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BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia sebanyak 21.7 juta atau 

8.5%. Jumlah data tersebut terdiri dari, lanjut usia perempuan 11.6 juta atau 

52.8% dan lanjut usia laki-laki 10.2 juta atau 47.2% (BPS, 2016). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa Indonesia memasuki era penduduk menua (ageing 

population), karena jumlah penduduk usia 60 tahun keatas mencapai 7,0%. 

Sementara itu, Sulawesi Selatan sendiri memiliki nilai proporsi lansia yang 

lebih tinggi dari angka nasional, yakni sebesar 10,20 % atau 0,92 jiwa pada 

tahun 2020 dan meningkat menjadi 11,24 % pada tahun 2021. Persentase ini 

menunjukkan bahwa penuaan penduduk di Sulawesi Selatan lebih tinggi 

dibandingkan Indonesia secara total. 

Pada Kabupaten Wajo, penduduk lansia setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 11,57 %, 

tahun 2020 sebanyak 11,84 %, dan pada tahun 2021 sebanyak 12,13 %. (BPS, 

2021). Dengan demikian, pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo sangat 

penting bagi kesejahteraan lansia.  

Jumlah penduduk lanjut usia menunjukkan peningkatan dari tahun ke 

tahun, yang berarti akan sejalan dengan meningkatnya usia harapan hidup 

serta menjadi tanda membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Berdasarkan data (PBB) Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai World 

Population Ageing, diprediksikan pada tahun 2015 diperoleh data 901 juta 

jiwa penduduk lanjut usia di dunia. Jumlah tersebut akan diprediksikan terus 

meningkat mencapai dua miliar jiwa pada tahun 2050 (Unilever, 2015). 

Pola perilaku manusia sedikit banyak juga ditentukan oleh keadaan 

lingkungan sekitarnya. Lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk 

karakter manusia. Lingkungan juga dapat menjadi sarana bagi manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. Tidur, bekerja, rekreasi, ibadah dan berbagai 
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aktivitas lainnya membutuhkan ruang atau lingkungan. Dalam pemenuhan 

kebutuhan tersebut, terlihat adanya pola perilaku penggunanya. Ada beberapa 

kelompok masyarakat yang memerlukan alternatif khusus untuk memenuhi 

kebutuhan dan mendapatkan pengembangan individu maupun kelompok di 

lingkungannya tersebut. 

Seorang arsitek dalam menciptakan lingkungan binaan didasari oleh 

prinsip membantu manusia untuk mencapai tujuannya seefektif mungkin. 

Efektifitas manusia untuk mencapai tujuan itu dipengaruhi oleh faktor fisik 

dan psikologis. Sehingga sebelum arsitek merancang harus ada pengetahuan 

mengenai perilaku manusia, kondisi dan karakteristik demi mencapai tujuan 

dengan kepuasan maksimal dan frustasi yang minimum. Ada salah satu hadist 

meriwayatkan bagaimana pentingnya manusia berguna untuk orang lain, 

sesuai dengan dasar perencanaan Pusat Pemberdayaan Lansia ini, di mana 

manusia dapat saling bermanfaat tanpa mengenal batas usia.  

Di dalam Al-Qur’an, salah satu kutipan ayat menjelaskan tentang 

bagaimana kita sebagai manusia saling membutuhkan dengan saling tolong - 

menolong tanpa ada perbedaan.  

Dalam Q.S al-Maidah / 5:2 yang berbunyi : 

ثمِْ وَالْعدُْوَانِِۖ وَاتَّقُوا اٰللََّۗ اِنَّ اٰللَّ شَدِيدُْ الْعِقَابِ  ٢   وَتعََاوَنُوْا عَلَى الْبرِ ِ وَالتَّقْوٰىِۖ وَلََ تعََاوَنُوْا عَلَى الَِْ

Terjemahnya :  

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah 

amat berat siksaNya. (Kementrian Agama, RI : 2012) 

 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, yakni 

segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi 

dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan, 

yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau 

ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tak seiman dengan kamu, dan 

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
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bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 

(Shihab, Surah Al Maidah hlm.10)  

Diriwayatkan dari Jabir berkata,” Rasulullah saw. bersabda,’Orang 

beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak 

bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling 

bermanfaat bagi manusia.” (HR.ThabranidanDaruquthni). 

Dengan landasan Al-Qur’an dan hadist di atas, maka sangat jelas bahwa 

kita manusia diciptakan untuk berguna untuk orang lain dengan saling tolong 

menolong tanpa memperhatikan perbedaan. Sama halnya dengan keterkaitan 

pusat pemberdayaan untuk lansia, di mana lansia sampai di masa tuanya dapat 

terus berguna untuk orang terdekatnya melalui pusat pemberdayaan dengan 

motivasi yang mereka miliki untuk dapat terus bermanfaat. Berlaku juga kita 

sebagai orang terdekat mereka, kita bisa terus berguna untuk mereka sampai 

masa tuanya dengan memberikan pemberdayaan yang bermanfaat juga untuk 

mereka. Sehingga, kelompok lansia sangat membutuhkan perhatian dan 

perlakuan khusus. Mereka membutuhkan alternatif yang efektif dan sesuai 

dengan lingkungan maupun psikologis mereka. Di mana lansia bukan objek, 

tetapi subjek yang berdaya. Pemberdayaan yang menempatkan usia lanjut 

pada potensi apa yang bisa dikembangkan dan dilakukan oleh lansia dan 

bukan pada apa yang bisa diperuntukkan bagi lansia. 

Berdasarkan dari data bahwa, persentase penduduk lansia di 

Kabupaten Wajo sebagai berikut :  

Tabel I. 1 Presentase Penduduk Lansia 

2017 2018 2019 2020 2021 

11,07 jiwa 11,31 jiwa 11,57 jiwa 11,84 jiwa 12,13 jiwa 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa persentase lansia dari 

tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang tinggi, maka dari itu 

diperlukan upaya untuk menampung para lansia dengan dibangunnya suatu 

pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo.  

(Sumber : BPS, 2021). 
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Meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah penduduk lansia 

menunjukkan keberhasilan di suatu negara, di sisi lain hal ini juga dapat 

menimbulkan tantangan baru untuk pemerintah dan masyarakat. 

Pertumbuhan usia lanjut yang berjalan sangat cepat akan mengubah struktur 

penduduk menjadi era penduduk berstruktur tua (aging population). Secara 

umum lansia dipandang sebagai seseorang yang telah mengalami penurunan, 

baik secara fisik, sosial dan ekonomi (Raharjo dan Indarwati, 2014).  

Karakter lokal menjadi acuan dalam pembangunan pusat 

pemberdayaan lansia di Kab.Wajo, yaitu dengan menampilkan identitas watak 

dan perilaku, yang dapat dilihat dari beberapa aspek yang muncul seperti 

memaknai proses akulturasi budaya yang relevan. Dalam menanggapi 

permasalahan tersebut, seorang arsitek dapat membantu melalui desain 

rancangannya, dengan pendekatan Arsitektur Perilaku yaitu pendekatan 

desain melalui kebiasaan dan kebutuhan para lansia itu sendiri baik dari segi 

sosial, budaya, ekonomi, fisik maupun psikis.  

Menurut Manguwijaya Y.B (1988), perilaku arsitektur yang manusiawi 

yaitu mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang 

ditangkap dari berbagai macam perilaku baik itu perilaku pencipta, pengamat, 

dan juga perilaku alam sekitarnya. Sehingga, muncul suatu gagasan untuk 

merancang sebuah “Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo dengan 

Pendekatan Arsitektur Perilaku” di mana para lansia dapat berkegiatan 

dengan luas dan mampu mengembangkan kreatifitas pada masa tua sehingga  

tetap memberi energi yang positif terhadap kaum lansia yang ada diseluruh 

indonesia. 

Oleh karena itu berdasarkan perihal diatas maka dapat disimpulkan 

bahwasanya dalam mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia seorang arsitek 

dapat memahami perilaku maupun pendekatan yang sesuai dengan pola 

perilaku kegiatan lansia dan dapat memberikan energi semangat baru Lansia 

yang ada di Kabupaten Wajo dengan adanya pusat pemberdayaan lansia, maka 

dari itu dapat mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai 
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kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan 

hidupnya, dengan menggunakan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan 

porsinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat di uraikan bagaimana 

mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo yang sesuai 

dengan konsep arsitektur perilaku. 

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan 

1. Tujuan Pembahasan 

Untuk menyusun atau  mendesain Pusat Pemberdayaan Lansia di 

Kabupaten Wajo yang sesuai dengan konsep pendekatan Arsitektur 

Perilaku. 

2. Sasaran Pembahasan 

Sasaran pembahasan membangun Pusat Pemberdayaan Lansia di 

Kabupaten Wajo dengan pendekatan Arsitektur Perilaku. Sebagai pusat 

kreatifitas lansia dan pola hidup sehat. Teori-teori arsitektur Perilaku 

dalam konsep Pusat Pemberdayaan Lansia meliputi: 

a. Pengolahan Kawasan 

1) Tata Guna Lahan (Land Use) 

2) Bentuk dan Massa Bangunan (Building From and Massing) 

3) Ruang Terbuka Publik (Open Space) 

4) Aktivitas Pendukung (Activity Support) 

b. Pemprograman Ruang 

Pada pemprograman ruang yang akan diimplementasikan kedalam 

desain adalah: 

1) Kegiatan Pelaku 

2) Kebutuhan ruang 

3) Besaran ruang 

4) Hubungan Ruang 

c. Pengolahan Bentuk 
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d. Pendukung dan Kelengkapan Kawasan 

e. Aplikasi Pendekatan Perancangan Arsitektur Perilaku 

f. Maket Model Kawasan 

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan 

1. Lingkup 

 Lingkup pembahasan dibatasi pada aspek-aspek arsitektural sesuai 

dengan penekanan masalah dibidang perilaku. Secara sistematis, 

perancangan desain berdasarkan perilaku, digabungkan dalam tiga poin 

utama, yaitu pelaku, pola dan aktifitas. 

2. Batasan pembahasan 

a. Perencanaan bangunan Pusat Pemberdayaan Lansia diperuntukan 

kepada       para lansia yang berusia 65 tahun ke atas. 

b. Prediksi untuk 10 tahun ke depan yaitu sebagai dasar pertimbangan 

penggunaan struktur dan material bangunan. 

c. Melakukan perencanaan bangunan sesuai dengan standar khusus 

kebutuhan para lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku yang 

berfokus pada penggunaan warna dan material yang mencangkup 

tentang fasilitas dan sarana penunjang. 

E. Metode Pembahasan 

Adapun Metode pengumpulan data yang diterapkan, yaitu: 

1. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Literatur 

Dilakukan untuk lebih mengenal dan perencanaan gedung. 

Kebutuhan-kebutuhan akan berbagai kepentingan didalamnya dan 

faktor-faktor pendukung lain yang berkaitan dengan judul untuk 

mendapatkan teori, spesifikasi, dan karakteristik serta aspek-aspek 

arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan. 

b. Studi Preseden 

Pada tahap ini, penulis mengambil studi preseden melalui internet 

tantang Perancangan Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo 
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dengan pendekatan Arsitektur Perilaku, di Indonesia dan di luar negeri, 

yang dibagi menjadi: 

a. Studi preseden sesuai dengan judul. 

b. Studi preseden sesui dengan pengaplikasian desain. 

c. Studi Lapangan Pada tahap ini, dilakukan survey lapangan untuk 

mengetahui dan mengamati serta mengumpulkan informasi 

mengenai potensi-potensi fisik sehingga dapat tersusun suatu 

perancangan. 

       2. Metode Analisis Data 

a. Metode analisis deskriptif yaitu mengolah data yang diperoleh dari 

hasil survey dan literature untuk menemukan gagasan awal desain 

berdasarkan kriteria kondisi tapak, ruang, pelaku yang sesuai 

dengan fungsi dan pendekatan yang digunakan.  

b. Metode sintesa terhadap hasil analisis berupa gagasan awal dalam 

bentuk konsep desain.  

c. Metode eksplorasi terhadap hasil konsep pendekatan desain dalam 

bentuk gambar desain berupa gambar kerja, 3D, Animasi, banner 

dan maket. 

F. Sistematika Penulisan 

 Bab I Pendahuluan 

Merupakan Gambaran secara garis besar dari pembahasan berupa latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan dan lingkup 

pembahasan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Merupakan Tahap studi pustaka yang mengarah pada gambaran umum 

tentang pengertian judul secara komprehensif dan segala kebijakan 

pemerintah yang berkaitan dengan Desain Pusat Pemberdayaan Lansia di 

Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku. 
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Bab III Tinjauan Khusus 

Merupakan Diskripsi lokasi dan tahapan analisa sebagai pendekatan 

acuan perancangan Arsitektur Merupakan tahapan sebagai pendekatan 

pengadaan atau perencanaan Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten 

Wajo dengan pendekatan arsitektur perilaku. Dimulai dari tinjaua namun 

Kab. Wajo sebagai lokasi proyek sampai pada analisa pendekatan program 

baik dari segi arsitektural maupun non arsitektural. 

Bab IV Konsep Desain 

Merupakan Konsep desain yang digunakan mengarah pada konsep 

perancangan Arsitektur. 

Bab V Transformasi Desain 

Merupakan menguraikan tentang eksplorasi dari konsep desain, 

gagasan dan pembahasan transformasi desain. 

Bab VI Hasil Desain 

Merupakan gambaran desain terukur yang melingkupi gambaran site 

plan, denah, tampak potongan dan menampilkan hasil bentuk teori dengan 

desain dalam bentuk perspektif tiga dimensi, maket, banner serta animasi. 
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BAB II  

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Definisi Judul 

Dalam judul acuan perancangan ini, yaitu “Pusat Pemberdayaan Lansia di 

Kabupaten Wajo dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” ada beberapa kata 

atau kalimat yang perlu dijelaskan lebih rinci agar melalui judul tersebut dapat 

dipahami dan diperjelas maksud dan tujuan perancangannya. 

1. Pusat Pemberdayaan Lansia  

Pada kalimat “Pusat Pemberdayaaan” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), kata pusat berarti pangkal atau yang menjadi pumpuan 

(berbagai-bagai urusan, hal, dsb). Pranarka dan Moelyarto dalam 

(Priyono,1996:57) menyebutkan, dalam melakukan pemberdayaan 

(empowerment) terlebih dahulu perlu dipahami dua hal, yaitu power dan 

empowerment. Power adalah bagaikan bangunan dasar, sedangkan 

empowerment adalah bagaikan bangunan diatasnya. Dengan demikian, 

empowerment perlu dilandasi dengan power. Dalam pemberdayaan 

penduduk usia lanjut diibaratkan merupakan power yang dijadikan dasar 

permberdayaan. 

Menurut UU No. 13 Tahun 1998, lansia adalah seseorang yang mencapai 

usia 60 tahun ke atas. Laslett (Caselli dan Lopez, 1996 dalam Suardiman 

2011:1), menyatakan bahwa menjadi tua (aging) merupakan proses 

perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami pada semua 

tingkatan umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (old age) adalah istilah 

untuk tahap akhir dari penuaan tersebut. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat pemberdayaan 

lansia yaitu tempat atau wadah seseorang yang telah mencapai usia 60 

tahun ke atas untuk mengembangkan potensi individu maupun kolektif 

penduduk, sehingga para lansia dapat meningkatkan kemampuan dalam 

berbagai aktifitas, baik sosial, ekonomi, maupun politis. 
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2. Arsitektur Perilaku  

Pada kalimat “Arsitektur Perilaku” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), kata arsitektur mempunyai arti bangunan, dan gaya bangunan. 

Sementara dari kata dasarnya, kata perilaku memiliki arti perbuatan, 

kelakuan, cara menjalankan dan berbuat. Kata perilaku  menunjakkan 

manusia dalam aksinya , berkaitan dengan semua aktifitas secara fisik, 

berupa interaksi manusia dengan lingkungan fisiknya.  

Dari pengertian di atas, maka secara umum arsitektur perilaku dapat 

diartikan sebagai seni bangunan atau gaya bangunan yang sesuai dengan 

perbuatan atau kelakuan pengguna bangunan tersebut. 

3. Kabupaten Wajo 

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di bagian tengah 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 250 km dari Makassar 

ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan 

terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara 3° 39° – 4° 16° LS 

dan 119° 53°-120° 27 BT. Dengan luas wilayahnya adalah 2.506,19 Km2 

atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian penggunaan 

lahan terdiri dari lahan sawah 86.297 Ha (34,43%) dan lahan kering 

164.322 Ha (65,57%), (bps.wajo 2021). 

Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pusat 

pemberdayaan lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku di Kabupaten 

Wajo adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk memberdayakan lansia 

yang terkait dengan hubungan antara perilaku atau tingkah laku manusia 

dengan lingkungannya dengan pendekatan arsitektur perilaku yang 

berfokus pada penggunaan warna dan material yang mencangkup tentang 

fasilitas dan saran penunjang. 

B. Studi Literature 

1. Tinjauan Pusat Pemberdayaan Lansia  

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN), setiap lansia mengalami proses menua, yaitu proses alami yang 
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mengubah orang dewasa yang sehat menjadi lemah secara perlahan dengan 

berkurangnya fungsi organ tubuh secara normal dan mengakibatkan 

adanya peningkatan kerentanan. 

Salah satu masalah yang ditimbulkan oleh tingginya angka usia lanjut 

adalah tingginya penduduk yang tidak produktif lagi. Usia lanjut sering 

dipandang sebagai beban keluarga. Pada dasarnya usia lanjut tidak mau 

menjadi beban keluarga atau orang lain, meskipun keluarga itu anak 

cucunya sendiri.  

Pemberdayaan penduduk usia lanjut mengacu pada upaya 

pengembangan daya (potensi) individu maupun kolektif penduduk usia 

lanjut sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

berbagai aktifitas, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Untuk kondisi 

tersebut perlu ada intervensi atau stimulus yang berasal dari luar. Sebab 

keinginan penduduk usia lanjut untuk berkembang tidak lepas dari 

kemampuan individu yang ditentukan oleh tingkat pendidikan dan 

keterampilan, lingkungan serta konteks budaya. 

Pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan kemampuan 

untuk tetap aktif dalam aktifitas produktif merupakan salah satu antisipasi 

agar mereka dapat mengurangi ketergantungan aktual terhadap anggota 

rumah tangga yang lain. Dengan demikian proses pemberdayaan penduduk 

usia lanjut perlu diarahkan pada upaya mendorong ke arah kemandirian 

mereka. 

Perubahan sikap tingkah laku dan status menurut Sumodiningrat (1996) 

untuk mencapai keberdayaan dapat diupayakan dengan : 

1. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensinya 

berkembang. 

2. Memperkuat potensi yang telah dimiliki. 

3. Melindungi dan mencegah yang lemah menjadi lemah. 

4. Melalui latihan praktek secara langsung melalui proses belajar. 
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Lanjut usia menjadi tua merupakan proses alami yang dialami oleh 

semua makhluk. Pada manusia proses tersebut ditandai oleh menurunnya 

beberapa aspek, terutama aspek physiologis, psikis dan fungsi-fungsi sensor 

motorik (Husodo, 1991), sedangkan aspek lainnya yang dipengaruhi oleh 

pengalaman malah justru meningkat (Munandar, 1989). 

Dalam hal ini dikenal dua teori yang menerangkan manusia dengan 

kegiatannya yaitu teori disangegement dan teori activity (Suardiman, 1995). 

Teori yang pertama mengatakan bahwa semakin tinggi usia manusia akan 

diikuti secara berangsur-angsur oleh semakin mundurnya interaksi sosial, 

fisik dan emosi dengan kehidupan di dunia, sedangkan dengan teori yang 

kedua mengatakan bahwa semakin tua akan semakin memelihara 

hubungan fisik, sosial dan emosionalnya. 

Adanya kegiatan bagi usia lanjut apalagi yang bersifat produktif juga 

membawa implikasi sosial tidak saja bagi usia lanjut sendiri, keluarga, tetap 

juga pada masyarakat. Oleh karenanya upaya memberdayakan usia lanjut 

untuk mandiri merupakan upaya yang perlu dilakukan secara terus-

menerus. 

2. Tinjauan pendekatan Arsitektur Perilaku 

Arsitektur perilaku merupakan arsitektur yang menerapkan 

pertimbangan-pertimbangan perilaku dalam perancangan. Arsitektur 

perilaku adalah arsitektur yang membahas tentang hubungan antara 

tingkah laku manusia dengan lingkungannya. Hal ini tentunya tidak 

terlepas dari pembahasan psikologis yang secara umum didefinisikan 

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dengan 

lingkungannya. 

Arsitektur Perilaku juga diartikan sebagai adanya suatu keterkaitan 

antara hubungan manusia dengan lingkungannya serta perilakunya yang 

juga merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling 

mempengaruhi. Manusia merupakan pusat lingkungan dan sekaligus 
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menjadi bagian dari lingkungan. Lingkungan bukan hanya menjadi wadah 

manusia beraktivitas, melainkan juga menjadi bagian integral dari pola 

perilaku manusia. Keterkaitan antara manusia dan lingkungannya tidak 

berlaku hanya kepada perilaku orang dewasa namun juga berlaku kepada 

anak-anak (Ariska, 2019). 

2.1 Variabel-variabel perilaku 

Variabel-variabel yang berpengaruh terhadap perilaku manusia 

(Setiawan, 1995), antara lain :  

a. Ukuran dan Bentuk Ruang 

Harus disesuaikan dengan fungsi yang akan diwadahi, ukuran yang 

terlalu besar atau kecil akan mempengaruhi psikologis pemakainya.  

b. Perabot dan Penataan 

Bentuk penataan perabot harus disesuaikan dengan sifat dari 

kegiatan yang ada pada ruang tersebut. Penataan yang simetris 

memberi kesan kaku dan resmi. Sedangkan penataan yang asimetris 

lebih berkesan dinamis dan kurang resmi.  

c. Suara, Temperatur dan Pencahayaan 

Suara dapat diukur dengan decibel yang akan berpengaruh buruk bila 

terlalu keras. Demikian pula dengan temperature dan pencahayaan 

yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang. 

d. Warna 

Memiliki peranan penting dalam mewujudkan suasana ruang, 

pengaruh warna tidak hanya menimbulkan suasana panas atau dingin, 

tetapi warna juga dapat mempengaruhi kualitas ruang tersebut. 

Berikut merupakan pengelompokan warna berdasarkan sifatnya :  

1) Warna netral, adalah warna-warna yang tidak lagi memiliki   

kemurnian warna, bukan merupakan warna primer maupun 

skunder. Warna ini merupakan campuran ketiga komponen warna 

sekaligus, tetapi tidak dalam komposisi yang sama. 
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2) Warna kontras, adalah warna yang memiliki kesan berlawanan 

satu dengan lainnya. Warna kontras dapat didapatkan dari warna 

yang berseberangan (memotong titik tengah segitiga) dan terdiri 

warna primer dan skunder. 

3) Warna panas, adalah kelompok warna yang berada dalam 

setengah lingkaran didalam lingkaran warna mulai dari merah 

hingga kuning. Warna ini terjadi simbol perasaan riang, semangat, 

marah dan lain sebagainya. Warna panas mengesankan jarak yang 

dekat. 

4) Warna dingin, adalah kelompok warna yang berada dalam 

setengah lingkaran di dalam lingkaran warna mulai dari hijau 

hingga ungu. Warna ini menjadi simbol kelembutan, sejuk, 

kenyamanan, dan lain sebagainya. Warna sejuk mengesankan jarak 

yang jauh. 

Tabel II. 1 Warna dan Kesan 

Warna Kesan 

Merah Muda  Feminim, lembut, lunak, cantik, romantis 

Merah  Energik, panas, dinamis, aktif, musim panas 

Krem  Lembut, klasik, hangat, manis, ekslusif-netral 

Orange  Riang, popular, bersemangat, keras-terang 

Kuning Muda  Muda, gembira, cerah, hangat, lembut, manis 

Kuning  Hangat, menarik, gembira, pergantian musim 

Hijau Muda  Segar, gembira, ceria musim semi, 

pertumbuhan 

Hijau  Klasik, sejuk, keduniawian, ekslusif, terang 

Biru Muda  Tenang, bersih, lembut, pintar, relaks 

Biru  Klasik, kuat, percaya diri-tenang, profesional 

Ungu Muda  Klasik, tenang, lembut-pintar, relaks 

Ungu  Manis, cantik, eksotis, hangat, lembut, tropis 

Putih  Terang murni, bersih, suci-klasik, kemilau-

duka 

Hitam  Dramatis, klasik, elegan, mistis, duka 
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Abu-abu  Stabil, konsentrasi, tidak komunikatif, 

percaya 

Emas  Energik, perkasa, dinamis-aktif, musim panas 

 ( Sumber : Energi Colour Therapy, 2005 ) 

2.2 Kriteria – kriteria yang ditinjau dari aspek keselamatan : 

a. Pengerakan  

Penurunan fisik pada lansia menyebabkan lansia rentan akan masalah 

kecelakaan kecil yang mungkin terjadi saat beraktivitas dan dapat 

berakibat fatal bagi lansia. Untuk menunjang keselamatan lansia maka 

ditinjau dari pergerakan lansia sebagai berikut:  

1. Sirkulasi  

Sirkulasi bebas hambatan misalnya dengan tidak adanya elemen 

struktural atau kolom yang menonjol pada jalur sirkulasi dan kursi 

untuk duduk sebaiknya mundur agar sirkulasi bersih. Selain itu, 

sudut luar pada sirkulasi sebaiknya tidak tajam atau siku, selain 

untuk memudahkan lansia yang menggunakan kursi roda untuk 

berputar saat beraktivitas, juga menghindari terbentur ketika lansia 

melewatinya. Sudut pada perabotan yang digunakan juga sebaiknya 

melengkung agar lansia tidak mudah terbentur ketika beraktivitas.  

2. Material  

Lansia mengalami penurunan keseimbangan sehingga mudah 

jatuh saat berjalan. Material lantai yang digunakan agar aman untuk 

lansia adalah material dengan tekstur kasar namun masih halus 

sehingga tidak licin, misalnya penggunaan material vinyl untuk 

lantai. Untuk ramp digunakan material lantai yang agak merekat 

seperti karet agar tidak licin pada saat berjalan di ramp. 

3. Pelengkap keselamatan  

Hal yang paling diperlukan untuk melengkapi pergerakan lansia 

adalah tersedianya handrail pada jalur sirkulasi dan area basah 

seperti kamar mandi. Selain itu sirkulasi relatif datar, apabila 

memungkinkan terdapat perbedaan lantai maka digunakan ramp 
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dengan kelandaian 5-7º dengan tersedianya tempat perhentian 

setiap 6 m. Pertimbangan ini dikarenakan pergerakan lansia yang 

perlu pegangan untuk menopang tubuhnya agar tidak mudah 

terpeleset dan gerak lansia 

b. Penglihatan lansia  

Penglihatan lansia dapat di pengaruhi oleh warna,warna selain 

memberikan efek psikologis, juga dapat memberikan informasi 

terhadap lingkungan sekitarnya. Karena mata lansia mengalami 

perubahan dan lebih sensitif terhadap warna, cahaya, dan jarak, maka 

warna-warna yang kontras dapat membantu lansia memudahkan 

mendapat informasi terhadap lingkungannya. Misalnya pemberian 

warna mencolok pada handrail yang sangat berbeda dengan warna 

dindingnya atau pada sisi sirkulasi diberi garis warna mencolok agar 

terlihat jelas jarak dan batas sirkulasinya.  

c. Taxtile  

Ketika menyentuh suatu objek, tidak hanya persepsi sentuhan yang 

dirasakan, tetapi dari sentuhan tersebut dapat mempersepsikan kasar, 

halus, bentuk dan proporsi suatu benda (haptic). Dengan material yang 

berbeda pada ujung handrail atau area rawan dapat membantu lansia 

mempersepsikan lingkungannya. 

2.3 Kriteria – kriteria yang ditinjau dari aspek kenyamanan : 

a. Pergerakan  

Penurunan fisik pada lansia tidak hanya mempengaruhi keselamatan, 

tetapi juga mempengaruhi kenyamanan lansia saat bergerak. Hal 

tersebut ditinjau sebagai berikut:  

1. Jarak antar ruang  

Jarak antar ruang yang sering digunakan sehari-hari sebaiknya 

saling berdekatan dan tidak lebih dari 40 meter. Jika memungkinkan 

adanya ruang dengan jarak yang lumayan jauh disarankan adanya 
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tempat untuk beristirahat dalam perjalanan sepanjang koridor atau 

jalur sirkulasi. 

2. Sirkulasi  

Sirkulasi sangat penting dalam merancang pusat pemberdayaan 

lansia. Sirkulasi yang baik untuk lansia adalah sirkulasi yang bebas 

hambatan terutama untuk lansia yang telah menggunakan alat bantu 

berjalan seperti kursi roda dan tongkat. Dimensi alat bantu berjalan 

lansia yang paling besar adalah kursi roda dengan lebar 63 cm, 

panjang 107,5 cm dan tinggi 96,5 cm menjadi patokan dalam 

merancang sirkulasi. Dan ukuran sebaiknya sesuai untuk sirkulasi 

koridor bagi lansia adalah dapat dilalui oleh dua buah kursi roda 

secara bersamaan.  

3. Kepadatan penghuni ruang  

Luas ruang yang nyaman untuk disable atau lansia yang 

menggunakan kursi roda adalah 7m 2 /orang atau 12 m 2 untuk dua 

orang (Neufert). Dengan sirkulasi minimal 1,52 m (gerak kursi roda 

hingga dapat berputar) akan memberikan kenyamanan gerak bagi 

lansia beraktivitas. Hal ini agar lansia yang menggunakan kursi roda 

dapat bergerak dengan leluasa dan nyaman di dalam ruangan.  

b. Kelompok sosial  

1. Pola penataan ruang  

Penataan ruang dapat mempengaruhi perilaku dan kenyamanan 

lansia dalam beraktivitas. Karena lansia senang untuk berinteraksi 

dengan sesama teman sebayanya, maka pola ruang yang 

komunikatif dapat memberikan perilaku untuk dapat saling 

berinteraksi dengan penghuni lainnya. Ada beberapa pola 

komunikatif di antaranya adalah pola ruang yang memusat dan pola 

ruang yang radial.  
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2. Privasi (ruang personal dan teritorial)  

Pada teori psikologi arsitektur bahwa seseorang memiliki privasi 

yang mempengaruhi tingkat kenyamanan seseorang. Tidak 

terkecuali untuk lansia, lansia juga memerlukan privasi. Dengan 

pengaturan posisi perabotan dapat memberikan area teritorial dan 

personal bagi masing-masing penghuninya. Misalnya diletakkan 

meja di tengah-tengah antara tempat tidur yang satu dengan yang 

lain untuk membatasi area personal sehingga lansia lebih nyaman. 

Lansia cenderung bersosialisasi secara berkelompok sehingga 

dibutuhkan ruang bersama pada tiap beberapa unit kamar. Dan 

untuk mencegah area publik berbatasan langsung dengan kamar 

tidur maka dipisahkan dengan ruang bersama. Ruang bersama dapat 

menjadi tempat berkumpul dengan lansia lainnya dalam area 

tersebut.  

c. Penglihatan lansia  

Warna dapat memberikan efek psikologis bagi penghuni ruangnya. 

Dari hasil kuisoner yang dilakukan pada penelitian ini, lansia cenderung 

memilih warna-warna yang ringan. Warna yang terlalu terang dapat 

memberikan efek yang tidak nyaman bagi mata lansia. Dan penghuni 

lainnya, dapat ke area publik yaitu taman yang dapat diletakkan di 

tengah-tengah area bangunan. berdasarkan studi literatur bahwa warna-

warna hangat dapat memberikan efek psikologis yang nyaman dan 

tenang sehingga warna- warna yang cocok untuk lansia adalah warna-

warna ringan dan hangat. Selain itu warna-warna ringan dapat 

memberikan efek luas dan kelegaan pada ruang.  

d. Pencahayaan  

i. Pencahayaan alami  

Pencahayaan untuk lansia sebaiknya merata (pencahayaan tidak 

terlalu terang juga tidak terlalu gelap) untuk menghindari kesilauan 

karena mata lansia telah mengalami pengurangan dalam menyaring 
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cahaya yang masuk ke retina. Bukaan jendela dapat dengan kisi- kisi 

kayu ataupun jendela biasa asalkan cahaya yang masuk ke ruangan 

merata. Pencahayaan alami sebaiknya dimaksimalkan untuk 

menghemat energi. 

Pencahayaan dari bukaan sebaiknya lebih dari satu sisi sehingga 

cahaya yang masuk kek ruangan lebih merata. Pencahayaan alami 

juga sebaiknya pencahayaan yang tidak langsung sehingga cahaya 

yang masuk ke ruangan lembut dan tidak menyebabkan glare atau 

silau untuk mata lansia yang telah mengalami penurunan dalam 

mentranspantasi cahaya yang masuk ke mata.  

ii. Pencahayaan buatan  

Pencahayaan untuk lansia saat beraktivitas sebaiknya 50% lebih 

besar dibandingkan untuk manusia yang masih muda yaitu sekitar 

300 lux dan menurut observasi, pencahayaan di kamar tidur tidak 

melebihi 50 lux karena lansia cenderung untuk tidur ketika masuk ke 

kamar dan lansia tidur cenderung menggunakan lampu, selain itu 

lebih aman daripada mematikan lampu karena resiko tersenggol 

perabotan lebih besar. 

e. Kondisi udara (termal)  

1. Suhu udara, kelembaban dan kecepatan angin  

Walaupun lansia kurang peka terhadap perbedaan suhu, rasa, dan 

bau, namun lansia tidak tahan dengan suhu yang terlalu panas atau 

terlalu dingin. Di negara tropis suhu memang cenderung hangat. 

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa beberapa kondisi udara 

dengan temperatur, kelembaban udara, dan kecepatan udara 

berbeda dapat memberikan kenyamanan termal yang dirasakan 

sama. Oleh sebab itu, sebaiknya memaksimalkan penghawaan alami 

di daerah tropis sangat baik karena dapat mempengaruhi aliran 

udara yang masuk ke ruangan. Dengan bukaan, landscape dan 

orientasi dengan suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin.  
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Di negara tropis suhu memang cenderung hangat. Beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwa beberapa kondisi udara dengan 

temperatur, kelembaban udara, dan kecepatan udara berbeda dapat 

memberikan kenyamanan termal yang dirasakan sama. Oleh sebab 

itu, sebaiknya memaksimalkan penghawaan alami di daerah tropis 

sangat baik karena dapat mempengaruhi aliran udara yang masuk ke 

ruangan. Dengan bukaan, landscape dan orientasi bangunan yang 

menunjang, dapat membantu menurunkan suhu di dalam ruangan 

tersebut.  

Penghawaan yang baik adalah penghawaan alami dimana udara 

di dalam suatu ruang terus berganti dengan udara luar. Dalam 

arsitektural, penghawaan yang baik adalah memiliki bukaan jendela 

minimal 20% ruang dan ventilasi minimal 5% dari luas ruangan 

(SNI). Bukaan yang menyilang juga dapat memaksimalkan pola aliran 

udara dalam suatu ruangan dan menurunkan suhu ruangan.  

2. Penciuman (bau)  

Bau dapat memberikan “rasa” dalam arsitektur. Untuk 

memberikan kesan asri dapat dengan memberikan aroma tanaman. 

Misalnya aroma tanaman lemon terbukti selain harum juga dapat 

berfungsi sebagai antibakteri di dalam ruangan. Aroma lavender 

dapat membantu menurunkan insomnia dan mual. Dari hasil 

penelitian sebuah universitas di Australia juga menemukan aroma 

potongan rumput dapat meredakan stres karena potongan rumput 

melepaskan zat kimia yang mampu mencegah penurunan mental di 

usia tua serta memberikan rasa gembira dan rileks. Aroma rumput 

dapat bekerja langsung pada otak khususnya yang berkaitan dengan 

emosi dan memori dimana area tersebut yang mengontrol pelepasan 

hormon stres.  
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f. Pendengaran pada lansia  

1. Pola layout perabot  

Penurunan pendengaran pada lansia mempengaruhi jarak yang 

digunakan untuk berkomunikasi. Penyusunan jarak dan orientasi 

kursi dapat membantu lansia berinteraksi dengan penghuni lainnya. 

Posisi perabotan sebaiknya memusat atau radial dengan jarak yang 

cukup dekat atau antara 0,45-1,2 m agar lansia yang mengalami 

penurunan pendengaran dapat saling berinteraksi dengan nyaman. 

Selain itu, suara atau bunyi dapat memberikan efek positif. Lansia 

cenderung menyukai ketenangan dan lingkungan yang asri sebagai 

penunjang. Dengan suara-suara air mengalir dan suara kicauan 

burung dapat memberikan suasana asri secara psikologis bagi yang 

mendengarkannya . 

Dalam arsitektur perilaku, manusia dan kegiatannya serta fungsi 

bangunan menjadi pertimbangan utama sebagai dasar 

perancangannya. Perilaku dan bangunan saling berhubungan dan 

saling mempengaruhi, karena secara psikologis,  bangunan   dengan  

pengaturan   yang  baik   akan  menghasilkan perilaku  yang baik  

demikian pula  sebaliknya.  

Sebuah bangunan seharusnya dapat menampung bahkan 

mengantisipasi perilaku pemakaiannya serta fleksibel dengan segala 

kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Oleh karena itu, beberapa 

elemen yang perlu diperhatikan adalah : 

1. Aktivitas kegiatan dalam bangunan. 

2. Derajat fleksibilitas yang disarankan dari tiap aktivitas.  

3. “The House Rules” atau peraturan yang ada dalam bangunan yang 

berlaku atau tidak berlaku.  

4. Latar belakang dan tujuan pemakai bangunan. 

Dalam konteks desain arsitektur perilaku berbicara mengenai 

faktor-faktor dalam kehidupan manusia antara lain: ekspresi secara 
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personal, jumlah pelaku kegiatan, sirkulasi, keamanan, frekuensi 

kegiatan, gaya hidup, skala, proporsi, kebutuhan, kepuasan, 

kenyamanan, fleksibilitas, tujuan, fungsi, perubahan, dan masih 

banyak lagi. Karena suatu bentuk evaluasi dari kesuksesan ataupun 

kegagalan dalam arsitektur adalah bagaimana tingkat kepuasan dari 

manusia sebagai pelaku atau pengguna bangunan tersebut. 

Haryadi dkk (2010:16) mengatakan bahwa pendekatan perilaku 

menekankan keterkaitan dialektik antara ruang dengan manusia 

dan masyarakat yang memanfaatkan atau menghuni ruang tersebut. 

Pendekatan ini menekankan perlunya memahami perilaku manusia 

atau masyarakat yang berbeda-beda di setiap daerah dalam 

memanfaatkan ruang. Ruang dalam pendekatan ini dilihat 

mempunyai arti dan nilai yang plural dan berbeda, tergantung 

tingkat apresiasi dan kognisi individu-individu yang menggunakan 

ruang tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II. 1 Akibat perilaku pengguna 

 

 Beragam contoh yang ada di sekitar kita memperlihatkan 

bagaimana akibat dari desain yang kurang memperhatikan perilaku 

para penggunanya. Misalnya, meningkatnya biaya pemeliharaan 

rusaknya fasilitas atau bahkan mubazirnya fasilitas karena tidak 

digunakan seperti yang diprediksikan oleh arsitek dalam 

(Sumber: Laurens 2004) 
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perancangannya hal ini terjadi karena persepsi pengguna kurang 

diperhatikan dalam proses perancangan. Untuk itu, kita perlu 

memahami kebutuhan dasar manusia dan bagaimana hubungan 

antara desain arsitektur dan perilaku manusia. 

Arsitek yang berasal dari lingkungan budaya yang berbeda 

dengan kliennya atau karena lingkungan pendidikan yang 

dialaminya, mungkin mempunyai preferensi yang berbeda dari klien 

nya. Dalam hal ini proses akulturasi baik bagi arsitek maupun calon 

penggunanya, dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah desain 

dalam (Lawrens 2004: 11). 

Menurut Fischer (1984), sampai saat ini pengaruh desain 

arsitektur terhadap perilaku sering kali masih dipandang kecil. 

Meskipun direncanakan secara umum rancangan suatu kota dan 

bangunan-bangunannya jarang sekali mempertimbangkan 

bagaimana kota dan bangunan tersebut dapat mempengaruhi 

perilaku dan kualitas kehidupan manusia penggunaannya. 

Sebaliknya pertimbangan estetis mendapatkan tempat puncak di 

mata para perancang atau arsitek. Sehubung dengan adanya 

hubungan mempengaruhi dan atau dipengaruhi antara manusia dan 

lingkungan fisiknya maka dapat, empat pandangan berhubungan 

dengan seberapa luas pengaruh desain arsitektur terhadap perilaku 

manusia sebagai penggunanya, yaitu : 

a. Pendekatan Kehendak Bebas (Free-will Approach), pendekatan 

ini secara ekstrim berpendapat bahwa lingkungan tidak memiliki 

dampak apapun terhadap perilaku. Lebih lanjut diperjelas bahwa 

manusia semenjak memiliki pembatas-pembatas yang kuat 

sebagai makhluk biologi, maka semenjak itu pula keadaan ini 

tidak dapat dipertahankan lagi (Lang, 1984) 

b. Determinisme Arsitektur (Architectural Determinism), salah satu 

konsep awal tentang pengaruh arsitektur terhadap perilaku 
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adalah determinisme arsitektur. Istilah ini terkadang disebut 

sebagai determinisme fisik (phsycal determinism) atau 

determinisme lingkungan (environmental determinism) (Lang, 

1987). 

c. Kemungkinan Lingkungan (Enviromental Possiblism), perspektif 

yang lain tentang pengaruh perilaku di dalam lingkungan binaan 

(built environment) telah berkembang sebagai reaksi terhadap 

determinisme arsitektur, daripada mengasumsikan bahwa 

lingkungan sepenuhnya menentukan perilaku (seperti dalam 

determinisme). Menurut konsep ini hasil perilaku yang kita pilih 

ditentukan oleh lingkungan dan pilihan yang kita buat (Fisher, 

1978)  

d. Probabilisme (Enviromental Probabilism), diantara posisi para 

determinis dan posibilis dalam arsitektur dan perilaku, terdapat 

pula orientasi yang lain yaitu probabilisme lingkungan. Sementara 

determinisme berasumsi bahwa lingkungan menentukan perilaku 

secara mutlak dan kemungkinan lingkungan memberikan peran 

yang besar pada pilihan individual sehingga sulit membuat 

prediksi tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku, 

probabilisme merupakan sebuah kompromi.  

Konsep ini berasumsi bahwa organisme dapat memilih variasi 

respon pada berbagai situasi lingkungan dan pada saat itu muncul 

pula probabilitas yang berkaitan dengan contoh-contoh kasus desain 

dengan perilakunya yang spesifik. Probabilitas ini merefleksikan 

pengaruh faktor-faktor non-arsitektural, seperti halnya pengaruh 

desain dan perilaku. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

berdasarkan pengetahuan kita tentang manusia dan lingkungan 

tertentu di mana mereka berada, suatu perilaku tertentu di mana 

mereka berada, suatu perilaku tertentu lebih besar kemungkinannya 

muncul dibanding perilaku lainnya.  
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Sebuah contoh sederhana yang dapat mengilustrasikan 

probabilisme lingkungan ini yaitu, jika diasumsikan bahwa yang 

berada di dalam ruangan kelas yang sangat besar dengan beberapa 

orang lain di dalamnya. Pada kondisi seperti ini kecil kemungkinannya 

terjadi diskusi untuk dilakukan. Setelah mempelajari segala sesuatu 

tentang ruang kelas, seperti memutuskan untuk merubah pengaturan 

meja dan kursi, jika tempat duduk ditata melingkar, orang yang akan 

berbicara lebih banyak. Dengan demikian, kemungkinan besar orang 

akan bicara jika ruang kelas ditata sedemikian, hal ini akan membantu 

menciptakan suasana yang mendukung diskusi.  

Menurut Lang dkk (1974) kontribusi potensial dan ilmu-ilmu 

perilaku (seperti sosiologi, psikologi dan antropologi) terhadap 

arsitektur dapat dijelaskan pada gambar berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menurut Altman dalam (Moore, 1994), sebuah model yang 

berguna untuk melihat informasi antara lingkungan dan perilaku yang 

tersedia, pertama kali diusulkan oleh psikolog arsitektur Irwin Atman 

yang memuat tiga komponen pokok yaitu fenomena lingkungan-

perilaku, kelompok pemakai dan seting. 

Fenomena lingkungan-perilaku, masing-masing dari fenomena ini 

merupakan aspek perilaku manusia yang berbeda sehubungan dengan 

lingkungan fisik tap hari. Contoh yang umum adalah proxemic dan 
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(Sumber : Lang dkk, 1974) 
Gambar II. 2  Grafik/Bagan Hubungan Ilmu-Ilmu Perilaku dengan Arsitektur 
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privacy. Proxemic adalah jarak yang berbeda antarmanusia yang 

dianggap menyenangkan untuk melakukan interaksi sosial. Privacy 

adalah suatu mekanisme pengendalian antarpribadi yang mengukur 

dan mengatur interaksi dengan orang-orang lain. Faktor-faktor 

rancangan fisik mempengaruhi sejauh mana kita dapat 

mengendalikan interaksi antarpribadi dan mempertahankan 

keseimbangan antara keleluasaan pribadi (privacy) dan masyarakat 

(komunitas). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Kelompok Pemakai                  Kelompok Fenomena 

 

 

 

Kelompok pemakai yang berbeda mempunyai kebutuhan yang 

berbeda dan dipengaruhi dalam berbagai cara oleh sifat lingkungan. 

Banyak sekali informasi kini terdapat mengenai anak-anak dan 

lingkungan, kelompok etnis yang berbeda-beda dan kelompok-

kelompok pemakai khusus seperti mereka yang tak mampu belajar 

dan cacat jasmaniah. Pentingnya mempelajari faktor-faktor perilaku 

dari pendirian seorang pemakai ialah bahwa memberi kepada arsitek 

(Sumber : Moore dalam Snyder dan Catanese , 1994), diolah. 
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Gambar II. 3 Grafik/Bagan Ruang Lingkup Informasi Lingkungan-Perilaku 
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perbendaharaan pengalaman yang dapat diterapkan dalam setiap 

proyek perancangan yang melibatkan para pemakai tersebut. 

Seting, komponen terakhir dari model meliputi semua skala 

seting, mulai dari skala kamar sampai kepada agama, bangsa, dan 

dunia. Skala kamar terhadap bangunan dan terhadap kelompok 

bangunan penting sekali bagi arsitek. Skala bangunan terhadap kota 

adalah urusan perancang kota. Kelompok bangunan sehubungan 

dengan daerah menyibukkan terhadap bangunan dan terhadap 

kelompok bangunan penting sekali bagi arsitek.  

Perkembangan akhir-akhir ini dalam telaah-telaah perilaku, dan 

kriteria untuk tipe berbagai bangunan, umpamanya lingkungan 

kediaman untuk anak-anak, perumahan bagi mereka yang lebih tua, 

dan daerah-daerah kediaman dan ketetanggaan bagi berbagai 

kelompok sosial budaya. Ciri yang unik tentang orientasi in terhadap 

perhatian-perhatian perilaku dalam arsitektur adalah fokus holistik 

pada semua faktor perilaku, sosial, dan budaya yang harus 

diperhatikan dalam merancang tipe bangunan yang berbeda-beda. 

C. Hubungan Pemberdayaan Lansia Dengan Konsep Arsitektur Perilaku 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada pembahasan tinjauan 

pendekatan (arsitektur perilaku) secara sistematis, hal mengenai perilaku 

merupakan gabungan dari pelaku, pola dan aktivitas. Berikut akan dijelaskan 

lebih rinci tinjauan tiga hal tersebut terhadap pemberdayaan lansia 

1. Pelaku 

Pelaku: utama di sini adalah lansia. World Health Organization (WHO) 

mendefinisikan lanjut usia melalui tiga kategori yaitu. 

a. Kronologis, berkaitan dengan umur yang biasanya didefinisikan 

berusia 65 tahun ke atas. 

b. Perubahan peran sosial, berhubungan dengan perubahan status yaitu 

pensiunan atau posisi dalam bagan keluarga.  

c. Perubahan kemampuan. melihat perubahan dari karakter fisik. 
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Dalam Sabrina (2008:17) Coper dan Francis mengelompokkan lansia 

menjadi tiga bagian berdasarkan usia dengan penjelasan sebagai berikut 

semua kelompok lansia ini mengalami kemunduran dalam hal fisik dan 

psikologis, dengan tingkat kemunduran yang berbeda-beda tergantung dari 

pertambahan umur atau kondisi kesehatannya sekarang yang dipengaruhi 

oleh kesehatan di usia-usia sebelumnya. 

2. Pola 

Pola yang dimaksudkan di sini adalah pola kegiatan yang merupakan 

salah satu aspek perilaku mendukung terciptanya pusat pemberdayaan 

lansia agar nantinya kebutuhan pelaku utama dapat terpenuhi. Pola kegiatan 

tersebut dapat diketahui melalui pemaparan beberapa faktor yang 

dibutuhkan lansia di bawah ini :  

a. Faktor Sosial 

Sosialisasi lanjut usia mengalami kemunduran setelah terjadinya 

pemutusan hubungan kerja tahu tibanya sat pensiun. Teman-teman sekerja 

yang biasanya menjadi curahan segala masalah sudah tidak dapat dijumpai 

setiap hari. Lebih-lebih lagi ketika teman sebaya/sekampung sudah lebih 

dahulu meninggalkannya. Sosialisasi yang dapat dilakukan adalah dengan 

keluarga dan masyarakat yang relatif berusia muda (Suhartini, 2004). 

Partini (2010:105) mengatakan usia lanjut akan lebih menikmati 

waktunya dengan sebaya daripada dengan keluarganya, karena dengan 

sesama usia lanjut mereka lebih dapat berdiskusi dengan masalah-masalah 

yang mereka hadapi bersama, sehingga saling membantu memecahkan 

masala masing-masing. Misalnya mengenai pilihan tempat tinggal, dengan 

mengakomodasi harapan dan pilihan baik dari orang tua maupun anak 

sehingga ditemukan tempat tinggal yang mampu mengakomodasi secara 

harmonis berbagai harapan. 

Ada ilmu sosial tentang lansia (age stratification) yang memiliki teori 

sebagai berikut: setiap tingkatan usia mempunyai peran dan ekspektasi 
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berbeda. Sambil menanggapi setiap perubahan lingkungan, orang harus 

berubah menuju ke tingkat sia yang lebih lanjut. Bagi orang yang bekerja, 

ketika sudah berumur 60 tahun biasanya dia diwajibkan untuk pensiun. Ada 

orang yang menolak pensiun, ada orang yang menyambut baik pensiun. Ada 

orang yang tidak bahagia pada masa pensiun dan ada yang menikmati masa 

pensiun. 

b. Faktor Budaya 

Di Indonesia umumnya memasuki usia lanjut tidak perlu dirisaukan. 

Mereka cukup aman karena anak atau saudara-saudara yang lainnya masih 

merupakan jaminan yang baik bagi orang tuanya. 

Anak berkewajiban menyantuni orang tua yang sudah tidak dapat 

mengurus dirinya sendiri. Nilai ini masih berlaku, memang anak wajib 

memberikan kasih sayangnya kepada orang tua sebagaimana mereka 

dapatkan ketika mereka masih kecil. Para usia lanjut mempunyai peranan 

yang menonjol sebagai seorang yang "dituakan", bijak dan berpengalaman, 

pembuat keputusan, dan kaya pengetahuan. 

Para lansia sering berperan sebagai model bagi generasi muda, walaupun 

sebetulnya banyak di antaranya yang tidak mempunyai pendidikan formal.  

Yasa dalam Suhartini (2004:22) mengatakan bahwa pengalaman hidup 

lanjut usia merupakan pewaris nilai-nilai sosial budaya sehingga dapat 

menjadi panutan bagi kesinambungan kehidupan bermasyarakat dan 

berbudaya. Walaupun sangat sulit untuk mengukur berapa besar 

produktivitas budaya yang dimiliki orang lanjut usia, tetapi produktivitas 

tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para generasi penerus mereka. 

Salah satu produktivitas budaya yang dimiliki lanjut usia adalah sikap suka 

memberi. Memberi adalah suatu bentuk komunikasi manusia. Dengan 

hubungan itu manusia memberikan arti kepada dirinya, dan juga kepada 

sesamanya (Sumardjo,1997). 

Dasar perbuatan memberi adalah cinta kasih, perhatian, pengenalan, dan 

simpati terhadap sesama. Itu berarti seseorang peduli kepada orang lain dan 
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ingin menolong orang lain untuk mengembangkan dirinya. Lanjut usia dapat 

memberi kepada orang lain/generasi muda dalam wujud pengetahuan, 

pikiran, tenaga perbuatan, selain memberikan apa yang dimiliki,  

Sekarang bagaimana dengan lansia yang tinggal di Indonesia dan 

dikatakan masih kental dengan budaya timur. Bagi masyarakat timur ada 

pesan tak tertulis yang harus diingat bahwa Lansia harus dihormati karena 

pengetahuan dan pengalamannya. Lihatlah tokoh-tokoh yang ada di cerita 

Tiongkok maupun India, tokoh-tokoh itu merupakan tokoh berwibawa dan 

dianggap bijaksana dalam hidup bermasyarakat. 

Beberapa tokoh nasional di negara ini adalah tokoh yang berusia lansia 

namun memiliki figur yang kuat dalam masyarakat dan dianggap sebagai 

pemelihara kesatuan. 

c. Faktor Kesehatan 

Faktor kesehatan meliputi keadaan fisik dan keadaan psikis lanjut usia. 

Faktor kesehatan fisik meliputi kondisi fisik lanjut usia dan daya tahan fisik 

terhadap serangan penyakit. Faktor kesehatan psikis meliputi penyesuaian 

terhadap kondisi lanjut usia. 

1) Kesehatan Fisik 

Departemen Kesehatan RI (1998) menyatakan bahwa menjadi tua 

ditandai oleh kemunduran biologis yang terlihat dari gejala kemunduran 

fisik antara lain: 

1. Kulit mulai mengendur' pada wajah timbul keriput serta garis-garis 

yang menetap. 

2. Rambut mulai beruban dan menjadi putih. 

3. Gigi mulai tanggal. 

4. Penglihatan dan pendengaran mulai berkurang. 

5. Mudah lelah. 

6. Gerakan menjadi lamban dan kurang lincah, dan 

7. Kerampingan tubuh menghilang, terjadi timbunan lemak terutama 

di bagian perut dan pinggul. 
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   (Sumber : Partini, 2011 : 259) 

Partini (2010:36) mengatakan usia lanjut adalah suatu proses alami 

yang ditandai dengan penurunan fisik. Semua makhluk hidup di dunia 

memiliki siklus kehidupan yang diawali dari proses kelahiran, kemudian 

tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi 

semakin tua, menderita berbagai penyakit dan ketidakmampuan dan 

akhirnya meninggal dunia. Dengan demikian orang lanjut usia harus 

menyesuaikan diri kembali dengan ketidak berdayaannya. 

2) Kesehatan Psikis 

Dengan menurunnya berbagai kondisi dalam diri orang lanjut usia 

secara otomatis akan timbul kemunduran kemampuan psikis. Salah satu 

penyebab menurunnya kesehatan psikis adalah menurunnya 

pendengaran.  

Dengan menurunnya fungsi dan kemampuan pendengaran bagi orang 

lanjut usia maka banyak dari mereka yang gagal dalam menangkap isi 

pembicaraan orang lain sehingga mudah menimbulkan perasaan 

tersinggung, tidak dihargai dan kurang percaya diri (Suhartini,2004).  

Menurut Zainudin dalam Sudaryanto (2008), lebih lanjut dikatakan 

dengan adanya penurunan fungi kognitif dan psiko motorik pada diri orang 

lanjut usia maka akan timbul beberapa kepribadian lanjut usia sebagai 

berikut : 

a) Tipe kepribadian konstruktif, pada tipe ini tidak banyak 

mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. 

b) Tipe kepribadian mandiri, pada tipe ini ada kecenderungan 

mengalami post power syndrom, apabila pada masa lanjut usia 

Gambar II. 4. Kondisi Fisik Lansia 
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tidak diisi dengan kegiatan yang memberikan otonomi pada 

dirinya. 

c) Tipe kepribadian tergantung, pada tipe ini sangat dipengaruhi 

kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga harmonis 

maka pada masa lanjut usia tidak akan timbul gejolak. Akan 

tetapi jika pasangan hidup meninggal maka pasangan yang 

ditinggalkan akan menjadi merana apalagi jika terus terbawa 

arus kedukaan. 

d) Tipe kepribadian bermusuhan, pada tipe ini setelah memasuki 

masa lanjut usia tetap merasa tidak puas dengan 

kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak 

diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan 

kondisi ekonomi rusak. 

e) Tipe kepribadian kritik diri, tipe ini umumnya terlihat 

sengsara, karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain 

atau cenderung membuat susah dirinya. 

d. Faktor Ekonomi 

Menurut Hurlock dalam Partini (2011:11), menyatakan apabila 

pendapatan orang usia lanjut secara drastis berkurang maka minat untuk 

mencari uang tidak lagi berorientasi pada apa yang ingin dibeli dan untuk 

membayar simbol status yang biasa dilakukan pada kehidupan masa muda, 

tetapi untuk sekedar menjaga agar tetap mandiri. Hal yang dipikirkan yaitu 

bagaimana mereka dapat tinggal, di mana dan bagaimana mereka tidak 

tergantung pada saudaranya atau tidak tergantung pada bantuan orang lain.  

 

 

 

 

 

    (Sumber : Partini, 2011 : 259) 

Gambar II. 5. Gambaran Keadaan Perekonomian 
Lansia 
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Secara ekonomis, penduduk usia lanjut dapat diklasifikasikan kepada 

tingkat ketergantungan atau kemandirian mereka. Dalam kaitan ini 

penduduk usia lanjut dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu (i) 

kelompok lanjut usia yang sudah uzur, pikun (senile) yaitu para lansia yang 

sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (ii) 

kelompok lanjut usia yang produktif, yaitu para lansia yang mampu 

memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak tergantung pada pihak lain; (iii) 

kelompok lanjut usia yang miskin (destitute), yaitu termasuk para lansia 

yang secara relatif tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti 

pekerjaan atau pendapatan yang tidak dapat menunjang keberlangsungan 

kehidupannya (Wirakartakusumah, 1994). 

Kebutuhan ekonomi, bagi yang tidak memiliki pendapatan tetap, 

membutuhkan bantuan sumber keuangan. Terutama yang berasal dari 

kerabatnya. Secara ekonomi lanjut usia yang tidak potensial membutuhkan 

uang untuk biaya hidup. Bagi lanjut usia yang masih produktif membutuhkan 

keterampilan, dan bantuan modal usaha sebagai penguatan usahanya. 

3. Aktifitas 

Dari rangkaian pola yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kegiatan, 

terbentuklah kelompok dari pola-pola dapat dikatakan sebagai aktifitas. 

Aktifitas itu terbentuk dari penjelasan beberapa faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan dibutuhkan oleh lansia. 

a. Kebutuhan Hidup Orang Lanjut Usia 

Setiap orang memiliki kebutuhan hidup. Orang lanjut usia juga memiliki 

kebutuhan hidup yang sama agar dapat hidup sejahtera. Kebutuhan hidup 

orang lanjut usia antara lain kebutuhan akan makanan bergizi seimbang, 

pemeriksaan kesehatan secara rutin, perumahan yang sehat dan kondisi 

rumah yang tentram dan aman, kebutuhan-kebutuhan sosial seperti 

bersosialisasi dengan semua orang dalam segala usia, sehingga mereka 

mempunyai banyak teman yang dapat diajak berkomunikasi, membagi 
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pengalaman, memberikan pengarahan untuk kehidupan yang baik. 

Kebutuhan tersebut diperlukan oleh lanjut usia agar dapat mandiri. 

Kebutuhan tersebut sejalan dengan pendapat Maslow dalam Koswara 

(1991:119) yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia meliputi:  

1) Kebutuhan fisik (physiological needs) adalah kebutuhan fisik atau 

biologis seperti pangan, sandang, papan, seks dan sebagainya.  

2) Kebutuhan ketentraman (safety needs) adalah kebutuhan akan rasa 

keamanan dan ketentraman, baik lahiriah maupun batiniah seperti 

kebutuhan akan jaminan hari tua, kebebasan, kemandirian dan 

sebagainya. 

3) Kebutuhan sosial (social needs) adalah kebutuhan untuk 

bermasyarakat atau berkomunikasi dengan manusia lain melalui 

paguyuban, organisasi profesi, kesenian, olah raga, kesamaan hobby 

dan sebagainya. 

4) Kebutuhan harga diri (esteem needs) adalah kebutuhan akan harga 

diri untuk diakui akan keberadaannya. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization needs) adalah 

kebutuhan untuk mengungkapkan kemampuan fisik, rohani maupun 

daya pikir berdasar pengalamannya masing-masing, bersemangat 

untuk hidup, dan berperan dalam kehidupan. 

Partini (2010:15) mengatakan masalah psikologis yang dihadapi para 

usia lanjut pada umumnya meliputi kesepian, terasing dari lingkungan, 

ketidakberdayaan, perasaan tidak berguna, kurang percaya diri, 

ketergantungan, keterlantaran terutama bagi usia lanjut yang miskin, post 

power syndrome dan sebagainya. Kebutuhan tersebut di antaranya orang 

lanjut usia membutuhkan rasa nyaman bagi dirinya sendiri, serta rasa 

nyaman terhadap lingkungan yang ada. 

Tingkat pemenuhan kebutuhan tersebut tergantung pada diri orang 

lanjut usia, keluarga dan lingkungannya . Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut 
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tidak terpenuhi akan timbul masalah-masalah dalam kehidupan orang lanjut 

usia yang akan menurunkan kemandiriannya. 

b. Jenis-Jenis Tempat Tinggal Lanjut Usia 

Dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktifitas diperlukan 

sebuah wadah dan fasilitas. Di sinilah fungi arsitektur perilaku yaitu 

mendesain bangunan yang dapat menampung bahkan mengantisipasi 

perilaku pemakainya, serta fleksibel dengan segala kegiatan yang dilakukan 

di dalamnya. Tempat tinggal bagi lansia mengalami banyak perkembangan 

sehingga terdapat berbagai variasi bentuk. Menurut Parker dalam Evelin 

(2007) mengemukakan berbagai bentuk tempat tinggal lansia yang dapat 

ditemui di beberapa negara, yaitu : 

1). Home Sharing 

Lansia memilih untuk tinggal di tempat yang dapat berbagi dengan satu 

atau dua lansia lainnya. Keuntungan dari berbagi yaitu tanggung jawab 

dalam perawatan tempat tinggal tidak menjadi beban sendiri.  

2). Retirement Residences 

Biasanya berupa apartemen khusus untuk para usia pensiun. Tiap unit 

yang disediakan memiliki ukuran yang efisien dengan satu kamar tidur. 

Apartemen in menyediakan fasilitas umum berupa rang komunal untuk 

berbagai kegiatan bersama dan fasilitas olahraga dengan desain khusus 

lansia. 

3). Retirement Communities 

Merupakan perkampungan atau kota kecil dengan perumahan 

pensiunan dan menyediakan fasilitas-fasilitas yang mudah diakses. 

4). Group Homes 

Merupakan kelompok tempat tinggal dalam suatu komunitas yang 

ditujukan untuk membantu lansia yang cacat. Tempat tinggal yang 

disediakan dan didesain khusus untuk membantu lansia tersebut.  

 

 



36 
 

 
 

5) Residential Cares 

Bangunan untuk tempat tinggal bersama (panti jompo) di mana ada staff 

media yang membantu lansia untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Di sini 

penggunaan ram dan waktu dikontrol oleh staf yang bertugas.  

Dari berbagai jenis tempat tinggal di atas, lansia yang dapat tinggal 

mandiri biasanya pensiunan yang masih tetap aktif di usia tuanya. Di 

Indonesia, tempat tinggal lansia yang umumnya ditemui tidak terlalu 

beragam. Tempat tinggal lansia pada umumnya di rumah sendiri (aging in 

place), rumah milik anak atau saudaranya (extended household) dan panti 

jompo (residential cares). 

D. Studi Preseden dan Studi Banding 

1. Studi Preseden berdasarkan Pusat Pemberdayaan Lansia  

a. Armstrong Place Senior House 

Arsitek   : David Baker 

Lokasi   : San Fransicco, California, USA 

Client  : BRIDGE Housing 

Kontraktor  : Nibbi Brother General Contractor 

Tahun  : 2011 

Luas Area Proyek : 13,800 m2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 6. Gambar Site Area Armstrong Place Senior House 
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Pembangunan kompleks untuk lansia ini berada di bekas kawasan 

industri, dengan campuran perumahan yang inovatif. Konsep Town Homes 

yang diterapkan pada perumahan lansia ini untuk menghindari terjadinya 

tekanan terhadap psikologis para lansia dikarenakan perasaan terisolasi 

dengan kehidupan sendiri.  

 

 

  

 

 

 

 

Desain yang menarik oleh sang arsitektur dengan menempatkan 

sebuah open space di tengah-tengah hunian besar yang berupa ruang 

sosialisasi atau vocal point bagi penghuni townhome, dimana ruang 

terbuka tersebut dilengkapi dengan taman, tempat duduk, dan jalan 

setapak dengan landscape yang didesain sedemikian rupa dan semua 

balkon penghuni beriorentasi kepada ruang terbuka tersebut dan saling 

berhadapan yang dapat menciptakan ketenangan serta perasaan 

kebersamaan antar penghuni.  

 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 7. Gambar Tampak Depan Armstrong Place Senior House 

Gambar II. 8. Gambar Fasade Armstrong Place Senior House 
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Beberapa ruangan pada hunian di tonjolkan dan pada bagian yang di 

tonjolkan menggunakan material yang kontraks sehingga bentuk 

bangunan  tidak monoton dan lebih menarik secara ektetika. Adapun 

bagian pedestrian didesain dengan dua tipe yang berbeda, ada yang 

didesain  dengan jalur dan ada yang berkelok-kelok yang bertujuan agar 

lansia maupun pengunjung selaku pengguna yang berjalan di sekitar tapak 

tidak merasa bosan dan dapat menikmatinya. 

 

 

 

 

 

Dari 124 townhomes, 64 unit merupakan unit dengan tiga dan empat 

kamar tidur supaya mereka dapat hidup secara berkelurga. Beberapa 

elemen dirancang untuk kebutuhan akses kursi roda, seperti lebar tangga, 

lift dan pedestrian dengan memperlihatkan standar desain yang baik dan 

benar. 

b. Santa Casa da Misericordia Elderly Care Center 

Arsitek   : Nuno Piedade Alexandre 

Lokasi   : Ponte de sor, Portugal 

Tahun  : 2018 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 9. Gambar Jalur Sirkulasi Armstrong Place Senior House 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 10. Gambar Potongan Armstrong Place Senior House 
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Bangunan ini mulai di bangun pada tahun 2015 dan baru selesai pada 

tahun 2018, bangunan ini merupakan tempat tinggal serta tempat 

perawatan kesehatan untuk lansia, dengan 10 kamar dobel dan 4 kamar 

individu. Semuanya dilengkapi dengan fasilitas masing-masing.  

Tujuan utama dalam pembangunan adalah untuk memelihara 

kebutuhan kamar tidur tambahan pada bangunan utama yang sudah ada 

karena secara fungsional beberapa koneksi dan sirkulasi bangunan telah 

di bangun di antara keduanya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun bangunan yang di bangun menggunakan area dengan plot 

yang tersedia, dan dari kebutuhan ruang dari bangunan itu sendiri untuk 

membangun suatu koneksi yang dapat mengatur ruang minimum yang 

dibutuhkan area fungsional yang benar-benar diharapkan data berfungsi 

bagi para lansia dan pengguna bangunan lainnya. Konsep bangunan ini 

mendasar kepada prinsip desain yang sangat khusus memfokuskan 

bentuk desain pada kebutuhan penggunanya.      

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 11. Gambar Denah Santa Misericordia Elderly Care Center  

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 12. Gambar Tampak Santa Misericordia Elderly Care Center  
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Besaran ruang memproyeksikan dirinya menjadi sebuah fasad yang 

menonjol keluar yang berbentuk seperti mendistorsi bentuk bangunan itu 

sendiri, sehingga menciptakan ciri khas yang kuat bagi bangunan 

tersebut. Sehingga membuat fasad seolah-olah menyampaikan pesan 

yang kuat terhadap siapapun yang melihatnya. 

Adapun bangunan tidak lepas dari bentuk perhatian sang arsitek 

terhadap penghuni dan penggunanya yang menjadi tujuan utama 

bangunan tersebut diciptakan, karena dengan desain tersebut dapat 

menciptakan space area besar yang memungkinkan memiliki representasi 

yang besar bagi pengunan bangunan.  

  

 

 

 

 

 

 

Adapun ketinggian ruang interior setinggi 2,7 meter menjadi 3,5 – 

4,5 meter yang menjadi bukaan fasad eksterior dapat membawa cahaya 

dari luar masuk ke dalam bangunan secara alami. Kompleksitas geometrik 

yang dihasilkan mendefinisikan citra bangunan yang mengekspresikan 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 13. Gambar Potongan Santa Misericordia Elderly Care Center  

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 14. Gambar Tampak Jauh Santa Misericordia Elderly Care Center  
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elemen vertical yang bertujuan untuk mengimbangi massa pohon 

disekitarnya dan untuk membedakan bangunan tersebut dengan lanskap 

perkotaan tempat terbangun, singkatnya hasil proyek ini berdasarkan 

fungsional bangunan sebagai panti lansia, dengan konsep pengalaman 

hidup yang menunjang fungsi bangunan itu sendiri, dan hubungan 

bangunan dengan perkotaan disekitarnya.  

  

  

 

 

 

 

 

2. Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku  

a. Fawood Children’s Center  

Arsitek   : Alsop and Partners 

Lokasi   : Fawood Avenue, Brent, London, United 

Kingdom 

Client  : Stonebridge Housing Action Trust 

Kontraktor  : Durkan 

Tahun  : Feb 2004 

Luas Area  : 1.220 m2 

  

  

 

 

 

 

 

(Sumber : http//www.archdaily.com/, diakses 12 April 2023). 

Gambar II. 15. Gambar Interior Santa Misericordia Elderly Care Center  

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 

Gambar II. 16. Gambar Fawood Children’s Center 

https://www.ajbuildingslibrary.co.uk/architects?architectID=3817
https://www.ajbuildingslibrary.co.uk/companies?companyID=3820
https://www.ajbuildingslibrary.co.uk/companies?companyID=1591
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Fawood Children Centre memiliki total area 1.220 m2 terdiri dari tiga 

lantai. Fawood Childre Centre merupakan fasilitas yang menyediakan 

tempat bermain anak-anak dengan menggunakan warna-warna yang 

mencolok dan terang yang menggambarkan semangat anakanak. Pada 

bagian fasade ditampilkan dengan warna-warna yang cerah dengan 

melindungi area bermain.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fasilitas yang disediakan pada Fawood Children Centre yaitu, kamar 

untuk umur 3-5, ruang untuk anak-anak kebutuhan khusus dan suatu jasa 

pendidikan. Struktur primer bangunan menggunakan atap baja dengan 

massa berbentuk trapesium. Pada bagian dinding menggunakan sejenis 

baja yang berongga guna meningkatkan keamanan anak-anak saat 

bermain di dalamnya. Terdapat pula 3 container yang dicat dengan warna-

warna terang dan ditumpukkan sehingga membentuk ruangan. 

Eksterior dan interior pada bangunan ini menggunakan warna-

warna yang berani dan terang mencerminkan semangat dari anak-anak. 

Fasilitas yang diberikan adalah kamar untuk anak-anak berkebutuhan 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 

Gambar II. 17. Gambar Denah Ground Floor Fawood Children’s Center 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 18. Gambar Denah First Floor Fawood Children’s Center 
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khusus dan autis yang berumus 3-5 tahun. Struktur utama bangunan ini 

menggunakan struktur baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tayoma Children Center  

Fungsi   : Pusat pendidikan anak pra sekolah 

Lokasi   : Issui Gun, Tayoma, Jepang 

Tahun  : 1992  

Luas Area  : 4.247 km 2  

 

 

 

 

 

 

  

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 19. Gambar Eksterior Fawood Children’s Center 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 20. Gambar Interior Fawood Children’s Center 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 21. Gambar Tayoma Children Center 
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Pusat pendidikan anak pra sekolah Toyoma Children Centre di 

bangun pada tahun 1992. Kegiatan yang terjadi di dalam pusat 

pendidikan anak ini adalah kegiatan belajar dan bermain anak-anak pra 

sekolah. 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas yang ada di dalamnya anatar lain ruang belajar, galeri 

mainan, ruang rekreasi, galeri boneka, dan perpustakaan. Kegiatan 

utama pada Tayoma Children Centre ini adalah belajar dan bermain 

untuk anak-anak pra sekolah. 

Semua aspek yang mempengaruhi desain adalah karakteristik dan 

perilaku anak, dimana semua perabot dan tatanan ruang mengacu pada 

ukuran kebutuhan anak-anak. 

 

  

 

 

 

 

 

Pada ruang luar yang ada di Toyama ini mempunyai jalur sirkulasi 

dengan pemandangan yang indah menuju bangunan yang lainnya, di 

situ anak dapat bermain dan mempelajari lingkungan sekitar dengan 

ukur manusiawi untuk anak-anak. 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 22. Gambar Denah Potongan Tayoma Children Center 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 23. Gambar Interior Tayoma Children Center 



45 
 

 
 

 

 

 

 

Karena di peruntukan untuk anak-anak, segala akses dibuat mudah 

dan sesuai dengan skala anak. Interior yang ada di dalam didesain 

dengan warna-warna cerah dan bentuk yang menyenangkan agar 

mengembangkan daya imajinasi anak. 

Selain itu jalan-jalan yang dibuat sangat memperhatikan 

keselamatan anak dengan pemberian railing yang cukup tinggi. Agar 

sesuai dengan skala anak, lebar jalan tidak dibuat terlalu lebar dan 

terlalu kecil namun pas dengan anak-anak. 

3. Studi Banding Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji   

Pada tahun 1977, untuk lebih memudahkan penanganan serta 

meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan terutama kepada para 

lanjut usia, maka dibangun Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji yang 

berlokasi Jl. Jurusan Malino Km.29 Samaya Desa Romangloe, Kec. 

Bontomarannwu, Kab. Gowa. 

                

                            
 
 
 
 

 
Gambar II. 25. Gambar Panti Sosial Tresna Wrerdha Gau Mabaji  

(Sumber : dokumentasi pribadi 2024) 

 

Beberapa sarana yang dimiliki oleh PSTW Gau Mabaji Gowa antara lain 

yaitu Kantor, Asrama Klien Reguler (12 buah), Asrama VIP Subsidi Silang 

(2 buah), Poliklinik, Aula, Ruang Case Conference, Wisma Tamu (2 buah), 

Ruang Pameran, Perpustakaan, Gedung Keterampilan (2 buah), Mesjid, 

(Sumber : http//www. arcspace.com/, diakses 13 Mei  2023). 
Gambar II. 24. Gambar Play Ground Tayoma Children Center 
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Instalasi Penjernihan Air, Dapur, Gudang, Rumah Dinas, Jalan dan 

Jembatan dan lain sebagainya untuk menunjang. 

Saat ini jumlah asrama regular yang berfungsi ada sebanyak 13 buah. 

Memiliki nama pada setiap asrama dengan menggunakan bahasa daerah 

(makassar). Dari 13 buah asrama yang masih berfungsi dari segi 

perbedaan fisik bangunan, hanya berbeda pada jumlah kamar dan 

beberapa asrama yang menyediakan ramp pada bagian depan asrama 

untuk membantu lansia yang menggunakan alat bantu kursi roda. 

PSTW Gau Mabaji Gowa juga memiliki beberapa bangunan penunjang, 

beberapa diantaranya yaitu mesjid, perpustakaan, dapur umum, poliklinik, 

gedung aula dan gedung keterampilan yang seperti terlihat pada foto di 

atas. Juga terdapat beberapa bangunan penunjang yang bersifat pribadi 

seperti, wisma tamu, rumah pegawai dan asrama mahasiswa seperti yang 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 
 
 
 

 

 

       Gambar II. 26  Panti Sosial Tresna Wrerdha Gau Mabaji 
          (Sumber : dokumentasi pribadi 2024) 

 

PSTW Gau Mabaji juga menyediakan fasilitas penunjang (open space), 

beberapa diantaranya yaitu tersedia, taman yang terdapat di depan mesjid 

yang dilengkapi hiasan air mancur dan gazebo serta pusat terapi kaki yang 

terlihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

                   
          Gambar II. 27.  Panti Sosial Tresna Wrerdha Gau Mabaji 

            (Sumber : dokumentasi pribadi 2024) 
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E. Analisis Studi Preseden 
Tabel II. 2 Hasil Analisis Studi Preseden Pusat Pemberdayaan Lansia 

No. 
Konsep 

Perancangan  

Studi Preseden Pusat Pemberdayaan Lansia 

Gagasan Aplikasi Desain 
Armstrong Place Senior House 

Santa Casa da Misericordia Elderly 

Care Center 

1.  Lokasi  San Fransicco, California, USA 
 

Ponte de sor, Portugal Pammana, Kabupaten Wajo 

2.  Kawasan Terdapat sebuah open space di 

tengah-tengah hunian yang 

merupakan vocal point serta ruang 

untuk bersosialisasi dengan luas 

lahan 131,800 m2. 

Terdiri dari dua bangunan yang 

terhubung satu sama lain untuk 

memenuhi kebutuhan ruang untuk 

lansia pada bangunan yang sudah ada 

dengan menggunakan plot yang 

tersedia. 

Kawasan bangunan di tata terpisah-

pisah yang membentuk seperti suatu 

kawasan sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas motorik pada 

lansia dan kawasan panti lansia tidak 

membosankan  

3. Tampilan Fasad Mempunyai estetika yang baik 

karena bagian bangunan menonjol 

di beri warna dan meterial yang 

kontras. 

Besar ruangan memproyeksikan 

dirinya menjadi sebuah fasad yang 

menonjol keluar yang berbentuk 

seperti mendistorsi bentuk bangunan 

itu sendiri, sehingga menciptakan ciri 

khas yang kuat bagi bangunan 

tersebut.  

Fasad pada bangunan dibentuk seperti 

bangunan yang mudah dikenali para 

lansia agar lingkungan tidak terasa 

asing dan nyaman bagi para lansia. 



48 
 

 

 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa gagasan aplikasi pada racangan bangunan adalah 

dengan konsep bangunan kawasan yang di tata secara terpisah-pisah sehingga dapat meningkatkan aktifitas 

4. Material Menggunakan material yang kontras 

sehingga bentuk dan tampilan 

bangunan tidak monoton. 

Menggunakan material yang soft pada 

bagian interior bangunan untuk 

menciptakan suasana yang tenang 

bagi para pengguna bangunan. 

Pada bangunan menggunakan material 

yang berwarna soft agar memberikan 

kesan tenang pada lansia, serta 

menggunakan material yang tahan 

akan cuaca di Indonesia. 

5. Sirkulasi Pedestrian dirancang menjadi dua 

jenis yaitu, lurus dan berkelok-kelok 

yang bertujuan agar menghindari 

rasa bosan pengguna panti lansia 

pada pedestrian.  

Memiliki spcae yang besar yang 

memungkinkan dapat 

mempresentasikan sirkulasi para 

lansia pengguna bangunan. 

Sirkulasi dibuat bervariasi agar 

terkesan tidak monoton, dan di tengah 

kawasan dibuatkan taman agar para 

lansia bisa lebih aktif.  

6.  Fasilitas Dari sebanyak 124 town homes, ada 

64 unit yang menggunakan tiga 

sampai empat kamar tidur. 

Memiliki desain interior dengan tinggi 

interior 3,5 sampai 4,5 agar 

memungkinkan pencahayaan alami 

masuk ke dalam bangunan. 

Menyediakan fasilitas yang ada pada 

panti lansia pada umumnya, tetapi 

dalam desain tapak di bentuk 

sedemikian rupa agar dapat menjadi 

healing space bagi para lansia, serta 

penyediaan taman yang dapat berguna 

bagi para lansia baik itu dalam 

bereaktifitas maupun kesehatan. 

(Sumber : Olah Data 2023). 



49 
 

 

motorik pada lansia, penggunaan fasad yang mudah dikenali para lansia agar lingkungan tidak terasa asing dan 

nyaman, dan memiliki fasilitas-fasilitas seperti penyediaan taman yang berguna bagi para lansia dalam melakukan 

aktifitasnya. 

Konsep perancangan ini menggunakan pendekatan arsitektur perilaku dengan mengaitkan perilaku-perilaku 

pengguna pada bangunan,  sehingga dapat merancang ruang bagi  para lansia yang dapat memberikan 

kenyamanan dan sesuai dengan standar kebutuhan. 

No. 
Konsep 

Perancangan 

Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku 

Gagasan Aplikasi Desain 

Fawood Children Centre Tayoma Children Centre 

1. Pelaku Pada bangunan ini pelaku atau 

pengguna banguna terdiri dari para 

anak-anak dan juga pengurus 

bangunan  

Pelaku pengguna bangunan ini terdiri 

dari anak-anak serta para pengurus 

bangunan. 

Terdiri dari para penghuni bangunan 

yaitu para lansia dan juga para 

pengurus bangunan yang tidak hanya 

mengurus bangunan tapi juga 

mengurus para lansia yang tinggal 

dibangunan tersebut. 

 Tabel II. 3 Hasil Analisis Studi Preseden berdasarkan Pendekatan Arsitektur Perilaku 
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2.. Pola Pada area sirkulasi dibentuk 

dengan senyaman mungkin seperti 

pembuatan ramp dikarenakan pada 

bangunan ini juga terdapat anak 

yang berkebutuhan khusus dan 

autis. 

Memiliki sirkulasi berkelok-kelok yang 

memberi kesan mengalir dengan 

sendiri dan memberi kesan aktif. 

Sirkulasi dibuat bervariasi agar 

terkesan tidak monoton, dan di tengah 

kawasan dibuatkan taman agar para 

lansia bisa lebih aktif.  

3. Aktifitas Adapun aktifitas pengguna 

bangunan yaitu para anak-anak 

dapat bermain dan tidur dikamar 

karena tersedia juga kamar tidur 

pada bangunan ini. 

Aktifitas pengguna pada bangunan ini 

yaitu para anak-anak dapat belajar, 

bermain, relaksasi dan membaca 

karna terdapat juga ruang 

perpustakaan. 

Pada area tapak akan dibuatkan 

taman yang berfungsi sebagai tempat 

para lansia baik dalam beraktifitas 

maupun kesehatan. 

4. Tekstur Material Penggunaan material yang aman 

untuk alas ruang semioutdoor dan 

material yang  

hemat biaya dengan  menggunakan 

kontainer 

Penggunaan material yang aman dan 

nyaman pada permukaan lantai 

maupun dinding yang diberikan 

tekstur material sesuai dengan 

fungsinya   

Penggunaan material yang aman dan 

nyaman sesuai dengan kebutuhan 

lansia pada permukaan lantai maupun 

dinding. 

 5. 

 

Warna Penggunaan jendela blob 

berwarna-warni yang 

beranekaragam, fungsinya untuk 

mengatur cahaya masuk dan 

menimbulkan suasana yang cerah   

Pemilihan warna bangunan yang 

halus, lembut dan netral dan pada 

bagian eksterior bangunan 

menggunakan warna soft.   

Penggunaan warna disesuaikan 

dengan fungsi dan karakter aktivitas 

penggunanya 
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Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa gagasan aplikasi pada racangan bangunan adalah 

dengan menggunakan konsep pendekatan arsitektur perilaku yang menekankan pada kebiasaan atau perilaku 

pengguna bangunan. Oleh karna itu, sebisa mungkin setiap detail kecil ataupun fasilitas dapat mendukung perilaku 

penggunanya. Dari pelaku atau pengguna bangunan, pola sirkulasi, material, warna dan aktifitas para pengguna 

bangunan harus diperhatikan agar membuat pengguna di dalamnya terasa aman dan nyaman.

6 Ruang Perancangan ruang dalam yang 

diharapkan mampu berfungsi 

sebagai ruang semi outdoor (ruang 

dalam ruang) 

Perletakan ruang yang memanfaatkan 

tingkat cahaya yang merata. 

Penggunaan pola ruang dengan 

orientasi menghadap ke arah ruang 

terbuka. 

(Sumber : Olah Data, 2023). 



52 
 

 
 

 

F. Integrasi Keislaman Pusat Pemberdayaan Lansia di Kabupaten Wajo 

dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku 

1. Tinjauan Tentang Menyantuni Orangtua (Lanjut Usia) 

a. Urgensi Memperhatikan Hak-Hak Orang Yang Sudah Tua 

Sesungguhnya orang yang sudah lanjut usia mempunyai hak-hak 

yang harus diperhatikan. Islam sebagai agama yang sempurna berada 

di barisan paling depan dalam memberi perhatian dan menjaga hak-

hak mereka. Nabi saw. bersabda: 

“Sesungguhnya termasuk pengagungan kepada Allah adalah 

memuliakan orang yang sudah beruban lagi muslim, memuliakan ahli 

Qur’an dengan tidak berlebihan dan tidak menyepelekannya, dan 

memuliakan para pemimpin yang berbuat adil.” 

Perhatikanlah hadis diatas, betapa besarnya hak orang yang sudah 

lanjut usia. Betapa tinggi kedudukan mereka. Bahkan, Nabi juga 

berwasiat : 

“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi 

anak-anak kecil dan tidak menghormati orangorang tua dari kami.”  

Sabda Nabi “bukan termasuk golongan kami” menunjukkan bahwa 

orang yang tidak menghormati orang yang sudah tua maka dia tidak 

mengikuti petunjuk Nabi saw. tidak berada diatas jalan dan 

sunnahnya.  

Islam sebagai agama yang hanif dengan kelembutan dan 

perhatiannya sangat memperhatikan orang-orang yang sudah berusia 

lanjut. Diantara bukti tersebut ialah apa yang dikisahkan dalam 

riwayat berikut ini : 

Tatkala Rasulullah saw. tiba di kota Makkah dan duduk di masjid, 

Abu Bakar datang bersama bapaknya menemui Rasulullah. Ketika 

Rasulullah melihatnya maka beliau berkata kepada Abu 

Bakarradhiyallahu ‘anhu : 
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“Tidakkah engkau biarkan bapak ini tetap di rumahnya hingga aku 

mendatanginya?” 

Abu Bakar menjawab, “Wahai Rasulullah, dia lebih berhak datang 

kepadamu daripada engkau yang datang kepadanya.” Rawi berkata, 

“Maka Abu Bakar mendudukkan bapaknya di hadapan Rasulullah saw., 

kemudian Rasulullah saw. Mengusap dadanya dan berkata, ‘Masuk 

Islamlah!’ Bapak tersebut akhirnya masuk Islam.”  

Lihatlah bagaimana kalimat yang diucapkan oleh Nabi saw. begitu 

mengena dalam jiwanya. Apa yang terjadi? Apa pengaruhnya dalam 

hati bapak tersebut? Demi Allah, hatinya sangat terbuka, bahagia 

untuk menyambut seruan Nabi saw.. Karena itu, dia segera menerima 

ajakan Nabi saw. untuk masuk Islam tanpa keraguan! 

Bahkan, andaikan orang tua seseorang bukanlah muslim maka 

syari’at kita tetap menyerukan untuk menjaga haknya sekalipun dia 

mengajak anaknya kepada kekafiran. Allah swt. berfirman dalam (QS. 

Luqman / 31:15): 

ى انَْ تشُْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لكََ بهِٖ عِلْمٌ فلَََ تطُِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى 
وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٰٓ

َ ناَبَ الَِيََّّۚ ثمَُّ الَِيَّ مَرْجِعكُُمْ فَانُبَ ِ ئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُوْن١٥َ َّبِعْ سَبيِْلَ مَنْ ا ات        الدُّنْيَامَعْرُوْفًاِۖ وَّ

 

Terjemahnya: 

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan 

Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 

janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di 

dunia yang baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-ku, 

kemudian hanya kepadaKu-lah kembalimu, maka kuberitakan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Kementrian Agama, RI : 

2012). 

2. Arsitektur Perilaku 

Dalam menciptakan suatu lingkungan binaan berdasarkan 

pendekatan arsitektur perilaku, termasuk perilaku lansia perlu dilakukan 

pendekatan terhadap perilaku manusia. Perilaku manusia ini muncul dari 

keinginan manusia dan keinginan ini merupakan usaha manusia untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Arsitektur perilaku merupakan pendekatan 

yang mengkaji hubungan antar perilaku manusia dengan lingkungan 

arsitektural sebagai dasar pertimbangan implementasi desain. Penerapan 

desain mengarah pada perbaikan lingkungan arsitektur yang diharapkan 

dapat menyesuaikan dengan pola perilaku dan kebutuhan para pelaku 

kegiatan.   

Adapun ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan pendekatan arsitektur 

perilaku yaitu terdapat pada surah Ar-Rum [30] ayat 54 

 

ةٍ ضَعْفًا  ةً ثمَُّ جَعلََ مِنْْۢ بعَدِْ قُوَّ نْ ضَعْفٍ ثمَُّ  جَعَلَ مِنْْۢ بعَْدِ ضَعْفٍ قُوَّ ُ الَّذِيْ خَلقَكَُمْ م ِ  اَللّٰ

 يَخْلقُُ مَا يشََاۤءَُّۚ وَهُوَ الْعلَِيْمُ الْقدَِير٥٤ُْ
شَيْبَةًَۗ   وَّ

 Terjemahnya: 

 Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, 

kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. 

Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat 

dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha 

Mengetahui lagi Maha Kuasa.Kata lemah yang pertama berarti 

masa ketika masih berupa nutfah. Kata lemah yang kedua berarti 

masa kanak-kanak. Adapun kata kuat berarti masa muda. 

(Kemenag, 2019). 

 

Tafsir Al Mishbah, menjelaskan tentang tahap-tahap hidup manusia 

secara umum, bukan yang dialami oleh setiap orang, karena di antara 

manusia ada yang meninggal dunia pada tahap awal hidupnya, ada juga 

saat puncak kekuatannya. Namun, jika tahap puncak itu dilampauinya, 

pasti dia akan mengalami tahap kelemahan lagi. Apa pun yang dialami 

manusia, semua kembali kepada Allah swt. Karena itu, setelah menyebut 

tahap-tahap tersebut, ayat di atas menegaskan bahwa Dia menciptakan 

apa yang Dia kehendaki dan menetapkan buat manusia tahap-tahap yang 

dia lalui serta kadar masing-masing. Itu semua ditetapkan atas dasar 

pengetahuan-Nya yang menyeluruh karena Dia-lah Yang Maha 

Mengetahui lagi Mahakuasa. 
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 BAB III   

TINJAUAN KHUSUS 

 

A. Pemilihan Lokasi Tapak 
 

1. Gambaran Umum Lokasi Pusat Pemberdayaan Lansia 

Kabupaten Wajo merupakan daerah yang terletak di tengah-tengah 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Sengkang, terletak pada posisi 

3039º-4016º Lintang Selatan dan 119053º-120027º Bujur Timur. Luas 

wilayahnya adalah 2.506,19 km² atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi 

Selatan. (wajokab.bps 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Batas Administrasi / Wilayah  

Berdasarkan data pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas 

wilayah 2.504,06 km² dan jumlah penduduk sebesar 460.719 jiwa 

dengan sebaran penduduk 184 jiwa/km². Kabupaten Wajo terdiri dari 

14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. Daftar kecamatan dan 

kelurahan di Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel III. 1. 

 

(Sumber : wajokab.bps.go.id, diakses 04 Mei 2023). 
Gambar III. 1 Peta Administrasi Kabupaten Wajo 
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(Sumber : id.wikipwedia, diakses 02 Februari 2024). 

3. Keadaan Iklim 

Menurut Iklim, Kabupaten Wajo tergolong beriklim tropis yang 

termasuk type B dengan 29°C - 31°C atau suhu rata-rata 29°C siang hari. 

Daerah ini tahunnya berlangsung agak pendek yaitu rata-rata 3 (tiga) 

bulan yaitu Bulan April sampai dengan Bulan Juli, dan Bulan Agustus 

sampai dengan Bulan Oktober, curah hujan rata-rata 8.000 mm dengan 

120 hari hujan. 

4. Analisis Pemilihan Lokasi 

Lokasi perancangan, tapak yang dipilih harus berdasarkan 

pertimbangan dan analisis yang baik agar didapatkan lokasi yang 

paling memenuhi kriteria lokasi dalam perancangan, beberapa 

pertimbangan dan analisis tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Aksebilitas adalah hal utama yang harus dipertimbangkan dalam 

penentuan lokasi Pusat pemberdayaan lansia yaitu lokasi harus 

No Nama Kecamatan Jumlah Kelurahan Jumlah Desa 

1 Belawa 3 6 

2 Bola 1 10 

3 Gilireng 1 8 

4 Keera 1 9 

5 Majauleng 4 14 

6 Maniang Pajo 3 5 

7 Pammana 4 19 

8 Penrang 1 9 

9 Pitumpanua 2 18 

10 Sabbangparu 3 12 

11 Sajoanging 3 6 

12 Takkalalla 2 11 

13 Tanasitolo 4 15 

14 Tempe 16  
 Total 48 142 

 Tabel III.  1 Wilayah Administrasi Kabupaten Wajo 
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dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi.  

b) Tata guna lahan yaitu peruntukan lahan harus sesuai dengan fungsi 

bangunan yaitu sebagai pusat pemberdayaan lansia yang dapat 

dilihat pada RTRW Kabupaten Wajo.  

c) Mudah dijangkau oleh semua pengguna karena dekat dari pusat 

keramaian dan titik kota. 

d) Ketersedian fasilitas yang cukup memadai bagi para pengguna 

maupun pengunjung. 

Tabel III.  2 Analisis lokasi tapak 

No 
Dasar 

Pertimbangan 
Kriteria 

Kecanatan 

Pammana 

Kecamatan 

Maniangpajo 

1 Tata guna 

Lahan 

Sesuai 

peruntukan 

lahan Kabupaten 

Wajo yaitu 

sebagai tempat 

sosial. 

Sesuai peruntukan 

lahan yaitu sebagai 

pusat tempat sosial. 

Sesuai peruntukan 

lahan yaitu sebagai 

pusat tempat sosial. 

2.  Aksebilitas • Dilalui jalan 

poros Bone 

– Sengkang 

• Dilalui 

kendaraan 

umum, 

mobil, truk, 

bus, motor, 

becak dan 

pete-pete. 

• Dilalui 

pejalan kaki 

berupa 

pedestrian 

pejalan kaki. 

• Jalan poros Bone-

Sengkang 

• Rencana 

pembangunan 

jalan akses timur 

- barat kota. 

• Rencana 

pembangunan 

jalan akses 

penghubung dari 

jalan lingkar 

tengah 

• Jalan poros 

Anabanua-

Belawa 

• Rencana 

pembangunan 

jalan poros dari 

sebelah selatan 

ke utara 

• Rencana 

pembangunan 

jalan akses 

penghubung dari 

jalan tengah 
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 3. Utilitas  Tersedia Pdam, 

listrik, internet 

dan telpon 

• Pdam tersedia 

• Listrik tersedia 

dan terdekat 

dengan 

pembangkit 

listrik utama 

kabupaten 

• Tersedia 

jaringan 

telkomsel, xl, 

im3, dan 

terdekat dengan 

tower jaringan 

telkomsel dan 

indosat 

Pdam tersedia, 

Listrik tersedia, 

Jaringan Telkomsel, 

dan terdekat dengan 

tower Telkomsel 

4. Potensi Tersedia lahan 

yang berpotensi 

untuk pusat 

sosial 

Luas Kecamatan 

Pammana yaitu 

220.13 km2, tersedia 

lahan 10 % untuk 

pusat tempat sosial 

Luas Kecamatan 

Maniangpajo yaitu 

175.96 km2, tersedia 

lahan 7% untuk 

pusat tempat sosial  

5. Persebaran 

UMKM 

Persebaran 

UMKM 

Tersedia UMKM 

sebanyak 6 titik 

dianataranya kuliner 

Pammana Mabello 

 Tersedia UMKM 

sebanyak 3 titik 

diantaranya jajanan 

di Anabanua. 

Total Pembobotan  5 2 

( Sumber : Olah Data, 2024 ) 

Keterangan : 
Ya 

Tidak 

 

Berdasarkan tabel analisis diatas, maka diperoleh lokasi 

terpilih sebagai perencanaan pusat pemberdayaan lansia dengan 

pendekatan aristektur perilaku yaitu berada pada Kecamatan 

Pammana. 



59 
 

 
 

Lokasi perancangan berada di Kacamatan Pammana, Kab.Wajo, 

dengan batasan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Bola, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 

Sabbangparu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tempe, dan 

sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ajangale Kab. bone. 

Kecamatan Pammana terdiri dari 4 kelurahan dan 19 desa, dengan luas 

wilayah 220.13 km2 (Bps.Kabpuaten Wajo 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar III. 2  Peta Administrasi Kabupaten Wajo dan Kecamatan Pammana 
                                              (Sumber : wajokab.bps.go.id, diakses 03 Maret 2024). 

5. Analisis Pemilihan Tapak 

a. Dasar pertimbangan pemilihan tapak  

Dasar pertimbangan pemilihan tapak pusat pemberdayaan lansia di 

Kab.Wajo dengan pendekatan arsitektur perilaku yaitu :  

1.) Luas lahan lebih dari 1 hektar dan kuraang dari 4 hektar dari 

studi preseden 

2.) Aksebilitas berada di jalan poros serta berada di lokasi yang 

startegis sehingga mudah diakses oleh kendaraan umum 

berupa, mobil, motor, truk, bus, becak, pete-pete, serta dilalui 

oleh pejalan kaki dengan tersedianya pedestrian di lokasi.  

3.) Tata guna lahan yaitu peruntukan lahan harus sesuai dengan 

fungsi bangunan yaitu sebagai pusat pemberdayaan lansia. 
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4.) Mudah dijangkau oleh semua pengguna karena dekat dari pusat 

keramaian dan titik kota. 

5.) Ketersedian fasilitas yang cukup memadai bagi para pengguna 

maupun pengunjung. 

Kecamatan Pammana yang memiliki lahan kosong dan 

berpotensi untuk pusat sosial terdapat pada Desa Kampiri dan 

Desa Cina. Berikut gambaran tapak pada Desa tersebut. 

Tabel III.  3 Analisis lokasi tapak 

               ( Sumber : Google earth, 2024 )   

                                           
 

                                  Tabel III.  4 Analisis lokasi tapak 

No 
Dasar 

Pertimbangan 
Kriteria Alternatif 1 Alternatif 2 

1 Lokasi dan luas 

lahan 

Luas lahan yang 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Terletak di Desa 

Kampiri, Kecamatan 

Pammana dengan 

Terletak di Desa Cina, 

Kecamatan Pammana 

No  Desa/ Kelurahan Tapak 

1.  Desa Kampiri dengan luas lahan 18.928 m²  

 
 
 
 
 
 

  

2. Desa Cina dengan luas lahan 10.559 m²  
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perencanaan 

bangunan 

luas lahan lebih dari 1 

hektar yaitu 15.686 

m² 

dengan luas lahan  yaitu 

10. 559 m² 

2 Tata guna lahan 

 

Sesuai peruntukan 

lahan Kabupaten 

Wajo yaitu sebagai  

tempat sosial 

sesuai peruntukan 

lahan yaitu sebagai 

pusat tempat sosial 

sesuai peruntukan 

lahan yaitu sebagai 

pusat tempat sosial 

3 Aksebilitas • Dilalui jalan 

poros Bone – 

Sengkang 

• Dilalui 

kendaraan 

umum, mobil, 

truk, bus, motor, 

becak dan pete-

pete. 

• Dilalui pejalan 

kaki berupa 

pedestrian 

pejalan kaki. 

• Jalan poros Bone-

Sengkang 

• Rencana 

pembangunan 

jalan akses timur - 

barat kota. 

• Mobil, truk, bus, 

motor, becak dan 

petepete. 

(Pompanua, 

Kampiri, dan ulu 

galung). 

• Dilalui pejalan 

kaki berupa 

pedestrian kiri 

dan kanan dengan 

ukuran 2 meter 

• Tapak berada di 

jalan Cina 

Pammana 

• Tapak dilalui 

kendaraan mobil, 

motor 

• Tapak agak sulit 

diakses 

dikarenakan 

berada pada dalam 

desa dan jalanan 

kurang baik. 

4 Utilitas Tersedia Pdam, 

listrik, internet dan 

telpon 

• Pdam tersedia 

• Listrik tersedia 

dan terdekat 

dengan 

pembangkit 

listrik utama 

kabupaten 

• Tersedia 

jaringan 

telkomsel, xl, 

im3, dan 

terdekat dengan 

Pdam tersedia, Listrik 

tersedia, Jaringan 

Telkomsel, dan terdekat 

dengan tower 

Telkomsel 
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tower jaringan 

telkomsel dan 

indosat 

5 Potensi Tersedia lahan 

kosong yang 

berpotensial sebagai 

taman outdoor bagi 

para lansia 

Tersedia lahan 

kosong yang 

berpotensial sebagai 

taman outdoor bagi 

para lansia 

 Tersedia lahan kosong 

yang berpotensial 

sebagai taman outdoor 

bagi para lansia 

Total Pembobotan  5 3 

( Sumber : Olah Data, 2024 ) 

Keterangan : 
Ya 

Tidak 

 

Berdasarkan tabel analisis diatas maka diperoleh lokasi terpilih 

sebagai perencanaan pusat pemberdayaan lansia dengan arsitektur 

perilaku yaitu alternatif 1 yang  berada pada Desa Kampiri, Kecamatan 

Pammana. 

b.  Tapak terpilih 

Berdasarkan analisis dasar petimbangan, maka tapak yang tepilih 

berada di Desa Kampiri, Keacamatan Pammana, Kab.Wajo. 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar III. 3 Lokasi tapak terpilih 
                                                                    (Sumber : Olah data, 2024) 

 

Tapak ini dianggap telah memenuhi kriteria diatas, antara lain dapat 

dicapai dengan mudah, selain itu ditinjau dari tata ruang wilayah 

Kabupaten Wajo dan berdasarkan dengan aturan RTRW yang berlaku 
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serta didukung dengan saran prasarana serta utilitas yang memadai 

karena dekat dengan pusat kota. 

B. Data dan Kondisi Tapak  

Tapak berada pada jalan poros Sengkang-Bone (Bosowa Timur) 

Kecamatan Pammana yang disesuaikan dengan fungsi dari pada bangunan 

sebagai  pusat pemberdayaan lansia. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

        Gambar III. 4. Kondisi eksisting tapak 
         (Sumber : Olah data, 2024) 

 

Keterangan : 

A : Puskesmas Pammana 

B : Sawah 

C : Jalan Poros Sengkang-Bone 

D : SMPN 1 Pammana 

E : Kantor desa pammana 

F : SDN 223 Kampiri 
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C. Analisis Tapak  

Analisis tapak  dapat dikembangkan dan diolah bedasarkan data yang 

diperoleh sebagai berikut : 

1. Aksebilitas dan Sirkulasi 

Analisis mengenai aksesbilitas dan sirkulasi menjadi pertimbangan 

dalam hal pencapaian ke tapak, akses menuju ke tapak melalui jalan 

poros Bone-Sengkang dengan lebar 5 m, dan jalur pedestrian pada 

tapak yang bertujuan untuk memberikan sirkulasi pedestrian kepada 

tapak. 

 

 
 
 

 
 

 

 

                       
 

                   Gambar III. 5. Analisis Aksebilitas dan sirkulasi 
                    (sumber : Olah Data, 2024) 

 
 

a) Potensi  

Letak tapak terbilang cukup strategis, di mana berada di jalan 

poros Sengkang Bone. Hal ini dapat mempermudah aksebilitas 

menuju tapak baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, 

dan juga tidak di perlukan perlakuan khusus untuk menunjukkan 

posisi tapak. 

b) Hambatan  

Padatnya kendaraan di depan tepatnya jalan poros Bosowa 

Timur yang dapat menyebabkan polusi udara dan intensitas 

kebisingan yang tinggi. 
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c) Tanggapan 

Untuk mencegah terjadinya kemacetan agar pengendara tidak 

saling mengganggu maka dalam proses perancangan tapak, di buat 

jalur sirkulasi yang lebar dan di buat alternatif entrance dari kedua 

sisi jalan sesuai dengan sirkulasi masuk dan keluar area tapak. 

2. Topografi 

Analisis topografi pada tapak sangat penting dalam sebuah 

perancangan. Analisis topografi dapat mempengaruhi desain pada tapak 

dan bangunan. Maka di perlukan analisis topografi untuk mendapatkan 

penataan bangunan dan lingkungan sesuai dengan yang di butuhkan. 

 
 

 

 

 

 

 

               
 
 
 
                 
 
 
 

               Gambar III. 6 Analisis Topografi 
              (sumber : Olah Data, 2024) 

  

a) Potensi 

Topografi tanah paling tinggi 2 meter dan paling rendah 1 meter, 

tanah memiliki kontur yang tidak terlalu tinggi sehingga penataan 

bangunan lebih mudah darena tapak merupakan persawahan. 
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b) Hambatan 

Tapak pada bagian tengah perlu dilakukan penimbunan atau fill 

agar air hujan tidak tergenang karena smpai saat ini apabila hujan 

deras tapak selalu tergenangi air hujan. 

c) Tanggapan  

Untuk mengatasi genangan air yang tergenang maka tapak akan 

sedikit di tinggikan dengan cara sistem fill untuk mencegah air 

saluran yang merembet ke tapak. 

3. Iklim  

Analisis iklim pada tapak meliputi arah matahari dan arah angin. 

Pada proses perancangan orientasi matahari dan angin sangat penting 

untuk menentukan orientasi yang tepat pada bangunan 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Gambar III. 7. Analisis Matahari 
                    (sumber : Olah Data, 2024) 

 

a) Arah matahari  

Arah matahari digunakan untuk mempertimbangkan dan 

menentukan orientasi pada rancangan bangunan, matahari 

bertujuan untuk memberikan pencahayaan alami pada tapak dan 

bangunan. 

1) Potensi 

Berdasarkan kondisi tapak, tidak ada bangunan tinggi yang 

dapat menghalangi cahaya matahari langsung yang menuju ke 
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lokasi tapak, mulai dari jam 07.00-18.00, sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami pada 

bangunan. 

2) Hambatan  

Panas matahari saat siang dapat mempengaruhi peningkatan 

suhu pada tapak dan di dalam bangunan, karena kondisi tapak 

yang langsung terdapat sinar matahari langsung. 

3) Tanggapan  

Sinar matahari pada pagi hari sangat bermanfaat bagi 

kesehatan tubuh jadi area yang terkena langsung sinar matahari 

cocok di jadikan area berjemur pagi hari pada lansia. 

b) Angin  

1) Potensi  

Arah angin sangat di perlukan untuk memanfaatkan 

penghawaan alami demi terciptanya suasana ruang yang 

nyaman. 

2) Hambatan 

Angin berpotensi menimbulkan debu, akibat arus kendaraan 

disekitar tapak yang dapat menyebabkan polusi udara  

3) Tanggapan  

Penanaman vegetasi pada sekitar bangunan, yang bertujuan 

untuk meminimalisir polusi udara yang masuk pada bangunan. 

4. View 

Analisis view yaitu analisis untuk mengetahui potensi arah sebagai 

upaya untuk menentukan orientasi tampak pada bangunan yang 

memberikan kesan pertama pada pengunjung. 
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a)  View dari dalam tapak  

 

 
 
 

 
 

 
                       
 
 
                      

                       Gambar III. 8. Analisis View 
                     (Sumber : Olah Data, 2024) 

 

1) Potensi 

Penempatan fasad berada pada bagian depan bangunan 

sehingga dapat terlihat jelas oleh pengunjung maupun orang di 

luar tapak.  

2) Hambatan  

Arah pandang ke dalam tapak terhalang dengan beberapa 

rumah warga. 

3) Tanggapan  

Bangunan di usahakan untuk menghadap pada view yang bgus 

agar pengunjung dapat menikmati makanan sambil melihat 

pemandangan view. 

b)  View dari luar tapak 

 

 
 
 
 
 
 

 
             

                    Gambar III. 9. Analisis View 
                    (Sumber : Olah Data, 2024) 
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1) Potensi  

Arah pandangan dari sebelah utara cukup menarik karena 

menghadap pada view jalan poros. 

2) Hambatan  

Arah pandangan dari sebelah selatan kurang menarik karena 

hanya terdapat lahan kosong 

3) Tanggapan  

Bangunan diusahakan untuk menghadap pada view yang bgus 

agar pengunjung dapat menikmati makanan sambil melihat 

pemandangan view. 

5. Vegetasi  

Analisis vegetasi pada tapak mempunyai peran penting sebagai 

peneduh, penghalang kebisingan, penghalang polusi dan sumber udara 

sejuk. 

 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Gambar III. 10. Analisis Vegetasi 
          (Sumber : Olah Data, 2024) 
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a) Potensi  

Kurangnya vegetasi di sekitar tapak 

b) Hambatan  

Kurangnya vegetasi di sekitaran tapak sehingga tidak ada pohon-

pohon sebagai peneduh, dan penghambat polusi dan kebisingan. 

c) Tanggapan  

Di perlukan penataan vegetasi pada bangunan sesuai dengan yang 

dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan pengunjung maupun 

menambah kesan estetika pada bangunan. 

6. Kebisingan  

Analisis kebisingan adalah faktor lingkungan yang dapat 

mengakibatkan ketidaknyamanan pada pengguna bangunan. 

Berdasarkan hasil survey, kondisi kebisingan pada tapak yang tinggi 

yaitu berasal dari jalan utama yang di sebabkan oleh kendaraan yang 

lalu lalang. tingkat kebisingan tinggi juga berasal dari arah kantor desa 

dan SD 223 Kampiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
 
 
 
 

               Gambar III. 11. Analisis Kebisingan 
                (Sumber : Olah Data, 2024) 
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Tanggapan : 

1) Penanaman vegetasi pada bangunan sisi depan tapak untuk 

meredam kebisingan yang bersumber dari jalan utama. 

2) Penempatan area privat pada bangunan yaang arah tingkat 

kebisingannya rendah. 

7. Utilitas  

Analisis terkait utilitas bertujuan untuk mengetahui potensi dan 

hambatan tapak terhadap jaringan utilitas. 

 
 

 

 

 

 

 
                   Gambar III. 12. Analisis Utilitas 

                 (Sumber : Olah Data, 2024) 

a) Potensi  

1) Tersedia jaringan air bersih dari PDAM 

2) Tersedia jaringan listrik 

3) Tersedia saluran pembuangan air kotor di sekitar jalan. 

b)  Hambatan  

1) Tidak tersedianya drainase di sekeliling tapak, hanya di bagian 

tertentu saja. 

2) Saluran roil kota tersumbat dikarenakan banyaknya rumput 

liar dab sampah. 

c) Tanggapan  

Diperlukan drainase yang besar dan tertutup di sekeliling tapak 

agar warga sekitar atau pengunjung tidak membuang sampah di 

drainase. 
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D. Analisis Program Ruang 

1. Pelaku Kegiatan 

a. Lansia  

Lansia adalah pelaku utama dalam Pusat Pemberdayaan Lansia 

ini, para lansia akan melakukan beberapa kegiatan untuk 

mengembangkan daya (potensi) individu maupun kolektif sehingga 

akan tetap produktif. Lansia berdasarkan usia:  

1)  Antara usia 65-69tahun (Young Old), mandiri dalam bergerak. 

2)  Antara usia 70-80 tahun (Old), cukup mandiri dalam 

bergerak. 

3)  80 tahun ke atas (Old-old), kurang mandiri, memiliki 

keterbatasan gerak dan membutuhkan perawatan lebih. 

Namun kemampuan lansia tidak selamanya sesuai dengan 

usia, ada yang tergolong usia young old, namun memiliki 

kemampuan seperti old old ataupun sebaliknya. 

b. Pengunjung, terbagi menjadi dua, yaitu: 

1) Pengunjung tetap, seperti anak atau pengantar yang 

mengantar lansia secara rutin.  

2) Pengunjung tidak tetap, yaitu keluarga lansia atau orang luar 

yang hanya datang untuk menghadiri berkunjung. 

c. Pengelola  

Pengelola, yaitu orang-orang yang bekerja mengurus hal-hal 

administrasi, terdiri dari pemimpin, pegawai, pengajar/pengasuh, 

ahli kesehatan, ahli pendidikan dan bagian servis seperti petugas 

dapur dan kebersihan. 

2. Jenis Kegiatan 

a. Kegiatan Keterampilan 

Kegiatan meningkatkan dan mengembangkan potensi yang 

dimiliki oleh para lansia. Kegiatan seni seperti menjahit, menyulam, 

dan bermain musik. 
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b. Kegiatan Sosial – Rekreasi 

Kegiatan yang dilakukan oleh para lansia dapat saling 

berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama-sama sesama lansia 

seperti senam bersama, berkumpul melakukan sesuatu bersama  

c. Kegiatan Pendidikan  

(Psikis) Kegiatan dilakukan oleh lansia mendapatkan bimbingan 

psikologi, sosial dan agama dari para ahli sesuai bidangnya. 

d. Kegiatan fisik (kesehatan) 

Kegiatan dilakukan oleh para lansia melakukan pemeriksaan 

kesehatan secara rutin ataupun ingin mendapatkan pelayanan 

kesehatan jika terjadi keluhan pribadi. 

3. Kebutuhan Ruang 

Berdasarkan unsur pelaku dan jenis-jenis kegiatan diperoleh 

kebutuhan ruang sebagai berikut:  

a. Kelompok Ruang Pemberdayaan  

1) Unit Keterampilan (menjahit, menyulam, merajut, menulis,  

melukis)  

• Ruang kerja  

• Ruang hasil kerajinan  

• Gudang  

2) Unit Sosial 

• Rekreasi (Penunjang)  

• Ruang kumpul/sosialisasi  

• Aula - Ruang senam (indoor) 

• Ruang Musik  

• Ruang Catur 

3) Unit Kesehatan Klinik 

• Ruang obat  

• Gudang obat 

• Ruang arsip 
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• Ruang tunggu  

• Ruang perawatan intensif  

• Ruang kesehatan  

• Ruang kerja  

• Ruang perawat  

4) Unit Pendidikan 

 Bimbingan Kelas Psikologi, Sosial dan Agama 

• Ruang kelas  

• Perpustakaan 

b. Kelompok Ruang Penunjang  

1) Unit Hunian Lansia (Kamar Istirahat) 

2) Mushallah  

3) Kantin / Café  

c. Kelompok Ruang Pengelola  

1) Ruang pimpinan 

2) Ruang sekretaris  

3) Ruang kantor pengelola  

4) Ruang rapat  

5) Ruang informasi  

6) Ruang tamu  

7)   Ruang karyawan  

8)   Ruang OB  

9) Ruang security  

d. Kelompok Ruang Service  

1) Dapur umum  

2) Loker/ ruang ganti  

3) Gudang  

4) Lavatory  

5) Ruang ME   
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e. Kelompok Ruang Luar (Outdoor)  

1) Parkir umum  

2) Parkir karyawan  

3) Ruang duduk  

4) Taman  

5) Olahraga outdoor  

6) Ruang sosialisasi outdoor  

7) Area Refleksi (kolam dan jalur jalan)  

8) Area Berkebun  

9) Kolam pancing 

4. Analisa Jumlah Penghuni 

Tidak sekaligus penduduk lansia di Kabupaten Wajo dapat masuk 

ke pusat pemberdayaan lansia ini mengingat keterbatasan 

bangunan. Namun pengelola mengoptimalkan seoptimal mungkin 

supaya tidak ada ada keterbatasan, diatur sedemikian rupa menurut 

jadwal dan pemanfaatan ruang pemberdayaan indoor maupun 

outdoor secara maksimal. Adapun asumsi jumlah lansia yang 

diperkirakan dapat berkegiatan dalam sehari di pusat 

pemberdayaan lansia ini dihitung dengan cara : 

Tabel III.  5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

 

Kelompok Umur 

 
Jumlah 

Penduduk 

 
Laki - laki 

 
Perempua

n 

 
Total 

0 - 4 11.092 10.267 21.359 

5 -9 17.066 16.073 33.139 

10 – 14 17.850 16.683 34.533 

15 – 19 15.710 15.190 30.900 

20 – 24 15.677 15.243 30.920 

25 – 29 14.269 13.782 28.051 

30 – 34 14.326 14.398 28.724 

35 - 39 15.278 15.584 30.862 
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40 - 44 14.708 15.334 30.042 

45 - 49 12.572 14.465 27.037 

50 – 54 12.737 14.464 27.201 

55 – 60 10.459 13.200 23.659 

60 – 64 8.877 11.240 20.117 

65 – 69 5.851 7.613 13.464 

70 – 74 4.398 5.655 9.653 

75 + 6.035 9.041 14.076 

Jumlah 196.905 208.232 405.137 

(Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2023). 

 

a. Lansia Perempuan ( 65 - 69 ), (70 - 74), dan (75+) 

- Tahun 2020 : 7.036 + 4.753 + 5.774 = 17.563 jiwa 

 - Tahun 2021 : 7.140 + 4.753 + 6.116 = 18.009 jiwa 

 - Tahun 2022 : 7.441 + 5.078 + 7.126 = 19.645 jiwa 

 - Tahun 2023 : 7.613 + 5.655 + 9.041 = 22.309 jiwa 

Asumsi yang masuk ke Pusat Pemberdayaan Lansia = 0,25% dari total  

= 0,25% x 22.309 jiwa = 55 orang  

b. Lansia Perempuan ( 65 - 69 ), (70 - 74), dan (75+) 

- Tahun 2020 : 5.743 + 3.705 + 4.140 = 13.588 jiwa 

 - Tahun 2021 : 5.743 + 3.705 + 4.315 = 13.763 jiwa 

 - Tahun 2022 : 6.086 + 3.976 + 4.388 = 14.450 jiwa 

 - Tahun 2023 : 5.851 + 4.398 + 6.035 = 16.284 jiwa 

Asumsi yang masuk ke Pusat Pemberdayaan Lansia = 0,25% dari total  

= 0,25% x 16.284 jiwa = 40 orang  

 Total lansia laki-laki dan perempuan yang masuk ke Pusat Pemberdayaan 

Lansia dalam sehari yaitu 40 orang laki-laki + 55 orang perempuan = 95 orang  

Jadi, jumlah lansia pada Pusat Pemberdayaan Lansia ini adalah 95 

orang, dalam perhitungan program ruang dengan rincian lansia laki-

laki 40 orang dan lansia perempuan 55 orang. 

Total lansia = asumsi 95 orang dengan rincian : 

• Tipe young-old (mandiri) = 30 orang 

• Tipe old (semi mandiri) = 25 orang 

• Tipe old-old (non mandiri) = 40 orang 
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Untuk total 95 orang akan dibagi ke dalam dua kelompok 

kegiatan pemberdayaan dalam ruangan dan luar ruangan, jadi 

masing-masing 5 0 orang d a n  4 5 orang  akan mengalami kegiatan 

pergantian sesuai pembagian jadwal. 

5. Besaran Ruang 

Besaran ruang yaitu untuk mendapatkan ruang yang dapat berfungsi 

secara efektif dan efisien. Berdasarkan pertimbangan pada pendekatan 

sebelumnya maka besaran ruang pada kawasan dapat di hitung sebagai 

berikut: 

a. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 
 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Standar 

(m2/orang) 
Luas 
(m2) 

Sumber 

Penerimaan 

Lobi 10 2 20 

NAD 
Ruang Informasi 2 4,5 - 5 9 

Ruang Tunggu 30 2 15 

WC 4 6 2,4 

Total + Sirkulasi 20 % 113 + 22,6 = 135,6 

Pengelola 

Ruang Pimpinan 1 6 - 9 10 

NAD 

Ruang Wakil 
Pimpinan 

1 6 - 9 10 

Ruang Sekretaris 1 6 - 9 10 

Ruang Administrasi 1 6 - 9 10 

Ruang Informasi 1 4,5 - 5 8 

Ruang Tunggu 5 2 10 

Ruang Arsip 2 1,5 3 

Ruang Karyawan 5 1,5 7,5 
A 

Ruang Perawat 5 30 150 

Ruang Rapat 10 1,6 16 TSS 

Pantry 1 5 5 A 

Gudang 1 2,7 - 9 9 TSS 

WC 4 6 24 NAD 

Total + Sirkulasi 30 % 249,5 + 49,9 + 299,4 

Total Besaran Ruang Kelompok Pengelola 435 m2 

 

 
Tabel III.  6 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 

(Su 

 

(Sumber : Olah Data, 2024). 
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b. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan 

Tabel III.  7 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Standar 

(m2/orang) 
Luas 
(m2) 

Sumber 

Unit 
Keterampilan 

Ruang 
Menyulam/Merajut 

30 1 30 

A 

 

Ruang Lukis 30 1,5 45 

Ruang Menulis 20 1 20 

Ruang Hasil Karya 50 1 35 

Ruang Pengajar 6 1,5 9 

Pnatry 1 5 5 

WC 4 6 24 NAD 

Total + Sirkulasi 30 % 183 + 36,6 = 219,6 

Unit 
Pendidikan 

R. Kelas Psikologi 30 1 30 

A 

R. Kelas Sosial 30 1 30 

R. Kelas Agama 30 1 30 

Ruang Pengajar 6 1,5 9 

Pantry 1 5 5 

Wc 4 6 4 NAD 

Total + Sirkulasi 20 %   
128,8 + 26,8 = 

154,8  

 

Unit Sosial 
Rekreasi 

Indoor :  

Aula  150 1 150 

A 
Perpustakaan  20 2 40 

Ruang Musik 10 3 30 

Ruang Senam 2 3,75 7,5 

Ruang Olahraga 2 13,4 x 6 160,8 NAD 

Ruang Catur 20 2 40 A 
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Ruang Ganti 10 1 - 1,2 12 

TSS 
Ruang Loker 20 5,4 - 8,1 120 

Ruang Bilas  20 1 20 

Ruang Makan 150 0,9 - 50 % 67,5 

Dapur Umum 
1 

30 % dr 
RM 

20,25 
NAD 

WC 4 6 24 

Outdoor :  

Kolam Terapi 20 1 20 

A 

Jalan-jalan 
Rekreasi 

 0,7 x 20 14 

Area Berkebun 
20 

40 % dr 
RTH 

517,44 

Kolam Pancing  0,7 14 

Total + Sirkulasi 40 % 1277,49 + 255,5 = 
1532,99 

Unit 
Kesehatan 

Ruang Konsultasi 3 16 48 A 

Ruang Tunggu 10 2 20 NAD 

Ruang Fisioterapi 10 2 20 
A 

Ruang Hidroterapi 10 2 20 

Ruang Perawatan 10 9 90 TSS 

Ruang Dokter 2 9 18 

A 
Ruang Perawat 5 1,5 7,5 

Ruang Obat 1 9 9 

Pantry 1 5 5 

WC  2 6 12 NAD 

Total + Sirkulasi 30 % 
249,5 + 49,9 + 

299,4 
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Total Besaran Ruang Kelompok 
Pemberdayaan 

2206,79 m2 

(Sumber : Olah Data, 2024). 

c. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 

Tabel III.  8 Besaran ruang fasilitas penunjang 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Standar 

(m2/orang) 
Luas 
(m2) 

Sumber 

Hunian/Raung 
Istrirahat 

Tipe Young-old 
(mandiri) 30 

24/unit 1 
unit = 2 
orang 

220 

A 
Tipe Old (semi 
mandiri) 25 

16/unit 
1unit = 2 

orang 
270 

Tipe Old-old (non 
ma ndiri) 

40 9 270 

KM/WC 100 6 200 NAD 

Total + Sirkulasi  30 % 
2090 + 418 = 

2508 

Musholla 

Ruang Beribadah 150 0,8 x 1,2 144 A 

Tempat Wudhu  20 % 28,8 TSS 

WC 4 6 24 NAD 

 
Total + Sirkulasi 20 % 

196,8 + 39,36 = 
236,16 

Kafe 

Ruang Pesanan 4 1 4 A 

Ruang Makan 150 1,5 - 2 225 

NAD Dapur  
1 

30 % dr 
RM 

67,5 

Gudang 1 2,7 - 9 9 TSS 

Ruang Staff 5 1,5 7,5 A 

WC 2 6 12 NAD 

Total + Sirkulasi 20 % 
324,4 + 67,8 = 

392,2 
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Mini Karauke 

Ruang Tunggu 10 2 20 NAD 

Ruang Karaoke 5 3 x 4 60 A 

WC 2 6 12 NAD 

Mini Theater 

Ruang Nonton 40 2 80 
A 

Ruang Staff 3 10 30 

 WC 2 12 12 NAD 

Total Besaran 

Retail 3 10 30 

A Minimarket 1 30 30 

ATM Center 4 4 16 

Total + Sirkulasi 30 % 122 + 22,4 = 146,4 

Total Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 3540,76 m2 

(Sumber : Olah Data, 2024) 

d. Besaran Ruang Servis Dan Parkir 

`              Tabel III.  9 Besaran Ruang Servis Dan Parkir 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Standar 

(m2/oran
g) 

Luas 
(m2) 

Sumber 

Servis 

WC Umum 4 6 26 NAD 

Ruang Satpam 2 8 16 A 

Ruang Genset 1 24 24 

I 
Ruang Trafo 1 15 15 

Ruang Panel 1 20 20 

Ruang Pompa 1 12 12 

Total + Sirkulasi 20 % 111 + 22,2 = 133,2 

Parkir 

Parkiran Pengunjung : 

Mobil 100 3,7 x 5,5 2035 A 

Motor 150 2 300 A 

Parkiran Pengelola : 
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Mobil 100 2,5 x 5,5 1375 
A 

Motor 200 2 400 

Total + Sirkulasi 40 % 4110 + 822 = 4932 

Total Besaran Ruang Servis dan Parkir 5065 m2 

(Sumber : Olah Data, 2024). 

Keterangan : 

A : Asumsi Pribadi 

NAD : Neufert Architect Data 

TSS : Time Saver Standard For Building Types  

I : Internet 

 
6.  Pola Pencapaian  

Bedasarkan analisa pelaku serta jenis kegiatan pada bab 

sebelumnya, maka disimpulkan kebutuhan ruang dengan 

menggunakan diagram gelembung (bubble diagram) dan 

pengelompokan struktur oleh Simonds dan Starke (2006:93) 

 

a. Lantai 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gambar III. 13. Pola pencapaian lantai1 

                         (Sumber : Olah Data, 2024) 
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b. lantai 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
         
 
 
 
 

Gambar III. 14. Pola pencapaian lantai 2 
              (Sumber : Olah Data, 2024) 

 
 
 

c. Fasilitas penunjang 

 

 
 
 
 

 
      

 
 
 
     
 
 
 
 

       Gambar III. 15. Pola pencapaian fasilitas penunjang 
           (Sumber : Olah Data, 2024) 
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d.  Outdoor  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   
 
 
 
 
         

        Gambar 3. 16. Pola pencapaian outdoor 
      (Sumber : Olah Data, 2024) 

 
 

E.  Analisis Bentuk Dan Analisis Perancangan 
 
Analisa bentuk bangunan adalah suatu penganalisaan terhadap 

karakter maupun visualisasi yang akan ditampilkan pada bangunan. Bentuk 

merupakan penghubung ruang dalam dengan lingkungan luar bangunan. 

Bentuk terdiri atas elemen-elemen seperti ukuran, tekstur, posisi, orientasi 

dan massa. Semua elemen ini bertujuan untuk mewujudkan citra dan 

tampilan bentuk bangunan. Dari dasar Arsitektur Perilaku sebagai topik 

desain Pusat Pemberdayaan Lansia yang mengutamakan manusia (lansia) 

sebagai pengguna bangunan yang perlu kenyamanan dan kebahagiaan, 

maka dari itu konsep bentuk yang diambil yaitu “ kacamata ”.  

Kacamata merupakan salah satu alat bantu lihat yang sangat 

dibutuhkan oleh manusia terlebih lagi bagi para lansia karena faktor umur 

banyak lansia yang yang memerlukan kacamata untuk melihat secara jelas. 
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Tujuan Pusat Pemberdayaan Lansia adalah sebagai wadah dimana lansia 

dapat menikmati masa tuanya selain bersama keluarga. 

 

 

 
 
 

 
       
 
 
 

  Gambar III. 17. Konsep Bentuk 
      (Sumber : Olah Data, 2024) 

 

Pendekatan bentuk dengan tema “kacamata“ ini dapat 

diaplikasikan dalam bentuk bangunan yang nantinya akan menjadi 

bangunan utama pada Pusat Pemberdayaan Lansia ini, dengan 

dukungan aksebilitas, material, dan warna yang memberikan 

kenyamanan bagi lansia. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar III. 18. Transformasi Bentuk 
(Sumber : Olah Data, 2024) 
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F. Analisis Pendukung Dan Kelengkapan Bangunan 
 

1. Analisis struktur Bangunan 

Pusat pemberdayaan lansia sebagai pusat pemberdayaan yang 

membutuhkan bentuk dan struktur yang berkesan kokoh, aman, dan 

nyaman serta pencahayaan yang maksimal. Selain itu efisiensi ruang 

dan konsep menjadi pertimbangan yang penting. Struktur pada 

bangunan pusat pengelolaan ini yaitu untuk pondasi menggunakan bore 

pile, menggunakan balok serta kolom yang kokoh dalam menungjang 

aliran beban pada bangunan, menggunakan struktur atap space frame. 

Tabel III.  10 Analisis Struktur Bangunan 

SNo Jenis Struktur Gambar Aplikasi Dan Fungsi 

1 Struktur bawah 

( menggunakan 

pondasi bore pile ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pondasi Bore Pile 

diaplikasikan pada bangunan 

utama, karna terdiri dari dua 

lantai serta tekstur tanah yang 

keras yang berfungsi sebagai 

penahan beban 

 

 2 Struktur Tengah 

( menggunakan 

kolom beton 

bertulang ) 

 
 

Diaplikasikan pada bangunan 

yang difungsikan sebagai 

kolom dan balok yang 

berfungsi menyalurkan semua 

beban hidup maupun beban 

mati. 

 
3 Struktur Atas  

( menggunakan 

Rangka atap Baja 

space frame ). 

     Struktur atas pusat 

pemberdayaan 

mengaplikasikan penggunaan 

struktur space frame yang 

memiliki tingkat kekuatan 

yang tinggi dalam menahan 

beban. 

( Sumber : google di akses 

pada 15 januari 2024 ) 
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2. Analisis Warna dan Material Bangunan  

Dalam penggunaan warna dan material pada pusat pemberdayaan 

lansia dengan pendekatan arsitektur perilaku adalah. 

Tabel III.  11 Analisis Warna 

No. Jenis Elemen Warna Aplikasi 

 1. Unit Hunian  Warna hijau disini dapat 

diartikan sebagai warna yang 

segar, gembira, ceria,  klasik, 

sejuk, terang dan memberikan 

rasa aman yang dapat 

diterapkan pada dinding, pintu, 

jendela, dan perabot seperti 

kursi/sofa, gorden, tempat 

tidur dan aksesoris lainnya. 

2.  Unit Sosial-rekreasi  Warna kuning-jingga disini 

dapat diartikan sebagai riang, 

hangat, lembut, bersemangat, 

manis, memberikan kesan 

bersahabat dan meningkatkan 

kreatifitas dan rasa percaya 

diri yang dapat diterapkan 

pada dinding, pintu, jendela, 

dan perabot seperti kursi/sofa, 

gorden, tempat tidur dan 

aksesoris lainnya. 

3. Unit Keterampilan  Warna merah disini dapat 

diartikan sebagia energik, 

panas, dinamis, dan aktif yang 

dapat diterapkan pada dinding, 

pintu, jendela, dan perabot 

seperti kursi/sofa, gorden, 

tempat tidur dan aksesoris 

lainnya. 
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4. Unit Kesehatan  Warna putih disini dapat 

diartikan sebagai terang murni, 

bersih, suci dan memberikan 

kesan luas  yang dapat 

diterapkan pada dinding, pintu, 

jendela, dan perabot seperti 

kursi/sofa, gorden, tempat 

tidur dan aksesoris lainnya. 

( Sumber : google di akses pada 6 maret 2024 ) 

 
Tabel III.  12 Analisis Material Bangunan 

No Jenis Elemen Gambar Material 

1. Lantai   

 
 

 

- Menggunakan lantai keramik 

pada seluruh bangunan pada area 

publik  

 

 

 

 

- Lantai vinyl pada area sem 

private dengan pertimbangan 

mudah dalam pengerjaan dan 

terdapat di mana mana. 

 

- Karpet ini akan diterapkan pada 

lantai ruang tidur dan ruang tamu 

di unit intensif di unit kesehatan. 
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 2. Dinding 

 
 
 
 
 

 
 

- Menggunakan dinding bata 

ekspose dikombinasikan dengan 

bata plaster yang diterapkan pada 

semua dinding unit hunian lansia, 

unit keterampilan, dan unis sosial. 

 
- Dinding keramik akan 

diterapkan pada dinding kamar 

mandi pada unit hunian 

3. Penutup Atap  Menggunakan atap material 

bitumen 

 

 

( Sumber : google di akses pada 15 januari 2024 )  
 

3. Analisis Hard Material 

Tabel III.  13 Analisis Hard Material 

No Jenis Elemen Gambar Fungsi 

1. Jalan dan Pedestrian  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Paving blok rumput untuk 

jalan pedestrian dan pejalan 

kaki 

 

 

 

• Aspal sebagai jalur kendaraan 

 

 

 

• Grashblok pada taman 

berfungsi memudahkan air 

hujan meresap kedalam tanah 
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No Jenis Elemen Gambar Fungsi 

 2. Faslitas Taman  

 

 

 

• Sebagai tempat istrahat dan 

duduk bagi para pengunjung. 

 

 

 

 

• Sebagai penerang pada taman 

di malam hari. 

 

 

• Lansekap tapak dan penyejuk 

taman 

 

 

3. Tempat sampah  Sebagai tempat pembungan 

sampah agar sampah tidak 

berserakan. 

( Sumber : google di akses pada 15, januari 2024 ) 
 
 

4. Analisis Soft Material 

Tabel III.  14 Analisis Soft Material 

No. Jenis Elemen Gambar Fungsi 

1. Pohon photos  Sebagai tanaman hias dan 

Menurut sebuah penelitian di 

Jepang, ia memiliki kapasitas 

pemurnian udara yang tinggi 

yang dapat membantu tidur 

lebih nyenyak. 
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No. Jenis Elemen Gambar Fungsi 

2.  Lidah buaya   Sebagai tanaman hias yang 

sangat baik untuk orang tua 

karena memiliki kebutuhan 

minimalis dan tetap hijau 

sepanjang tahun tanpa terlalu 

banyak perawatan 

3.  Tanaman karet    Sebagai tnaman hias dan 

dapat menyerap polutan 

udara dalam ruangan,dan 

tidak memiliki sifat alergi dan 

aman untuk manula 

4. Lidah mertua  Sebagai tanaman hias dan juga 

merupakan salah satu 

pembersih udara terbaik. 

5. Seruni Jalar dan 

Rumput Gajah ini 

 Tanaman Penutup tanah 

( Sumber : google di akses pada 15, januari 2024 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 

5. Analisis Utilitas dan ME 

i. Analisis Utilitas pada perancangan bangunan  

Tabel III.  15 Analisis Utilitas 

No Utilitas Bahan/Alat Keterangan 

1. Sistem air bersih 

(watertank) 

 Sistem penyediaan air bersih yang 

digunakan pada bangunan ini adalah air 

PDAM dan Sumur Bor. Air dari sumur bor, 

sebelum di alirkan ke seluruh area 

bangunan, air tersebut di tarik dengan 

pompa dan di alirkan ke ground stank 

kemudian di pompa naik ke area upper tank 

lalu di alirkan keseluruh bangunan. 

2. Sistem air kotor 

(Septictank) 

 Sistem jaringan air kotor di apilikasikan agar 

hasil limbah tidak mencemari lingkungan 

sekitar. Sumber air kotor pada bangunan 

adalah air bekas westafel, air bekas wudhu, 

dan air bekas closet.air limbah akan di 

alirkan ke septictank kemudian ke bak 

peresapan, yang selanjutnya di alirkan ke 

riol kota. 

3. Sistem pencegah 

kebakaran 

(sprinkler dan 

hydrant) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Penggunaan sprinkler untuk 

memadamkan api secara otomatis  

 

 

 

• Penggunaan hydrant untuk memadamkan 

api yang bertekanan tinggi. 

( Sumber : google di akses pada 03, maret 2024 )  
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ii. Analisis sistem ME 

1) PLN 

Sumber listrik yang paling utama digunakan pada 

perancangan ini yaitu PLN.dari tiang listrik PLN akan di 

salurkan ke setiap bangunan dari panel-panel melalui alat 

pengatur teganfan yaitu stabilitator ( panel distribusi ), 

kemudian listrik tersalurkan ke stop kontak. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Gambar III. 19.  Proses penyaluran listrik 
                               (Sumber : https://www.google.com, diakses pada 2 Januari 2024) 

 
2) Genset 

Genset merupakan sumber tenaga listrik sekunder yang 

bekerja secara otomatis apabila aliran listrik utama padam. 

 

 

 

 

                                   
                             

                               Gambar III. 20. Proses penyaluran listrik 
                             (Sumber : https://www.google.com, diakses pada 2 Januari 2024) 

 

3) Sistem pencahayaan 

Sistem Pencahayaan Pencahayaan yang digunakan pada 

bangunan ialah jenis lampu yang dapat menghasilkan warna 

yang lembut dan meneduhkan. Jenis lampu yang digunakan 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww
https://www.google.com/
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dapat berupa lampu Fluoresent dan uap mercury yang 

menghasilkan warna Cool-White atau warna dingin. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Gambar III. 21.  Sistem pencahayaan  
                             (Sumber : https://www.google.com, diakses pada 3, Maret 2024) 

 
4) Sistem keamanan 

Penggunaan sistem CCTV sebagai sistem pemantau atau 

pengawas secara otomatis. Security system biasa meliputi 

pekerjaan untuk mengawasi orang yang keluar masuk ke 

gedung, mengawasi keluar masuk kendaraan, dan mengawasi 

ruang-ruang yang penting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Gambar III. 22. Sistem keamanan  
                               (Sumber : https://www.google.com, diakses pada 3, Maret 2024) 

 

 

https://www.google.com/
https://www.google.com/
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BAB IV  

PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN 

A. Pengolahan Tapak 

Berdasarkan hasil analisa pada tapak, dan di jadikan sebagai acuan 

pertimbangan pada pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo. 

Adapun hasil pertimbangan tersebut di aplikasikan pada tapak sehingga 

menghasilkan konsep yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Adapun luas 

tapak yang akan diolah yaitu 15.686 M², dengan bersikar 1,5 H. Olah Desain 

sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV. 1. Penzoningan tapak 
(Sumber : Olah Data, 2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Gambar IV. 2. Pengolahan tapak 

       (Sumber : Olah Data, 2024) 
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Dari hasil pertimbangan di atas, dan di masukkan kedalam konsep 

gagasan perancangan tapak. Maka berikut ini adalah hasil pengolahan tapak 

pada konsep perancangan sebagai berikut : 

1. Konsep sirkulasi  

Agar tidak macet dan saling mengganggu maka dibuat 2 jalur untuk 

masuk dan keluar, dan untuk sirkulasi pejalan kaki dapat diakses dari 

berbagai arah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        
         Gambar IV. 3. Konsep sirkulasi 

        (Sumber : Olah Data, 2024) 

2. Konsep Matahari dan Angin 

Memaksimalkan bukaan untuk memfaatkan cahaya yang agar masuk 

pada bangunan serta penambahan vegetasi untuk menghalang 

matahari langsung pada bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar IV. 4. Konsep matahari 

(Sumber : Olah Data, 2024) 
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3. Konsep Kebisingan dan Vegetasi 

Penambahan vegetasi sebagai peneduh sinar matahari, dan sebagai 

peredam kebisingan di sekitar tapak . 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 5. Analisis kebisingan dan vegetasi 
(Sumber : Olah Data, 2024) 

 

B. Pengolahan Struktur Bangunan 

Dengan pertimbangan aspek-aspek bangunan dan hasil analiasis maka 

konsep struktur  pada pusat pemberdayaan lansia kabupaten wajo sebagai 

berikut : 

1. Struktur bawah menggunakan pondasi bore pile 

2. Struktur tengah menggunakan kolom beton bertulang  

3. Struktur aras menngunakan struktur space frame 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar IV. 6. Konsep struktur 
(Sumber : Olah Data, 2024) 
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C. Pengolahan Material Bangunan 

Berdasarkan hasil pertimbangan maka konsep material yang di gunakan 

pada bangunan pusat pemberdayaan lansia sebagai berikut :  

1. Material dinding menggunakan batu bata dan kaca agar 

memaksimalkan cahaya masuk kedalam bangunan. 

2. Material penutup atap menggunakan atap bitumen 

3. Material lantai menggunakan lantai keramik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar IV. 7. Konsep material 
(Sumber : Olah Data, 2024) 

 
 

D. Analisis Pendekatan Perancangan Bangunan 
 
Pusat pemberdayaan lansia di Kabupaten Wajo dengan pendekatan 

arsitektur perilaku dapat menjadi wadah bagi bara lansia yang ada di 

Kabupaten Wajo. Proses perancangan bangunan adalah suatu 

penganalisaan terhadap karakter maupun visualisasi yang akan 

ditampilkan pada bangunan. Aspek pendekatan arsitektur perilaku yang di 

terapkan adalah :  

1. Bentuk merupakan penghubung ruang dalam dengan lingkungan 

luar bangunan. Bentuk terdiri atas elemen-elemen seperti ukuran, 

tekstur, posisi, orientasi dan massa. Semua elemen ini bertujuan 

untuk mewujudkan citra dan tampilan bentuk bangunan. Dari 

dasar Arsitektur Perilaku sebagai topik desain Pusat 

Pemberdayaan Lansia yang mengutamakan manusia (lansia) 
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sebagai pengguna bangunan yang perlu kenyamanan dan 

kebahagiaan.  

 

 

 

 

 

            Gambar IV. 8. Pengolahan pendekatan perancangan 
       (Sumber : Olah Data, 2024) 

 

2. Aspek material, dan warna yang memberikan kenyamanan bagi 

seluruh pengguna dan pengunjung . 

 

 

 

 
 

       Gambar IV. 19. Konsep pendekatan perancangan 
   (Sumber : Olah Data, 2024) 

 

3. Aspek kenyamanan yang meliputi aksebilitas bagi seluruh lansia . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
       Gambar IV. 11. Konsep pendekatan perancangan 

  (Sumber : Olah Data, 2024) 
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E. Sistem Utilitas Bangunan 

1. Jaringan Air Bersih  

Sistem distribusi air bersih pada bangunan menggunakan air 

PDAM, dan sumur bor. Air PDAM dan sumur bor digunakan untuk 

kebutuhan air minum dan distribusi ke wastafel dan toilet.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar IV.11. Jaringan air bersih  

(Sumber : Olah Data, 2024) 
 

2. Jaringan Air Kotor 

Air kotor atau air limbah terbagi menjadi dua yaitu limbah padat 

dan cair. Limbah padat akan dialirkan saluran septic tank sedangkang 

limbah cair akan dialirkan ke sumur resapan kemudian ke riol kota. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar IV.12. Jaringan air kotor  

(Sumber : Olah Data, 2024) 
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3. Jaringan Listrik 

Sumber listrik utama berasal dari listriK PLN yang kemudian 

disalurkan ke gardu induk dan gardu lingkungan untuk kemudian 

disalurkan ke bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar IV. 11. Jaringan listrik  
(Sumber : Olah Data, 2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

103 
 

 

BAB V  

TRANSFORMASI DESAIN 

 

A. Transformasi Tapak 

 
Gambar 5. 1 Desain awal 

sumber : Hasil desain, 2024 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. 2 Desain akhir 
sumber : Hasil desain, 2024 
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Hasil pengolahan pada tapak adalah analisis untuk mendapatkan hasil 

desain dengan melakukan pertimbangan pada pra desain sehingga 

memberikan gambaran pada hasil desain akhir. Eksplorasi dalam bentuk 

gambar kemudian di tuangkan dalam desain sebagai berikut :  

1. Layout taman depan dan belakang pada site  berubah dengan 

pertimbangan agar mendapatkan space yang lebih banyak dan 

tidak terlihat kaku. 

2. Layout parkiran berubah dengan pertimbangan aksebilitas 

3. Pada desain awal terdapat kolam pancing pada taman belakang, 

sedangkan pada desain akhir kolam pancing dihilangkan dengan 

pertimbangan pengurangan bangunan yang tidak terlalu di 

butuhkan. 

4. Jalan masuk pada area servis bertambah kanan kiri dengan 

pertimbangan aksebilitas. 

5. Arah posisi lapangan pada site berubah dengan pertimbangan arah 

matahari. 

6. Perubahan tempat pada bangunan hunian, kantin, dan mushollah 

dengan pertimbangan aksebilitas.  

 

B. Transformasi Bentuk 

Setelah melalui beberapa tahapan perancangan dan penyesuaian, 

adapun transformasi bentuk sebagai berikut : 

1. Struktur atap berubah sehingga mengubah bentuk atap bangunan 

yaitu  struktur awal pada bangunan menggunakan rangka baja 

sedangkan struktur akhir bangunan menngunakan plat beton.  

2. Layout denah berubah sehingga bentuk bangunan juga berubah 

yaitu  bangunan awal seperti bentuk segi enam sedangkan 

bangunan akhir seperti lingkaran dengan pola keluar masuk. 
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Gambar 5. 3 Transformasi bentuk 
sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

C. Transformasi Besaran Ruang 

a. Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 

Tabel V. 1 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pengelola 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Luas  

awal ( 
m²) 

Luas 
akhir 
(m2) 

Alasan 
 

Penerimaan 

Lobi 10 20 19  

Ruang Informasi 2 9 13  

Ruang Tunggu 5 15 22,9  

WC 4 2,4 9,6  

Total + Sirkulasi 20 %  

Pengelola 

Ruang Pimpinan 1 10 15  

Ruang Wakil 
Pimpinan 

1 10 19 
 

Ruang Sekretaris 1 10 19  

Ruang Administrasi 1 10 19  

Ruang Informasi 1 8 13  

Ruang Tunggu 5 10 8,2  

Ruang Arsip 2 1,5 1,5  
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Ruang Karyawan 5 1,5 1,9  

Ruang Perawat 5 100 110  

Ruang Rapat 10 1,6 1,9  

Pantry 1 5 1,9  

Gudang 1 9 1,9  

WC 2 8,4 9,6  

Total + Sirkulasi 30 %  

Total Besaran Ruang 291 m2 296 m2  

(Sumber : Olah Data, 2024). 

 

b. Besaran ruang kelompok kegiatan pemberdayaan 

Tabel V. 2 Besaran Ruang Kelompok Kegiatan Pemberdayaan 

Jenis Ruang Sub Ruang 
Kapasita

s 

Luas 
awal 
(m2) 

Luas 
akhir 
(m2) 

Alasan 
 

Unit 
Keterampilan 

Ruang 
Menyulam/Merajut 

30 30 34 
 

 

Ruang Lukis 30 45 20 

Lebih kecil dengan 
pertimbangan tidak 
semua bersamaan 
menggunakan ruang 
lukis 

Ruang Menulis 20 20 20  

Ruang Hasil Karya 50 35 34  

Ruang Pengajar 

6 9 20 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

WC 2 18 24  

Kelas Psikologi  4      19      20  

R. Kelas Sosial 30 30 34 
 

Unit Pendidikan 

S. Kelas Agama 30 30 34  

Aula  

50 100 150 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 
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S. Perpustakaan  20 40 34,8  

Ruang Senam 2 3,75 7,5  

Ruang Olahraga 

2 36 46,1 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

Total besaran ruang  415,7 478,4  

  

(Sumber : Olah Data, 2024). 

b. Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 

Tabel V. 3 Besaran Ruang Fasilitas Penunjang 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Luas 
Awal 
(m2) 

Luas 
Akhir 
(m2) 

Alsan  

Hunian/Raung 
Istrirahat 

Tipe Young-old 
(mandiri) 10 220 294 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

Tipe Old-old (non 
ma ndiri) 10 270 294 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

KM/WC 

4 200 90 

Lebih kecil karena 
pertimbangan wc 
tidak bersamaan di 
gunakan 

 

Musholla 

Ruang beribadah 30 150 

174 

Lebih besar dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

WC 4 9,4 16,2  

Tempat wudhu 2    28,8 20,2  

 

 

kafe 

Ruang Makan  

20 

 

120 
135 

Lebih besar dengan 
pertimbangan agar 
pengguna lebih 
banyak 

Dapur  1 7,3 22,5 Lebih besar dengan 
pertimbangan ruang 
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penyimpanan berada 
di dapur 

kasir        1        7,5 22,5  

WC 2 15 20,5  

Total + Sirkulasi 
30 % 

 
        

1060 
   1115 

 

(Sumber : Olah Data, 2024) 

c. Besaran Ruang Servis Dan Parkir 

Tabel V. 4 Besaran Ruang Servis Dan Parkir 

Jenis Ruang Sub Ruang Kapasitas 
Luas awal 

(m2) 

Luas 
akhir 
(m2) 

Alasan 
 

Servis 
Ruang Genset 1 24 23  

Ruang Panel 1 20 23  

 

parkir 

Parkir pengunjung  

mobil 100 2035 2030  

motor 150 300 310  

Parkir pengelola  

Mobil 

100 1375 

 

1300 

Lebih besar 
dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

motor 

200 400 

 

380 

Lebih besar 
dengan 
pertimbangan 
pengguna lebih 
banyak 

Total  4154 4106  

(Sumber : Olah Data, 2024). 

Dari perubahan luas tersebut terdapat perubahan kebutuhan ruang 
sebagai berikut  : 

Luas awal : 5.920 m2 

Luas akhir : 5.995 m2 
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presentasi : ( 5.995 – 5.920 ) : 5.920 x 100% 

   : 6 %  

   : 6 % lebih besar dari perencanaan 

D. Pendekatan Arsitektur Perilaku 

Pendekatan Perencanaan bangunan bertujuan untuk memperoleh 

bentuk perilaku pengguna dan pengunjung bangunan untuk mendapatkan 

rasa nyaman dan aman. Adapun konsep aristektur perilaku pada 

perancangan ini dengan menggunakan pendekatan arsitektur perilaku 

dengan mengaitkan perilakuperilaku pengguna pada bangunan, 

bagaimana merancang bangunan dengan konsep yang dapat memberikan 

kenyamanan dan sesuai dengan standar kebutuhan pengunjung dan 

pengguna. Konsep estetika dan penampilan yang di terapkan adalah : 

1. Pengaplikasian warna pada ruang bangunan 

a) Pengaplikasian warna hijau pada kamar hunian, karena warna 

hijau diartikan sebagai warna yang harmonis, kesegaran, 

kedamaian, dan juga dipercaya mampu meredarahkan stres. 

b) Warna coklat dalam psikolog diartikan sebagai warna yang 

stabilitas, kehangatan, mampu menciptakan kenyamanan, dan 

rasa aman. 

 

              Gambar 5. 4 Penerapan warna pada ruang 
           sumber : Hasil desain, 2024 
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c) Pengaplikasian warna putih pada loby bangunan utama yang 

memiliki arti bersih,ringan, terang, dan memberi kesan 

keterbukaan dan kebebasan. 

d) Penggunaan lantai berwarna coklat pada loby yang memberi 

kesan kenyamanan dan keakraban. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Gambar 5. 5 Penerapan warna pada ruang 
             sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

2.   Pengaplikasian material pada ruang bangunan 

a)  Menggunakan lantai keramik yang memiliki tekstur kasar 

pada kamar mandi / wc agar tidak licin  

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 5. 6 Penerapan warna pada ruang 
       sumber : Hasil desain, 2024 

 

b)  Penambahan railing pada area dinding kamar mandi / wc 

sebagai pegangan lansia pada saat berjalan. 
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c)   Penggunaan ramp pada bangunan utama yang berguna bagi 

penyandang disabilitas / yang menggunakan kursi roda. 

d)   Penggunaan kolom bulat karena tidak memiliki ujung yang 

tajam yang beresiko melukai lansia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Gambar 5. 7 Penerapan warna pada ruang 
     sumber : Hasil desain, 2024 

 

e)   Penambahan railing di beberapa tempat pada area luar yang  

bertujuan sebagai pegangan lansia pada saat berjalan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gambar 5. 8 Penerapan warna pada ruang 
  sumber : Hasil desain, 2024 
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3.  Pengaplikasian konsep enhancement  pada area taman yang    

bertujuan meningkatkan interaksi pada lansia, dan penggunaan 

material kayu pada lantai taman agar nyaman saat dipijak dan 

diduduki oleh lansia. 

  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Gambar 5. 9 Penerapan warna pada ruang 

               sumber : Hasil desain, 2024 

4.   Penambahan gazebo sebagai peneduh di area taman dan kebun. 
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       Gambar 5. 10 Penerapan warna pada ruang 
       sumber : Hasil desain, 2024 
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BAB VI  

HASIL DESAIN 

A. Site Plan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. 1 Siteplan 

sumber : Hasil desain, 2024 

 

Hasil transformasi dari desain yaitu terdapat jalur kiri dan kanan menuju 

area servis dengan pertimbangan aksebilitas. Terdapat layout taman depan 

dan belakang, terdapat lapangan, kebun dan terdapat dua tipe hunian yaitu 

hunian tipe A dan hunian tipe B. 

B. Denah Dan Tampak Bangunan 
 

1. Bangunan Utama 

a. Denah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 2 Denah lantai1 bangunan utama 
sumber : hasil desain 2024 
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Pada denah lantai 1 di buat space antar bangunan dengan 

pertimbangan sirkulasi. Pada bangunan sebelah kiri terdapat ramp 

untuk memudahlan aksebilitas bagi para lansia.masing masing 

terdapat 2 unit wc dan kamar mandi pada setiap bangunan. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Gambar 6. 3  Denah lantai  2  bangunan utama 
     sumber : Hasil desain, 2024 

 

Pada denah lantai 2 di buat space antar bangunan dengan 

pertimbangan sirkulasi dan pada lantai 2 terdapat aula, masing 

masing bangunan terdapat  

b. Tampak 

           
 

Gambar 6. 4 Tampak depan dan belakang 
sumber : hasil desain 2024 
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Gambar 6. 5 Tampak samping kanan dan kiri 
sumber : Hasil desain, 2024 

 

Tampak bangunan merupakan hasil transformasi dari bentuk 

kacamata yang di terapakan pada bentuk bagian depan 

bangunan.dengan penambahan tanaman pada fasad yang dapat 

menurunkan suhu udara ruangan sekaligus sebagai penghijauan 

yang menambah nilai estetika pada bangunan. 

2. Hunian Mandiri 

a. Denah 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 6  Denah hunian mandiri 
sumber : Hasil desain, 2024 
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Pada denah  hunian mandiri terdiri dari  ruang informasi, 10 

kamar tidur masiang – masiang 2 orang, 2 dapur dan 8 wc/ kamar 

mandi. 

 

b. Tampak  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Gambar 6. 7 Tampak hunian mandiri 
        sumber : Hasil desain, 2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Gambar 6. 8 Tampak hunian mandiri 
            sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

Bentuk tampak hunian mandiri yaitu persegi panjang dengan 

fasad dibuat bergelombang untuk menambah nilai estetika pada 



118 
 

 
 

bangunan dan juga penambahan tanaman gantung yang dapat 

menurunkan suhu udara ruangan. 

3. Hunian Non Mandiri 

a. Denah  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 9 Denah hunian non mandiri 
sumber : Hasil desain, 2024 

 

Pada denah  hunian mandiri terdiri dari  ruang informasi, 10 

kamar tidur masing – masiang 2 orang , 2 dapur dan 8 wc/ kamar 

mandi. 

b. Tampak  

              

         Gambar 6. 10  Tampak hunian non mandiri 
    sumber : Hasil desain, 2024 
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           Gambar 6. 11  Tampak hunian non mandiri 
sumber : Hasil desain, 2024 

             

Bentuk tampak hunian mandiri yaitu persegi panjang dengan 

fasad di buat bergelombang untuk menambah nilai estetika pada 

bangunan dan juga penambahan tanaman gantung yang dapat 

menurunkan suhu udara ruangan. 

4. Bangunan penunjang ( kafe ) 

a. Denah  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Gambar 6. 12 Denah kafe 
         sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

Bangunan penunjang ( kafe ) di desain dengan bentuk bulat 

mengikuti bentuk bangunan utama, terdiri dari 4 wc/kamar mandi, 

ruang dapur dan ruang kasir. 
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b. Tampak  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 13 Tampak kafe 
sumber : Hasil desain, 2024 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 14  Tampak kafe 
sumber : Hasil desain, 2024 

 

Tampak bangunan berbentuk lingkaran,dengan penambahan 

tanaman pada fasad yang dapat menurunkan suhu udara ruangan 

sekaligus sebagai penghijauan yang menambah nilai estetika pada 

bangunan. 
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5. Bangunan penunjang ( musholla ) 

 

a. Denah  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Gambar 6. 15 Denah mushollah 
                sumber : Hasil desain, 2024 

 

Bangunan penunjang ( mushollah )di desain dengan bentuk 

bulat, terdiri dari ruang salat pria dan wanita, tempat wudhu pria 

dan wanita, ruang alat, ruang imam, dan 2 wc. 

b. Tampak  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Gambar 6. 16 Tampak mushollah 

                  sumber : Hasil desain, 2024 
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      gambar 6. 17 tampak mushollah 

     sumber : Hasil desain, 2024 

Tampak bangunan berbentuk lingkaran,dengan penambahan 

ventilasi pada fasad yang dapat menjadi cahaya alami pada 

ruangan sekaligus sebagai penghawaan alami, dan ciri khas 

mushollah yaitu kubah yang berwarna emas. 

 

C. Perspektif Dan 3D 
 

1. Tampak Kawasan 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Gambar 6. 18 Tampak depan dan belakang kawasan 
sumber : Hasil desain, 2024 
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Gambar 6. 19 Tampak samping kawasan 
sumber : Hasil desain, 2024 

 
2. Perspektif Kawasan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 20 Perspektif kawasan 
sumber : Hasil desain, 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. 21 Perspektif kawasan 
sumber : Hasil desain, 2024 
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3. Eksterior 
 

 
Gambar 6. 22 Area air mancur 

sumber : Hasil desain, 2024 

 
 

 
Gambar 6. 23 Area kolam terapi 

sumber : Hasil desain, 2024 

 
 

 
Gambar 6. 24 Area gazebo kebun 

sumber : Hasil desain, 2024 
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Gambar 6. 25 Area hunian 

sumber : Hasil desain, 2024 

 
4. Interior 

 

 
Gambar 6. 26 Kamar lansia 
sumber : Hasil desain, 2024 

 
 

 
Gambar 6. 27  Loby pemberdayaan 

sumber : Hasil desain, 2024 
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Gambar 6. 28  Loby pengelola 

          sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6. 29  Ruang informasi 

           sumber : Hasil desain, 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6.30  Kamar mandi/Wc 

        sumber : Hasil desain, 2024 
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D. Banner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 6.31  Banner 

                    sumber : Hasil desain, 2024 
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E. Maket 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.32  Maket 3D Modeling Kawasan 

        sumber : Hasil desain, 2024 
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