, berjalan-

jalan, dan berlari-lari. Selain itu, pastikan terdapat batang kayu 

untuk mengasah kuku, yang sangat penting bagi kucing. 

4) Ruang untuk kelinci 

Kandang kelinci sebaiknya cukup luas, dengan panduan panjang 

minimal 120 cm dan lebar minimal 60 cm. Kandang ini idealnya 

memiliki dua bagian, termasuk area tertutup dan area terbuka untuk 

kelinci berjemur dan bermain. Dinding dan lantai kandang harus 

terbuat dari bahan yang tahan air dan mudah dicuci, seperti kayu 

lapis atau plastik. Pastikan ada tempat berteduh di dalam kandang, 

seperti rumah kecil atau kotak berongga. Lantai kandang sebaiknya 

nyaman untuk kaki kelinci, bisa menggunakan serbuk gergaji, 

jerami, atau karpet rumput sintetis. Pastikan kelinci memiliki akses 

mudah ke makanan dan air bersih, serta sediakan mainan untuk 

stimulasi mental dan fisik. Kebersihan kandang harus dijaga 

dengan membersihkannya secara teratur, dan pastikan keamanan 

kelinci dari predator serta cuaca ekstrem. Terakhir, perhatikan 

perawatan kesehatan kelinci dengan memeriksakan mereka ke 

dokter hewan berlisensi dan pertimbangkan untuk memiliki dua 

kelinci jika memungkinkan, agar mereka tidak merasa kesepian. 
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5) Ruang untuk burung 

Kandang untuk burung harus memiliki ukuran yang cukup besar 

untuk memberi ruang pada burung agar bisa terbang-terbang. 

Selain itu, pastikan terdapat cukup banyak ruang untuk meletakkan 

cabang pohon atau kayu sebagai tempat bertengger bagi burung. Di 

bagian bawah kandang, perlu disediakan baki untuk menampung 

kotoran. Penting juga untuk memastikan bahwa kandang memiliki 

akses yang memadai ke sinar matahari, karena ini penting untuk 

memungkinkan burung mendapatkan vitamin D yang diperlukan 

untuk pertumbuhan tulang dan merangsang produksi hormon 

seksual, yang dapat mempengaruhi kemampuan berkicau burung. 

 

 

6) Ruang untuk ikan 

Salah satu kebutuhan dasar yang paling penting bagi ikan adalah 

kualitas air. Ikan memerlukan air yang bersih dan transparan 

dengan tingkat keasaman air yang berada dalam rentang normal 

hingga rendah (pH air: 7-6.5). Ikan juga membutuhkan sinar, tetapi 

intensitas cahaya harus disaring melalui air. Ikan umumnya 

menghindari paparan langsung sinar matahari di dalam ruang 

terbuka. Ukuran akuarium yang diperlukan akan tergantung pada 

ukuran dan jumlah ikan yang akan ditempatkan di dalamnya. 

 

3. Analisis Site 

Luas wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang 

meliputi 15 kecamatan dan 153 kelurahan. Kecamatan terluas di Kota 

Makassar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km persegi 

atau mencakup 27,43 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. 

Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Kepulauan 

Sangkarrang dengan luas 1,54 km persegi atau hanya sebesar 0,88 persen 

dari luas Kota Makassar. 
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Jarak antara Kota Makassar ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota 

Makassar, adalah 5 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota 

Makassar bervariasi, berkisar antara 1 – 21 km, yang terjauh adalah ibukota 

Kecamatan Biringkanaya dengan jarak tercatat sekitar 21,00 km. 

Iklim di Kota Makassar pada umumnya sama dengan daerah lainnya di 

Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim 

penghujan. Pada tahun 2021 bulan Januari menjadi bulan dengan curah 

hujan tertinggi yaitu 1.995 mm³ dengan jumlah hari hujan sebanyak 30 hari. 

 

4. Analisis Tapak 

Rencana pembangunan pet center memiliki beberapa kriteria. 

Pemilihan lokasi menggunakan acuan kriteria guna mewujudkan rancangan 

pet center yang bisa bermanfaat secara optimal. Kriteria-kriteria yang harus 

dipenuhi adalah sebagai berikut : 

• Sesuai dengan Tata Kota Daerah 

Rencana peruntukkan tanah di sekitar wilayah perencanaan yang terkait 

dengan Rencana Tata Ruang Kota yang ada (RTBL, RUTR, RDTR, 

RTRW). 

• Lingkungan Sekitar Tapak Mendukung Keberadaan Bangunan 

Terdapat bangunan di sekitar tapak yang telah menyediakan utilitas 

sehingga mendukung bangunan pada tapak. 

• Luasan Tapak Cukup untuk Menampung Aktivitas dan Kegiatan 

Luas tapak yang cukup dari perhitungan kasar yang diperlukan. 

• Akses ke Tapak 

Aksebilitas ke tapak, dapat diakses menggunakan berbagai jenis 

transportasi pribadi maupun umum. 

• Rendahnya Bau, Debu, Getaran, dan Kebisingan 

Lokasi diharapkan jauh dari kawasan industri atau jalan yang terlalu 

ramai sehingga memiliki kualitas udara yang baik dan tidak tercemar 

akan polusi udara, getaran, dan debu dari kendaraan bermotor, industry, 

dll. 
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• Iklim dan Cuaca yang Mendukung 

Lokasi diharapkan dapat memberikan udara yang bersih dan sejuk, 

dengan demikian pengguna bangunan akan merasakan kenyamanan 

dan mendukung proses penyembuhan pasien dan kinerja pengelola. 

a. Alternatif Tapak 

Berdasarkan kriteria pemilihan tapak, terdapat dua buah 

alternatif tapak yang diajukan. Site pertama terletak pada daerah 

Maccini Sombala yang merupakan lahan terbuka hijau yang masih 

kosong, dengan pemanfaatan ruang sekitar tapak umumnya digunakan 

untuk area pemukiman warga dengan suasana yang tenang, komersil, 

dan pelayanan umum. Site kedua terletak pada daerah Masale yang 

merupakan lahan terbuka hijau yang masih kosong, dengan 

pemanfaatan ruang sekitar tapak umumnya digunakan untuk area 

pelayanan umum, penginapan, restoran dan cukup dekat dari 

pemukiman. 

1) Alternatif Tapak 1 

 
Gambar 3. 29 Alternatif Tapak 1 

Sumber : http://earth.google.com 

Diakses pada : 12/05/2023 

 

Data umum tapak 1: 

• Tapak berada di Jl. Metro Tj. Bunga, Maccini Sombala, Kec. 

Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 

• Tapak berada pada lokasi yang dekat dengan perumahan, dan 

lahan hijau yang luas. 

• Tapak berada di antara Trans Studio Mall Makassar, Menara 

http://earth.google.com/
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Bank Mega, dan SPBU Tanjung Bunga. 

• Luasan tapak ±28.000 m2. 

Alasan penentuan lokasi alternatif tapak 1: 

• Ketersediaan lahan kosong yang cukup luas untuk perencanaan 

sebuah bangunan pet center. 

• Berada di dekat Mall, Bank dan SPBU sehingga tersedia utilitas 

yang lengkap. 

• Masih merupakan kawasan perdagangan, permukiman, jasa, 

dan sosial. 

• Berada pada Jalan Kolektor Primer yang jarang macet dengan 

kondisi jalan baik. 

• Kondisi lingkungan yang masih sangat hijau dengan udara yang 

bersih. 

• Memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan, seperti tersedianya 

utilitas, iklim dan cuaca yang mendukung, dll. 

2) Alternatif Tapak 2 

 

Gambar 3. 30 Alternatif Tapak 2 

Sumber : http://earth.google.com 

Diakses pada : 12/05/2023 

 

Data umum tapak 2: 

• Tapak berada di Jl. Boulevard No.27, Masale, Kec. Makassar, 

Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  

• Berada pada Jalan Arteri Primer. 

• Tapak berada pada lokasi dengan sekelilingnya merupakan 

bangunan hunian/pemukiman warga, penginapan/wisma yang 

http://earth.google.com/
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tenang, Restoran, dan Kafe. 

• Tapak berada di dekat Mall Panakkukang. 

• Luasan tapak ±14.000 m2. 

Alasan penentuan lokasi alternatif tapak 2: 

• Ketersediaan lahan kosong yang cukup luas untuk perencanaan 

sebuah bangunan rumah pet center. 

• Masih merupakan kawasan perdagangan, permukiman, jasa, 

dan sosial. 

• Lokasi yang strategis karena terletak pada Jalan Boulevard. 

• Memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan, seperti tersedianya 

utilitas, iklim dan cuaca yang mendukung, dll. 

 

b. Penentuan Tapak 

Penentuan tapak terpilih dilakukan dengan melakukan 

nilai/score pada masing-masing alternatif tapak berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan pada tabel berikut ini. 

Ket: Memadai = 1  Tidak Memadai = 0 

No. Kriteria Alt 1 Alt 2 

1 Sesuai dengan Tata Kota Daerah 1 1 

2 
Lingkungan Sekitar Tapak Mendukung 

Keberadaan Bangunan 
1 1 

3 
Luasan Tapak Cukup untuk Menampung 

Aktivitas dan Kegiatan 
1 1 

4 Akses ke Tapak 1 1 

5 Rendahnya Bau, Debu, Getaran, dan Kebisingan 1 0 

6 Iklim dan Cuaca yang Mendukung 1 1 

 Total 6 5 
Tabel 3.2 Nilai/Scoring Alternatif Tapak 

Sumber : Analisis Pribadi, 2023 

 

Berdasarkan penilaian pada tabel di atas, maka tapak terpilih 

merupakan tapak 1 yang terletak di Jl. Metro Tj. Bunga, Maccini 

Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alternatif 

tapak 2 memiliki nilai yang cukup baik, namun terdapat beberapa 

kekurangan sehingga kriteria yang telah ada tidak masimal. Berikut 

merupakan beberapa point yang menjadi pertimbangan dan terpilihnya 
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tapak 1 : 

• Lokasi yang berada persis di tepi jalan Metro Tanjung Bunga, 

merupakan jalan kolektor primer yang jarang macet sehingga 

memudahkan akses keluar masuk kendaraan pada lokasi. 

• Udara tapak yang masih bersih dan kondisi lingkungan yang cukup 

hijau, begitu juga dengan kondisi cuaca dan iklim yang menjadi 

cenderung lebih sejuk dari suhu pada umumnya. Sehingga 

penggunaan konsep Healing Therapeutic menjadi maksimal. 

• Ukuran Site yang lebih besar. Jika dilakukan pendekatan 

perhitungan kasar kapasitas pet center yaitu, 2,5m2 / kandang 

kucing dengan ukuran lahan 14.000 m2 dapat menampung sekitar 

5.600 kandang kucing. Sedangkan 25.000 m2 mampu menampung 

10.000 kandang kucing. 

c. Lokasi dan Eksisting Tapak Terpilih 

 

Gambar 3. 31 Gambar Lokasi Tapak 

Sumber : http://earth.google.com 

Diakses pada : 12/05/2023 

 

 

Lokasi tapak berada di Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini 

Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan 

luasan tapak ±25.000 m2. dengan RTRW: 

http://earth.google.com/
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• KDB minimal 30% paling  tinggi 60%. 

• KLB paling  tinggi 16m. 

• KWT paling  tinggi  60%. 

• RTH paling  rendah 30%. 

• GSB 5 – 10 meter 

 

Adapun batasan tapak dari berbagai arah, yaitu: 

• Utara : SPBU Tanjung Bunga. 

• Timur : Jl. Metro Tj. Bunga & Lahan Terbuka Hijau. 

• Selatan : Menara Bank Mega. 

• Barat : Trans Studio Mall Makassar. 

d. Analisis Tapak Terpilih 

A. Analisis Vegetasi dan Topografi 
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B. Analisis View dan Kebisisngan 

   

Input 

• View dari bangunan ke luar tapak 

- View menghadap ke bangunan tinggi (Bank Mega) 

- View terhalang ke TSM Makassar 

- View terhalang ke SPBU Pertamina 

- View positif ke jalan utama. 

• View dari luar ke arah bangunan 

- View tidak terlihat karena ada bangunan tinggi 

- VIew masih bisa terlihat dari jalan kolektor 

- View kurang jelas, namun masih bisa terlihat dari jalan lokal 

- View terlihat jelas dari jalan utama 

• Kebisingan 

Kebisingan tinggi dari arah jalan provinsi akibat dari 

adanya kendaraan berlalu lalang. 

Kebisingan sedang dari arah SPBU akibat dari 

kendaraan yang lewat dari jalan provinsi untuk mengisi 

bahan bakar. 

Kebisingan rendah dari arah kantor dan mal akibat dari 

aktivitas manusia dan kendaraan ke kantor dan mal. 
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Output 

• View 

- Merancang fasade menarik agar menarik perhatian. Dengan 

memberikan kolam untuk menjadi vocal poin dan menarik 

perhatian. 

- Merancang pagar agar menutupi view yang kurang baik. 

• Kebisingan 

- Meletakkan bangunan ditengah tapak agar terhindar dari 

kebisingan. 

- Merancang vegetasi mengelilingi tapak agar meredam 

kebisingan. 

3) Analisis Matahari, Angin, dan Iklim 

 

4) Analisis Aksebilitas, Sirkulasi, dan Drainase 

Lokasi tapak berada di Jl. Metro Tanjung Bunga, Maccini 

Sombala, Kec. Tamalate, Kota Makassar 
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Input 

• Aksebilitas 

- Tapak berada di jalan Metro Tanjung Bunga yang merupakan 

jalan provinsi 2 arah. 

- Tapak dapat diakses menggunakan kendaraan umum maupun 

pribadi. 

• Sirkulasi 

- Akses ketapak sangat mudah karena dapat diakses baik 

kendaraan umu maupun pribadi. 

- Sirkulasi menuju tapak tinggi karena berada langsung di 

pinggir jalan utama. 

Output 

• Entrance di pinggir jalan sebagai jalur masuk dan keluar tapak 

dengan mempertimbangkan arah lalu lintas. 

• Merancang tembok dan memberinya vegetasi agar menutupi view 

yang kurang baik. 

• Memberikan Akses bagi Pejalan kaki dan kendaraan agar pola 

sirkulasi masuk dan keluar berjalan lancar. 

• Pada bagian sekeliling tapak diperlukan pembuatan drainase yang 

lebih memadai untuk  mengantisipasi terjadi hujan dengan 

intensitas tinggi yang dapat berpotensi terjadinya banjir. 
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5) Zonasi Tapak 

Dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan zoning tapak berupa outpun dari input analisis, sebagai 

brikut: 
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BAB IV 

PENDEKATAN DESAIN 

 

A. Analisis Tampilan Bangunan 

Adapun beberapa hal yang diperhatikan untuk memperoleh bentuk 

yang dapat memaksimalkan pet center dengan pendekatan healing 

therapeutic, yaitu:  

1. Pendekatan Konsep Dasar (Filosofi) 

Pendekatan konsep dasar terhadap elemen-elemen arsitektur pada 

bangunan dapat terwujud dalam bentuk-bentuk, baik itu bersifat nyata 

(fisik), maupun sesuatu yang abstrak, seperti citra visual bangunan tersebut. 

 

 
Gambar 3.4 Paw Print 

Sumber : Etsy.com - (Silverman 2005) 

Diakses pada : 12/05/2023 

 

 
Gambar 4. 1 Paw Print 

Sumber : dokumentasi pribadi 2023 

Konsep bentuk paw print atau jejak kaki kucing dapat memberikan 

nilai estetika yang menarik dan sesuai dengan tema bangunan cat center. 

Selain itu, konsep ini juga dapat memberikan beberapa keuntungan dan 

kegunaan, antara lain: 

a. Memperkuat identitas: Bentuk paw print yang digunakan secara 

konsisten dalam desain bangunan cat center dapat menjadi elemen yang 
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memperkuat identitas bangunan dan memudahkan pengunjung dalam 

mengingatnya. 

b. Meningkatkan daya tarik visual: Konsep paw print yang unik dan 

kreatif dapat menambah daya tarik visual bangunan dan membuatnya 

lebih menarik bagi pengunjung, terutama bagi pecinta kucing. 

c. Meningkatkan kesan ramah dan nyaman: Kucing merupakan hewan 

peliharaan yang lucu, ramah, dan menyenangkan. Konsep paw print 

dapat memberikan kesan ramah dan nyaman pada bangunan cat center, 

sehingga pengunjung merasa lebih terhubung dengan hewan-hewan 

tersebut. 

d. Memperkuat tema: Konsep paw print dapat dipadukan dengan tema-

tema lain yang berkaitan dengan kucing, seperti warna-warna cerah, 

gambar kucing, atau benda-benda terkait dengan kucing. Hal ini dapat 

memperkuat tema bangunan cat center secara keseluruhan. 

e. Memudahkan orientasi: Penggunaan paw print dalam desain bangunan 

cat center dapat memudahkan pengunjung dalam menentukan arah atau 

orientasi di dalam bangunan. Bentuk paw print yang konsisten dan 

mudah diingat dapat membantu pengunjung dalam menavigasi ruang-

ruang di dalam bangunan. 

Dengan demikian, konsep bentuk paw print dapat memberikan 

nilai estetika yang menarik dan berbagai keuntungan dan kegunaan dalam 

desain bangunan cat center. Namun, perlu diperhatikan agar tidak 

berlebihan dalam penggunaannya sehingga tidak mengurangi kenyamanan 

dan fungsi bangunan itu sendiri. 

2. Pendekatan Bentuk Dasar Massa Bangunan 

Konsep massa bangunan yang digunakan pada tapak yaitu sesuai 

Paw Print/ Telapak Kaki Kucing.  
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Gambar 4. 2 Paw Print 

Sumber : dokumentasi pribadi 2023 

 

Dalam implementasinya pada bangunan, filosofi ini tercermin 

dalam bentuk massa dan citra bangunan, menghadirkan suasana yang 

menggambarkan interaksi yang positif antara manusia dan hewan 

peliharaan. 

3. Tema dan Gaya 

Tema Perancangan Desain Interior Pet center di Makassar adalah 

Fluffy (lembut). Pengambilan tema ini didasarkan pada analisis perancang 

terhadap bentuk paws (bantalan kaki) pada kaki kucing yang lembut. Tema 

fluffy tersebut diaplikasikan pada perancangan interior Pet center dengan 

diterapkan pada pemilihan bahan dan warna yang akan digunakan. 

Sehingga diharapkan karakteristik bahan dan warna yang lembut pada Pet 

center tersebut dapat membuat pengunjung (pemilik hewan peliharaan), 

dan pengelola tersebut merasakan kenyamanan dari penggunaan material 

yang lembut pada beberapa elemen pembentuk ruang dan elemen pengisi 

ruang, sehingga interaksi antara pengelola dan pengunjung serta hewan 

peliharaan (khususnya kucing) yang berada di Pet center dapat berjalan 

dengan baik. 

Gaya kontemporer memiliki beberapa karakteristik berupa variatif, 

inovatif, dan fleksibel baik dari segi bentuk maupun tampilan, open plan, 

praktis dan fungsional. 
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4. Pendekatan Warna 

Penglihatan pada kucing sangat berbeda dengan penglihatan pada 

manusia. Kucing sensitive dengan warna biru dan kuning sehingga kucing 

cenderung menjauhi dan lebih berhati – hati pada warna biru, akan lebih 

baik jika dalam fasilitas yang berhubungan langsung dengan kucing untuk 

meminimalisir warna yang mencolok, warna – warni dan lebih didekatkan 

kepada warna – warna netral atau warna alam seperti habitat alami. 

Pada perancangan interior Pet center ini akan mengaplikasikan 

warna netral dan warna alam. Warna tersebut dirasa cocok untuk 

perancangan interior Pet center karena warna tersebut merupakan warna 

yang dapat menimbulkan ketenangan bagi hewan yang menyerupai habitat 

aslinya dan memberikan efek relax, ramah dan hangat kepada pengunjung 

dan pengelola. 

 

Gambar 4. 3  Earthy Colour Schemes 

Sumber : Etsy.com (Silverman 2005) 

Diakses pada : 12/05/2023 

5. Pendekatan Teknis 

Pendekatan teknis adalah landasan dalam pemecahan desain secara 

teknis dari tema dan gaya yang digunakan. Ruang lingkup pendekatan 

teknisdiwujudkan melalui beberapa upaya pengolahan diantaranya dari 

material dan finishing teknik pemasangan atau konstruksi dan bentuk 

dasar. Kombinasi material alami dan non-alami digunakan dalam 

perancangan ini sebagai bentuk inovasi agar dapat menampilkan desain 

yang lebih baru. 
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Gambar 4. 4 Kain Velvet  

Sumber : Pinterest.com (Ben Silbermann 2009) 

6. Penerapan Pendekatan 

Sesuai dengan prinsip healing therapeutic menurut Chrysikou, prinsip 

healing therapeutic jika diterapkan sebagai metode perancangan memiliki 

kriteria desain yaitu, care in community, design for domesticity, social 

valorisation, & integrated with nature. Berikut merupakan penerapan 

pendekatan yang diambil: 

a. Care In Community 

1) Sirkulasi terpusat. 

Sirkulasi pada pet center ini berupa jalur yang menghubungkan 

satu bangunan dengan bangunan lain. Jalur sirkulasi ini tepat 

berada di depan masing-masing bangunan yang menghadap ke 

area terbuka. Sirkulasi yang terbentuk mengelilingi area terbuka 

yang meningkatkan proses terjadinya interaksi social dari 

berbagai arah. 

2) Mengoptimalkan ruang social. 

Pet center ini memiliki tapak yang cukup luas dengan banyak 

bangunan di dalamnya. Hal tersebut menyebabkan pet center ini 

memiliki banyak ruang-ruang terbuka berupa taman dan  halaman 

yang luas. Taman dan halaman yang luas ini merupakan media 

yang cukup efektif untuk interaksi sosial. 

3) Meminimalisir batas ruang. 

Pet center ditinjau dari ruang-ruang dalam bangunannya 

memiliki banyak ruangan dengan  berbagai macam privasi ruang. 

Pada area ruang-ruang privat membutuhkan sekat ruang untuk 
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menjaga privasi pengunjung dan pengelola. Pada area ruang 

publik seperti area bermain, dan area santai merupakan ruangan 

besar yang tidak memiliki batas-batas ruang. Hal tersebut 

dilakukan pengunjung, pemilik hewan, serta hewan dapat 

melakukan kegiatan bersama dan menjalin interaksi sosial dengan 

lebih leluasa antara satu dengan yang lainnya. 

4) Susunan Massa dan layout ruang interaktif. 

Massa bangunan pet center terdiri atas 5 bangunan yang ditata 

membentuk paw print diatas tapak yang luas. Hal tersebut 

menghasilkan ruang-ruang interaktif seperti adanya area taman di 

depan setiap bangunan, adanya halaman yang luas sebagai taman, 

serta setiap ruang-ruang yang ada akan memiliki bukaan yang 

bisa mengakses pemandangan taman di depan bangunan dan di 

belakang bangunan. 

5) Mengoptimalkan bukaan. 

Setiap gedung di pet center ini memiliki bukaan. Banyak atau 

sedikitnya bukaan yang ada menyesuaikan dengan kebutuhan 

pencahayaan yang diperlukan di setiap ruanganya. Karena 

pencahayaan berpengaruh pada interaksi yang akan terjadi 

didalam bangunan. 

b. Design For Domesticity 

1) Menggunakan Skala Manusia. 

Berdasarkan teorinya, penggunaan skala manusia pada 

bangunan bertujuan untuk memberikan kesan ramah dan 

menciptakan efek positif pada psikologis. Gedung pet center 

terdiri atas 5 bangunan satu lantai. Ukuran pintu, jendela, tangga 

dan ruang per ruang disesuaikan dengan kebutuhan penghuninya 

agar nyaman ketika menggunakan. 

2) Penggunaan warna hangat. 

Warna yang hangat memberi kesan ramah, bersahabat, dan 

menenangkan. Warna yang dipakai pada fasad bangunan di pet 
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center ini didominasi oleh warna putih dan cream. Interior ruang 

didominasi dengan warna putih dan cream. Pintu dan jendela di 

pet center menggunakan warna kayu dan warna coklat tua. 

Menghindari penggunaan warna yang mencolok dan 

mengupayakan menggunakan warna netral ataupun warna bisa 

memberikan kesan ramah dan menenangkan. 

3) Menghindari koridor lurus dan terlalu Panjang. 

Koridor lurus dan terlalu panjang memberi kesan anti-

terapeutik dikarenakan koridor yang terlalu panjang itu akan 

membuat pengguna terus berjalan dan tidak mendukung 

terjadinya interaksi sosial. Pada bangunan pet center koridor 

dibuat agak melingkar dan memiliki akses dengan taman di 

tengah bangunan, hal tersebut menciptakan suasana nyaman dan 

memungkinkan adanya interaksi sosial. 

c. Social Valorisation 

1) Bangunan memiliki satu akses utama yang bisa dipantau 

keamanannya. 

Bangunan pet center ini hanya memiliki satu akses utama 

dengan penjagaan security dan cctv untuk memantau keamanan 

hewan dan pengunjung. Akses untuk keluar masuk pengunjung 

dan pengelola bangunan hanya satu pintu. Hal ini bertujuan 

untuk memudahkan pemantauan dan menjaga keamanan 

bangunan. 

2) Menggunakan material tembus pandang pada area akses utama 

untuk memudahkan penjagaan keamanan.  

Bangunan Pet center ini memiliki pagar yang mengitari 

bangunan, dan akses utama menuju bangunan berupa satu 

gerbang pintu masuk. Letak gerbang dengan bangunan cukup 

jauh dan tembus pandang. Hal tersebut memperkuat fungsi 

bangunan dalam menjaga privasi dan keamanan bangunan. 
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d. Integrated With Nature 

1) Memanfaatkan pamdangan di sekitar lahan. 

Pada bangunan pet center ini, arah depan (tenggara) tapak 

menggunakan pagar besi sehingga dapat memberi pandangan 

orang yang lewat dari jalan untuk melihat ke bangunan pet center 

selain di depan tapak menggunakan pagar beton yang tinggi agar 

hewan dan pengunjung mudah dipantau serta aman berada 

didalam tapak. 

2) Memperbanyak taman. 

Taman di pet center ini cukup banyak, setiap bangunan di 

pet center ini memiliki taman di depan bangunannya. Hal ini 

dikarenakan penataan massa bangunan dilakukan sedemikian 

rupa sehingga menghasilkan kombinasi massa dan lanskap 

bangunan yang memiliki banyak taman. 

3) Menggunakan material alami. 

Material bangunan yang digunakan pada bangunan pet 

center menggunakan struktur beton dan dinding bata, lantai 

keramik, dan dinding cat putih atau cream. Interior pet center 

dominan menggunakan kayu. Area taman dan lanskap pada pet 

center didesain dengan sederhana, taman terdiri atas, pohon, pot 

tanaman dan bunga-bunga. Jalur antar bangunan menggunakan 

terotoar batu alam. 

 

B. Analisis Struktur dan Konstruksi 

Penentuan sistem struktur pada bangunan merupakan hal yang utama 

dan perlu mendapatkan perhatian yang maksimal dan teliti. Hal ini disamping 

akan menentukan umur dari gedung itu sendiri juga akan mempengaruhi 

tingkat efisiensi dalam pengunaan ruang pada bangunan. 

1. Konsep Struktur 

a) Sub Struktur 

Dasar Pertimbangan : 
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- Bangunan mempunyai ketinggian < 5 meter. 

- Daya dukung tanah dan kondisi hidrologis, dimana daya dukung 

tanah dan kondisi ketinggian air tanahnya normal. 

Batu kali digunakan untuk bangunan satu lantai, material terbuat 

dari batukali yang disusun secara menerus dengan semen (PC), 

tingkat kedalaman pondasi antara 0-1 m. 

Hasil : 

Berdasarkan kondisi site, maka sistem alternatif sub struktur 

yang dapat digunakan adalah batu kali karena bangunan yang 

direncanakan adalah 1 lantai. Selain itu, tipe pondasi ini cocok untuk 

tanah di kota Makassar. 

b) Sub Struktur 

Dasar Pertimbangan : 

- Memiliki fleksibilitas tinggi 

- Ringan dan ekonomis 

- Kemampuan menahan gaya-gaya lateral 

- Kekakuan 

Dalam rangka mencapai pola peruangan dengan fleksibilitas 

tinggi tanpa pembatas ruang permanen, diputuskan untuk 

menggunakan sistem struktur yang ringan tanpa dinding masif 

sebagai pemikul beban. Oleh karena itu, dipilih struktur rangka baja 

dengan kolom dan balok baja sebagai pemikul beban. Keputusan ini 

didasarkan pada karakteristik struktur rangka baja yang cukup 

ringan, fleksibel dalam pembagian ruang dan pembuatan bukaan, 

serta kemampuannya untuk menahan gempa dan getaran, bahkan 

pada bentangan yang cukup luas. Jika diperlukan, core dapat 

ditambahkan pada bangunan sesuai kebutuhan. 

Hasil : 
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Struktur rangka dengan kolom dan balok sebagai pemikul 

beban adalah alternatif struktur yang dipilih untuk bangunan yang 

direncanakan, memungkinkan kolom utama berada di pinggir dan 

penggunaan atap plat. 

c) Upper Struktur 

Dasar Pertimbangan : 

- Kemudahan perawatan serta daya tahan yang kuat. 

- Efisiensi konstruksi 

Hasil : 

Sistem kolom yang telah dipilih sebelumnya, yaitu dengan 

meletakkan kolom utama di pinggir, mendukung penggunaan atap 

plat beton. Atap plat beton adalah pilihan yang tepat karena dapat 

didukung dengan baik oleh struktur kolom ini, menghasilkan 

bangunan yang kokoh dan efisien. Selain itu, atap plat beton 

memberikan kemudahan dalam penempatan, perawatan, dan 

modifikasi struktur atas, sesuai dengan konsep fleksibilitas dan 

efisiensi yang diinginkan. Dengan mengintegrasikan sistem kolom 

di pinggir dengan atap plat beton, kita dapat mencapai desain 

bangunan yang seimbang, estetis, dan sesuai dengan kebutuhan 

teknis yang diinginkan. Pilihan ini juga dapat meningkatkan 

efisiensi konstruksi karena menggunakan sistem struktural yang 

relatif sederhana dan banyak digunakan di Kota Makassar. 

2. Konsep Konstruksi 

a) Kontruksi Beton 

Untuk rangka bangunan karena kekakuannya relatif baik, 

tahan terhadap perubahan cuaca di iklim tropis, tahan terhadap api 

dan tahan terhadap gempa sehingga memiliki nilai keamanan tinggi. 
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b) Konstruksi Baja 

Memiliki berat yang relatif ringan dan kekuatan terhadap 

gaya tarik relatif tinggi sehingga mampu membuat bentangan yang 

sangat lebar, sesuai kebutuhan pada ruang-ruang tertentu seperti 

café dan area komunitas. Dan juga kontruksi baja mudah dibentuk 

sehingga sangat mungkin untuk mengekspresikan karakter 

penampilan yang dinamis dan atraktif. 

3. Finishing material 

Dasar pertimbangan pemilihan bahan untuk finishing bangunan 

yaitu: 

- Ketahanan bahan terhadap faktor beban, cuaca , iklim dan waktu 

- Kemudahan pemasangan dan perawatannya 

Analisa : 

Berdasarkan kondisi site, maka sistem alternatif finishing material 

yang dapat digunakan adalah: 

a) Lantai Keramik: 

- Keramik adalah pilihan yang sangat baik karena tahan air, mudah 

dibersihkan, dan higenis. 

- Tahan lama dan dapat memilih keramik yang meniru penampilan 

alami seperti kayu atau batu, menciptakan suasana alam yang 

tenang dan menenangkan 

b) Papan Partikel Laminasi atau MDF yang Diberi Pelapis Tahan Air: 

- Bahan ini dapat cocok karena memiliki penampilan yang lebih 

hangat dan estetis dibandingkan dengan beberapa alternatif 

lainnya. 

- MDF yang diberi pelapis tahan air dapat memberikan tampilan 

kayu yang nyaman tanpa risiko pembengkakan atau kerusakan 

akibat air. 

c) Vinyl Flooring: 
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- Lantai vinyl adalah pilihan yang sangat baik karena tahan air, 

mudah dibersihkan, dan bisa memberikan tampilan yang nyaman. 

-  Ini juga bisa dirancang untuk memiliki tekstur yang nyaman bagi 

hewan peliharaan dan pengunjung. 

d) Paving Stones atau Pavers: 

- Jika ingin memberikan nuansa outdoor yang alami, paving stones 

atau pavers yang ditempatkan dengan baik dapat menjadi alternatif 

yang baik untuk lantai dalam ruangan. 

- Mereka dapat memungkinkan air mengalir dengan baik dan 

memberikan sentuhan alam yang tenang. 

e) Lantai Beton Polos atau Epoxy: 

- Lantai beton yang diberi pelapis epoksi tahan air bisa menjadi 

pilihan yang kuat, terutama jika dirancang dengan tekstur yang 

aman dan nyaman untuk berjalan. 

- Mereka juga sangat tahan lama dan mudah dibersihkan. 

f) Lantai Beton Polos atau Epoxy: 

- Lantai karet sering digunakan dalam ruang khusus hewan karena 

tahan air dan mudah dicuci. 

- Lantai ini juga memberikan permukaan yang empuk untuk hewan 

peliharaan. 

Hasil Analisa : 

Alternatif finishing material yang digunakan adalah Vinyl Flooring 

untuk indoor dan Paving Stones untuk outdoor karena peendekatan 

bangunan yang direncanakan adalah healing therapeutic. Selain itu, tipe 

material ini cocok untuk hewan. 

Dinding dan lantai harus tahan air dan mudah dicuci. Lantai harus 

dibuat sedemikian rupa sehingga air mudah mengalir dan cepat kering 

sesudah dicuci. Bahan untuk dinding dan lantai yang cocok adalah Vinyl 

karena tahan air dan mudah dibersihkan. Dinding dan lantai tidak boleh ada 

pipa saluran air, pipa saluran listrik, pinggiran kayu maupun batu menonjol. 
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Bangku dan furniture lainnya yang dipakai harus mempunyai 

konstruksi sederhana agar cepat dan mudah dibersihkan. Pintu dan jendela 

kamar hewan harus dapat ditutup rapat untuk mencegah serangga dan 

hewan liar. 

C. Analisis Utilitas 

Pada tapak memiliki sumber air dari tanah yang perlu di gunakan 

sebagai salah satu sumber air bersih sedangkan untuk aliran listrik kita dapat 

dengan mudah mengakses karena berada di sepanjang jalan Metro TJ. 

Bunga. 

 

Gambar 4. 5 Analisis Utilitas 

 

1. Analisis Sistem Penyediaan Listrik 

Dasar Pertimbangan : 

- Banyaknya massa bangunan 

- Macam aktivitas yang terjadi 

Dalam pengadaan sumber tenaga listrik ada dua sumber untuk 

mendapatkannya, yaitu : 

- Tenaga Sendiri (Sumber tenaga listrik atau genset) 

- Kebutuhan dari PLN 
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Gambar 4. 6 Skema Spenyedia Listrik 

Sumber : Analisa Pribadi, 2023 

 

2. Analisis Sistem Pengamanan Bahaya Kebakaran 

Dasar Pertimbangan : 

- fungsi bangunan 

- luasan bangunan 

- peralatan di dalam bangunan  

Pengamanan kebakaran menggunakan : 

a. Sistem fire alarm 

Berfungsi untuk mengetahui dan memperingatkan terjadinya 

bahaya kebakaran. Jenis alarm ini menggunakan dua sistem, yaitu 

sistem otomatis yang menggunakan smoke and heat detector dan one 

push button system. Di setiap detector dan button dilengkapi sensor 

untuk mengetahui lokasi terjadinya kebakaran. 

Di setiap lantai jaringan detector, button dan sensor 

dipusatkan pada sebuah junction box yang kemudian diteruskan ke 

kontrol panel. Kontrol panel ini akan memberikan isyarat dalam 

bentuk indikasi yang dapat dilihat (lampu) dan didengar (alarm) 

serta mengaktifkan sprinkler. 

b. Sistem sprinkle air 

Berfungsi untuk mencegah terjadinya kebakaran pada radius 

tertentu untuk melokalisir kebakaran. Sprinkler air berfungsi apabila 

dipicu oleh heat and smoke detector yang memberikan pesan ke 

pusat. Setiap sprinkler juga dilengkapi dengan sensor untuk 

mengetahui lokasi kebakaran. 
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c. Sistem sprinkle gas 

Sebagian besar bangunan menggunakan sprinkler gas 

karbondioksida. Ruang-ruang yang menggunakan sprinkler gas 

diantaranya petshop, ruang perawatan medis dan non  medis, 

auditorium, gudang, bangunan pengelola, dan semua ruang mesin. 

Volume karbondioksida yang dibutuhkan untuk kondisi berbahaya 

yaitu 40% dari volume ruang yang berada dalam kondisi berbahaya. 

d. Fire estinguisher 

Berupa tabung karbondioksida portable Untuk 

memadamkan api secara manual oleh manusia. Ditempatkan di 

tempat-tempat strategis yang mudah dan dikenali serta di tempat 

yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi. 

e. Indoor hydrant 

Berupa gulugan selang dan hydrant sebagai sumber airnya, 

digunakan untuk memadamkan api yang cukup besar. Diletakan di 

tempat-tempat strategis yang mudah dan dikenali serta di tempat 

yang memiliki resiko kebakaran yang tinggi. Sumber air hydrant 

diambil dari ground tank untuk kebutuhan air sehari-hari. 

f. Outdoor hydrant 

Dihubungkan pada pipa PDAM untuk mendapatkan 

kepastian sumber air dan tekanan air yang memadai. 

Karena Pet Center Makassar ini direncanakan dengan bangunan 

bermassa dan seluruhnya berlantai satu, maka tidak diperlukan adanya 

tangga darurat dan pintu darurat. 

3. Analisis Sistem Pengkondisian Udara 

Dasar Pertimbangan : 

- Jenis pengguna (manusia, hewan, & peralatan) 

- Jumlah pengguna 

- Jenis kegiatan 

Analisa: 

System penghawaan yang dipakai : 



154 

 

a. AC Split, digunakan pada ruang-ruang yang scope pelayanannya 

kecil seperti pet klinik, pet grooming, petshop dan  pet shelter, serta 

ruang komunitas dan mushola. 

b. Sentral, digunakan pada ruang dengan skala besar seperti banguan 

utama, ruang pet hotel, ruang pengelola, dsb. 

c. Alami, digunakan pada area cafe, ruang ikan air tawar, ruang hewan 

dengan gangguang pertafasan, dan ruang hewan non bulu serta 

hewan kecil (hamster) dan hewan lainnya yang lebih nyaman pada 

suhu ruangan yang lebih hangat. 

4. Analisis Sistem Komunikasi 

Dasar Pertimbangan : 

- Aktivitas pengunjung 

- Kemudahan komunikasi 

Sistem komunikasi yang digunakan terbagi atas dua macam, di 

luar dan di dalam bangunan yaitu : 

a. Di luar bangunan dengan menggunakan : 

1) Alat telepon 

2) Menggunakan langsung sambungan dari wartel 

3) Radio komunikasi 

b. Di dalam bangunan, alat yang digunakan : 

1) Interkom antar ruang 

2) Paging, Digunakan untuk komunikasi satu arah, fungsinya 

sebagai alat panggil, backsound musik, dan pengumuman yang 

dapat dikontrol dari satu tempat. 

5. Analisis Sistem Penangkal Petir 

Dasar Pertimbangan : 

- Kemampuan untuk melindungi gedung dari sambaran petir. 

- Tidak menyebabkan efek elektrifikasi atau flashover pada saat 

penangkal petir mengalirkan arus listrik ke grounding. 

- Pemasangannya tidak mengganggu penampilan bangunan. 

Penangkal petir menggunakan sistem Faraday, yaitu menggunakan 
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sebuah batang yang runcing dari bahan cooper spit yang dipasang pada 

paling atas bangunan, dan dihubungkan dengan batang tembaga menuju 

elektroda tanah dan dibuat memanjang atau berbentuk sangkar sehingga 

jangkauan lebih luas. 

6. Analisis Sistem Air Bersih 

Dasar Pertimbangan : 

- Kemampuan untuk menyediakan air bersih 

- Luas bangunan / wilayah yang terlayani 

Sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur yang ditampung 

pada bak penampungan dan didistribusikan melalui pipa-pipa saluran. 

Pendistribusian air bersih di dalam bangunan menggunakan system down 

feed distribution air dari PDAM dan sumur disalurkan menuju tangka 

yang berada di atas (roof tank) melewati water treatment dengan 

menggunakan pompa, kemudian disalurkan menuju ruang-ruang yang 

memerlukan. 

 

Gambar 4. 7 Skema Air Bersih 

Sumber : Analisa Pribadi, 2023 

7. Analisis Sistem Pembuangan Air Kotor 

Dasar Pertimbangan : 

- Kemampuan untuk membuang air kotor 

- Luas bangunan / wilayah yang terlayani 
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Gambar 4. 8 Skema Air Kotor 

Sumber : Analisa Pribadi, 2023 

 

8. Analisis Pengolahan IPAL 

Untuk pengolahan limbah medis memerlukan pengolahan khusus 

sebelum di buang untuk menghindari pencemaran lingkungan. 

 

Gambar 4. 9 Pengolahan IPAL 

 

9. Analisis Pengolahan Limbah 

Sumber limbah dibedakan menjadi empat yaitu sampah dari 

non medis seperti dapur, sampah umum, kotoran hewan dan sampah 

medis. 
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Gambar 4. 10 Skema Pengolhan Limbah 

Sumber : Analisa Pribadi, 2023 
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BAB V 

TRANSFORMASI DESAIN 

A. Transformasi Tapak 

Transformasi tapak menyajikan tentang perubahan-perubahan yang 

dilakukan terhadap desain awal rancangan Pet Cnter  hingga mendapatkan 

hasil desain yang paling sesuai dengan kondisi eksisting serta kebutuhan 

fungsi bangunan. Berikut merupakan penjabaran mengenai perubahan 

desain yang dilakukan pada tapak. 

1. Gagasan Desain Awal Tapak 

  

2. Gagasan Desain Akhir Tapak 

 
Gambar 5. 2 Gagasan desain akhir tapak 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 

Gambar 5. 1 Gagasan deain awal tapak 

Sumber : Olah desain, 2023 
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Ada beberapa kekurangan pada desain awal tapak bangunan Pet 

Center. Berikut ini merupakan pennjelasannya. 

a. Pola sirkulasi pada bangunan kurang tepat 

b. Perletakan entrance pada bagian kiri tapak membuat pengunjung tidak 

dapat mengakses nama bangunan dari segi visual. 

Setelah dilakukan analisis dan didapati adanya permasalahan-

permasalah pada desain awal tapak, maka berikut ini merupakan penjabaran 

mengenai solusi terhadap pemecahan permasalahan pada tapak tersebut. 

a. Pola sirkulasi dibuat mengelilingi semua sisi pada bangunan utama dan 

disesuaikan dengan bentuk penataan massa bangunan. 

b. Perletakan entrance dipindahkan pada bagian kanan tapak. 

B. Transformasi Bentuk dan Material Bangunan 

Dalam proses mendesain, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan 

pada bentuk bangunan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil desain 

yang sejalan dengan konsep pendekatan serta kebutuhan fungsi bangunan. 

1. Gagasan Desain Awal Bentuk dan Material 

         

Gambar 5. 3 Gagasan desain awal bentuk bangunan 

Sumber : Olah desain, 2023 

 



160 

 

2. Gagasan Desain Akhir Bentuk dan Material 

Selama proses perencanaan bangunan Pet Center, ditemukan 

beberapa permasalah pada desain awal bentuk dan material bangunan. 

a. Penggunaan atap datar pada desain bangunan berisiko menyebabkan 

terjadi tampias air huja. 

b. Bukaan pada bangunan Pet Center kurang maksimal sehingga 

mempersulit masuknya pencahaayaan dan penghawaan alami yang 

mempengaruhi kenyamanan termal pada bangunan. 

c. Tidak terdapat elemen yang mampu menghalau sinar matahari 

berlebih yang masuk ke dalam bangunan. 

Setelah dilakukan analisis dan ditemukan adanya kekurangan pada 

desain awal bentuk dan material bangunan. Maka perlu dilakukan 

pemecahan terhadap permasalahan tersebut dan berikut merupakan 

pernjabarannya. 

a. Mengganti model atap bangunan Pet center yang sebelumnya 

menggunakan atap datar menjadi atap yang memiliki kemiringan 

yang mumpuni untuk menghindari tampias air hujan. 

Gambar 5. 4 Gagasan desain akhir bentuk bangunan 

Sumber : Olah desain, 2023 
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b. Menambahkan beberapa bukaan pada desain bangunan agar dapat 

memanfaatkan pencahayaan dan penghawaan alami secara 

maksimal. 

c. Pemberian sun shading pada fasad bangunan guna meminimalisir 

sinar matahari berlebih yang masuk ke dalam bangunan Pet Center. 

C. Transformasi Struktur dan Material 

1. Gagasan Desain Awal Struktur 

 
Gambar 5. 5 Gagasan desain awal struktur bangunan 

Sumber : Olah desain, 2023 

2. Gagasan Desain Akhir Struktur 

                 
Gambar 5. 6 Gagasan desain akhir struktur 

Sumber : Olah desain, 2023 

Setelah dilakukan analisis pada desain awal strukrur bangunan Pet 

Center, ditemukan beberapa permasalahan dan berikut merupakan 

Atap 

Pelat Datar 

(Struktur atas) 

Rangka Kaku 

(Struktur 

Tengah 

Pndasi Strip 

(Struktur 

Bawah) 
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penjelasannya. 

a. Penggunaan atap pelat datar berisiko menyebabkan terjadinya tampias 

air hujan. 

b. Penggunaan pondasi strip masih belum cukup kuat untuk menopang 

beban bangunan dengan bentangan yang cukup lebar. 

Adapun solusi terhadap pemecahan permasalahan pada desain awal 

struktur bangunan Pet Center dijabarkan di bawah ini. 

a. Struktur atap pelat datar pada bangunan diganti menjadi struktur Space 

Truss. Perubahan ini dilakukan agar dapat menyesuaikan dengan desain 

akhir bentuk bangunan yang atapnya memiliki kemiringan. 

b. Penambahan pondasi footplat di beberap titik pada bangunan Pet Center 

agar beban dapat ditopang secara maksimal. 

D. Transformasi Layout Ruang 

Ukuran besaran ruang akhir pada bangunan Pet Center mengalami perubahan 

jika dibandingkan dengan ukuran besaran ruang awal bangunan. Perubahan ini 

akan dijabarkan sebagai berikut.  

1. Gagasan Besaran Ruang Awal 

Besaran ruang awal yang telah direncanakan pada bangunan Pusat 

Kecantikan dan Kebugaran dijabarkan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. 1 Perhitungan kebutuhan besaran ruang awal 

Kelompok 

Ruang 

Kebutuhan 

Luas seluruh 

Lantai 

(m2) 

Luas ruang Luas daerah 

terbuka 

perawatan dan 

perdagangan 
2.605,19 1.418 1.530 

Rekreasi dan 

Interaksi 
6.420,8 392 3.978 

Pengelolaan 542 404 - 
servis 2.139,75 1701 1.419 
Jumlah 11.707,74 3.899 6.927 

Sumber : Olah data, 2023 
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2. Perbandingan Perubahan Besaran Ruang Awal dan Akhir 

i. Kelompok Perawatan dan Perdagangan 

Tabel 5. 2 Perubahan besaran ruang perawatan dan perdagangan 

Nama Ruang 
Ukuran (m²) 

Alasan Perubahan 
Awal Akhir 

Klinik Hewan dan Salon Hewan  

Resepsionis 12 17 Disesuaikan dengan modul 

bangunan 

R. Tunggu 42 62 Sirkulasi diperbesar 

R. Periksa dan Konsultasi 14 14 - 

R. Operasi 38 10 Adanya pengurangan luas 

sirkulasi pada ruang 

R. Rawat Inap 48 52 Disesuaikan dengan modul 

R. Menjenguk 16 20 Disesuaikan dengan modul 

R. Mandi Hewan 11 14 Disesuaikan dengan modul 

R. Grooming dan 

Spa/Message 

18 20 Disesuaikan dengan modul 

Lavatory 22 20 Disesuaikan dengan modul 

Perdagangan (Petshop)   

Meja Kasir 12 8 Pengurangan sirkulasi 

Etalase 4 27 Penambahan sirkulasi pada 

ruang 

Unit Penjualan 180 255 Penambahan sirkulasi 

Gudang Pakan dan 

Perlengkapan 

20 26 Disesuaikan dengan modul 

Lavatory 6 8 Disesuaikan dengan modul 

Penampungan Hewan (Pet Shelter)  

Resepsionis dan R. tunggu 36 29 Pengurangan luas sirkulasi 

Toilet 
3 4 

Disesuaikan dengan modul 

bentuk bangunan 

R. Mandi Hewan 4 4 - 

Kandang hewan besar 8 8 - 

Kandang hewan sedang 43 43 - 

Kandang Hewan Kecil 7 8 Disesuaikan dengan modul 
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bentuk bangunan 

Gudang Pakan dan Peralatan 
7 8 

Disesuaikan dengan modul 

bentuk bangunan 

Penitipan Hewan (Pet Hotel)   

Resepsionis dan Lobby 
6 105 

Penambahan sirkulasi pada 

ruang 

R. Penitipan Kucing & 

Hewan sedang 
70 223 

Penambahan sirkulasi pada 

ruang 

R. Penitipan Hewan Kecil 

dan kandang kelinci 
11 180 

Penambahan sirkulasi pada 

ruang 

R. Penitipan Burung dan 

Aquarium 
83 83 

- 

Pet Playground 30 46 
Disesuaikan dengan modul 

bentuk bangunan 

Lapangan berlatih Hewan 500 389 Pengurangan sirkulasi 

Total Keseluruhan 1.418 1.683 
 

 Sumber : Olah data, 2023 

ii. Kelompok Ruang Rekreasi dan Interaksi 

Tabel 5. 3 Perubahan besaran ruang kelompok rekreasi dan interaksi 

Nama Ruang 
Ukuran (m²) 

Alasan Perubahan 
Awal Akhir 

Pengelola    

Area Ruang Pengelola 126 126 - 

R. Tunggu dan lobby 115 115 - 

R. Staff administrasi 32 5 Penambahan sirkulasi 

Interaksi dan Komunikasi    

R. Komunitas Pecinta Hewan 50 16 Pengurangan kapasitas 

pengguna 

Yoga 20 16 Pengurangan kapasitas 

Musik 7 7 - 

Taman Hakam Hewan 42 42 - 

Total Keseluruhan 392 327  

Sumber : Olah data, 2023 
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iii. Kelompok Ruang Pengelolaan 

Tabel 5. 4 Perubahan besaran ruang kelompok pengelolaan 

Nama Ruang 
Ukuran (m²) 

Alasan Perubahan 
Awal Akhir 

Pengelola Administrasi    

R. direktur utama 25 25 - 

R. asisten dirut 18 15 Luas sirkulasi berkurang 

R. Maneger Personalis 15 15 - 

R. staff akuntan 
24 - 

Disatukan dengan ruang staff 

administasi 

R. staff administrasi 
48 100 

Penambahan kapasitas 

pengguna 

R. maneger pemasaran 15 15 - 

R. staff adm. Pemasaran 
24 - 

Digabung dengan staff 

administrasi 

R. staff promosi 
48 - 

Digabung dengan ruang staff 

promosi 

R. Manager umum 25 25 - 

R. asisten manager umum 
18 20 

Disesuaikan dengan modul 

bentuk bangunan 

R. staff inventaris 

perlengkapan 
48 - 

Disatukan dengan ruang staff 

administrasi 

R. Rapat 30 30 - 

Servis    

Dapur/pantry 15 15 - 

Lavatory 42 42 - 

Gudang Umum 9 9 - 

Total Keseluruhan 404 291 
 

Sumber : Olah data, 2023 
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iv. Kelompok Ruang Servis 

Tabel 5. 5 Perubahan besaran ruangn kelompok servis 

Nama Ruang 
Ukuran (m²) 

Alasan Perubahan 
Awal Akhir 

Parkiran Pengunjung    

Mobil 525 525 - 

Motor 200 200 - 

Parkiran Tenaga Medis    

Mobil 150 150 - 

Motor 96 96 - 

Parkiran Pengelola    

Mobil 260 260 - 

Motor 118 118 - 

Parkiran Servis 70 70 - 

Musholla    

R. Ibadah 54 70 Sirkulasi ruang bertambah 

R. Wudhu 
6 4 

Disesuaikan dengan modul 

bentuk bangunan 

Ruang Imam 6 6 - 

Ruang Sound 6 6 - 

Ruang Penyimpanan  9 5 - 

Lavatory 13 40 Sirkulasi ruang bertambah 

Lavatory 13 38 Sirkulasi ruang bertambah 

    

Cafetaria 16 16 - 

Utilitas    

R. Genset 25 20 Sirkulasi berkurang 

R. Panel listrik 12 12 - 

R. Pompa air 30 - Ruangan tidak diperlukan 

R. Tangki air 
25 - 

Diganti menjadi menara toren 

air 

Bengkel kerja 20 20 - 

Gudang perlengkapan 6 6 - 
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R. Kontrol 6 6 - 

Keamanan    

R. satpam 8 8 - 

R. Pusat CCTV 15 10 Sirkulasi berkurang 

Pos jaga 12 12 - 

Total Keseluruhan 1701 1682  

Sumber : Olah data, 2023 

 

Dari perbedaan perubahan besaran ruang maka dapat diketahui deviasi kebutuhan 

ruang sebagai berikut : 

Besaran ruang yang direncanakan  = 3.899 

Besaran ruang yang dirancang   = 3.999 

Persentase Deviasi    = (3.999-3.899): 3.899 x 100% 

= 100 : 3.899 x 100% 

=  0.025 x 100% 

=  2.5% Lebih besar dari perencanaan awal 

Dengan demikian hasil transformasi layout dan kebutuhan ruang bertambah dari 

rencana awal besaran ruang dalam perancangan Pet Center. 
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BAB VI 

PRODUK DESAIN 

A. Site Plan 

 

 

Gambar 6. 1 Site plan 

Sumber : Hasil desain, 2023 

Bangunan Pet Center direncanakan pada lahan dengan luas 28.000m2 yang 

terdiri dari lima massa bangunan utama, empat massa bangunan pendukung dan satu 

massa servis. Pola sirkulasi yang digunakan menyesuaikan dengan bentuk bangunan 

utama. Parkiran pada site dibagi menjadi 2 yaitu parkiran khusus pengelola pada 

bagian belakang dan parkiran pengunjung yang ditempat di area depan site. 

 

B. Denah 

Terdapat lima produk akhir denah bangunan Pet Center. Kelima 

denah tersebut mencakup denah petshop, denah petshelter, denah pethotel, 

denah grooming dan musholla. Kelima denah ini didesain sedemikian rupa 

agar menghasilkan produk yang paling sesuai dengan bentuk bangunan dan 

kebutuhan ruang penggunanya. 
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                     Gambar 6. 2 Denah pet klinik dan grooming 

                  Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

 

                Gambar 6. 3 Denah mesjid 

                Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

 

 

                         Gambar 6. 4 Denah pet shelter 

                    Sumber : Hasil desain, 2023 
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                   Gambar 6. 5 Denah Pet Shop 

                   Sumber : Hasil desain , 2023 

 

 

                     Gambar 6. 6 Denah pet hotel 

                         Sumber : Hasil desain, 2023 
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C. Tampak 

Di bawah ini merupakan hasil desain akhir dari tampak bangunan 

Pet Center yang telah dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap 

bentuk bangunan 

1. Pet Clinic dan Grooming 

 

Gambar 6. 7 Tampak kanan pet clinic  dan pet grooming 

Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

Gambar 6. 8 Tampak depan pet clinic  dan pet grooming 

Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

Gambar 6. 9 Tampak kiri pet clinic  dan pet grooming 

Sumber : Hasil desain, 2023 
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Gambar 6. 10 Tampak belakang pet clinic  dan pet grooming 

Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

2. Mesjid 

 

Gambar 6. 11 Tampak depan mesjid 

Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

Gambar 6. 12 Tampak belakang mesjid 

Sumber : Hasil desain, 2023 
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                 Gambar 6. 13 Tampak kanan mesjid 

            Sumber : Hasil desain, 2023 

   

 

        Gambar 6. 14 Tampak kiri mesjid 

            Sumber : Hasil desain, 2023 

 

3. Pet Shelter 

 

               Gambar 6. 15 Tampak depan pet shelter 

                Sumber : Hasil desain, 2023 

  

 

                     Gambar 6. 16  Tampak belakang pet shelter 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 
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                 Gambar 6. 17 Tampak kanan pet shelter 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

                 Gambar 6. 18 Tampak kiri pet shelter 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

4. Pet Shop 

 

                Gambar 6. 19 Tampak depan pet shop 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

                Gambar 6. 20 Tampak belakang pet shop 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 
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                 Gambar 6. 21 Tampak kanan pet shop 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

                   Gambar 6. 22 Tampak kiri pet shop 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

5. Pet Hotel 

 

                Gambar 6. 23 Tampak depan pet hotel 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

              Gambar 6. 24 Tampak Belakang pet hotel 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 
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                  Gambar 6. 25 Tampak kiri pet hotel 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

 

                 Gambar 6. 26 Tampak kiri pet hotel 

                 Sumber : Hasil desain, 2023 

 

D. Potongan 

Berikut ini merupakan gambar potongan bangunan Pet Center yang telah 

diseuaikan dengan desain akhir bangunan. 

1. Potongan Pet Clinic dan Grooming 

 
Gambar 6. 27 Potongan A-A Pet Clinic 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 

 
Gambar 6. 28 Potongan B-B Pet Clinic 

Sumber : Olah desain, 2023 
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2. Potongan Mesjid 

 

Gambar 6. 29 Potongan A-A mesjid 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 

Gambar 6. 30 Potongan B-B mesjid 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

3. Potongan Pet Shelter 

 
Gambar 6. 31 Potongan A-A Pet Shelter 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 
Gambar 6. 32 Potongan B-B Pet Shelter 

Sumber : Olah desain, 2023 
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4. Potongan Pet Shop 

 
Gambar 6. 33 Potongan A-A Pet Shop 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

            
Gambar 6. 34 Potongan B-B Pet Shop 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 

5. Potongan Pet Hotel 

                    
Gambar 6. 35 Potongan A-A Pet Hotel 

Sumber : Olah desain, 2023 

 

 

                  
Gambar 6. 36 Potongan B-B Pet Hotel 

Sumber : Olah desain, 2023 
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E. Perspektif 

Terdapat dua jenis produk perspektif pada perencangan Pet Shop, yaitu 

perspektif eksterior dan perspektif interior. Berikut merupakan 

penyajiannya. 

1. Perspektif Eksterior 

                                                              

 

 

                         Gambar 6. 37 Perspektif Eksterior 

                       Sumber : Hasil desain, 2023 

 

A B C 

D E F 

G H I 

Peta Kunci 
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2. Perspektif Interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan : 

  A : R. penerimaan 

  B : Lapangan berlatih hewan 

  C : R. resepsionis pet shelter 

  D : Mesjid 

  E : Kasir pet shop 

  F  : R. kandang hewan 

  G  : Pet Hotel 

  I   : Pet playground 

  J   : R. resepsionis pet hotel 

 

 

 

Gambar 6. 38 Perspektif interior 

Sumber :  Hasil desain, 2023 

A B C 

D E F 

G H I 
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F. Maket dan Banner 

1. Maket 

 

Gambar 6. 39 Tampak atas maket 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2024 

 

         

Gambar 6. 40 Maket 

Sumber : Dokumentasi pribadi, 2024 
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2. Banner 

 

Gambar 6. 41 Banner 

Sumber : Hasil desain, 2024 
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