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KEPUTUSAN
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PERSETUruAN JUDUL DAN PENUNJUXAN
TENAGA PELAKSANA PENELITIAN BAGI DOSEN SKEMA UNGGULAN

KOMPETITIF UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHTIN 2O2I

TENTANG

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

a- bahwa untrk mclalsatlaler! kegiate Poelitian Skema Uoggulan
Kompetitif Bagi Dos€n Universitls Sriwijaya Tahun 2021 maka perlu
adatrya pers€tujuan Judul Penelitian dan Penrmjukan Tenaga Pelakssna
PeDelitiar;

b. bahwa mereka r€ng namanya t6tem dalam lampirsll Surat Keputusan ini
dianggap mampu dall mcinenuhi syard ultuk dituDjuk s€bagai tenaga
peneliti dengan judul penelitiaq dan b€saran biaya yang tercantum pada
larnpiran Surar Keputusan ini;

c. bahwa berdrsrkan hasil evaluasi reyiewer dan bddasekan luaran yang
dipersyaratkaa judul p€rlelitian dalam lampira[ surd k@utusan ini layak
didanai;

d. bahwa s€hubungan dengan horuf s, b, da! c di atas perlu diterbitkar Surat
Keputus& sebagai pedomar drn ledasan hukunmya.

l. Undang-UndeE Nomor 20 TahBn 2003, te arB Sistem Petrdidikan
Nasional;

2. Peraturan Pcmerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang Peodidikan TingSi;
3. Peranuan P€merintah Nomor 4 Tahun 2014, tent ng Penyelenggaraan

P€ndidikan Tinggi der Pengclotaan P.rguru& Titrggi;
4. Pcratuian Menteri fuset, Teknologi datr Pedidikan Tinggi R.l. Nomor 12

Tahun 2015, tentaB OrgEtisasi dan Te Keda Universitas Sriwijayq
5. Peraruran Me eri fus€! Teknologi, dllr P€ndidikan Tinggi R.L Nomor l7

Tahun 2018 tentang Sranna UniveEitas Sriwijayq
6. Peraturer Mer eri Ris€! Tel ologi do P€odidika Tinggi R.I. Nomor 20

Tahun 20 I 8 lentarS Penelitia$
7. Perannrran Menteri Pendidikar der Kebudayaar R.l. Nomor 3 Tahun 2020,

tentang Stadar Nasionrl Peodidikar Tingai;
8. Keputusan Menteri Keuangan R-1. Nomor 190/KMK.05/2009, tenrang

Penetapan Universitas Sriwijaya pada Dcpdiknas s€bagai lnstansi
Pemcrintahan yang Merctapkan PK-BLU;

9. Keputusan Menteri Ris€! Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.l. Nomor
3203lAiVKP^v2o19, lf tang pengangtarso Rektor Univ6sitas Sriwijaya.
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KEPUTUSAN REKTOR I]NTVERSITAS SRIWUAYA
PERSETUruAN ruDUL DAN PENUNruKAN TENAGA
PENELMAN BAGI DOSEN SKEMA I]NCGJLAN
T-INIVERSITAS SRIWUAYA TAHIJN 2O2I

TENTANG
PEI-AKSANA
KOMPEnTlF

M€orbcri rrc*o8rg k€poda K.als Lcmbega Pcaolitim das Pag8Misa tA.da
Mscy&El6r firivasitas $iwijaya uot ocaadmgai Su.d P€rjejia!
Pclaksamarl P€nclitie;

Merubcri weweaaog kQsds Kaus L€mbogs Paclitiso dsn Pcngsbdi& k pada
Masyar€*at Utrivcrsit&s Sriwijays unt* mehksanakaa monitoritrg dsn evalursi
terfudry pelrl(sd@ penclitia s€fi! mery.tujui letre bssil p. etitiatr;

P.o.liiiln tk Dt Ungtuhr KoDp.liaif rriib E lib.aLn doc.r &hD lrtu
ruDpuD,/liEtr. ihu minimd du. oranS d.tr rajib ma{ib.don Eahali!*a
progr.m dokaor (S3) drn/.tru progrrm D.gbt r ($2) d.n/.t u proSrrm
!.ri.n. ($l) pinim.l dur or.nt;

S.Du. lrs.jibsn luirt p.octitirlt iDi, b.it plblikaai Erupun luann hin
m.ni.di trnAton! j.i.b Llrlr d.n .tr8toll liD p.rditi;

K€putuse ini b€rlal(u scjak '-ggrl ditcqld, d€ag@ k€totuan bahwa s€gala
s6udu akatl diubah dan/dsu diFb.iki sabogairratlo rnesdnya +abils terdspd
k€keliruar dalam kQutussn ini-

di: Indnlaya
28 AWil2O2t

t2 \:3
\\ 4/

1989031002

Tembusan:
I . Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Risct drn Inovasi NasioDsl;
2. Dirckh[ Ris€t &n PengaMian kepada Mrsyrtl)8l(at KemeDlerisn Riset dan

Teknologi/Badan Riset d8n lnoyasi Ntsional;
3. wakil Rektor s€luruh Bidsng Universit s Sdwijaya;
4. Dekan Fakultss di lingkung8n Universitas Sriwijs,'&;
5. K€hla l,€mbEgB di liogkungan Univcrsitss Sriwijays:
6. Kepals Biro di tingkungsn Universitas Sriwijays;
7. Kepola Bagian Kelu.o8E t Bt K Universitas Sriwijaya;
8. Yang bcrsangkutan.

Kelima

Matyaujui rma pcacliti, jutul peaclitio, <la b€sem hsya p.aclitie ymg
t.rcdmu pads lmpirm Surar K.putusan ini;

Segrla brsya yeg tiEbul scb.g.i akib, p.a.rbit r Sl[d Keflduse ini dib.botatr
pods mgg'rrrt bclara Unilssitrs Sriwijsya tolrutr 2021 eu droa khusus yaag
.ri.€rli.!a lrtrhk it!:



L.rphn Slrl K.runlE R.h.. thiv.GiE $iri.y.
Nom : OOlo/UNe/Sx LP2tl.PT202t

TENAGA PELAKSANA PENELITIAN SKEMA UNGGUfAN XOMPETITIP IAHUN 202I

NO
(Rp)

JUOUI

1 OI. INNA YULIANITA, S E MSi D.t.mlnaiF.nfib P.nu.s
P.nd!&k P.tumbuh.n Ekonoml
T.r6.dap P.n!.lu..n K@h.t . Di

1 Or. DE SUHEL, M Si
2 DB IIAZELIAoNA\ M.S' I0102208102303I

2 K(nr.ti 101022681923017I

2 Dr TSNURHADI, M BA Ph D INOVASI KEUANGAN FUNGSI
INTERMEOASI DAN PERIUMBUHAN
BANK DI 

'SE:AN 
PASCAKRISIS

1 ISNI ANORIANA S E, M Fh, 1 Flfrtry.h Arilt r [010236220250021

IO1O11al192201al

3 0r |NTEN MEIJTIA S E l& AMUSIS PERKEMBANGAN
SIJSTAINABILITY REPORTIIIG DI
lNOoNEslA (Prd.ktr SLR)

1. Or 0r. . ULI ERINA M sl
2 HASNI YUgRIANTI, S.E ,

3 ROCHi&qWAn DAUo, S E.,

1 S*. Ap.lit [010136414230061
2 Slrrirr Frc loi 0130!l l24OO2l

59 €O0 000

60 000 000INVESTASI OAN MILINEAL PERANAN
RISK PROFILE DAIAM FINANCIA!
LIIERACY O'!\ FINANCIAI- BEHAVIOR
(SIUDI PEXERJA KOTA PALEMS,qNG)

2 SHELFIMAI-INOA SE MM
3. H M.A RASYIOUMFIE,

I tl.dy. ULd a/d I010320!1S23OO5I
2 TD Di.k AodF Sf,t
I01032651023003)

(01011/l31e220131

5 O.. YUNISVITA, SE M.Si Pr.mlum Ah! P.ndt P.nd.p.t n
P.k.rJ. Yne LDCmhb O Ptu

2 D6 MUHAiTMAD TEGUB

1.A.rk Ku rltu.n I01022681C30201

[01021281722068i

PENOqRUH CONCENTRATED
OWNERSH1P TERI1AOAP CAPITAI
STRUCTURE PERUSAHMN OI PT
BURSA EFEK INOONESIA
PERSPEKT!F STATE OWNERSHIP
OAN FAMILY OWNERSI,IIP

l. Dr YULA.ll, S E. rl.M.
2. tlr"sNt YrJsRAttI, s.E ,

1 F.i.CAtbrlO1Olr2U7221Oel
2 Mn mm.d R.yhn J.i Abm sh.c.
[0101r2617220911



JUOUf (Rp)

Dr AMIAUS.q Y, S H, M.lut RESIRIKSI PENGAITIGKIJTAI{
PENUMPANG MASA PANOEMI CO!1U
10: AtlALlSlS PERATURIN (EBIJA(AN
AIOANG TRANSPORTASI UOARA
UNTIJK KEPENTINGqN P€NUMPANG
ATAU MASXAPAI PENEREANGAN

1. OT, FIRMAN iIIJNTAQO, S H

SYA'FUOON,SH,ITH@
3 MURZAL S.H. M HM

1. A...rrtn Rb Abr.hrn
1020226810230031
2. M.!. R.:tl Wit Nlt66
1o2o112417721121

60 000 000

I Dr MUHA IMAo SYATFUoOIN SH M.Hun REKON9EPIUAIEqSI DAN
REFORMULASI HI](I]M PELAYANAN
KESEHAIAN TRAOISIONAI
INIEGRASI SEBAoCI UPAYA
MEWUJUOXAN DERAJAT rcSE8A'AN
MASYARAKAI YANG SETINGGI.
TINGGINYA DI INOONESA

1.0. l2A RUMESIEN RS, S.ll

2 HELMANIDA, S H., M Bum

1 A.hhed Frd.r [020126620240/10]

1020111417220n'

57 500 000

I SYAHUIN AX SH,MHUM 56 000 000POIITIK HUKUM PEIIBERIAN IZIN
TINGGCL TERMTAS BAGI WAFGA
NEGARA ASING DI INOONESIA
(PERSPEKTIF I,IU(UM KEIMIGRASIAN)

I Or |'(ASHRAiIA SH,MBuo
2 OT HENNY YUNINGSIH, S I,I

1 
^llMAD 

WOAD MUNIASHOR

[t?o112417221321
2. MEt laJrRtN l0O1 12017221221
3 NIJZUT QURNTA [020112617212!

SRI TURATMIYAH, S H, M 8UM 60 000 0ooIIIPLEMENTASI XEXIJATAN
EKSEKU'TORIA! KREOITUR
PERJAN.'AN PEMBIAYAAN OAIAT'
XA]IAN UU NO 42 TAHUN 1999 DAIi
PUTUS,AN MAHKAMAH KONSTITUSI

1Dr AI.INALISA Y, S H, M Hum
2 ARFIANNA NOVERA, S H ,

1 sh.t. Ary.h s 1020112613231421
2 02011231323142[Sh.k A)arCr ]
3 Nrd. Pr6@ [02011231341541

0r FIR ANMUNIAQo, sH, MBuh SERTIFIKI'6I TANAH TUNGGU 1, MURZAI, S H, M HUM

2 Or ANNAIISA Y, S H , U Hum
I, BtG M.IEftT' Jry'
1(}20126310230231
2 ra..hdqn S.ti [O2012€al 

g2303ol

12 WAHYU ERNANINGSIH, S I MHum

I

o.hokii.Ei Si.U xrylm!.u
O&n P.rtah- C pdm Ant ..

1 0. SUCIFL SONITA S H,

2 PUTI] SAMAWATi S H, M I]

1 A.n, Rtq R.m.dhm
[020 t r 36r 823:rol l
2 Rlrd.h w.ft [m0113818233241
3 ROS MAUU SIMSOION
10201 I 1017?20531



(RP)

13 MERIA UTAAIA S H LLM PENGEMBANGAN MODEL
ALTERi'qTlF OISPUTES RESOLUTION
MELATIJI HYaRID MINI.TRIAL OAN
ARBITRASE OALAM I]PAYA
MELINOUNGI KEPEN-IINGqN PARA
PIHAX OAIAU PELAKSANAAN
KONTRAX XONSTRUKSI

1USMAWAO],SB Ml1
2 YUNAL LAL MUTIAR

1 Chyrnt. Fr.n lt [02011231323139]

1020111818230651
3 Jih.n R.tLh [O2Oi 1201023202]

56 000 0000r HENMY YUillNGSlH, S li MH PIOAM TAXSA}r^N PEMEIAYARAII

UANG PENGGAI{II KERIJGIAN
KEUANCTAN NE6 RA OA-^ll TINoA(
PIOANA XOFUPSI SEEA6,CI WUJUO
(EADlt l,l OAtAll PENEGAXAN
IIUKUM PIOANA OI INOONEgIA

I DT MSHRIANA S.H,I'.HM
2 INOAH FEARI^'II, S H, M H

1 F.jn k.5 loarr23rl23r79l
2 tr D..y H.lEi l02o12au@r0331
3 lbiid tn - 1 10201 t 281823112)

15 OT SUCIFLAMBON]'TA S H, M N EVATUASI OAMPAX KEEIJAKAN
PEMERINTAH TERHADAP
PERUSAITAATI YANG MELAKUKAN
PHX DI ERACOVID.I9 PENOEKATAN
NUI(IJM I(ElENAGAI(ERJAAN

1 WAHYU ERNANINGSII] S H,

2 \€RANOVIANTI,SH MNum

1. Ol.h Ayu, S.H l02ol268182l
2. Muh.hh.d F.nd I02Oi 1281722245I

55 000 000

Dr k MUTIA IMADAAU B (AR SrOtK, M E^C r. odi Notit srr 1030414117221211

lo3oa1 16112201 1l

60 000 000APLIXASI POIIE BASEO NANO
INSULATION OIL PADA PERAIATAN

I, MIJHAIM^D IRFAX JAITBAI(

2, OJUUL AIIIRI, 9,T, S.T

60 000 00017 MUHAMMAO IRFAN JAMBAX ST, M En! . Ph D P.n.ntJ& Kl..iik-l J.n6 d-
Kff.ndi.tk Pot. gr..kdM
[n h.dl.lr L..d.r d.n ar..kdM
L..d.r P.d. S.mb. n P.$ N.!€dr
A{n K. Tm.h Badalto T.kik

1 Or lr MUHAATMAO ASU

2, MI]IIAMMAD IIISAN J'.T/!BAK,

1 Ni. tu&..hi [03041 331722033)
2 R.hn rd S.ftl loeo3l 181220761
3. Ohc. Nd.t. 1090311617220051

13 HENI FITRANI, ST. Mi. Ph D Optm-i O.rsn B-lMm G.drl
d.n m BIM i.,'ida Enr!ry Us
l t rE ty d, Ut!4yd. EMOy An ylnt

1 AIIIAD TIUHTAAOII, S T
LEll [030226410220201

[03c22622125036]

50 000 000

19 IRSYAOIYANI, ST ME.g TUI1CANG B'II.JGUN OAN
IMPLEMENTASI RASPBERRY PHI
PADA LENGAN MEXANIK SISTEM
SOTIR SAMPAH BOTOL PLASTIK

1 FIRiIANSYAH BURLIAN 1 II|ALIKI]6SIiWARI ISMAIL

103051211722060)
2 JUAfl WNATA 1030512317220351

20

/.

T.tnolosi Hbdd Pddinsin.n Ud.E (AC)

Mini H.m.l EmEi dn R.m*
Lhtk !- d..tm It.mo.l6ctic

l Or lr DrnlUAW, M T
2 ANEKA FIROAUS. ST ST

1 Bngn ErMn [0305] 3313230741

2 Di.n Ap.y.n 103051 13172?0231



{RD)

21 BIJOHISETIAWAN ST M T, PhO P.nelm.n cit...t *t dJ.n .vcufti
p.mb-!6- bdt.ljjuLr brb6r
$.Y.n Me.l dilinlk tt p.k Shdl
X& Sub Wr.y.h SuEi S.i S.l.rc

1 OI K. ENOANG WIWK OYATI

103,1113172201.1

l03o712Arfz2oa4

22 I AMRIFAN SALADIN MOHRUNI, Ph O Ma.aiilc ol a..!.pc nei.l ryte
r,loe{* r'd mHo( qumtiv lr&t.tn

I h. MIJHAMMAD YAI.IIS, M I
2. AL ANTONI AXI]MAD, S,T, S.T IO3013681e2a0o6l2. 8.arA M.ri{m D.ry

I030fi 3t1823076t
3 r.thfi Ak!- 10o512t1a230321

23 OT BHAKTI YUOHO SIJPRAPTO, S,I, M I P..!€mb.nt-.---X.Mi X.mod
D.rtm Mak- B.tup. cn. 8.16..ll
Alornfr. Conv.r6on.l N.frI N.t &.r
o- Y@ orry Lmk crrE Prd. si*.h
Aronomo6 EL.tt V.nicb

2 HAIRUL AIIA/ANI H A MT
3 D. En! SUCI OW|JAYANTI

1030/112617220331

I03Ot12817220321

60 m0 000

or RoslOAWANl, S.T, M T 60 000 000P.nC6frb.ngm 6.ton Rin!.n d.n9.n
T.knk /6r-i sb.O. Mn..iC Srrktr

1 Mrts. S.lttl 1030226220240011
2 2lnr,s,.<lt F.tibi
[03022681S23026]

O. AGUNG MATARAM ST,MT PEMANFMTAN MEMBRAN
POLWNILIOENE FLUORIOE SEBAGAI
MEOIA PENYAFINGAN AIR LIMBAH

1,II AMRIFAN SATAOIN

2, OI OEW PUSP T'.s,qRI, S T
t030326202/O011
2. Wdrd. H-e [030513813230a6]

60 000 000

26 0r k MUHAMMAD FAIZAL. DEA Pdck ys G- Sind't e!ib.h.n
B.ku Umb.h P.(h Fir Co.l H..3
G*illkEi Kd.li6k utrtlk B.he B.kt

1 ort OEOIROHENDI rrl.T,

2 Dl MUHAMiIAD SAD, S T

1 N.bil. Apn.d [2001263132201I
2 ArbiAxt 1030123313220071

60 000 000

27 Dr TUTIINOAH SAFI, ST, M T 59 970 000

/.

Gt.ihs K-.t Al.m (N.tlr.l Rubb.,
d.ns.n Sl.rdl dri XLll PEna
l.mo<ffkri 6.b.gd B.h- Podrk

2.lr ROSOIANA MOEXSIN, M T
I Td JuLb Puti (030313310230&rl

10303r2at623oal



NO
(Rp)JUOUT

Or Ene. SUCIOWI.JAYANII sT Ms P.ry.n&n S!r. d0l.yml T.ne.n
B.hc lndoMl. B.ib&t O..p
L.min! Uitrk H!m.n.Mehh.

I Or . aSAKIl YUOHO

2, HERMAWATI, S T. M T
3. BERA HIKMARIKA Sl M.Eng

[03041 18172201 5]
2. Ed'ii. Lim..toro 1030412817220361
3. Ml,l.mh.d REk Putr

1030111a1122O22)

55 000 000

29 60 000 0000r RADIYAI| UMI PARTAIi. SoPo K-R.tl K6 PENGARI,H PEIIBERAN
St'PLEM€NIASI EXSTRAX IIGN
SELUANG IERHADAP A|TOKIN
PROINFL flASI OAN KAO^R VITAAIIN
O PAOA PASIEN RHEIJIIATOIO

I 0r tt ZEN I'IAFY, lr Blon.d
2 I'. MAYANG INOAH LESTARI,

t Rody Ml$..I Lnb- Tobhe

lo10!,2n1atu5l
2. lri 

'l 
A4ll II).{x271822@O

Or ICHE ANoRTYANI LTBERIY, S KM M.K6 1 16. suy.ni loa 05a6220221 861

2. Sy.uqi N&ll. M. lr.till.h
[04054022022102]

60 000 000PENGEMBANG,qN INSTRUMEN
gKRINING RISIKO TRANSMISI COVIO.
18 PAOA IBU RUMAH TANGOA
DENGAN ATAU TANPA PFEOIASETES

1 Dr INDRI SETA SEPIADIM,

2 Dr. AROESY MELIZAH

3r DT TAYANG INOA}i IESTAFI, SD AN (K.) 1 Dr. . ICHE ,rr,DRrY&{l
UBERi, a.KM, tl.K-
2. d. zuwFLr, stAn, Kc,

lutt2t22t2.,/JSl
2. SL!fu Errrytr Hdt !
lo!1tzt,212fi1l

Vard-i AN.rhC.b Kltur.io. Ob.r
Ar6ba A..b..a ADrk.i

x2 0r dr zEN HAFY, M. Ekl6.d ldeulkd lcddn G.n Trtit
K.jal.n COvlGl9 d- O.mp.k y.
r€rh.dr Er.kdfi.. v.k h., gqRs-
Cov 2 dlllh.l d.d R..pff lmunit..
Hunor.l (P.6.d.& Ih.r A,tibodl

1Dl ZISKE MARITSXA, S X.d,

2. dr SUSILAWATI, S Xcd, M K6

L Murr6h.d rsa ld Pdr.!!
[0/r01 r2818231061
2 Mllrnm.d ldl-rl And
10401 1 1611230451

33 Or 4 ZULKHAIRALI SpPo XGH 1 dr Moh.nfrad ssfB Yudha Pratam.
p40427817210031

2 d. Muh.mm.d Al'l F.tu R*m.n
I0a0a278i72l0o1l

60 000 000P.nonh SupLm.nlr.l Ek4_.k E&n!
PuUn (Ath S.!wm) t!lh.d.p
Pdub*.n T.k-s Dr.h lnt didn k
da Mrlo hn.n.a p.d. P.in
Hcmod*. &dik .t RsuP ookL.

oh.mn.d Boo P.hfrb-t

1, OI &, MUHAMiIAO IRS,AN

2 Dl & TAUFIK INDRAAYA,

55 000 00006 SADAKAIA SINULINGGA, M K6 EFEKIIVITAS ANNOAAETES
EKSTRA( OAL'N AENALU KERSEN
(o.ndrcphto. pmte<n (L )Miq)

I rl. SIJBAIIORATE S X.d

2 FAIMAWAI| S.Si., M Si
3 dr SYP.fYUOIN, M Biom.d

1. Adjl.tra Put ir.h-d*a
10401 I 161722 Ol OI

2. llffi Lod- Hut Drn
IO,|O1 13517221701

35 D. d. IRFANNUOOIN, Sp Ko M PdX.d ht r.ks .iLB Kompon.n aio.ktl lsl
l.nl.d6p N6uroC.n.5l6/Apoplos Otak

1, dT, KRISNAMURTI SPPA{K),

2 OR YUDI'.IIITA KESUMA

1. *. St sr.hd.d F@&.. Puii
M.Bioh.d {0a0133220250031
2 Kh*in R.nh [ 011231423165]



(RD)

36 OI dI ML]HAMMAD ZULKARNAIN M M.d HUBIJNGAN ANTARA STUNTING
OENGAN STATUS KESEHATAN GIGI
PADA ANAX USIA SE(OLAH OASAR OI
XABIJPATEN MIJS] 

'UWAS

1 D. RICO JANUAR SITORUS,

2 ACHMAO FICKRY FASYA,

1. 1 Anni.h Brrcikd J..mn.
[10012€420240051
2 2 Abub.k, Lut! I1001263202400a1

37 D6 EOOY ROFL N, M Si slh'l&iodioL-i P.nj.<lw.hn
P*.{.td RSUP D Muh.mm.d
Ho..in P.Lnb-t dm d Runjl S.*n
P[n Prt hi[ J.krn utuk
P.nr!i'r tlf,t Co!i!1s

1. HIXAYATI, S K.!, M.(.D
2. PIJIRI WOITA MIJHARYANI,

1 L.dy A.rridin. 10406432212400il
2 Y6ni. Si[i. S.i 1040€432212,1005]

36 DT dT RIZMAADL]A SYAXURAI] MARS PERAN MAHASISWA KESEIiAIAN
DAI M KOMUNIX,A€I KESEHAIAN
TERXA]T CO!'IO.I9 SELAMA PANDEMI

2, OT i'AYANG INOAH LESTARI,
1 R.a-. Cir. I0405,02m22r6,r1
2. Nu Oho$.h M.h.EniApdli. Puti
I1001 126192406a1

39 80 oo! 000P.ncr6b.6.!J ldi m,.n m.tl
wkto. bd.d, p.toldib B-.m
auncJry Top YM p.d. b.rbQ.i

L Dr lr . YutA PUJASTUAfl,

2. t . &$l8 NO Gi.'NAWAN

1 R.llt Ohnd. P5012662024m21

(050126t202401 1l
3. D.fi vlc. Adt . [05061161823004j
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II.  SUBSTANSI PENELITIAN 

RINGKASAN 

 

Penelitian  bertujuan  untuk membangun model bangunan pengendali muka air 

dan operasi jaringan tata air di petak tersier rawa pasang surut tipologi C. Untuk mencapai 

tujuan tersebut maka diperlukan tujuan khusus yaitu: Menentukan  model bangunan 

pengendali muka air di saluran tersier; menentukan waktu tanam terbaik berdasarkan 

konsep muka air tanah dangkal di zona akar tanaman padi; dan membangun sistem 

penataan lahan untuk tanaman padi, pada musim tanah kedua. Penelitian tahun ke dua 

ditujukan untuk menyusun model pengelolaan air untuk tanaman jagung. Sehingga 

mencoba menghasilkan  indek pertanaman 300, dengan pola tanam padi-padi-jagung. 

Metode penelitian adalah kaji terap lapangan, dimana simulasi model komputer 

digunakan untuk merancang operasi bulanan pengelolaan air di lapangan. Adaptasi  

model dilakukan langsung dilapangan pada petak percontohan lahan di petak tersier no 8 

seluas 16 ha. Model bangunan air yang dikembangkan adalah pipa leher angsa. Pipa 

paralon 12 inici sebanyak dua unit dipasang pada kedalaman 50 cm dari rata-rata muka air 

pasang. Bila lahan tidak memerlukan air maka  dibiarkan terbuka dan bila lahan perlu air 

maka leher angsa dipasang, dan saluran berfungsi sebagai longstorage. 

Hasil penelitian terhadap kondisi jaringan menunjukan sistem tata air di dibagi 

menjadi dua, yaitu tata air makro yang meliputi saluran primer dan sekunder, dan tata air 

mikro yang meliputi saluran tersier, kuarter dan cacing. Jaringan tata air yang diterapkan 

di lokasi penelitian berdasarkan konsep satu arah dimana air pasang dari sungai mengalir 

ke saluran primer lalu masuk ke saluran sekunder pedesaan (SPD) dan selanjutnya 

mengalir ke saluran tersier hingga ke lahan. Pada lokasi penelitian untuk membantu 

memasukkan air dari saluran tersier ke lahan menggunakan alat bantu berupa mesin 

pompa, pada saat tanaman membutuhkan air, maka air akan dipompa sesuai dengan 

kebutuhan pada fase tanaman. Ketika air surut, air dari lahan keluar lagi melalui saluran 

tersier dan selanjutnya mengalir ke saluran drainase utama (SDU) dan kembali lagi ke 

saluran primer dan begitu seterusnya 

Hasil kajian lapangan dan analisis data disimpulkan bahwa potensi pengembangan 

padi di lahan pasang surut tipologi C sangak baik dengan pola tanam maksimal padi-padi-

jagung. Namun secara lingkungan akan lebih ramah lingkungan dengan pola padi-padi-

bera. Control drainase adalah tujuan utama pengelolaan air di lahan tipologi C Telang 

Jaya. Batasan drainase dikendalikan pada kedalaman 50 cm dari permukaan air pasang 

maksimum. Bentuk struktur bangunan di bangun secara sederhana di muara tersier 

dengan sistem leher angsa terbuat dari paralon 12 inci dilengkapi dengan elbow. Model 

operasi pintu air bulanan pada MT1 adalah pembuangan dimana pintu air terbuka, kontrol 

drainase kedalaman 50 cm. Sementara Model operasi pintu air bulanan pada MT2 adalah 

retensi air (Panen hujan) pintu ditutup periode tanam Maret-Juni. Produksi padi bisa 

tercapai 5,1 ton/ha. Untuk mempasilitasi pencucian diperlukan saluran cacing dengan 

jarak antar saluran 6-8m dan kedalaman 20 cm. Adaptasi model telah berhasil juga diuji 

pada MT3 periode Juli-Oktober untuk budidaya tanaman jagung. Pintu air dioperasikan 

sebagai suplai dan pembuangan yaitu dengan membuka dalah satu paralon, dan bagian 

lain dibiarkan tertutup. Pada saat kemarau puncak yaitu memasuki bulan Agustus, petani 

melakukan irigasi dengan bantuan pompa air. Aplikasi pompa 1 kali dipertengahan bulan 

Agustus. mesin handtraktor efektif beroparasi selama 4 jam untuk mengairi lahan 1 

hektar. Operasi pompa dilakukan pada saat pasang. Adaptasi model pengelolaan air untuk 

jagung menghasilkan produksi jagung sebanyak 8,5 ton/ha. Kondisi ini sangat 

memuaskan petani, dan berhasil menciptakan IP 300 yaitu padi-padi-jagung. 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

 

Masyarakan Indonesia masih menggunakan beras sebagai makanan pokok. 

Bahkan pada daerah yang awalnya mengkonsumsi makanan non beras, saat ini ikut 

beralih ke konsumsi beras sebagai makanan pokok  Sejauh ini produk beras sebagian 

besar di suplai dari daerah irigasi, namun karena banyak alih fungsi lahan maka upaya 

pemenuhan kebutuhan beras mulai di suplai dari daerah rawa [1]. Oleh karena itu dalam 

kurun waktu 2006-2010, produksi padi harus meningkat dari 54,4 juta ton pada tahun 

2006 menjadi 66,0 juta ton pada tahun 2010; produksi jagung meningkat dari 11,6 juta ton 

pada 2006 menjadi 17,8 juta ton pada 2010; dan produksi kedelai naik dari 0,75 juta ton 

pada 2006 menjadi 0,90 juta ton pada 2010 [3]. Disisi lain pulau Jawa sebagai sentra 

produksi beras mengalami penurunan produksi akibat alih fungsi lahan.  Menurut [4] telah 

terjadi rata-rata alih fungsi lahan terjadi di pulau jawa sebesar 23.000ha/tahun. Sementara 

itu pulau Jawa adalah penyumbang 50 % produksi beras nasional [5]. Oleh karena itu 

tidak ada jalan lain untuk mempertahankan produksi beras nasioan pemerintah harus  

membuka areal baru di luar pulau Jawa.  

Pemerintah melalui program transmigrasi membuka areal pasang surut di 

Sumatera Selatan sejak tahun 1969.  Total luas areal yang telah direklamasi sampai tahun 

2004 ini adalah 373.000 ha [6].. Kabupaten yang paling banyak memiliki lahan pasang 

surut adalah Kabupaten Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Produksi beras di kabupaten 

ini lebih dari50% di dapat dari lahan rawa pasang surut [7].   Sebaran reklamasi rawa 

pasang surut bisa dilihat pada Gambar 1.1. Namun demikian lahan yang sudah dua kali 

tanam saat ini baru mencapai 30%, oleh karena itu potensi peningkatan produktivitas 

sangat terbuka. Seandainya ada 50% lahan di tingkatkan intensitas tanam menjadi dua 

kali, dengan produksi rata-rata  4 ton/ha  maka akan tercapai peningkatan produksi padi 

seluas 150.000 ha x  4 ton/ha menjadi 600.000 ton padi atau setara 360.000 ton 

beras/tahun. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dari pemerintah untuk menciptakan 

areal tersebut berhasil di tanami padi dua kali dalam setahun. Disisi lain angka produksi 

musim tanam ke dua masih rendah, terjadi perbedaan selisih 2-3 ton dari musim pertama 

[8] ini juga merupakan tantangan baru, agar produksi musim tanam kedua bisa sama 

dengan produksi musim pertama. Salah satu kendala budidaya tanaman di musim kedua 
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adalah karena kecukupan air yang terbatas di fase generatif. Kondisi ini akibat 

terlambantnya petani melakukan penanaman [3]. Upaya pemenuhan air di tingkat petak 

tersier tidak terlepas dengan keberdaan air di saluran tersier. Air sering mendadak kosong 

atau sebalihkya berlimpah. Drainase terkendali terutama untuk upaya pemenuhan tingkat 

muka air yang diinginkan tanaman padi sangat penting. Air harus berada minimal pada 

kedalaman 50-60 cm [9]. Oleh karena itu keberdaan pintu air dan petunjuk operasi pintu 

air di level tersier mutlak ada dan dikuasai petani [7]. Sementara pada tingkat lapangan 

banyak infrastruktur tata air yang rusak disamping kepedulian petani yang masih rendah 

[10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bappeda Sumsel (1989) 

Gambar 1.  Sebaran Reklamasi Rawa Pasang Surut di Provinsi Sumatera Selatan. 

Daerah rawa pasang surut dengan tingkat keragaman lingkungan yang tinggi, 

diperlukan pemilihan teknologi yang tepat. Pemilihan teknologi harus di adaptasikan 

terlebih dahulu di lapangan. Untuk itu pada penelitian ini akan di uji beberapa skenario 

input pertanian dalam usaha tani padi di musim tanam ke dua.  Dalam penelitian lapangan 

di fokuskan kepada perbaikan system tata air untuk upaya penyediaan air dengan jumlah 

dan kualitas yang sesuai bagi tanaman, serta beberapa input perbaikan kesuburan tanah. 

Teknologi kontro drainase (drainage control) adalah teknologi yang tepat untuk di 

terapkan di lahan rawa. Tenologi ini selain mampu menjaga muka air tanah juga dapat 
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mengurangi laju kehilangan emisi nitrogen [11]. Ditambahkan oleh [9] melalui sitem 

pengendalian air di pertanaman padi mampu meruduksi emsi CH4 sebanyak 52%.  

Penelitian di Iran teknologi pengendalian muka air tanah untuk tanaman padi dengan 

model drainase bawah tanah mampu menaikan produksi padi 2,94 ton dari produksi tanpa 

drainase terkendali [12]. Disilain adanya perubahan iklim akan meningkatkan temperatur 

udara sehingga akan diikuti dengan peningkatan nilai evapotrasprasi tanaman.   

Peningkatan penguapan berkisar antara 18-23 mm/bulan dan diikuti dengan peningkatan 

kebutuhan air antara 178-573 m3/ha [13]. Hal senada juga di ungkapkan oleh [14] bahwa 

setiap tahun terjadi trend peningkatan nilai evapotraspirasi. Nilai ini dipengaruhi oleh 

kondisi geografis wilayah. Untuk itu diperlakukan stretegi pengelolaan air agar tersedia  

setaiap saat untuk pertumbuhan tanaman. 

Melalui peningkatan jaringan tata air dan pegolahan tanah yang baik budidaya 

tanaman dilahan rawa pasang surut setidaknya bias dilakukan dua kali, meskipun secara 

teknis agronomis dapat dilakukan tanam tiga kali [10]. Salah satu kendala adalah 

terbatasnya tenaga kerja, saat ini sudah di atasi dengan modernisasi alat pertanian. 

Sebagian besar petani sudah melakukan pengolahan tanah dengan mesin (bulldozer). 

Sehingga delta Telang I khususnya di Telang Jaya percepatan tanam menjadi tiga kali 

sangat memungkinkan. Dan daerah ini potensial sebagai sentra produksi bahan pangan, 

terutama beras. Permasalahan hanya terletak bagaimana agar iput produksi menjadi 

berkurang pada tanam padi kedua, karena petani menggunakan alat pompa dalam 

memenuhi kebutuhan air. Sistem drainase terkendali belum di aplikasikan dan petani 

masih menggunakan model drainase berlebih, sehingga muka air turun lebih cepat di 

akhir musim hujan. Penyusunan model operasi jaringan tersier untuk terciptanya drainase 

terkendali penting di ketahui petani, sehingga penelitian di area pasang surut tipologi C 

seperti di desa Telang Jaya dirasa perlu. Selain itu pengaruh Elnino juga akan di kaji 

karena akan berdampak kepada model operasi bangunan tata air di petak tersier [7]. 

 

1.2. Tujuan 

 Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membangun model bangunan 

pengendali muka air dan operasi jaringan tata air di petak tersier rawa pasang surut 

tipologi C. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan tujuan khusus yaitu: 

 Menentukan  model bangunan pengendali muka air di saluran tersier, 
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 Menentukan waktu tanam terbaik berdasarkan konsep muka air tanah dangkal di 

zona akar tanaman padi 

 Membangun sistem penataan lahan untuk tanaman padi, pada musim tanah kedua, 

 Menganalisis hubungan status air dan kualitas tanah  terhadap pertumbuhan padi 

 Merancang sistem operasi jaringan tersier dan operasi pompa air yang mungkin 

digunakan untuk suplai air di Musim Tanam Kedua. 

 

1.3. Urgensi ( Keutamaan) Penelitian 

Lahan rawa pasang surut potensial dan strategis dikembang sebagai lahan 

pertanian, dapat menjadi sumber pertumbuhan baru produksi (komoditas) pertanian, 

karena mempunyai beberapa keunggulan antara lain: (1) tersedia cukup luas dan berada 

dalam satuan-satuan skala hamparan yang cukup luas, (2) ketersediaan air berlebih, (3) 

topografi rata atau datar, (4) akses ke daerah pengembangan dapat melalui jalur darat dan 

jalur air sehingga memudahkan jalur distribusi. 

Walaupun lahan rawa pasang surut potensial dan strategis dikembangkan sebagai 

lahan pertanian, lahan ini mempunyai beberapa permasalahan dari segi kesuburan tanah, 

antara lain pH tanah dan kandungan hara yang rendah, kandungan Fe dan aluminium yang 

tinggi, genangan air yang sering tidak dapat serta kandungan H2S dan Mn yang dapat 

mencapai tingkat racun [31]. Tanah sulfat masam jika mengalami oksidasi karena 

didrainase akan menghasilkan logam Fe dalam jumlah yang mencapai racun dan 

kemasaman yang sangat tinggi [18]. 

Secara umum produktivitas lahan rawa pasang surut masih rendah. Hal ini 

dicirikan dengan  Indek Pertanaman sebagian besar baru mencapai 100%, hanya 

dibeberapa daerah sudah berhasil mencapai indek pertanaman 200% seperti di delta 

Telang I. Tantangan baru kedepan dalam mendukung Sumsel Lumbung Pangan Nasional 

maka tidak ada pilihan lain untuk mengupayakan penaikan indek pertanaman menjadi 

minimal 200%. Peningkatan IP ini akan mencegah semakin meluasnya alih fungsi lahan 

dari pertanian pangan ke lahan perkebunan terutama sawit. Namun demikian produksi 

padi pada musim ke dua masih rendah sehingga diperlukan peningkatan. Strategi 

perbaikan harus berbasis sumberdaya lokal, dan teknologi yang mudah di terapkan oleh 

masyarakat. 

Pengelolaan air merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan 

pertanian di lahan pasang surut dalam kaitannya dengan optimalisasi pendayagunaan dan 
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pelestarian sumberdaya lahannya [15]. Pengaturan tata air ini bukan hanya untuk 

mengurangi atau menambah ketersediaan air permukaan, melainkan juga untuk 

mengurangi kemasaman tanah, mencegah pemasaman tanah akibat teroksidasinya lapisan 

pirit, mencegah bahaya salinitas, bahaya banjir, dan mencuci senyawa beracun yang 

terakumulasi di zona perakaran tanaman [10]. Strategi pengendalian muka air ditujukan 

kepada aspek upaya penahanan muka air tanah agar selalu di atas lapisan pirit dan 

pencucian lahan melalui sistem drainase terkendali. Kondisi muka air yang diinginkan 

sangat tergantung kepada jenis tanaman, jenis tanah, dan kondisi hidrologis wilayah 

setempat [12]. Selain itu pemilihan metode operasi pengendalian dengan model dranase 

terkendali ini akan menguangi biaya operasi jaringan mengingat irigasi pompa akan 

memerlukan biaya yang tinggi. 

Manfaat bagi ilmu pengetahuan dan teknologi akan di temukan sistem drainase 

lahan yang tepat melalui analisis komponen fisik tanah, agronomis dan hidrologis 

sehingga akan ditemukan model pengelolaan air untuk tanaman  padi terutaman di Musim 

Taman ke dua   ( Februari-April) di rawa pasang surut. Selain itu beberapa temuan dasar 

akan di dapat dari hubungan empiris antara kedalaman air tanah dan status kadar air tanah 

di zona akar, yang pada akhirnya bisa ditemukan respon tanaman terhadap kondisi basah 

dan kering untuk daerah rawa pasang surut. Dalam penelitian ini dihasilkan paradigma 

baru terkait konsep drainase. Konsep drainase lahan di rawa bukan semata membuang air 

permukaan, namun lebih penting adalah upaya mengendalikan muka air tanah sesuai 

dengan keinginan tanaman. 

 

1.4. Road Map Penelitian 

 

Penyusunan kebijakan pembangnan infrastruktur tata air dan pertanian di daerah 

rawa memerlukan data pendukung yang tepat, dan hasil kajian lapangan terkait aplikasi 

teknologi dan operasi lapangan yangdilakukan bersama petani. Lahan rawa memiliki 

keunikan sendiri sehinga perlu waktu untuk memahami karakter, baik dari segi biofisik 

lahan, hidrologi dan juga sosial masyarakat. Teknologi akan berkelanjutan bila mampu 

beradaptasi di lapangan, dimana petani bisa mengerjakannya, murah, dan ramah 

lingkungan. Untuk itu tahapan teknologi bisa diadopsi dan diharapkan dapat merubah 

suatu kebijakan pemerintah bisa dilihat dalam Gambar 2, peta jalan penelitian. 
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Gambar 1. Peta jalan penelitian menuju optimalisasi lahan rawa untuk pertanian 

 

Beberapa capaian peneliti selama kurun waktu lima tahun terakhir sudah 

dipublikasikan dalam Jurnal nasional maupun international (Tabel 1) 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Vol/No/Tahun 

1. Imanudin et al., (2020) Field Adaptation 

for Watermelon Cultivation under 

Shallow Ground Water Table in Tidal 

Lowland Reclamation Area. Journal of 

Wetlands Environmental Management. 

Journal of 

Wetlands 

Environmental 

Management. 

8 (1):  1 – 

10/2020 

3 Imanudin et al., (2019) Land And Water 

Management In Pineapple And Albizia 

Chinensis Agroforestry Systems In 

Peatland..  

Sriwijaya Journal 

of Environment 

4(2): 52-58  /2018 

4 Imanudin et al., (2019) Determination of 

planting time of watermelon under a 

shallow groundwater table in tidal 

lowland agriculture areas of south 

sumatra, Indonesia. DOI: 

10.1002/ird.2338 

 

IRRIGATION 

AND DRAINAGE. 

Published online in 

Wiley Online 

Library 

(wileyonlinelibrary

.com) 

2019 

5 Imanudin et al., (2019) Land And Water 

Management Option of Tidal Lowland 

Reclamation Area to Support Rice 

Production (A Case Study in Delta 

Sugihan Kanan of South Sumatra 

Indonesia).  

Journal of 

Wetlands 

Environmental 

Management.  

6 (2): 93 – 111. 

2019 
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6 Imanudin et al., (2019) Ratoon systems 

in tidal lowland: Study of ground water 

dynamics and the change of nutrient 

status on rice growth  Tidal Lowland 

Journal of Soil 

Science and 

Agroclimatology,  
 

 

15 (2):  93-103 

7 Imanudin et al., (2018) Option for Land 

and Water Management to Prevent Fire 

in Peat Land Areas of Sumatera 

Indonesia. Journal of Wetlands 

Environmental Management. 

Journal of 

Wetlands 

Environmental 

Management.  

Vol 6, No 1 

(2018) 12 – 26. 

8 Imanudin et al., (2017) Variability of 

ground water table and some soil 

chemical characteristic on tertiary block 

of tidal lowland agriculture South 

Sumatra Indonesia 

Journal of Soil 

Science and 

Agroclimatology  

Vol 14, No 1 

(2017 

11 Imanudin et al., (2012) Developing 

seosanal operation for water table 

management in tidal lowland 

reclamations areas of South Sumatera 

Indonesia.. 

 

Journal of Tropical 

Soil 

Vol 16/ No 

3/2012 

12 Imanudin et al., (2010) Water Status 

Evaluation on Tertiary Block for 

Developing Land Use Pattern and Water 

Management Startegies in Acid Sulfat 

Soil of Saleh Tidal Lowland Reclamation 

Areas of South Sumatera 

 

Journal of 

Agricultural 

Science 

Vol. 32/3/2010 

13 Imanudin et al., (2010) Water Table 

Fluctuation in Tidal Lowland for 

Developing Agricultural Water 

Management Strategies..,  

Journal of Tropical 

Soil 

Vol. 13/3/2010 

 

 
1.5. Target Luaran 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan tercipta model (prototype) bangunan pengendalian 

muka air di saluran tersier berbahan baku lokal yang mampu di gunakan sebagai control drainase 

di petak tersier. Selain itu akan dihasilkan buku saku petani untuk pengelolaan air di petak tersier 

untuk musim tanam ke dua ( Maret-Mei). Model operasi jaringan dan waktu tanam padi akan di 

hasilkan setelah di adaptasikan di lapangan. 

Selain itu dalam tahun pertama akan ada publikasi di Seminar Sekala Nasional dan 

International, serta Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi DIKTI dan International terindek DOAJ. 

http://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/tanah
http://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/tanah
http://jurnal.fp.uns.ac.id/index.php/tanah
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Karakteristik Rawa Pasang Surut 

Lahan rawa merupakan lahan marjinal, untuk itu pengembangan dan pemanfaatan 

rawa memerlukan perencanaan yang teliti, penerapan teknologi yang sesuai, dan 

pengelolaan yang tepat [15][16]. Pengelolaan lahan rawa perlu pendekatan konservasi 

yaitu pengelolaan penggunaan biosfer oleh manusia sedemikian rupa sehingga 

memberikan manfaat lestari tertinggi bagi generasi sekarang sementara mempertahankan 

potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang.  Hal ini berarti 

bahwa penyelenggaraan konservasi lahan rawa meliputi kegiatan perlindungan, 

pengawetan, dan peningkatan fungsi dan manfaat. 

Berdasarkan fungsinya, wilayah rawa dapat dibagi menjadi : (i) kawasan lindung, 

(ii) kawasan pengawetan, dan (iii) kawasan reklamasi untuk peningkatan fungsi dan 

manfaat.  Kawasan lindung dan pengawetan disebut juga kawasan non-budidaya, 

sedangkan kawasan reklamasi disebut juga kawasan budidaya.  Kawasan lindung adalah: 

(i) kawasan gambut sangat dalam (>3 m), (ii) sempadan pantai, (iii) sempadan sungai, (iv) 

kawasan sekitar danau rawa, dan (v) kawasan pantai berhutan bakau.   Kawasan 

pengawetan atau kawasan suaka alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem bebas dan 

merupakan habitat alami bagi fauna dan/atau flora langka serta untuk melindungi 

keanekaragaman hayati   [17]. 

Pengembangan dan pemanfaatan lahan rawa meliputi kegiatan reklamasi dan 

pengelolaan.  Kegiatan reklamasi dimulai dari perencanaan, pembuatan saluran drainase, 

pembukaan, konstruksi jalan, dan pengelolaan air, tanah dan tanaman.  Dalam 

memanfaatkan lahan rawa untuk pertanian tanaman pangan pola tradisional yang telah 

lama dilaksanakan petani dapat digunakan sebagai bahan acuan.  Hal ini sangat 

bermanfaat dalam hal: (i) menghindari kegagalan dalam mengalihkan rawa menjadi lahan 

pertanian, dan (ii) memperbaiki sistem yang ada sehingga diperoleh lahan pertanian 

berproduksi tinggi.  Pengelolaan lahan disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan 

air khususnya di rawa pasang surut.  Untuk lahan lebak pengelolaan lahan disesuaikan 

dengan tinggi genangan air [16]. 

Mineral pirit (FeS
2
) terbentuk dalam jumlah yang relatif banyak di dalam lumpur-

lumpur daerah yang dipengaruhi pasang surut dan intrusi air laut.  Terbentuknya mineral 
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pirit ini dimungkinkan karena vegetasi mangrove menyediakan dan menghasilkan bahan 

organik dan air laut menyediakan sulfat dan kation-kation.  Pirit akan stabil dalam 

suasana reduksi dan akan segera teroksidasi bila berhubungan dengan oksigen (Van 

Breemen, 1982)  

Berdasarkan sampainya pengaruh air pasang surut dimusim hujan dan pengaruh 

air laut di musim kemarau, daerah rawa dibedakan kedalam 3 Zone, yaitu:  Zone I :  

Pasang surut payau/salin; Zone II: Pasang Surut Air Tawar; dan Zone III: Non Pasang 

Surut,  Seperti terlihat pada Gambar 2 [15] 

Hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan lahan pasang surut 

adalah agroekosistem.  Berdasarkan pendekatan agroekosistem, lahan pasang surut dapat 

dibedakan ke dalam 4 tipologi utama yaitu lahan potensial, lahan sulfat masam, lahan 

gambut dan lahan pantai atau salin.   

1) Lahan Potensial adalah lahan yang lapisan atasnya 0–50 cm, mempunyai kadar pirit  

2 persen dan belum mengalami proses oksidasi.  Dengan demikian, lahan ini memiliki 

risiko atau kendala kecil untuk pengusahaan tanaman padi dan palawija. 

 

 

    Zona I  Zona II     Zona III 

Pengaruh pasang surut (MH) 

 

 

 

 

 

Pengaruh payau / asin (MK) 

 

Klasifikasi Rawa:   Rawa Pasang         Rawa Pasang       Rawa Non- 

           Surut Payau /        Surut Air  Pasang Surut 

           Salin         Tawar        (Lebak) 

  

Gambar 2.   Klasifikasi rawa berdasarkan sampainya air pasang surut di musim  

         hujan (MH)  dan pengaruh air laut di musim kemarau (MK) 

 

2) Lahan Sulfat Masam adalah lahan yang mempunyai nilai pirit atau sulfidik pada 

kedalaman < 50 cm dan semua tanah yang memiliki horison sulfirik, walaupun 

Sungai 
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kedalaman lapisan piritnya > 50 cm.  Lapisan pirit atau lapisan sulfidik adalah lapisan 

tanah yang kadar piritnya > 2 persen.  Horison sulfirik adalah lapisan yang 

menunjukkan adanya jarosite (brown layer) atau proses oksidasi pirit pH(H2O) <3,5.  

Lahan sulfat masam dibedakan dalam: 

(i) Lahan Sulfat Masam Aktual, yang menunjukkan adanya lapisan sulfirik; dan 

(ii) Lahan Sulfat Masam Potensial, yang tidak atau belum mengalami proses oksidasi 

pirit 

(iii)Lahan sulfat masam lebih murah dan aman untuk dijadikan sawah.  Dalam 

keadaan anaerob atau tergenang, pirit adalah stabil, tidak berbahaya bagi 

pertumbuhan tanaman.  Akan tetapi, apabila terjadi drainase berlebihan sampai ke 

permukaan tanah dibawah lapisan pirit, maka pirit akan mengalami oksidasi dan 

melepaskan asam sulfat. 

3) Lahan Gambut adalah lahan rawa yang mempunyai lapisan gambut dan digolongkan 

dari berbagai ketebalan, yaitu: gambut dangkal (ketebalan 50-100 cm), gambut sedang 

(100-200 cm), gambut dalam (200-300 cm), dan gambut sangat dalam (>300 cm).   

4) Lahan Pantai atau Salin adalah lahan yang mendapat intrusi atau pengaruh air asin.  

Apabila lahan ini mendapat intrusi atau pengaruh air laut atau asin lebih dari 4 bulan 

dalam setahun dan kandungan Na dalam larutan tanah 8 persen sampai 15 persen, 

lahan ini disebut lahan salin.  Lahan terpengaruh air asin atau payau dapat 

dimanfaatkan untuk sawah.  Pencegahan instrusi air asin/payau perlu dilakukan di 

samping penerapan teknik ameliorasi dan penggunaan varietas toleran salinitas.  

Namun demikian sebaiknya lahan tipe ini dihindarkan untuk budidaya tanaman, tetapi 

untuk hutan pantai (mangrove). 

Hidrotopografi ditentukan oleh ketinggian lahan yang relatif terhadap ketinggian 

muka air disekitar saluran drainase atau tempat pemasukkan air dilokasi lahan dan 

biasanya menunjukkan kemungkinan irigasi air pasang yang dapat diterapkan. Hal ini 

dilengkapi dengan gambaran yang diteliti berdasarkan atas drainase yang sesungguhnya 

dan potensi jangkauan pasang surut di tingkat lahan. Hidrotopografi dapat 

menggambarkan dengan baik potensi pengelolaan air di lahan, daripada membandingkan 

langsung muka air saluran yang diikuti oleh elevasi lahan [18]. 

Pasang surut merupakan gerakan berkala dari air dalam arah vertikal yang disebabkan pengaruh gaya tarik benda-benda langit 

terutama gaya tarik bulan. Gerakan vertikal tersebut menyebabkan perbedaan tinggi air dari suatu tempat ke tempat lain dengan 

menimbulkan gerakan horizontal berupa arus [19]. Berdasarkan jangkauan air pasang maksimum dan pasang minimum, maka lahan 

rawa dibedakan menjadi 4 tipe yaitu (Gambar 2) [15]: 
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Pengembangan pertanian dan perikanan di lahan rawa pasang surut menurut Noor, 

[18] dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan perbaikan lingkungan tumbuh 

dan perbaikan tanaman, kedua pendekatan ini berlangsung secara bersamaan dan saling 

mendukung secara konferhensif. 

Rawa pasang surut khususnya di Sumatera Selatan umumnya digunakan untuk 

budidaya tanaman pangan (padi dan palwija), tanaman perkebunan (kelapa, kopi, kelapa 

sawit) hortikultura (buah-buahan, dan sayuran), bahkan sekarang telah ada dimanfaatkan 

untuk Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan tanaman pokok akasia [16]  

 

 

    

     C            B               A     B         C          D  

 

 

           

            Pasang:              

           Maksimal 

 

   Fluviatil       Histosol 

             Minimal 

 

 

 

Keterangan:  A =  Lahan yang selalu terluapi oleh air pasang baik pasang besar maupun pasang 

kecil 

  B =  Lahan yang selalu terluapi oleh pasang besar saja tapi tidak terluapi oleh 

pasang kecil atau pasang harian 

  C =  Lahan tidak terluapi oleh pasang tapi air tanah berada kurang dari 50 cm dari 

permukaan tanah 

  D =  Lahan tidak terluapi oleh pasang tapi air tanah lebih dari 50 cm dari 

permukaan tanah 

Gambar 2.  Klasifikasi rawa pasang surut menurut luapan maksimum (spring tide) dan 

pasang minimum (neap tide), [15] 

 

. 

Budidaya tanaman pangan dikembangkan secara terus menerus meningkatkan 

produksi baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna memelihara kemantapan 

swasembada pangan, memperbaiki gizi masyarakat, dan meningkatkan pendapatan petani.  

[17], mengemukakan bahwa pola tanam yang tepat untuk setiap jenis lahan pertanian 

harus merupakan komponen yang serasi dan seimbang didalam suatu usaha tani dan 

Permukaan 

Tanah 

Air Tanah 50cm 
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memberikan produktifitas yang tinggi. Pola tanam yang dimaksud diatas bukan saja 

sekedar untuk mengetahui jenis-jenis tanaman apa yang tumbuh baik, dimana faktor 

utama yang berpengaruh adalah jenis tanah, topografi dan iklim, tetapi juga pemasaran 

hasilnya memegang peranan pula, sehingga didapat keuntungan tinggi. 

Pola tanam yang diterapkan didaerah rawa pasang surut menurut [20] tergantung 

dari jenis tanahnya yang bervariasi dari basah sampai kering, maka cukup banyak variasi 

jenis tanaman yang bisa ditaman. Padi umumnya ditanami  pada lahan yang banyak air 

sedangkan palawija pada lahan yang relatif kering. Secara umum tanah cukup subur untuk 

tumbuhnya berbagai jenis tanaman, namun ada sifat tanah yang penting, yaitu adanya 

lapisan potensi sulfat masam, yang menjadi pembatas untuk kedalaman akar tanaman. 

 

2.2.  Model Drainmod 
Untuk menguji efektivitas sistim drainase di tingkat mikro telah di buat dan 

dikembangkan sebuah model komputer. Model tersebut dikenal dengan nama 
DRAINMOD [21]; [22]. Model ini diciptakan untuk  mengevaluasi keseimbangan 
air pada kondisi muka air tanah dangkal, sehingga akan sangat cocok digunakan 
di lahan rawa pasang surut. Model ini juga mampu beradaptasi pada berbagai 
kondisi lahan sesuai dengan karakteristik agroklimat wilayah. Hal ini telah 
berhasil diuji diberbagai negara, seperti Amerika [23]; Australia [24];  Eropa [25];  
Cina  [26] dan Indonesia [22]. 

DRAINMOD telah digunakan sebagai alat untuk membuat optimasi dan evaluasi 

sistem pengelolaan air baik kondisi drainase permukaan ataupun bawah permukaan. 

Model DRAINMOD [21] adalah model hidrologi  untuk mensimulasi fluktuasi muka air 

tanah. Dasar perhitungan dalam model adalah analasis keseimbangan air dalam suatu unit 

kolom tanah vertikal per unit luas permukaan, dimulai dari lapisan kedap sampai ke 

permukaan tanah, dan berada di antara saluran drainase. Secara matematik perhitungan 

keseimbangan air dalam profil tanah pada peride waktu Dt bisa ditulis sebagai berikut: 

                     DsDFVa           [1] 

                       SROFP          [2] 

 

dimana Va  adalah perubahan volume udara tanah (atau perubahan simpanan) (cm), F 

adalah infiltrasi (cm), ET adalah evapotraspirasi (cm), D adalah aliran lateral (tanda 

negative artinya pada aliran drainase dan positif bila dalam kondisi irigasi bawah tanah 

(cm), Ds  adalah aliran samping seepage (tanda postitif adalah bila terjadi kenaikan kafiler 

ke atas) (cm), P adalah presipitasi (hujan) (cm), RO adalah aliran permukaan (cm) dan 

S adalah perubahan simpanan permukaan air tanah. Sebagai ilustrasi profil sistem 

drainase dalam DRAINMOD dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Simulasi komputer model DRAINMOD terdiri dari model simulasi DRAINMOD 

dan sejumlah program pendukung. Direktori DRAINMOD dibagi kedalam beberapa 

subdirektori, yaitu: 

1. Models - subdirektori yang berisi file yang dapat dieksekusi dan program-program 

pendukung yang lain; 

2. Inputs - subdirektori yang berisi file input umum untuk simulasi; 

3. Outputs - subdirektori yang berisi file output; 

4. Weather - subdirektori yang berisi file input cuaca; 

5. Crops - subdirektori yang berisi file input tanaman; dan 

6. Soils - subdirektori yang berisi file input tanah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar   3.  Skematis sistem pengendalian muka air tanah  saluran terbuka dan  

                       bawah tanah [21]. 

 

Input model DRAINMOD meliputi sifat-sifat tanah, data cuaca, peubah hasil 

panen, dan parameter tempat. Input sifat tanah meliputi konduktivitas hidraulik jenuh 

(karena lapisan), hubungan antara volume drainase dan kedalaman muka air tanah, serta 

Evapotranspirasi

Aliran Permukaan

Infiltrasi
Simpanan permukaan Muka air

Drainase
Lubang

drainse

Seepage

Lapisan kedap
 



 

 

16 

 

informasi mengenai perubahan naiknya muka air tanah. Kedalaman efektif zona 

perakaran sebagai fungsi waktu juga merupakan input model DRAINMOD [27]. 

Curah hujan tiap jam serta suhu maksimum dan minimum harian dibaca dari data 
cuaca dan keseimbangan air yang dikonduksikan pada setiap jam. Ringkasan 
prediksi model untuk komponen-komponen hidrologi seperti curah hujan, 
infiltrasi, drainase, ET, dan lain-lain diperoleh secara harian, bulanan, atau setiap 
tahun. Kinerja dari rancangan sistem yang diberikan atau alternatif pengelolaan 
memungkinkan untuk disimulasikan dari data klimatologi pada periode yang 
panjang, katakanlah 20 sampai 40 tahun untuk memperhatikan pengaruh dari 
tahun ke tahun dan variabilitas menurut musim.  
 
 
2.3. Beberapa Penelitian Yang Relevan 

 
Permasalahan utama budidaya tanaman setelah padi di lahan basah (rawa pasang 

surut) adalah kelebihan tingkat kelembaban tanah, yang akan sangat mengganggu 

pertumbuhan awal tanaman. Sementara itu, kalau penanaman ditunda maka akan 

mengganggu sistem pola tanam, dan akan terjadi kekurangan air pada fase generatif yang 

ada pada akhirnya dapat menurunkan produksi sampai 22%. Permasalahan status air ini 

dapat diatasi dengan membangun sistem drainase yang tepat [28][7].  

 Hasil penelitian [28] menunjukkan bahwa tanaman jagung berpotensi ditanam di 

lahan rawa lebak melalui pembuatan sistem drainase.  Penelitian dilakukan pada lahan 

rawa lebak dengan tekstur liat berlempung dapat menggunakan sistem drainase dengan 

jarak antar saluran 11 meter, lebar 50 cm dan kedalaman 80-90 cm. Namun menurut [29] 

dimensi tersebut kurang tepat bila diterapkan di lahan rawa pasang surut yang memiliki 

nilai porositas tanah yang besar. Saluran yang terlalu dalam dikhawatirkan dapat 

menurunkan air tanah terlalu dalam. Sementara konsep drainase rawa pasang surut adalah 

drainase dangkal dengan intensitas yang tinggi (intensif shallow drainage). Pembuatan 

jarak antar saluran setiap 8 meter dengan kedalaman 20 cm perlu diuji coba. Dengan 

kedalaman 20 cm ini kondisi muka air tanah diharapkan dapat dijaga di atas kedalaman 

lapisan pirit. 

Produksi padi di Vietnam sebelum ada inovasi teknologi produksinya lebih rendah 

30-35% bila dibandingkan dengan tanah alluvial beririgasi. Sebelum aplikasi teknologi 

subsurface drainase produksi padi hanya 6 ton/ha namun setelah diterapkan teknologi 

subsurface drainase produksi meningkat menjadi  8,5 ton/ha. Selain itu, effek dari aplikasi 

subsurface drainase dapat mempercepat penurunan muka air tanah setelah panen. 

Sehingga penanaman jagung (MT2) dapat di percepat. Saat ini produksi jagung mencapai 
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3 ton/ha. Dari kondisi di atas jelas inovasi ini berpengaruh positif terhadap produksi dan 

indek pertanaman, namun demikian kendalanya adalah biaya instalasi cukup mahal [30].  

Hasil penelitian di Vietnam inovasi pengelolaan air lahan sulfat masam dengan 

teknik drainase bawah tanah mampu meningkatkan produksi padi dan mempercepat 

tanam musim kedua. Namun dari segi pencucian senyawa beracun dan kemasaman di 

lahan, teknologi ini kurang optimal. Terbukti kelarutan unsur beracun seperti Alumunium, 

Besi, dan Sulfur masih lebih tinggi ketimbang drainase terbuka. Untuk itu teknologi ini 

harus dikombinasikan dengan drainase terbuka. Drainase trebuka diaplikasikan pada awal 

dan musim penghujan, untuk mencuci dan membilas kemasaman dan senyawa racun di 

zone perakaran[30]. 

 Pengelolaan tanah yang mengandung sulfat masam pada kawasan pasang surut 

seyogyanya dilakukan dengan meningkatkan status air tanah. Tanah alami kawasan 

pasang surut cukup subur dan dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan tanaman 

khususnya yang suka air. Penggalian tanah untuk bangunan, saluran, kolam, sumur dapat 

mengangkat lapisan potensi sulfat masam yang ada di bagian bawah. Hal ini telah terjadi 

di beberapa lokasi. Pada daerah yang mengalami pembilasan periodik air pasang, 

keasaman tanah yang terbentuk dapat dicuci dan dikurangi. Pada daerah yang tidak 

terjangkau oleh air pasang dan bermuka air tanah dalam, maka permasalahan kemasaman 

tanah akan menjadi salah satu faktor pembatas produksi [10]. Sementara itu sarana pintu 

air dengan tujuan utama penahanan air pada level tertentu (drainase terkendali) telah 

berhasil di lakukan dengan teknologi pipa yang dipasang pada kedalaman 50 cm [22]. 

 Penambahan kapur dan pembilasan kemasaman tanah bukan merupakan saran 

yang baik untuk dilakukan pada program pengembangan kawasan pasang surut.  Biaya 

pengapuran dan pembilasan yang dibayar oleh petani akan menjadi sangat mahal 

disamping harga sarana produksi lainnya.  Konsep drainase dangkal dan peningkatan 

status muka air untuk kawasan pasang surut merupakan hal yang disarankan. Hal ini 

sejalan dengan tujuan pengembangan yang pada awalnya dibuat untuk persawahan. 

Drainase tanah yang berlebihan akan menurunkan muka air tanah sampai jauh di bawah 

lapisan potensi sulfat masam. Penurunan pH dari 5,5 menjadi 2,5 telah terjadi di beberapa 

lokasi yang mengalami penurunan muka air tanah yang berlebihan. Oksidasi bahan 

organik yang berada di lapisan tanah atas juga akan dipercepat oleh rendahnya muka air 

tanah [31] 
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 Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pencucian menunjukkan efek positif 

terhadap kualitas lahan. Meskipun demikian, pada satu kali pencucian hanya mampu 

mengurangi kira-kira 1,3% dari total kemasaman tanah di zone akar 65 cm. Sementara 

hasil percobaan dan simulasi pemodelan di petak tersier Kalimantan dilaporkan oleh [32] 

menunjukkan bahwa pada kondisi sistem jaringan saat ini dan tindakkan pengelolaan 

minimal (alamiah) dibutuhkan waktu setidaknya 80 tahun untuk  netralisir keasaman 

tanah dan unsur-unsur beracun. 

Penelitian [10] menunjukan kontrol drainase dengan bangunan pintu air 
sistem leher angsa mampu menjaga kedalaman muka air di saluran pada 
kedalaman 50-60 cm dan bisa menciptakan muka air tanah pada kedalaman 40-
50 cm pada saat musim tanam jagung. Kondisi ini berhasil di ujikan di lahan 
tipologi C desa Bandar Jaya Air Sugihan. Sementara pada musim hujan (Musim 
Tanam November-Februari) dengan sistem leher angsa yang dioperasikan 
sebagi retensi air bisa membuat air di saluran tersier  penuh menampung air 
hujan, sehingga kondisi air di petak tersier bisa tergenang. Kondisi ini sangat 
disukai oleh tanaman padi. 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

 

Kajian perbaikan teknologi perbaikan jaringan tata air di daerah rawa pasang surut 

dilakukan di petak tersier 4 primer 8  Delta Telang I, tepatnya di Desa Telang Jaya Kecamatan 

Muara Telang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Waktu pelaksanaan  di mulai dari 

Bulan Mei sampai  November 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Peta situasi area penelitian di delta Telang I. 

 

3.2.  Bahan dan Peralatan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah contoh tanah, bibit jagung, pupuk, 

pestisida, plastik pelindung tanaman dan bahan kimia untuk analisis tanah di 

laboratorium. Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu piezometer, wells (paralon 

berlubang), paralon 12 inci, elbow, papan duga, water pass, meteran, bor tanah, tabung 

pembuang (bailer), stopwatch, GPS (Global Positioning System), pintu air tipe kelep 

bahan fiber, pipa paralon 10 inci, kamera digital dan peralatan pertanian. Untuk evaluasi 

status air di petak tersier dan rancangan drainase lahan dilakukan simulasi computer 

dengan menggunakan software Drainmod 5.1 (Skags, 1992).  

Kabupaten Banyuasin 

Telang I 
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Selain itu diperlukan bahan-bahan untuk membangun pintu air dan pemurnian air. 

Bahan yang digunakan dalam pengkajian ini diantaranya adalah bahan untuk uji 

pemurnian air meliputi sabut kelapa, kapur, semen, pasir, kompos dan sekam padi. Bahan 

untuk pembuatan pintu air meliputi pasir, semen, paralon, elbow, besi, bambu, kayu 

gelam, batu bata dan papan. Peralatan yang digunakan adalah bak air, dan peralatan 

pertukangan serta cangkul. Untuk kepentingan survai maka diperlukan bahan quisioner 

dan peralatan administrasi. 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data 

Kegiatan penelitian ini meliputi pekerjaan di lapangan (survei dan monitoring) dan 

pekerjaan di laboratorium (analisis laboratorium dan simulasi komputer). Metode yang 

digunakan untuk pekerjaan survei di lapangan yaitu metode survei dengan skala detail. 

Pekerjaan survei dan monitoring dilakukan untuk mempelajari dinamika air tanah yang 

akan digunakan sebagai dasar dalam merancang sistem pengelolaan air. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran di lapangan, sedangkan data 

sekunder diperoleh dari beberapa instansi pemerintah dan institusi yang selama ini 

berperan aktif dalam pengembangan lahan rawa pasang surut. 

Data lapangan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data iklim dan hidrologi 

serta sistem jaringan tata air yang meliputi dimensi saluran, kondisi saluran, kondisi 

infrastruktur pengendali air, kedalaman muka air tanah di petak tersier, ketinggian muka 

air di saluran sekunder dan tersier, pasang surut air laut, curah hujan, suhu, pola tanam, 

tata guna lahan, dan konduktivitas hidrolik tanah.  

Pengukuran konduktivitas hidrolik tanah dilakukan secara langsung di petak lahan 

dengan cara pengeboran. Pengukuran konduktivitas hidrolik tanah dilakukan dengan 

menggunakan metode Auger Hole. Pengamatan tinggi muka air pada saluran dilakukan 

dengan menggunakan papan duga. Pengamatan dilakukan setiap hari, yaitu pada pukul 

06.00 - 08.00 wib di saluran sekunder dan tersier.  

Untuk lebih rinci jenis dan sumber data serta metode yang digunakan dalam 

pengambilan data dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2. 
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Tabel 3.1. Pengumpulan Data dan Pekerjaan Laboratorium/Studio 

 

No. Jenis Pengamatan/Pengukuran  Alat dan Bahan Metode 

1. Tekstur Gelas ukur, hydrometer Hydrometer 

2 Bobot isi, ruang pori total Ring, oven, timbangan Gravimetrik 

3 Analisis korelasi muka air tanah 

dan muka air di saluran dan 

hujan 

Komputer Regresi 

4 Evaluasi kelebihan muka air Komputer model 

DRAINMOD 

SEW-30 

5 Evapotraspirasi potensial Komputer Empiris 

 

Tabel 3.2. Pengumpulan Data dan Pengamatan Lapangan 

 

No. Jenis Pengamatan/Pengukuran  Alat dan Bahan Metode 

1. Pengamatan morfologis tanah 

(Warna, tekstur, lapisan pirit, dll) 

Bor belgi, Feroksida, 

Munsell 

Visual, perasa, 

2 Pengukuran keterhantaran hidroulik Bor, pelampung, 

meteran, stopwatch 

Invers Augerhole 

3 Pengukuran muka air tanah 

(shallow water table) 

Paralon (wells) Manual 

4 Potensial Air Tanah Parallon (Piezometer) Manual 

5 Outomatics Water table recorder 

(Mungkin di coba di pasang di 

tersier dan petak tersier) selama 

kondisi ekstrim (kemarau) dan 

hujan 

Diver,  Perbedaan tekanan 

6 Muka air di saluran tersier dan 

sekunder 

Pielschal Manual 

 

7 Curah hujan Penakar hujan Manual 

8 Temperatur udara Termometer Manual 

9 Data operasi pintu dan pola tanam Kuisioner Wawancara 

Focus Group 

10 Infiltrasi ring Single ring 

infiltrometer 

11 Profil muka air tanah diantara dua 

tersier, jarak pengamatan setiap 10 

meter 

Bor, meteran Manual 

12 Sebaran muka air tanah pada 16 

petak tersier 

Bor, meteran Manual 

 

 

Selanjutnya, untuk mengetahui kedalaman muka air tanah di petak lahan, 

dilakukan pengamatan melalui sumur pengamatan (wells) yang dibuat dari pipa paralon 
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dengan panjang 3 m dan diameter 2,5 inchi. Pipa tersebut dilubangi pada bagian sisi-

sisinya dan ditanam dengan kedalaman 2 - 2,5 m dari permukaan tanah. Lubang pipa 

bagian atas ditutup dan hanya dibuka pada saat melakukan pengukuran. Banyaknya sumur 

pengamatan pada ketiga blok sekunder adalah sama, masing-masing ada 9 titik 

pengamatan yang mencakup areal seluas 16 ha. Sebaran titik pengamatan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

i) 3 titik di petak lahan dekat saluran tersier 3; 

ii) 3 titik di petak lahan dekat saluran tersier 4;  

iii) 3 titik berada di tengah lahan di antara saluran tersier 3 dan tersier 4. 

Sketsa pengamatan muka air pada saluran dan muka air tanah di petak lahan dapat 

di lihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Skematis pengamatan monitoring hidrologi di petak percobaan 
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3.4.  Metodologi 

 

Untuk membangun suatu unit sistem operasional pengelolaan air pada pertanian 

daerah reklamasi rawa pasang surut diperlukan beberapa tahapan kegiatan yang perlu 

dilaksanakan.  

Tahap-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3. Secara umum diagram 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tahap 1:   Pengumpulan data karakteristik sifat fisik tanah, jaringan tata air, usaha tani, 

iklim dan hidrologi. Informasi data awal  dari monitoring data harian iklim dan hidrologi 

dapat membantu menyusun waktu  tanam yang akan diusulkan. Data sistem jaringan akan 

digunakan untuk melihat kinerja jaringan dalam mengalirkan air baik sebagai suplai 

maupun pembuangan. Selain itu analisis dinamika air di petak tersier dilakukan dengan 

pendekatan kelebihan air  30 cm dari permukaan tanah dapat menduga lahan mengalami 

kelebihan atau kekurangan air. Hasil dari tahap I ini sebagai dasar untuk pekerjaan 

simulasi komputer dan kajian  lapangan.   

Tahap 2:  Adalah tahap analisis kelebihan dan kekurangan dengan model SEW-30 

(Surplus Excess Water). Dari kegiatan ini akan diketahui periode lahan kelebihan air dan 

kekurangan air. 

Tahap 3. Adalah tahap simulasi model DRAINMOD. Pada tahap ini beberapa skenario 

pemanfaatan  lahan untuk tanaman padi dan palawija akan di analisis. Adapun rancangan 

skenario sistem drainase lahan adalah berdasarkan ketinggian muka air tanah yang 

diinginkan, kondisi tekstur dan keterhantaran hidroulik tanah.  

Tahap 4:  Merupakan  tahap pembangunan sistem jaringan tata air yang meliputi 

pembangunan saluran kolektor, sub tersier, petak kontrol, dan bangunan pengendali di 

muara tersier. Metode pembangunan dilakukan dengan pendekatan partisipatif 

masyarakat. 

Tahap 5. Budidaya tanaman padi atau jagung (disesuaikan dengan waktu musim tanam). 

Merupakan percobaan awal untuk melihat potensi lahan bisa ditanam dua kali. Sistem 

operasi di tingkat tersier akan dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi pengelolaan 

air untuk tanaman. 

Untuk diagram alir proses formulasi data lapangan dan evaluasi komputer model 

yang merupakan tahapan pekerjaan awal dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Penyusunan 

Standar  Operasional  Sistem 

Peningkatan Jaringan Tersier di Area 

Rawa Tipe C Telang Jaya 

 

Formulasi data karakteristik bio-fisik dan lingkungan lahan :  

Tanah, iklim, hidrologi. jaringan dan sistem usaha tani  

Rancangan Skenario Pengelolaan Air untuk  tanaman padi dan 

jagung 

Uji Operasi Bangunan Air dan 

Kinerja Jaringan Tersier Melalui 

Penanaman Padi di MT 2 

 

Gambar 4. Bagan alir penyusunan strategi operasional pengelolaan air  daerah 

rawa pasang surut  untuk pertanian tanaman pangan                     

Pembangunan Bangunan Pengendali Air, dan 

Perbaikan Tata Air Mikro   

Simulasi –Komputer 

Model DRAINMOD 
Ditolak 

Analisis 

Data harian 

dan kajian 

lapangan 

Diterima 

Evaluasi Kinerja Jaringan, Analisis Potensi Luapan dan 

Drainase Lahan :  
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3.5. Rancangan Pengendalian Muka Air  

 

 

Kegiatan ini akan mengkaji beberapa alternatif perbaikan sistem jaringan. 

Rekomendasi perbaikan tata air akan disesuaikan dengan kondisi lapangan dan peran serta 

petani. 

Adapun rancangan peningkatan jaringan tata air meliputi: 

1)  Pembuatan saluran kolektor (lokasi berbatasan dengan tanggul saluran sekunder)  

2)  Pembuatan saluran sub tersier yang berbatasan dengan saluran tersier;  

3) Pembuatan saluran kuarter (membatasi kepemilikan lahan) dan membawa air pada saat 

pasang dari saluran tersier serta mengeluarkan hasil pencucian lahan menuju tersier  

4)  Pembuatan bangunan pengendali (box control) di muara kuarter dan 

5)  Pembuatan pintu tersier di muara berhubungan langsung ke saluran sekunder 

 Selain pengaturan air dengan menggunakan pipa paralon leher angsa juga akan 

dilakukan upaya perbaikan kualitas air dengan pendekatan pasif. Metode yang dilakukan 

ialah dengan menambahkan tanaman air di kolam pengolahan. Tanaman air yang sering 

digunakan sebagai tanaman fitoremidiasi adalah eceng gondok dan teratai. Tanaman ini 

mudah didapat dan memiliki adaptasi yang baik di perairan rawa Sumatera Selatan. Untuk 

mempercepat kenaikan pH juga akan ditambahkan bahan amelioran di dasar bak 

pengolahan. Bahan amelioran akan dibuat dari bahan pasir, semen,kapur, dan abu sekam. 

Skematis sistem pengolahan air yang terintegrasi dengan bangunan pengendali air bisa 

dilihat pada Gambar 5 

 
 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

      

 

 

Gambar 5. Struktur hidraulik bangunan air di saluran tersier berfungsi sebagai retensi 

air (maksimalisasi simpanan air hujan). 
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Pipa leher angsa untuk retensi Dam 
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Bangunan air seperti Gambar 5.  ini bertujuan untuk menjaga muka air di saluran 

selalu berada pada batas minimal 50 cm, agar muka air tanah di petak tersier tidak turun  

sampai kedalaman lebih dari 30 cm. Model ini diharapkan dapat menggantikan system 

pompanisasi yang memerlukan biaya mahal. 

 

3.6. Komputer Model DRAINMOD dalam Mengevaluasi Kinerja Jaringan dan 

penyusunan Rencana Operasi Pengelolaan Air di Petak Tersier 

 

 

Skenario model simulasi DRAINMOD dilakukan berdasarkan opsi perlakuan 

pengelolaan air. Adapun rancangan opsi pengelolaan air (Water Management Objective) 

yang mungkin dapat disusun pada lahan tipologi B, adalah sebagai berikut (Tabel 5.4). 

Kondisi lahan hanya bisa diluapi air pasang pada musim hujan, sementara mulai bulan 

April tidak bisa masuk ke lahan, air hanya masuk ke saluran [32]. Untuk itu tujuan utama 

pengelolaan air adalah drainase terkendali dan retensi air. 

 

 

Tabel 5.4. Rancangan strategi operasi pengelolaan air di petak tersier pada dua kondisi 

                 Waktu tanam yang berbeda 

 
Rancangan skenario Tujuan Pengelolaan Air (Water Management 

Objective) 

Komputer Simulasi 

DRAINMOD (Output) 

Drainase Terkendali Retensi Air 

Opsi A (Musim 

Tanam Padi MT I) 

Awal pertumbuhan-

vegetatif 

 Pembuangan 

maksimum 

 Pembuangan terbatas 

 Penahanan air 

 Pencucian dan 

pengelontoran 

saluran 

Fase generatif 

 Suplai tersier 

 Penahanan air 

 Pencucian 

penggelontoran 

 

 Jadwal operasi 

pintu 

 Jarak antar saluran 

Opsi B (Musim 

Tanam Setelah padi 

MT II) 

Awal pertumbuhan-

fegetatif 

 Pembuangan terbatas 

 Penahanan air 

 Pencucian dan 

pengelontoran 

saluran 

Fase generatif 

 Suplai tersier 

 Penahanan air 

 Pencegahan 

intrusi air asin 

 

 Jadwal operasi 

pintu 

 Jarak antar saluran 

 

 Skematis  manajemen operasi di tingkat lapangan dapat dilihat pada Gambar 7. 

Melalui penahanan air di saluran tersier maka air tanah dipetakan bisa dipertahankan di 

zona akar. Dan bila hujan turun maka akan terjadi pengisian air di saluran dan kenaikan 

muka air tanah di petak tersier. 
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Gambar 7.   Air tanah dapat dikendalikan sesuai dengan kebutuhan tanaman sebagai 

akibat   

                     dari penahanan pintu air di level  tersier.  

   

3.7.  Analisis kelebihan Air di Zona Akar 

 

Metode analisis status air tanah dilakukan dengan menggunakan konsep SEW-30. 

Perhitungan SEW-30 ini berdasarkan (Sieben, 1964 dalam Skaggs, 1991). Konsep Ini 

digunakan untuk menunjukkan kondisi kelebihan air tanah (cm-hari) selama masa 

pertumbuhan. Konsep kelebihan air di atas zona akar 30 cm ini bertujuan untuk 

mengevaluasi tingginya fluktuasi muka air tanah selama musim dingin dalam area 

pertanian. Nilai kelebihan air di atas 30 cm ini bisa dihitung untuk memprediksi kelebihan 

air tanah selama periode pertumbuhan tanaman. Rumusnya adalah sebagai berikut: 





n

i

ixSEW
1

)30(30          [3] 

dimana xi adalah muka air tanah pada hari ke i, dengan i adalah  hari pertama dan n adalah 

jumlah hari selama pertumbuhan tanaman. Model DRAINMOD sebetulnya menghitung 

nilai SEW-30 cm setiap jam, daripada menghitung nilai harian, oleh karena itu 

perhitungan nilai SEW-30 lebih akurat dan dirumuskan dengan persamaan berikut ini: 

                     24/)30(30
1





m

j

jxSEW               [4] 

Muka air akibat 

drainase 

Muka air akibat pengendalian air 

(Control Drainage) 

Muka air 

ditahan 

Pintu Kenaikakan air kafiler 

dari muka air tanah 

Zona Perakaran 
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dimana xj  adalah muka air tanah pada akhir masing-masing jam dan m adalah total jam 

selama periode pertumbuhan tanaman. Posisi muka air dengan batas kritis 30 cm 

dilakukan dengan pertimbangan angka 30 cm di bawah permukaan tanah adalah diambil 

karena kebanyakan tanaman pangan akan mengalami gangguan fisiologis  bila muka air 

tanah turun pada titik 30 cm atau sebaliknya naik dari angka 30 cm dari permukaan tanah. 

Ini artinya bila air tanah semakin menjauh dari batas angka 30 cm  atau  mendekati  

permukaan tanah maka akan terjadi kelebihan air (excess water). Kondisi ini berlaku 

untuk tanaman pangan non padi. Khusus untuk padi berlaku sebaliknya karena tanaman 

padi tahan terhadap kondisi genangan dan akan mengalami stress air bila air tanah berada 

di bawah zona 30 cm bahkan di bawah zona 20 cm.  

 

3.8. Penelitian Tahun Ke Dua 

 Penelitian Tahun Ke Dua Secara metodologi dan pelaksanaan lapangan sama saja 

dengan kegiatan penelitian tahun pertama. Hanya saja fokus kajian pada penelitian di 

tahun kedua adalah menguji efektivitas pintu air, dan bersama-sama petani melakukan 

evaluasi terjadap kinerja jaringan secara keseluruhan. Bila sistem kurang optimal maka 

akan dilakukan perbaikan. Efek operasi pintu air akan dihubungkan dengan status muka 

air tanah dan kualitas air. Palidasi model drainase terkendali akan diuji dengan budidaya 

tanaman padi (Februari-April). Diharapkan hasil padi bisa meningkat dari  3 ton/ha 

menjadi 5 ton/ha. Selanjutnya akan disusun buku manual operasi sistem tata air untuk 

budidaya padi dan jagung. Budidaya jagung dilakukan pada periode bulan Juli-Oktober 

2021. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum 

 

Penelitian dilaksanakan di desa Telang Jaya dimana secara administrasi desa ini 

berada di wilayah Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar 

penduduk berasal dari Jawa Timur yang mengikuti program transmigrasi pada tahun 

1989. Adapun batas wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Mukti Jaya, sebelah Utara 

berbatasan dengan Desa Pancamukti, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Telang 

Makmur, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Upang Ceria dan Mekar Mukti. 

Sistem tata air di dibagi menjadi dua, yaitu tata air makro yang meliputi saluran 

primer dan sekunder, dan tata air mikro yang meliputi saluran tersier, kuarter dan cacing. 

Jaringan tata air yang diterapkan di lokasi penelitian berdasarkan konsep satu arah dimana 

air pasang dari sungai mengalir ke saluran primer lalu masuk ke saluran sekunder 

pedesaan (SPD) dan selanjutnya mengalir ke saluran tersier hingga ke lahan. Pada lokasi 

penelitian untuk membantu memasukkan air dari saluran tersier ke lahan menggunakan 

alat bantu berupa mesin pompa, pada saat tanaman membutuhkan air, maka air akan 

dipompa sesuai dengan kebutuhan pada fase tanaman. Ketika air surut, air dari lahan 

keluar lagi melalui saluran tersier dan selanjutnya mengalir ke saluran drainase utama 

(SDU) dan kembali lagi ke saluran primer dan begitu seterusnya.  

Saluran primer atau saluran navigasi merupakan saluran yang dibuat untuk 

menghubungkan dua sungai besar yang memiliki ukuran dengan panjang ±25 km. Selain 

sebagai sumber air bagi warga di wilayah pasang surut saluran primer juga dimanfaatkan 

sebagi jalur transportasi. Saluran primer merupakan bagian dari jaringan tata air makro 

yang berfungsi sebagai saluran pemasukan dan saluran pembuangan, saluran pembawa air 

pasang yang berasal dari sungai dan mengeluarkan air pada saat surut melalui saluran 

sekunder ke saluran primer dan selanjutnya kembali mengalir ke sungai dan pola ini 

berlangsung setiap hari. Gambaran saluran Primer bisa dilihat pada Gambar 4.1. 

Saluran sekunder merupakan saluran yang berhubungan langsung dengan saluran 

primer dan posisinya tegak lurus dengan saluran primer. Saluran sekunder di rawa pasang 

surut Kecamatan Muara Telang terbagi menjadi dua yaitu saluran pengairan pedesaan 

(SPD) yang melintasi pemukiman pendudukan saluran drainase utama (SDU) yang berada 

di perbatasan lahan usahatani. SPD berfungsi memasukan air dari saluran primer 

kemudian diteruskan ke tersier pemberi selanjutnya ke lahan usahatani. SDU berfungsi 
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untuk membuang air yang berlebih dari lahan diteruskan ke tersier yang selanjutnya 

menuju SDU dan kembali ke saluran primer. Panjang saluran sekunder ± 4000 meter, 

lebar berkisar 8,5 – 11 meter, dengan kedalaman berkisar 2,5 – 3,5 meter dan jarak antara 

saluran SPD dengan SDU ± 850 meter (Utami, 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Kondisi saluran primer 8 delta Telang I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Saluran Sekunder di Primer 8 Telang I 

 

Saluran tersier (TC) merupakan saluran yang tegak lurus dengan saluran sekunder 

dan menghubungkan dua saluran sekunder, yaitu SPD dan SDU yang memiliki panjang 

800 meter dan jarak antar saluran tersier adalah 200 meter (Gambar 4.3). Dalam satu blok 

sekunder teridiri 16-17 blok tersier. Pemasangan pintu air dengan menggunakan pola 

tembus dan tidak tembus berbentuk selang-seling dengan saluran tersier yang bernomor 

ganjil mengikuti pola yang sama seperti saluran TC 9 yang terhubung langsung dengan 

SDU tetapi tidak terhubung langsung dengan saluran SPD dan saluran tersier bernomor 

genap mengikuti pola yang sama seperti saluran TC 8 yang terhubung langsung dengan 

saluran SPD tetapi tidak terhubung langsung dengan saluran SDU. 
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Gambar 4.3. Kondisi saluran tersier di desa Telang Jaya Primer 8 Telang I 

 

Pada lokasi penelitian, air pasang besar dan kecil hanya berpengaruh terhadap 

muka air saluran saja (tidak masuk kelahan), untuk memastikan air dari saluran kelahan 

usahatani tanpa ada bantuan dari mesin pompa yang dapat membantu memasukkan air 

dari saluran kelahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanaman dilahan usahatani. 

Petani di desa Telang Jaya biasanya menanam jagung pada bulan April – Mei dan panen 

jagung pada bulan Agustus – September  setelah itu mereka menanam padi.  Proses 

penanaman jagung dengan cara pembajakan tanah dengan mengunakan alat mekanisasi 

pertanian.  Untuk pengolahan tanah petani di Telang Jaya sudah menggunakan Traktor 

mini atau Jonder yaitu mesin roda 4 untuk mengolah tanah serta Hand traktor. Untuk 

pengolahan tanah biasanya petani menyewa nya dengan harga Rp. 800.000,-/ha.  

Sedangkan untuk membuat saluran cacing di dalam petak sawah dan membuat galangan 

barulah mereka menggunakan cangkul.  Penggunaan bibit untuk 1 ha tanaman jagung 

hanya 20 kg/ha dengan jarak tanam 75 cm x 20 cm.  Petani di Telang Jaya kebanyakan 

mengunakan bibit jagung dengan varietas Pioner 27, Pioner 32, BISI 2 dan beberapa 

varietas lain.  

Pengunaan pupuk untuk tanaman jagung di desa Telang Jaya biasa nya 

menggunakan dengan dosis tinggi yaitu 500 kg urea, 100 kg SP-36 dan Phonska 400 kg.  

Pemupukan biasanya 3 kali yaitu pemupukan pertama dilakukan pada umur jagung 10 

HST dengan dosis 250 kg urea, 50 kg/ SP-36, pemupukan ke 2 pada umur 20 HST dengan 

dosis 250 kg urea, SP-36 50 kg dan Phonska 100 kg sedangkan pemupukan ke 3 pada 

umur 30 HST yaitu Phonska 300 kg.   Untuk pemeliharaan tanaman di lakukan 

penyiangan apabila sudah terlihat gulma. Penyiangan biasanya menggunakan herbisida 

dengan menyemprotkan disela-sela tanaman.   Kemudian untuk penyiraman sendiri 

dilakukan apabila keadaan lahan kering. Penyiraman biasanya dengan menyedot air yang 

ada di saluran tersier dengan pompa air yang dimasukkan ke dalam sawah sampai tanah 
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sawah itu jenuh.  Apabila musim penghujan maka tidak perlu untuk melakukan 

penyiraman.  Sedangkan untuk pengendalian hama dan penyakit petani biasanya 

mengendalikan apabila ada serangan hama dan penyakit dengan penyemprotkan 

insektisida  sesuai dengan  hama dan penyakitnya.  Proses pemanenan di desa Telang 

sudah menggunakan mesin panen Combine Harvester sehingga pemanenan lebih mudah 

dan cepat untuk biaya produksi yaitu Rp. 400.000,-/ton 

 

 Penanaman padi biasanya pada bulan Oktober dan penanaman dilakukan secara 

Tabur Benih Langsung (Tabela).  Penanaman biasanya dilaksanakan secara serempak 

dikarenakan untuk mencegah serangan hama penyakit serta ketersediaan air pada waktu 

masa pertumbuhan. Proses penanaman padi dengan cara pembajakan tanah dengan 

mengunakan alat mekanisasi pertanian.  Untuk pengolahan tanah petani di Telang Jaya 

sudah menggunakan Traktor mini atau Jonder yaitu mesin roda 4 untuk mengolah tanah 

serta Hand traktor. Untuk pengolahan tanah biasanya petani menyewa nya dengan harga 

Rp. 800.000,-/ha.  Pada umumnya petani di desa Telang Jaya sudah menggunakan bibit 

berlabel seperti Impari 32 dengan keunggulannya produksinya tinggi bisa mencapai 8 

ton/ha dan juga tahan terhadap hama wereng dan blas yang sering menyerang tanaman 

padi, penggunaan bibit untuk 1 ha sawah ± 70 kg/ha.   Pemupukan untuk tanaman padi di 

desa Telang Jaya biasa nya dengan dosis untuk urea 200 kg, 150 kg SP-36 dan Phonska 

150 kg.  Pemupukan biasanya 2 kali yaitu pemupukan pertama dilakukan pada saat padi  

berumur 20 HST dengan dosis 100 kg urea, 100 kg/ SP-36 sedangkan untuk pemupukan 

ke 2 pada umur 60 HST dengan dosis 100 kg urea, SP-36 50 kg dan Phonska 150 kg.   

Untuk pemeliharaan tanaman di lakukan penyiangan apabila sudah terlihat gulma. 

Penyiangan biasanya menggunakan herbisida dan pencabutan.   Kemudian untuk 

pemberian air sendiri dilakukan apabila akan melakukan pemupukan dan sawah dalam 

keadaan kering. Pemberian air biasanya dengan menyedot air yang ada di saluran tersier 

dengan pompa air.  Apabila musim penghujan maka tidak perlu untuk melakukan 

penyedotan air.  Untuk pengendalian hama dan penyakit petani biasanya 

mengendalikannya apabila ada hama dan penyakit dengan penyemprotkan insektisida  

sesuai dengan hama dan penyakit yang menyerang tanamannya.  Petani di Telang Jaya 

untuk pemanenan sudah menggunakan mesin panen Combine Harvester sehingga 

pemanenan lebih mudah dan cepat untuk biaya produksi dengan sistem bawon yaitu 9/1 

dimana 9 karung untuk petani dan satu karung untuk pemanen.  
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Pola pertanian di Desa Telang Jaya sebenarnya sudah bisa melakukan penanaman 

IP 300 hal ini bisa dilihat di mana petani melakukan penanaman Padi-Padi-Jagung, akan 

tetapi hasil yang didapat pada MT-3 (kemarau) hasilnya kurang memuaskan.  Hal ini 

disebabkan kurangnya curah hujan sehingga pertumbuhan tanaman terganggu.  

Penggunaan mesin pompa air sebenarnya dapat mengatasi permasalahan petani.  Akan 

tetapi biaya yang harus dikeluarkan petani juga tinggi karena untuk penyiraman tanaman 

membutuhkan waktu yang lama ± 10 jam untuk 1 Ha sawah.  Pemberian air di sawah 

dilakukan selama masa pertumbuhan sampai dengan pengisian  bulir, untuk itu 1 minggu 

sekali petani menyedot air di saluran.  Selain masalah air petani juga mengeluhkan 

masalah hama yang menyerang tanaman padi nya terutama hama lembing dan wereng 

yang sulit dibasmi.  Hal ini mungkin dikarenakan kebiasaan petani menggunakan dosis 

insektida yang tinggi sehingga hama itu sudah resistant terhadap insektisida yang beredar 

di petani.  

Petani di desa Telang Jaya bisa melakukan IP-300 dengan hasil yang baik apabila 

mereka merubah pola tanam dengan merotasi tanaman dengan pola Padi-Semangka-

Palawija.   Pola tanam seperti itu bisa memutus siklus hama dan penyakit sehingga 

perkembang biakan hama dan penyakit pada tanaman pangan terputus.  Selain itu juga 

pada MT-3 (musim kemarau) tanaman sayur-sayuran bisa menjadi solusi yang baik 

dimana petani bisa memanen tanamannya dalam jangka pendek sehingga tidak banyak 

membutuhkan air.  Penerapan IP-200 sebenarnya lebih efisien dimana petani hanya 

melakukan penanaman 2 kali yaitu Padi dan Jagung atau Padi - Padi dan pada musim 

kemarau tanah di istirahatkan untuk  menjaga kesuburan tanah.  Hal ini sejalan dengan 

kondisi di lapangan di mana pada MT-3 untuk tanaman pangan hasil produksi yang 

didapat sedikit sekali hanya cukup untuk makan petani sekeluarga.  Ini disebabkan tanah 

sawah yang di olah terus menerus akan mengalami kejenuhan.  Selain itu dengan di 

istirahatkan nya tanah sawah tersebut maka mikroorganisme tanah dapat melakukan 

dekomposisi lebih baik.  

 

 

4.2. Kondisi Dinamika Muka Air 

Keterserdian air dilahan sangat dipengaruhi oleh curah hujan. Hal ini disebabkan 

karena air pasang tidak bisa mengairi lahan secara gravitasi. Air pasang hanya  masuk ke 

tersier, dan bila air di saluran tersier dalam kondisi penuh maka perkolasi dan aliran 

lateran akan rendah bahkan dianggap tidak ada, sehingga lahan bisa berfungsi untuk 
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menampung air hujan. Pengamatan tanggal 8 Maret 2020, menunjukan kedalaman air di 

saluran tersier penuh (93 cm) dan air tanah di lahan cukup dangkal yaitu pada kedalaman 

36 cm. 

Dinamika air disaluran tersier pada kondisi kemarau (Agustus) menunjukan 

terdapat perbedaan 40 cm antara muka air pasang maksimum dan minimum. Ini artinya 

ada potensi lahan mendapatkan perlakuan drainase. Kemampuan lahan untuk membuang 

air cukup tiggi (drainability) dimana air pada kondisi 40 cm ini berada  antara jam 09.00 

sd 23.00 wib (Gambar 4.4). Ada lebih kurang  16 jam saluran mengalami kosong air. 

sehigga lahan akan sangat cepat terjadi penurunan muka air tanah bila tida ada usaha 

pengisian di saluran tersier.. 

 

 
Gambar 4.4. Pengukuran muka air setiap jam di saluran tersier (9-10 Agustus 2020) 

 

 Pengukuran muka air tanah harian yang dilakukan pada periode pertengahan bulan 

Maret menunjukkan muka air tanah berada pada kedalaman -40cm dibawah permukaan 

tanah. Selanjutnya menaik sampai lahan tergenang pada peride bulan April. Muka air 

tanah pada bulan Mei diamana masa pertumbuhan vegetatif berada pada kedalaman 4 cm 

dibawah permukaan tanah sampai genangan 5-6 cm (Gambar 4.5). Dan selanjutnya muka 

air tanah turun tajam di bulan Agustus  sampai kedalaman -90 cm. 
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Gambar 4.5. Dinamika muka air tanah dan air di saluran tersier ahir musim kemarau 

 Karena lahan sudah tidak ada lagi tanaman (Gambar 4.6) maka petani tidak 

melakukan operasi pintu air. Dan air tanah mengalami penurunan tajam sampai 

kedalaman 100cm. Tabel 4.2. menunjukkan rata-rata air tanah turun pada kedalaman 88,1 

cm disebelah utara dan 74,7 disebelah lahan. Disisilain kedalaman lapisan firit sudah 

berada pada kedalaman 90 cm. Ini harus segera dilakukan penahan air di saluran tersier 

agar air tanah kembali naik, sehingga tidak berada dibawah lapisan pirit. Meskipun 

demkikan kondisi tahun 2020, masih relatif basah sehingga memasuki bulan September-

Oktober air tanah mengalami kenaikan dikarenakan masih sering turun hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Kondisi lahan bulan Agustus 2020 di Telang Jaya Primer 8 

 

 

 

  



37 

 

Tabel 4.2. Hasil Pengecekan Kedalaman Muka Air Tanah di Lapangan Pada 13 

September 2020 

Titik Sampel Utara Lahan Selatan Lahan 

TS 1 98 cm 90 cm 

TS 2 85 cm 84 cm 

TS 3 80 cm 77 cm 

TS 4 80 cm 60 cm 

TS 5 87 cm 78 cm 

TS 6 85 cm 80 cm 

TS 7 90 cm 78 cm 

TS 8 100 cm 84 cm 

Rerata 88,1 cm 74,7 cm 

 

 

4.3. Gambaran Karekteristik Tanah 

 Penentuan sampel tanah sebanyak delapan sampel tanah  diambil dengan 

mrnggunakan bor belgi pada kedalaman 0-30 cm. Selanjutnya  di analisis di laboratorium 

untuk menentukan kelas tekstur tanah. Hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.3.  dimana 

tanah pada lapisan atas didominasi oleh tekstur lempung. Secara fisik tekstur lempung 

adalah salah satu kelas tekstur yang baik dalam menyimpan dan menyediakan air maupun 

unsur hara tanah. 

Tabel 4.3. Hasil Penentuan Tekstur Tanah di Laboratorium Pada 29 September 

2020 kedalaman 0-30 cm 
 

Titik Sampel 
Fraksi Tekstur 

 

Kelas Tekstur** 
%Pasir* %Debu* %Liat* 

TS 1  40,4 38 21,6 Lempung 

TS 2 38,4 42 19,6 Lempung 

TS 3 42,4 40 17,6 Lempung 

TS 4 42,4 40 17,6 Lempung 

TS 5 50,4 34 15,6 Lempung 

TS 6 38,4 40 21,6 Lempung 

TS 7 38,4 42 19,6 Lempung 

TS 8 32,4 30 23,6 Lempung 

Keterangan : TS = Titik Sampel 

Sumber : *Analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian Universitas 

Sriwijaya (2020) 

    ** Kelas Tekstur Berdasarkan USDA 
 

 Selain itu pengamatan yang terpenting dilapangan adalah kedalaman lapisan pirit. 

Pirit ialah mineral tanah FeS2 yang sering ditemukan di lahan rawa—terutama rawa 

pasang surut. Pirit yang berada dibalik lapisan gambut atau tanah mineral yang tergenang 

air aman bagi tanaman. Namun, bila pirit tersingkap lalu bersentuhan dengan udara (O2) 

menjadi sangat berbahaya karena teroksidasi. Proses itu menimbulkan kemasaman tanah 
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yang sangat masam. Nilai pH tanah dapat turun ke angka < 3,5. Pada pH tersebut akar 

tanaman—seperti padi, kelapa, dan jeruk—tak mampu bertahan hidup. Di saat itulah pirit 

menjadi berbahaya selanjutnya pirit yang teroksidasi membentuk mineral jarosit (pada pH 

yang sangat masam) dan goetit (pada pH di atas 4). Oleh karena itu kedalaman lapisan 

prit juga indikator penting dalam pengelolaan air di rawa pasang surut. 

 Kedalaman lapisan pirit area penelitian masih relatif dalam yaitu berkisar antara 

80-100 cm (Tabel 4.4). Oleh karena itu lahan masih tergolong kedalam lahan sulfat 

masam potensial, karena lapisan sulfidik berada >50 cm. Pada saat kemarau kedalaman 

air tanah berkisar 50-60 cm, sehingga masih berada diatas pirit sehingga tanah belum 

mengalami oksidasi lapisan pirit.  

 

Tabel 4.4. Hasil Pengecekan Pirit di Lapangan pada 13 September 2020 

Titik Sampel Lahan Utara Lahan Selatan 

TS 1 90 cm 93 cm 

TS 2 98 cm 92 cm 

TS 3 82 cm 89 cm 

TS 4 80 cm 87 cm 

TS 5 83 cm 91 cm 

TS 6 97 cm 85 cm 

TS 7 86 cm 80 cm 

TS 8 100 cm 90 cm 

Keterangan : TS = Titik Sampel 

 

 Adapun hasil dari analisis laboratorium sampel tanah untuk kadar air, bulk density 

dan ruang pori total (Tabel 4.4). Tanah bagian atas memiliki ruang pori total relatif besar 

60% ini menunjukan bagian atas memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi, tetapi 

juga punya dampak dmana proses kehilangan air juga relatif tingi. 

Tabel 4.4.  Hasil Analisis KA, BD RPT di Laboratorium  

Tititk 

Sampel 

Utara 

BD 

g/cm3 

RPT 

% 

Kadar 

Air % 

 Titik 

Sampel 

Selatan 

BD 

g/cm3 

RPT 

% 

Kadar 

Air % 

TS 1 0,95 64 35  TS 1 0,98 63 28 

TS 2 0,79 70 35  TS 2 0,89 67 30 

TS 3 0,58 78 46  TS 3 0,81 69 39 

TS 4 0,67 75 42  TS 4 0,80 70 41 

TS 5 0,75 72 33  TS 5 0,80 70 32 

TS 6 0,69 74 40  TS 6 0,68 74 40 

TS 7 0,90 66 34  TS 7 0,85 68 31 

TS 8 0,85 68 59  TS 8 0,74 72 39 

Keterangan : BD = Bulk Density, RPT = Ruang Pori Total, TS = Titik Sampel 
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Indikator kemampuan tanah dalam melewatkan air dilihat dali kelas permeabilitas. 

Nilai permeabilitas dipengaruhi oleh tekstur tanah, peningkatan kadar liat akan 

menurunkan nilai permeabilitas. Permeabilitas tanah lapisan atas lebih tinggi dari bagian 

bawah. Lapisan atas berkisar antara lambat sampai agak cepat (0,20 – 9,46 cm jam-1), 

sedangkan di lapisan bawah tergolong agak lambat sampai sedang (1,10 -3,62 cm jam-1). 

 Adapun hasil dari analisis laboratorium Permeabilitas dari Delta Telang P8 Desa 

Telang Jaya Kecamatan Banyuasin adalah dapat dilihat pada Tabel 4.5 : 

Tabel 4.5. Hasil analisis permeabilitas tanah lapisan 0-30 di laboratorium 

Titik Sampel Permeabilitas Cm/Menit Cm/Jam Kriteria 

TS 1 1,48 0,19 11,12 Agak Cepat 

TS 2 0,49 0,02 0,98 Agak Lambat 

TS 3 1,65 0,55 32,97 Sangat cepat 

TS 4 1,82 0,45 27,27 Sangat Cepat 

TS 5 0,58 0,02 1,15 Agak Lambat 

TS 6 0,53 0,53 32,09 Sangat Cepat 

Keterangan : TS = Titik Sampel 

Sumber : *Analisis Laboratorium Fisika, Konservasi Tanah dan Air Jurusan Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Sriwijaya (2020) 

 

 

Karakteristik kimia yang diamati antara lain pH tanah, Kandungan N,P,K,  

kandungan logam  berat  Al-dd, H-dd. Karakteristik kimia tanah dapat menentukan 

tingkat kesuburan tanah. Tabel 4.6. Hasil analis kimia tanah menunjukan pH tanah 

tergolong masam tetapi belum berbahaya (>4) mencirikan pirit belum teroksidasi. 

Kandungan bahan organik reltif tinggi (>5%). Namun meliki kadar Nitrogen  tanah sangat 

rendah, begitupula kandungan Phospor. Sehingga lahan harus mendapat pemupukan Urea 

dan SP36. 

Nilai pH tanah sangat menentukan ketersediaan unsur-unsur yang dapat diserap 

tanaman. Berdasarkan hasil analisis kimia tanah ( Tabel 4.6) diketahui bahwa secara 

keseluruhan termasuk dalam kategori  masam berkisar 4,63 hingga 4,96. Nilai pH tanah 

ini masih dalam batas toleransi untuk kehidupan mikroorganisme dan vegetasi. 

Nilai Alumunium tertukar (Al-dd) relatif tinggi yaitu berkisa 2-4 me/100g. 

Kandungan Al-dd ini juga sangat dipengaruhi oleh kedalaman lapisan pirit. Penelitian 

[33] menyebutkan bahwa semakin dangkal pirit berpengaruh nyata terhadap menurunnya 

pH tanah dan meningkatnya Aldd, serta cenderung menurunkan K, Ca, Mg, Cu dan Zn. 
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Oksidasi tanah berbahan sulfidik selama dua tahun nyata menurunkan pH, N-total, C-

organik, KTK, Ca, Mg dan K 

 Tabel 4.6. Hasil Analisis Sifat Kimia Tanah di Laboratorium 

No Sampel 
pH 

H2O* 

C-

Organik 

(%)* 

N-total 

(%)* 

P-

tersesdia 

(ppm)* 

K-dd 

(Cmol/Kg)* 

Al-dd 

(Cmol/Kg)* 

1 TS1 4,63 
R 

5,25 
T 

0,24 
SR 

9,90
SR

 0,38 
S 

4,12 

2 TS2 4,69 
R 

6,83 
T
 0,38 

SR 
19,65

S 
0,38 

S 
4,68 

3 TS3 4,96 
R 

2,78 
S 

0,18 
SR 

11,10
R  

0,51
 S 

2,52 

(Kriteria Berdasarkan CSR/FAO 1983)SR = Sangat Rendah, R = Rendah, S = Sedanng, T = Tinggi, ST = 

Sangat Tinggi 

Sumber : Analisis Laboratorium Kimia, Biologi dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Sriwijaya (2018). 

 

  
4.4. Kajian Pengelolaan Air untuk tanaman padi pada Musim Tanam (MT) 2 

periode Maret-Juni 

 

Periode tanam padi musim taman kedua adalah bulan Maret-Juni. Sejauh ini produksi 

padi di periode tanam kedua adalah berkisar 2,5-3 ton/ha. Petani umumnya menemui 

kendala terkait hama penyakit tanaman, kecukupan air dan juga kesuburan tanah. Untuk 

itu pada penelitian ini upaya perbaikan kesuburan tanah dan pengelolaan air dilakukan 

secara terpadu dengan harapan produktivitas lahan meningkat. Pada ujicoba ini telah 

ditanam tanaman padi jenis Inpari 32. Penanaman dilakukan pada tanggal 10 Maret 2020. 

Perlakuan perbaikan tanah adalah dengan memberikan input tambahan pupuk cair 

dengan dosis 3 liter/ha. Sementara pupuk Anorganik diberikan standar yaitu pupuk dasar 

adalag SP36 dengan dosis 200 kg/ha, dan aplikasi kedua adalah pupuk  Urea dengan dosis 

200kg/ha yang diberikan padi berumur 1 bulan yaitu tanggal 1 April 2020. Untuk aplikasi 

pupuk cair diberikan pada hari ke 30 dan 50.  

Periode tanam Maret-Juni tahun 2020 ini mendapat dukungan kondisi iklim mikro 

yang baik dimana curah hujan jatuh lebih merata (Gambar 4.7).  Sehingga petani bisa 

mengusahakan lahan tergenang bila hujan turun, dengan catatan air di saluran tersier 

penuh. Bila air disaluran tersier penuh maka perkolasi dan rembesan menjadi kecil bahkan 

hampir tidak ada. Kondisi aliran berada dalam kesetimbangan.Operasi pintu air dalam 

keadaan retensi (menahan air hujan) dapat dilihat pada Gambar 4.8. 
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Gambar 4.7. Distribusi hujan jarian bulan Janurai sd Juni 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. Operasi pintu sebagai retensi air dan kondisi pertumbuhan padi (Mei 2020) 

Operasi pintu sebagai retensi air adalah  dengan menyambung elbau dengan pipa 

(Gambar 4.6), panjang pipa sambungan harus lebih tinggi dari pasang maksimum, 

sehingga air pasang dari saluran tidak masuk. Tujuannya adalah dikhawatirkan air pasang 

membawa zat pencemar atau memiliki pH yang lebih rendah. Dengan demikian air di 

saluran tersier adalah murni air hujan yang memiliki kualitas bagus. Jadwal operasi pintu 

air dapat dilihat pada Tabel 4.6. Dampak operasi pintu air menunjukkan air disaluran 

penuh sampai pada ketinggian 120 cm, dan lahan bisa tergenang oleh air hujan setinggi 5 

cm. Kondisi ini ideal bagi pertumbuhan padi di masa vegetatif.  Senada dengan hasil 

penelitian [34] percobaan pengaruh penggenagan tanaman padi di rumah kaca 

menunjukkan genangan optimum didapat pada kedalaman 5 cm selama pertumbuhan 

vegetatif.  
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Tabel 4.7. Jadwal operasi pintu dan kondisi muka air tanah  

No Tanggal  

muka air 

tanah 

muka air 

saluran operasi 

    cm cm pintu 

1 21-Mar-20 -40 49 tutup 

2 06-Apr-20 0 70 tutup 

3 13-Apr-20 5 90 tutup 

4 21-Apr-20 6 110 tutup 

5 25-Apr-20 6 110 tutup 

6 06-Mei-20 6 110 tutup 

7 15-Mei-20 6 120 tutup 

8 29-Mei-20 -4 100 buka 

10 10-Jun-20 -4 70 buka 

11 19-Agust-20 -97 30 buka 

 

Ditambahkan penelitian [35] bahwa pengenangan 2,5 cm dan penurunan muka air 

sampai -2,5 cm tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah 

anakan, hasil gabah, maupun seluruh komponen hasil. Genangan 2,5 cm mampu 

mendapatkan hasi 6,7 ton/ha.  Oleh karena itu pada saat pertumbuhan tanaman padi 

kondisi air di lahan harus diusahakan agar air tanah tidak turun melebihi -2,5 cm. Pada 

kasus penelitian kali ini air tanah sempat turun di kedalaman -5 cm, namun padi sudah 

memasuki masa pematangan buah (ahir dari masa kritis kebutuhan air tinggi). Kondisi 

pertumbuhan padi bisa dilihat pada Gambar 4.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

       21April 2020   28 April 2020   15 Mei 2020 

Gambar  4.9. Perkembangan tanaman padi pada kondisi air 5 cm 

Memasuki ahir bulan Mei tanaman memasuki fase ahir generatif dimana padi mulai 

menguning, petani melakukan operasi pintu air di buka. Sehingga air di saluran tersier 

diturunkan yang memungkinkan untuk berjalannya proses drainase lahan di petak tersier. 

 
  



43 

 

Selama 10 hari  air tersier sudah turun dari 100 cm menjadi 70 cm dan air tanah telah 

turun menjadi -4 cm. Kondisi saluran tersier pada saat ahir fase generatif (Gambar 4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Saluran 27 Mei 2020   Saluran 10 Juni 2020 

 

Gambar 4.10. Kondisi air di saluran tersier menjelang ahir pertanaman padi 

  

Dari hasil analisis neraca air sederhana (Gambar 4.11) menunjukkan bahwa 

selama pertumbuhan tanaman padi (4 bulan) dari mulai bulan Maret-Juni, menunjukan 

lahan tidak mengalami defisit air. Artinya hujan yang turun lebih dari kebutuhan 

evapotranspirasi tanaman. Asumsi nilai evapotranspirasi tanaman ET0 adalah 4 mm/hari. 

Bahkan selama peride tumbuh tanaman (vegetatif) tanaman tidak memiliki kekurangan 

air. Untuk itu kondisi lahan yang selama ini kekurangan air pada periode MT2 itu 

disebabkan petani tidak melakukan usaha konservasi air. Air disaluran selau terbuang ke 

saluran sekunder, akibatnya kondisi zona akar tanaman tidak pernah dalam kondisi jenuh 

sebagai akibat dampak dari turunnya muka air tanah melebihan angka 30 cm.  

            
Gambar   4.11. Neraca air dilahan selama peride tanam padi ke dua    

 

Melalui manajeman air yang benar dengan tujuan konservasi air, meningkatkan 

kapasitas tampung air di saluran tersier (difungsikan sebagai long storage) maka muka air 
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di saluran tersier bisa mencapai  angka 120 cm. Dari kondisi ini air tanah akan naik dan 

bisa  menciptakan lahan tergenang selama periode Maret-April-Mei. 

Memasuki ahir bulan Mei tanaman padi memasuki fase generatif pematangan 

buah dan padi siap panen pada tangga 10 Juni 2020 (Gambar 4.12). Pada periode ini 

operasi pintu adalah dibuka, sehingga air hujan tidak ditahan, dan air disaluan dibiarkan 

terdrainase ke saluran sekunder. Petani berusaha mengeringkan lahan karena padi sudah 

siap dipanen  (Gambar 4.12). Dampaknya adalah terjadi penurunan muka air tanah 

sedalam -5 cm.  

Pada tanggal 10 Juni 2020 tanaman padi di petak no 8 telah dipanen dan hasilnya 

sangat memuskan yaitu mendapat 5,1 ton/ha (Gambar 4.9). Padahal sebelumnya 

makasimal produksi hanya 4 ton/ha. Kombinasi teknologi perbaikan tata air dan 

kesuburan tanah menjadikan produksi padi MT2 mengalami peningkatan yang nyata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Kondisi pintu air terbuka dan padi sudah siap panen Juni 2020. 

`  

Memasuki bulan Agustus curah hujan yang jatuh juga sangat sedikit yaitu sekitar 

50 mm, sehingga lahan mengalami defisit air. Namun petani pada periode ini tidak 

melakukan budidaya tanaman (lahan diistirahatkan). Hujan turun 50 mm dan saluran 

tersier dalam kondisi dibuka maka telah terjadi penurunan muka air tanah yang sangat 

cepat dimana pada pengamatan tanggal 19 Agustus muka air disaluran berada pada 

kedalaman 30 cm (maksimum di angka 120)  dan penurunan  air tanah telah turun 

mencapai 50-60 cm ( 550 mm) selama periode defisi Juli-Agustus.  Sementara jumlah 

hujan Juli-Agustus adalah sekitar 120 mm yang menyebabkan defisit air sebanyak 120 

mm, (12 cm), sementara air turun mencapai  50 cm. Ini menandakan kemampuan drainase 

lahan sangat cepat bila tidak ada konservasi air (upaya penahanan di saluran tersier). 

Tujuan utama pengeringan lahan adalah untuk membuang zat beracun melalui proses 

evaporasi, dan juga pencucian lahan bila hujan turun. Upaya pembuangan berlangsung 
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sampai bulan November. Dengan operasi ini diharapkan zat asam dalam tanah dapat 

terbuang melalui proses drainase lahan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Operasi pintu terbuka dan air disaluran mengalami penurunan (Agustus) 

 

Dinamika air tanah selama periode bera (tanpa-tanaman) bisa dilihat pada Gambar 

4.9. Air tana berada pada kedalaman maksimal pada kedalaman 60 cm dibawah 

permukaan tanah, angka ini relatif aman dari proses oksidasi lapisan firit. Lapisan pirit di 

areal studi masih dalam yaitu pada kedalaman 90 cm. 

   

 
 Gambar  4.13. Dinamika air tanah pada periode bera (Agustur-September 2020) 

  

Dari adaptasi model tata air mikro dan operasi jaringan pintu air di tingkat tersier 

maka diperoleh rekomendasi operasi pintu air tipe leher angsa bahan paralon adalah 

seperti dalam Tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Operasi pintu air  bulanan sesuai pola penggunaan lahan di Lahan tipe C 

 

Bulan Penggunaan Lahan Operasi Pintu Air 

Maret Awal pertumbuhan padi Tutup 

April Periode vegetatif padi Tutup 

Mei Periode vegetatif padi Tutup 

Juni Panen Padi Tutup 

Juli Lahan Kosong Buka 

Agustus Lahan Kosong Buka 

September Pembajakan Buka 

Oktober Perataan Tanah dan Tabur Buka 

 

 Pada periode MT1 musim tanam pertama petani telah mulai mengolah tanah sejak 

bulan September, dan mulai tabur benih di minggu ke dua bulan Oktober. Gambar 4.7 

menunjuukan petani sudah melakukantabur benih dan padi sudah mulai tumbuh. Pada 

periode tabur benih lahan tidak memerlukan air tergenang, tetapi lahan dalam kondisi 

jenuh air sedikit macak-macak. Sehingga operasi pintu masih dalam kondisi terbuka. 

Petani masih mengandalkan sumber air dari hujan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.14. Kondisi saluran dan lahan pada tanggal 18 Oktober 2020. 

 

4.5. Pengelolaan Air untuk Padi Musim Tanam ke I (Oktober-Januari) 

 

Padi yang ditanam di petak percontohan adalah jenis Impara 32, dengan 

kebutuhan benih sebanyak 80kg. Kebutuhan benih cukup banyak dikarenakan sistem 

penamanan dengan metode tebar benih langsung (TABELA). Periode penaburan benih 

dilakukan sejak awal bulan Oktober. Untuk petak percontohan dilakan penaburan pada 
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tanggal 15,16 dan 17 Oktober 2020. Saat ini padi sudah berumur lebih kurang 2 bulan dan 

sudah dilakukan pemupukan. Tahap awal pemupukan padi berumur 7 hari yaitu dengan 

menggunakan SP36 sebagai sumber Posfor. Dosis yang digunakan adalah 200 kg 

SP36/ha. Selanjutnya pemupukan urea untuk sumber nitrogen dilakukan pada hari ke 20 

setelah tanam. Dosis urea  yang digunakan adalah 200kg/ha. Untuk sumber Kalium petani 

menggunakan pupuk Ponska dengan dosis 200 kg/ha yang diberikan setelah padi berumur 

45 hari. 

Budidaya padi dilakukan dengan tahap awal adalah persiapan lahan dengan 

pembajakan tanah. Pada fase ini lahan tidak memerlukan air banyak. Sehinigga operasi 

pintu air dibirakan terbuka (Gambar 4.15). Kondisi kelembaban tanah yang diperlukan 

adalah berada pada keadaan kapasitas lapang. Untuk itu operasi pintu dibiarkan terbuka. 

Bulan Oktober sudah mulai turun hujan, dan awal musim hujan ini air tidak ditampung 

dibiarkan terbuang kesaliran untuk pembersihan zat asam dan racun racun yang ada di 

daerah perakaran. Bersamaan dengan itu petani sudan mulai melakukan pembajakan. 

Tanah yang sudah dibajak dibiarkan 1-2 minggu untuk menfasilitasi proses pencucian dan 

penguapan. Selanjutnya tanah dihancurkan dan diratakan sampai siap tanah. Memasuki 

minggu ke dua-tiga tanah siap untuk ditaburi benih padi.  

Pengelolaan air pada periode musim tanam I (hujan) bertujuan untuk 

mengendalikan agar area lahan tidak kebanjiran atau mengalami genangan terlalu lama. 

Kondisi ini terjadi karena air hujan sudah berlebih dan turun sejak bulan  Oktober (Awal 

Tanam). Oleh karena itu pintu air dibiarkan terbuka dimana air bebas keluar masuk.  

Dengan sistem ini air pasang masuk untuk menggantikan air yang jelek di saluran, dan 

pada saat surut air berlebih dari hujan bisa keluar melalui pintu air dengan  dua paralon 12 

inci.  Namun demikian tinggi muka air di saluran tetap dijaga di 50 cm (drainase 

terkendali) sehingga muka air tanah di lahan tetap terjaga, dan tanah dalam kondisi jenuh 

air. Melalui kontrol drainasi (Gambar 4.15) Muka air disaluran berada pada ketinggian 40 

cm. Dan lahan di sawah bisa beradala dalam keadaan tidak tergenang tetapi tanah masih 

memiliki kadar air kapasitas lapang. 
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Gambar  4.15, Kondisi operasi pintu air, dan pertimbuhan padi di lahan tanggal 6 Oktober 

2020 

Pada periode tumbuh awal tanaman padi mulai memerlukan air, namun operadi 

pintu air masih dibuka dan air pasang sudah dalam kondisi kualiatas air yang baik 

sehingga boleh masuk. (Gambar 4.16) menunjukkan kondisi air pasang sehingga saluran 

penuh air. Pada saat kondisi air disaluran penuh maka tidak terjadi rembesan dan aliran 

dari lahan. Sehingga hujan yang turun bisa ditampung dilahan dan nampak pada gambar 

lahan tergenang air. Kondisi yang diinginkan oleh tanaman padi, dimana lahan rawa 

pasang surut bisa seperti lahan di irigasi. Dengan pintu dalam kondisi terbuka maka pada 

saat surut air bisa dikeluarkan dan ini memungkinkan genangan air dilahan bisa dikurangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. Kondisi operasi pintu air dan pertumuhan padi tanggal 29 Oktober 2020 

 

 Memasuki periode vegetatif tahap dua kedua bulan November-Desember, air 

dilahan masih dalam kondisi cukup seiring dengan  curah hujan yang banyak dan 

ditambah dengan air pasang (Gambar 4.17). Pintu air tetap dibiarkan terbuka untuk masuk 

dan keluar air. Control drainase 50 cm di saluran tersier artinya ada ruang kolom 

sebanyak 50 cm dari permukaan tanah rata-rata, ini adalah potensi drainase untuk 

mengeringkan air dilahan. Bila hujan tidak turung selama 4 hari maka lahan yang 

tergenang bisa menajadai kering. Kondisi ini bagus bagi pertubuhan padi sehingga 

tercipta kondisi lahan seperti irigasi terputus.  
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Gambar 4.17. Kondisi operasi pintu air dan pertumuhan padi tanggal 28 November 2020 

Saluran tersier panjang 1000 m, dan lebar asumsi 3 m, dengan kedalaman 50 cm 

maka: Potensi tampung air disaluran adalah kedalaman 0,5 m x 1000 m x 3 m = 1.500 m
3
. 

Bila hujan maksimum 100 mm = 0,1 m maka dapat menghasilkan air dalam 16 ha adalah 

sebesar 16.000 m
3
 air. Kapasitas pengaliran air disaluran tersier adalah melalui dua unit 

paralon dengan diameter 12 inci, diperkirakan menghasilkan debit aliran sebanyak 0,132 

m
3
/detik. Untuk membuang air 150 m3 maka diperlukan waktu sebanyak 1136 detik atau 

lebih kurang 20 menit. Bila ada air dilahan  sebanyak 16.000 m
3
 maka diperlukan 33 jam 

atau 1,5 hari untuk membuang air. Sehingga wajar bila tidak ada hujan turun selama 4 

hari kapasitas sistem jaringan bisa untuk mendrainase lahan dengan asumsi durasi surut 

adalah 8 jam/hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Kondisi saluran dalam proses pembuangan air 

 

 
4.6. Kajiang Budidaya Jagung Adaptasi Pengelolaan Air dan Waktu Tanam  

 

 Untuk musim tanam ketiga (MT3) di pilihnya tanaman jagung didasari akan 

sedikitnya air yang ada pada musim tersebut. Hal ini dikarenakan, pada musim tersebut 

berada pada musim kemarau sehingga muka air di lahan sedikit. Akan tetapi, tidak sedikit 

petani yang hanya melakukan dua kali musim tanam dalam setahun. Berbagai faktor yang 
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mendasari hal tersebut mulai dari mengistirahatkan lahan, kurangnya biaya, tipologi lahan 

hingga kurangnya infrastruktur yang mendukung di lahan tersebut. 

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui : (1). Model pengelolaan air 

tanaman jagung  pada periode musim tanam ketiga (MT3) terhadap kondisi muka air 

tanah dan (2). Mengkaji pengaruh perbedaan waktu tanam terhadap produksi tanaman 

jagung pada musim tanam periode setelah padi.  

 Adaptasi waktu tanam dilakukan pada ahir musim hujan, awal  kemarau dan 

memasuki bulan kemarau. Ada tiga petani contoh yaitu: 

 petani contoh 1 dilakukan penanaman pada  tanggal  25 April 2021(P. Toro) 

 petani contor 2 dilakukan penanaman pada  tanggal 13 Juni 2021 (P Parno) 

 petani contoh 3 dilakukan penanaman pada  tanggal 2 Juli 2021 (P Ali) 

 

 

Karakteristik Fisik Tanah di Lahan Usaha Tani 

 

 Karakteristik Fisik adalah keadaan fisik suatu lahan yang dapat dilihat atau 

dirasakan secara fisik atau keadaan lahan langsung. Yang mana keadaan fisik lahan ini 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk hal itu kita perlu 

melakukan pengolahan lahan supaya menunjang produktivitas tanaman. Karena, jika 

keadaan fisiknya kurang bagus akan membuat tanaman sulit untuk tumbuh ataupun 

hasilnya akan kurang maksimal. Beberapa sifat fisik tanah yang perlu kita perhatikan 

yakni mulai dari kadar air, kepadatan tanah, ruang pori tanah, permeabilitas, warna hingga 

ke tekstur tanah perlu untuk kita kaji demi memudahkan langka apa yang perlu kita 

lakukan untuk pengolahan lahan nantinya. Tabel 4.9. Menunjukan hasil analisis sifat fisik 

tanah di areal studi. 

Tabel. 4.9. Hasil Analisis Sifat Kimia di Laboratorium  

Lahan 

 (0 – 30 cm) 

KA 

(%) 

BD 

(g/cm
3
) 

RPT 

(%) 

Permeabilitas 

(cm/menit) 

Tekstur Warna Tanah 

(0 – 30 cm) 

Pak Parno 50,05 1,64 39 1,27 Lempung 
7,5 yr 2/0 

(Black) 

Pak Ali 65,76 1,38 48 0,02 Lempung 

7,5 yr 3/0 

(Very Dark 

Gray) 

Pak Toro 67 1,32 51 0,42 Lempung 
7,5 yr 4/0 

(Dark Gray) 
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Sumber : *Analisis Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah Fakultas Pertanian 

Universitas Sriwijaya (2020) 

   **Kelas Tekstur Berdasarkan USDA 

 

 

 

Kadar Air, Bulk Density dan Ruang Pori Tanah 

 Kadar air tanah adalah konsentrasi air dalam tanah yang biasanya dinyatakan 

dengan berat kering dalam bentuk persen volume yakni persentase volume air terhadap 

volume tanah. Selain itu kadar air tanah juga diartikan sebagai perbandingan antara massa 

air dengan massa tanah. Bulk density (BD) disebut juga dengan bobot isi tanah yang mana 

berarti suatu perbandingan berat persatuan volume tanah yang dikering di oven pada suhu 

105 derajat celcius yang dinyatakan dalam bentuk gram per centimeter kubik. Ruang pori 

total (RPT) tanah adalah isi seluruh pori – pori dalam suatu isi tanah utuh yang dinyatakan 

dalam bentuk persen. 

 Hasil analisis kadar air, bobot isi dan ruang pori total tanah dilaboratorim 

menujukan keadaan sifat fisik tanah yang ada pada lahan penelitian ini. Selain itu, antara 

bobot isi dengan ruang pori tanah itu saling berkaitan yang mana jika bobot isi rendah 

maka ruang pori totalnya akan tinggi.  

 Untuk kadar air pada lahan penelitian ini yang tertinggi berada pada lahan pak Toro 

dengan persentase sebanyak 67% dan kadar air terendah berada pada lahan Pak Parno 

dengan persentase sebanyak 50,05%, sedangkan untuk lahan Pak Ali memiliki persentase 

kadar air sebanyak 65,76%. Selain itu, untuk kepadatan tanah disetiap lahan penelitian ini 

juga berbeda mulai dari lahan Pak Parno dengan nilai 1,64 g/cm
3
 angka ini merupakan 

angka tertinggi jika dibandingkan dengan kedua lahan lainnya. Kedua lahan lainnya 

memiliki nilai yang tidak jauh berbeda yaitu untuk lahan pak Ali 1,38 g/cm
3 

dan lahan pak 

Toro sebanyak 1,32 g/cm
3
. Selanjutnya untuk kadar ruang pori tanah lahan pak Toro 

memiliki persentase tertinggi dengan nilai 51% diikuti lahan pa kali dengan nilai 48% dan 

untuk lahan pak parno memiliki persentase ruang pori terendah yakni sebesar 39%. 

 Perbedaan nilai kadar air, kepadatan dan ruang pori tanah ini disebabkan oleh 

keadaan dan perlakuan yang diberikan ke lahan tersebut. Selain itu, sifat fisik lainnya juga 

mempengaruhi seperti tekstur, struktur tanah dan sebagainya. 

 

Permeabilitas Tanah 
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 Permeabilitas tanah menunjukan kemampuan tanah dalam meloloskan air. Struktur 

dan tekstur tanah serta unsur organic lainnya ikut ambil bagian dalam menaikan laju 

permeabilitas tanah. Tanah dengan permeabilitas yang tinggi akan menaikan laju infiltrasi 

dan demikian sebaliknya.  

 Berdasarkan hasil analisis permeabilitas dilabortorium memiliki hasil yang berbeda 

– beda mulai dari lambat hingga ke agak cepat. Kriteria permeabilitas ini didapatkan dari 

perbandingan waktu dengan jumlah volume air yang keluar.  

 Dari ketiga lahan tanaman jagung yang diteliti, lahannya pak Ali memiliki kriteria 

yang lambat dalam kemampuan meloloskan air dengan nilai 0,02 cm/menit. Lalu, lahan 

pak Toro berkriteria agak lambat dengan nilai permeabilitas sebesar 0,42 cm/menit dan 

untuk lahan pak Parno memiliki kriteria agak cepat dengan nilai permeabilitas sebesar 

1,27 cm/menit. Perbedaan ini terjadi salah satunya diakibatkan oleh pengolahan tanah 

yang telah diberikan seperti lahan pak Ali yang melakukan pembajakan pada proses 

persiapan lahannya sedangkan pada lahannya tanpa olah tanah dan masih banyak lagi 

factor yang mempengaruhi lainnya. 

 

Tekstur Tanah 

 Tekstur tanah adalah perbandingan relative fraksi – fraksi tanah (Pasir, debu dan 

liat) yang dinyatakan dalam bentuk persen (%). Tekstur tanah disebut juga gabungan dari 

tiga fraksi tanah yang terdiri dari pasir, debu dan liat. Tekstur ini sendiri termasuk 

kedalam sifat fisika tanah yakni sifat tanah yang bisa kita dapati dari melihat fisik tanah 

itu sendiri di lapangan dan dapat lebih akurat kita nilai dengan melakukan analisis di 

laboratorium. 

 Berdasarkan hasil analisis dilaboratorium yang terdiri dari tiga sampel yang mana 

setiap lahan terdapat satu sampel dengan kedalaman 0 – 30 cm. Dari ketiga sampel 

tersebut memiliki kelas tekstur yang sama yakni lempung, hanya saja nilai persetase 

setiap fraksinya berbeda. Pada lahan pak Parno persentae pasir sebesar 36%, debu 34% 

dan liat 30%. Lahan pak Ali memiliki persentase pasir 46%, debu 34% dan liat 22%. 

Sedangkan, untuk lahan pak Toro memiliki persentase pasir 54%, debu 24% dan liat 22%. 

Hasil dari perbandingan setiap frkasi tanah tersebut didapati kelas tekstur lempung. 

 

Warna Tanah 

 Warna tanah merupakan salah satu sifat fisik yang dapat dilihat perbedaannya 

dengan mata telanjang. Pengamatan warna tanah biasa dilakukan dilapangan dengan 
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menggunakan buku munsell soil colour chart (MSCC). Dengan rumus Hue value/crhoma. 

Pengamatan warna tanah ini dibutuhkan cahaya yang cukup agar pencocokan warna tanah 

dapat maksimal. 

 Pengamatan warna tanah dilakukan pada siang hari dengan keadaan cahaya yang 

optimal demi mendukung pengamtan warna tanah ini. Pada pengecekan warnah tanah ini 

dilakukan pada tiga kedalaman yang berbeda mulai dari 0 – 30 cm.  

 Lahan Pak Parno pada kedalaman 0 – 30 cm memiliki warna tanah hitam, Lahan 

pak Ali memiliki warna tanah abu – abu sangat gelap di kedalaman 0- 30 cm, dan pada 

lahan pak Toro memiliki warna abu – abu gelap pada kedalaman 0 – 30 cm.  

 

Karakteristik Kimia Lahan Penelitian 

Karakteristik kimia lahan adalah suatu komponen yang dimiliki lahan yang 

berhubungan dengan unsur hara esensial baik makro atau mikro yang dibutuhkan tanaman 

yang berasal dari tanah demi pertumbuhan dan perkembangan tanaman nantinya. Unsur 

hara ini dibutuhkan sesuai jumlah yang dibutuhkan tanaman yang mana tanaman 

menyerapnya melalui tanah. Dan unsur hara ini jika dia berlebi dan berkurang akan 

berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oleh karena itu perlu kajian 

untuk mengetahui berapa kadar hara yang ada dilahan supaya kita bisa menentukan apa 

saja yang akan kita berikan kelahan nantinya. Beberapa unsur hara yang perlu kita kaji 

seperti Al-dd, C-Organik, N-Total, FeS2, K tersedia, P tersedia dan pH tanah. 

Al-dd adalah kadar Aluminium dalam tanah yang dapat ditukarkan. Al-dd 

umumnya terdapat pada tanah-tanah yang bersifat masam dengan pH < 5,0. Aluminium 

ini sangat aktif karena berbentuk Al
3+

, monomer yang sangat merugikan dengan meracuni 

tanaman atau mengikat fosfor. Oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana pengaruh Al 

ini perlu ditetapkan kejenuhannya. Semakin tinggi kejenuhan aluminium, akan semakin 

besar bahaya meracun terhadap tanaman. Kandungan aluminium dapat tukar (Al
3+

) 

mempengaruhi jumlah bahan kapur yang diperlukan untuk meningkatkan kemasaman 

tanah dan produktivitas tanah. 

 Kadar aluminium sangat berhubungan dengan pH tanah. Semakin rendah pH tanah, 

maka semakin tinggi aluminium yang dapat dipertukarkan dan sebaliknya. Disamping 

kadar aluminium yang dapat dipertukarkan, pengaruh jelek aluminium diukur dengan 

derajat penjenuhan aluminium. 

 Berdasarkan hasil analisis Al-dd dilaboratorium pada setiap lahan memiliki hasil 

yang berbeda – beda. Nilai Al-dd tertinggi terdapat pada lahan Pak Toro dengan nilai 2,51 
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dengan nilai titrasi pertama sebesar 6,52 yang kemudian didapati nilai titrasi kedua 

sebesar 5,02. Sedangkan, nilai Al-dd terendah berada pada lahan Pak Parno yang 

memiliki nilai sebesar 1,02 dengan titrasi pertama 2,34 dan titrasi kedua sebesar 2,04. 

Selain itu, lahan milik Pak Ali memiliki kadar Al-dd sebesar 1,80 dengan nilai titrasi 

pertama 4,50 dan titrasi kedua sebesar 3,60. 

 Pada analisis ini tidak hanya didapati hasil Al-dd saja kita juga mendapatkan hasil 

H-dd yang ada pada lahan penelitian ini. Nilai H-dd terbesar berada pada lahan pak Toro 

dengan nilai 1,50 dan dilanjutkan lahan pak Ali 0,90 lahan pak Parno sebesar 0,32. NIlai 

Al-dd ini memiliki keterkaitan dengan nilai pH tanah. Yang mana semakin besar nilai Al-

dd maka akan semakin kecil nilai pH yang ada di tanah tersebut dan begitu juga 

sebaliknya 

 pH tanah adalah suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasaan pada 

suatu lahan. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, maka para petani dapat 

menentukan tanaman apa yang cocok ditanam atau di budidayakan karena setiap tanaman 

memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. 

 Berdasarkan hasil analisis pH tanah dilaboratorium ini didapati dua hasil pH yakni 

pH actual dan potensial. Perbedaan yang ada pada setiap pH tersebut ini adalah larutan 

pendesaknya yang mana untuk pH actual menggunakan Aquades dan pH potensial 

menggunkan larutan kalium Clorida.  

 Untuk pH actual tertinggi berada pada lahan Pak Ali dengan nilai pH 4,31 dan 

untuk lahan Pak Parno memiliki pH actual terendah sebesar 4,18. Sedangkan, untuk lahan 

pak Toro memiliki nilai pH actual sebesar 4,20. Untuk Ph potensial tertinggi berada pada 

lahan pak Ali dan Pak Toro yang sama – sama memiliki nilai pH 3,75 sedangkan terendah 

ada pada lahan pak Parno dengan nilai 3,53. Pada hasil ini dapat kita simpulkan 

bahwasannya nilai pH pada penilitian ini dikategorikan Masam dikarenakan nilai pH 

setiap Lahan kurang dari 7. 

 Berdasarkan hasil pengamatan mengenai penetapan C – organic tanah yang telah 

dilakukan, didapati hasil data perhitungan persen C – organic tanah. Volume titrasi blanko 

pada analisis C-organik tanah di tiga sampel yang diamati itu nilainya sama yakni 22 ml. 

pengamatan ini dilakukan pada tiga lahan berbeda dengan kedalaman 0 – 30 cm yang 

mana setiap lahan diambil satu sampel.  

 Hasil persentase C-organik tertinggi berada pada lahan Pak Parno dengan nilai 

3,90% kadar C-organik tanah, sedangkan dua lahan lainnya memiliki kadar persentaase 

C-organik yang sama yakni sebesar 3,51%. Selain itu, nilai titrasi dari analisis ini sejalan 
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dengan hasil analisisnya yakni lahan pak Parno dengan nilai titrasi sebesar 12ml dan 

diikuti oleh lahan pak Ali dan Pak Toro dengan nilai titrasi sebesar 13ml.   

 Unsur hara N merupakan unsur hara makro esensial, menyusun sekitar 1,5% bobot 

tanaman dan berfungsi terutama dalam pembentukan proteinSumber N berasal dari 

atmosfer sebagai sumber primer, dan lainnya berasal dari aktifitas di dalam tanah sebagai 

sumber sekunder. Fiksasi N secara simbiotik khususnya terdapat pada tanaman jenis 

leguminoseae sebagai bakteri tertentu. Bahan organik juga membebaskan N dan senyawa 

lainnya setelah mengalami proses sproses dekomposisi oleh aktifitas jasad renik tanah.  

 Berdasarkan hasil analisis N-total dilaboratorium yang telah dilakukan, didapati 

hasil yang berbeda – beda disetiap lahannya. Volume titrasi blanko yang digunakan pada 

analisis ini sama disetiap sampelnya yakni sebesar 0,2 ml. 

  Pada penelitian ini dilakukan pada tiga lahan jagung yang berbeda dengan 

kedalaman 0 – 30 cm. Nilai kadar persentase N-total tertinggi berada pada lahan milik 

Pak Ali yakni sebesar 0,33% dengan nilai titrasi sebesar 1,38 ml. Lahan milik Pak Toro 

merupakan lahan yang memiliki kadar persentase N-total terendah yakni sebesar 0,26% 

dengan nilai titrasi sebesar 1,14 ml. Sedangkan, lahan milik Pak Parno memiliki kadar 

persentase N-total sebesar 0,28% dengan nilai titrasi sebesar 1,20 ml.  

 Unsur hara P merupakan salah satu nutrisi utama yang sangat penting dalam 

pertumbuhan tanaman. Fosfor tidak terdapat secara bebas di alam. Fosfor ditemukan 

sebagai fosfat dalam beberapa mineral, tanaman dan merupakan unsur pokok dari 

protoplasma. Fosfor terdapat dalam air sebagai ortofosfat. Sumber fosfor alami dalam air 

berasal dari pelepasan mineral-mineral dan biji-bijian. menyatakan bahwa P dalam tanah 

dominan berasal dari pelapukan batuan, sedangkan P dalam tanah gambut berasal dari P-

organik. 

 Ketersediaan fosfor didalam tanah ditentukan oleh banyak faktor, tetapi yang paling 

penting adalah pH tanah. Pada tanah ber-pH rendah, fosfor akan bereaksi dengan ion besi 

dan aluminium. Reaksi ini membentuk besi fosfat atau aluminium fosfat yang sukar larut 

dalam air sehingga tidak dapat digunakan oleh tanaman. Pada tanah ber pH tinggi, fosfor 

akan bereaksi dengan ion kalsium. Reaksi ini membentuk ion kalsium fosfat yang sifatnya 

sukar larut dan tidak dapat digunakan oleh tanaman. Dengan demikian, tanpa 

memperhatikan pH tanah, 13 pemupukan fosfat tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan 

tanaman. 
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 Berdasarkan hasil analisis P-tersedia dilaboratorium didapati hasil absorban dan 

ppm disetiap sampel yang telah diamati. Sampel yang diamati terdiri dari tiga lahan 

tanaman jagung yang berbeda dengan kedalaman 0 – 30 cm. 

 Lahan milik Pak Parno didapati nilai absorban sebesar 0,769 dengan ppm nya yaitu 

sebesar 111,505. Lahan Pak Ali memiliki nilai absorban terbesar disbanding dua lainnya 

yakni sebesar 0,843 dan ppm sebesar 112,235. Dan untuk lahan milik Pak Toro 

mempunyai nilai absorban sebesar 0,797 dan pada lahan Pak Toro ini memiliki nilai ppm 

terbesar dibandingkan dengan lainnya yakni sebesar 115,569 (Tabel 4.10). 

 Kalium merupakan unsur hara yang ketiga setelah nitrogen dan fosfor yang diserap 

oleh tanaman dalam bentuk ion K
+
. Muatan positif dari kalium akan membantu 

menetralisir muatan listrik yang disebabkan oleh muatan negatif nitrat, fosfat, atau unsur 

lainnya. Ketersediaan kalium dapat dipertukarkan dan dapat diserap tanaman yang 

tergantung penambahan dari luar, fiksasi oleh tanahnya sendiri dan adanya penambahan 

dari kaliumnya. 

 Unsur K rata-rata menyusun 1,0% bagian tanaman. Unsur ini berperan berbeda 

dibanding N, S, dan P karena sedikit berfungsi sebagai penyusun komponen tanaman, 

seperti protoplasma, lemak, seluosa, tetapi terutama berfungsi dalam pengaturan 

mekanisme (bersifat katalitik dan katalisator) seperti fotosintesis, translokasi karbohidrat, 

sintesis protein dan lain-lain.  

 Berdasarkan hasil analisis K tersedia dilaboratorium didapati nilai yang berbeda – 

beda. Secara umum kadar kalium dalam tanah adalah sedang. Analisis ini dilakukan pada 

tiga lahan yang berbeda dengan kedalaman 0-30 cm. nilai K – tersedia tertinggi berada 

pada lahan Pak PArno dan Pak Ali yang memiliki nilai yang sama yakni sebesar 0,51 

me/100gram dengan nilai p sebesar 8. Sedangkan lahan dengan kadar terendah berada 

pada lahan Pak Toro dengan nilai 0,44 me/100gram dengan nilai p sebesar 7. 

 

Tabel  4.10.. Hasil Analisis Kimia Tanah pada lahan ujicoba tanaman Jagung 

 

Lahan 
Al-

dd 

PH 

(H2O) 

C 

(%) 

N 

(%) 

P 

Tersedia 

K 

(me/100 

gram) 

Pirit 

(cm) 

Pak Parno 1,02 4,18 3,90
 S

 0,28
 S

 0,769
 SR

 0,51
 S

 84  

Pak Ali 1,80 4,31 3,51
 S

 0,33
 S

 0,843
 SR

 0,51
 S

 86  

Pak Toro 2,51 4,20 3,51
 S

 0,26
 S

 0,797
 SR

 0,44
 S

 89  
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Ket :   TS1 = Titik Sampel 1, TS2 = Titik Sampel 2, TS3 = Titik Sampel 3 

SR = Sangat Rendah, R = Rendah, S = Sedang, T = Tinggi, ST = Sangat Tinggi 

SM = Sangat Masam, M = Masam, N= Netral, B= Basa, SB = Basa Kuat 

Sumber : Analisis Laboratorium Kimia, Biologi dan Kesuburan Tanah Jurusan Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya (2018). 

 Pirit merupakan senyawa yang sering dijumpai pada lahan rawa pasang surut atau 

pada daerah dengan jenis tanah yang cenderung masam. Pirit memiliki rumus kimia FeS2, 

senyawa ini termasuk kedalam senyawa toxic apabila mengalami oksidasi terhadap 

oksigen. Dari analisis kedalaman pirit semua lahan tergolong baik dimana kedalaman pirit 

relatif dalam dan selalu berda dibawah muka air tanah. 

 Pada lahan pertanian yang akan dilakukan budidaya kita harus memperhatikan 

senyawa ini dikarenkan jika senyawa ini teroksidasi maka akan meracuni tanah sehingga 

pH tanah menjadi rendah. Senyawa pirit teroksidasi bisa idsebabkan oleh beberapa factor 

seperti pembajakan, kekeringan hingga kegiatan pengolahan tanah lainnya. 

Berdasarkan hasil pengamatan senyawa pirit dilapangan didapati hasil yang sama 

disetiap lahannya. Senyawa pirit pada penelitian ini terdapat pada kedalaman 60 – 90 cm. 

Pada pengamatan ini digunakan larutan hydrogen peroksida untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya pirit dilapangan.  

Cara kerja penentuan pirit ini dilakukan disetiap lahan pada kedalaman 0-30 cm, 31-

61 cm dan 61-90 cm yang kemudian diletakan larutan hydrogen peroksida dengan melihat 

perubahan yang terjadi. Keadaan tanah yang tedapat pirit ditandai dengan adanya buih 

dan bau pada saat peletakan larutan hydrogen peroksida tadinya. 

 Sistem usaha tani di Desa Telang Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten 

Banyuasin ini sudah termasuk ke kategori optimal yang mana dalam setahun rata-rata 

daerah ini dapat melakukan tiga kali musim tanam. Dimulai dari tanaman padi untuk 4 

bulan pertama dan kedua hingga dilanjutkan kembali dengan tanaman jagung untuk 4 

bulan terakhir. Dalam upaya usaha tani pada daerah ini dimulai dari pengolahan lahan, 

penanaman, pemupukan, pemeliharaan hingga ke proses pemanenannya. 

 

Pengolahan Tanah 

 Pengolahan tanah adalah proses di mana tanah digemburkan dan dilembekkan 

dengan menggunakan bajak ataupun garu yang ditarik dengan berbagai sumber tenaga, 

seperti tenaga manusia, tenaga hewan, dan mesin pertanian. Melalui proses ini, kerak 

tanah teraduk, sehingga udara dan cahaya matahari menyentuh tanah lebih dalam dan 
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meningkatkan kesuburannya. Sekalipun demikian, tanah yang terlalu sering digarap akan 

menyebabkan kesuburannya berkurang. 

 Sistem olah tanah pada umumnya berbeda-beda sesuai (Tabel 4.11) dengan lahan 

dan berbagai aspek lainnya. Untuk lahan Pak Parno dan lahan Pak Toro menggunakan 

sistem olah tanah TOT (Tanpa Olah Tanah). Sistem TOT ini yaitu pada lahan tanam tidak 

dilakukan pembajakan tanah melainkan hanya dilakukan pembersihan gulma sebelum 

dilakukannya penanaman. Kelebihan dari sistem olah tanah ini yakni kelembaban tanah 

dapat bertahan lama dikarenakan struktur tanah belum terbuka sepenuhnya. Untuk lahan 

Pak Parno persiapan lahan dimulai pada tanggal 6 Juni 2021 dan Pak Toro pada Tanggal 

18 April 2021. 

 

 Tabel 4.11.  Pengolahan Tanah pada usaha tani jagung 

Lahan Sistem Olah Tanah Waktu 

Pak Parno Tanpa Olah Tanah (TOT) 6 Juni 2021 

Pak Ali Pembajakan 18 Juni 2021 

Pak Toro Tanpa Olah Tanah (TOT) 18 April 2021 

 

  Lahan Pak Ali pada tahap pengolahan lahannya mengunakan sistem olah tanah 

pembajakan. Proses pembajakan menggunakan mesin pertanian berupa tractor yang mana 

selama persiapan lahan ini dilakukan dua kali pembajakan akan tetapi sebelum dilakukan 

pembajakan lahan para petani biasanya melakukan pembakaran lahan sisa musim tanam 

sebelumnya. Untuk lahan Pak Ali ini persiapan lahannya dilakukan seminggu sebelum 

dilakukannya penanaman yakni pada tanggal 18 Juni 2021. 

 

Persiapan Tanam 

 Persiapan tanam adalah suatu proses yang perlu kita lakukan sebelum kita 

melakukan penanaman mulai dari menentukan varietas benih, Jumlah benih yang 

dibutuhkan, survei harga benih hingga ke penentuan waktu tanam (Tabel 4.12). 

Kebutuhan benih jagung dalam luasan 1 hektar adalah antara 18-20 kg/ha. Petani yang 

melakukan penanaman di awal mendapatkan harga benih yang lebih murah.. 

 

 Tabel 4.12.  Penggunaan varietas jagung dan waktu tanam 

Lahan Varietas Jumlah 

Benih 

Harga Benih Waktu Tanam 
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Pak Parno Bisi 2 18 kg Rp.96.000/kg 13 Juni 2021 

Pak Ali Bisi 18 20 kg Rp.105.000/kg 02 Juli 2021 

Pak Toro Pioner 32 18 kg Rp.100.000/kg 25 april 2021 

 

 

Aplikasi Pemupukan 

  Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika 

diberikan ke pertanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Sedangkan 

pemupukan adalah penambahan satu atau beberapa hara tanaman yang tersedia atau dapat 

tersedia ke dalam tanah/tanaman untuk dan atau mempertahankan kesuburan tanah yang 

ada yang ditujukan untuk mencapai hasil/produksi yang tinggi. Aplikasi pupuk bisa 

dilihat pada Tabel 4.13. 

 

 Tabel 4.13. Aplikasi Pemupukan 

 

Lahan Jenis Pupuk Jumlah 

Pupuk 

Harga Pupuk Waktu 

Pemupukan 

Pak Toro 

(Tanam 

Ahir 

M.Hujan) 

Urea dan 

Phonska 

300 kg 

Phonska 

dan 150 kg 

Urea 

Rp.140.000 

Phonska/50kg 

dan Rp.295.000 

Urea/50kg 

10, 25 dan 45 

HST 

Pak Parno 

(Awal 

Kemarau) 

Urea dan 

Phonska 

150 kg 

Phonska 

dan 150 kg 

Urea 

Rp.150.000 

Phonska/50kg 

dan Rp.300.000 

Urea/50kg 

15, 25 dan 35 

HST 

Pak Ali 

(Musim 

Kemarau) 

Urea dan 

Phonska 

300 kg 

Phonska 

dan 200 kg 

Urea 

Rp.150.000 

Phonska/50kg 

dan Rp.300.000 

Urea/50kg 

15, 25, dan 45 

HST 

 

 Pada penelitian ini setiap lahan melakukan pemupukan sebanyak tiga kali dalam 

satu periode tanam. Untuk pupuk yang digunakan pun juga sama disetiap lahan yakni 

pupuk Phonska dan urea, hanya saja jumlah pemberian dosis pupuknya berbeda disetiap 

lahan. Pak Parno setiap pemupukan memiliki dosis sebanyak 150kg phonska dan 150 kg 

urea, lahan Pak Ali memiliki dosis yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya 
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yakni sebanyak 300kg Phonska dan 200kg Urea disetiap pengaplikasian. Sedangkan, 

lahan Pak Toro memiliki dosis pemupukan sebanyak 300kg Phonska dan 150kg urea. 

 Pada proses pengaplikasian pupuk disetiap lahan ini sangat berpengaruh terhadap 

waktu tanam. Yang mana pada bulan April harga pupuk phonska dan urea masih berada 

di harga normal. Sedangkan, pada bulan selanjutnya terutama pada bulan Juli harga pupuk 

naik hingga Rp.10.000. hal ini terjadi disebabkan pada bulan April petani masih sedikit 

petani yang sudah memulai menanam jagung sedangkan pada bulan juli rata- rata petani 

sudah mulai melakukan penanaman jagung sehingga mempengaruhi harga pasar pupuk 

karena pelonjakan kebutuhan pupuk tersebut. 

Dinamika Muka Air Tanah dan Saluran pada budidaya Jagung 

 

 Pengamatan dinamika air tanah dan saluran pada petak tersier 8 di musim tanam 

ketiga (MT3) ini dimulai dari tanggal 18 Juli 2021 sampai pada tanggal 11 Oktober 2021, 

yaitu dengan metode pengamatan sumur pantau menggunakan pipa wells dan pengamatan 

disaluran tersier menggunakan papan piscal. 

 Adapun hasil pengamatan muka air tanah dan muka air saluran pada delta 8 desa 

Telang Jaya Kecamatan Muara Telang adalah (Gambar 4.19). Muka air tanah selama 

periode Juli-Oktober lebih banyak pada kisaran 40 cm, angka yang optimal bagi 

pertumbuhan jagung. Menjalang panen bulan Oktober petani lebih bnayak membuang air 

dan angka beberapa hari turun di kedalaman 60-70 cm dari permukaan tanah. Kondisi ini 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung. 
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Gambar 4.19.  Fluktuasi muka air tanah periode Juli-Oktober 2021 

Berdasarkan gambar 8 kita dapat melihat keadaan dinamika muka air saluran pada 

setiap lahan penelitian ini. Pengamatan muka air ini dilakukan pada setiap saluran tersier 

lahan dengan menggunakan papan piscal. Hasil dari dinamika air ini cenderung berubah – 

ubah sejalan dengan keadaan. Perubahan tinggi rendahnya muka air didasarkan pada 

beberapa aspek mulai dari iklim, cuaca dan sebagainya. Air disaluran maksimum terjadi 

diawal musim hujan yaitu mencapai angka 70-80 cm. Selanjutnya air disaluran relatif 

konstan yaitu pada kedalaman 50-60 cm. Kedalaman air disaluran 50-60 cm, mampu 

menciptakan kondisi air tanah pada kedalaman ideal yaitu antara 40-50 cm dibawah 

permukaan tanah. 

Kondisi muka air disaluran relatif stabil pada ambang muka air 50 cm (Gambar 

4.20) ini disebabkan karena operasi saluran adalah drainase terkendali. Pipa paralon di 

muara tersier dipasang pada ketinggian 50 cm dari dasar saluran, dan operasi pintu 

paralon terbuka dan tertutup (Gambar 4.21), sehingga air pasang bisa masuk dan pada saat 

surut air masih tertahan di kedalaman 50 cm. 

 

 

Gambar 4.20.  Dinamika muka air di saluran tersier 
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Gambar 4.21. Operasi pintu air pada musim kemarau Juli-September 2021 

 Adapun hasil pengamatan muka air saluran tersier  setiap jam selama satu hari (24 

jam)  dapat dilihat pada Gambar 4.22. Terjadi pengisian air sampai ketinggian 60 cm. 

Tidak bisa mencapai penuh karena pintu paralon  sebagian dibiarkan terbuka, sehingga 

pada saat surut terjadi penurunan muka air sampai batas pengendalian di level 50 cm 

(Gambar 4.23). 

 

 

 

Gambar 4.22. Dinamika air saluran di level tersier selama 24 jam 

 

 Kondisi muka air disaluran tersier (Gambar) di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23. Pengamatan muka air di saluran tersier pada bulan Agustus dan September 
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Operasi Pompa Air 

  

 Mesin pompa air merupakan alat bantu untuk memindahkan air dari saluran 

kelahan. Mesin pompa akan beroperasi bila muka air tanah sudah pada kondisi titik layu 

permanen atau sudah tidak bisa lagi dijangkau oleh akar tanaman, dan juga difungsikan 

ketika masa pengolahan lahan yang membutuhkan air yang banyak untuk melumpurkan 

tanah. Banyak macam pompa air yang digunakan untuk keperluan irigasi pertanian. Salah 

satunya adalah pompa sentrifugal. Pompa irigasi ini dipakai untuk memompa air dari 

sungai maupun sumur-sumur dangkal. Mayoritas pompa irigasi sentrifugal yang 

digunakan oleh petani adalah berukuran kecil (diameter 50 mm) dan medium (diameter 

100 mm). Petani yang melakukan penanaman di bulan April (Ahir musim penghujan) 

tidak memerlukan irigasi pompa.  Sementara petani yang menanam di awal mudim 

kemarau dan musim kemarau memerlukan air tambahan di awal pertumbuhan .  

 

Tabel 4.14,  Operasi Pompa Air 

Lahan Pemakaian Pompa Waktu Operasi 

Pak Parno Ya 14 Agustus 2021 

Pak Ali Ya 18 Agustus 2021 

Pak Toro Tidak - 

 

 Penggunaan pompa air pada lahan pasang surut digunakan pada saat keadaan lahan 

mengalami kekurangan air. Untuk melakukan pemompaan air ini dibutuhkan waktu ketika 

saluran tersier mengalami pasang sehingga jumlah air yang dapat kita pompa dapat 

maksimal. Dalam sekali pemompaan diperlukan waktu sekitar 3 – 4 jam dan untuk bahan 

bakar yang digunakan adalah solah dan sekali pemompaan memerlukan bahan bakar 

sekitar 4 liter.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

64 

 

 

 

Gambar 4.23. Pompa air di area penelitian untuk lahan tipologi C pasang surut 

 

 Lahan Pak Toro yang mulai penanam pada bulan April hingga Juli memilki 

kandungan air yang cukup dilahan tersebut. Sehingga, tidak perlu menggunakan operasi 

pompa air lagi hal ini juga dilatar belakangi pada metode TOT yang digunakan pada saat 

olah tanah yang membuat lahan tersebut dapat terjaga kelembapannya. 

 Pada lahan Pak Parno dan pak Ali pada bulan agustus mengalami keadaan cuaca 

yang panas membuat kondisi lahan yang kekurangan air sehingga perlu menggunakan 

pompa sebagai alat bantu penyaluran air ke lahan agar kebuttuhan air untuk tanaman 

jagung tercukupi. Selama masa tanam tanaman jagung dilahan ini hanya menggunakan 

satu kali pemompaan yakni pada lahan Pak Parno pada tanggal 14 agustus 2021 dan lahan 

Pak Ali pada tanggal 18 Agustus 2021. Sekali penggunaan operasi pompa air ini bisa 

bertahan sekitar sepuluh hari, dengan asusi selama periode tersebut tidak turun hujan. 

 

 

Pemanenan 

  

 Panen adalah proses mengumpulkan tanaman yang matang dari ladang. Selain itu, 

Panen merupakan bentuk pemindahkan tanaman dari tempatnya tumbuh dan 

memindahkannya ke lokasi yang lebih aman untuk diproses, dikonsumsi, atau disimpan. 

Produksi jagung relatif baik dengan kisaran produksi 7,9 sampai dengan 8,8 ton.ha. 

 Pada petani yang tanam di bulan April maka akan panen di bulan Agustus. Pola ini 

menjadikan lahan hanya bisa ditanami dua kali dengan pola tanam padi-jagung. 

Sementara hasil maksimal dengam model penanaman Jagung dilakukan setelah padi 

kedua pada bulan Juli, maka panen pada bulan Oktober. Ada waktu 1 bulan untuk 

mempersiapkan lahan. Pada model pertama lahan memiliki masa istirahat relatif lama 

yaitu mencapat 2,5 bulan dari pertengahan  bulan Agustus sampai dengan Oktober. 

Namun pada model ini hanya bisa ditanami dua kali dengan pola padi-jagung. 

 Kegiatan pemanenan budidaya jagung di desa Telang Jaya sudah menggunakan 

mesin pertanian yang biasa disebut para petani mesin panen combine sehingga dalam 

proses pemanenan lebih praktis yang mana hasil yang keluar dari mesin tersebut sudah 

berupa bulir – bulir jagung. Hasil panen jagung desa telang jaya tahun ini meningkat dari 
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tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun sebelumnya rata – rata hasil panen jagung per 

hektarnya sebesar 6,5 ton. Sedamgkan, pada tahun ini hasil produksi jagung mencapai 

rata-rata 7-8 ton per hektar (Tabel 4.15).  Hasil analisis penjualan menunjukan bahwa 

penanaman lebih awal (ahir musim hujan) mampu mendapatkan keuntungan lebih tinggi 

karena harga jual.Sehingga keuntungan lebih besar dua kali lipat. 

  

 

 

 

 

Tabel  4.15. Produksi tanaman dan waktu panen 

 
Kondisi pruduksi yang dicapai sangat menggembirakan mengingat apda awal 

pembukaan, bahkan pada tahun sekitar tahun 2009, dilaporkan oleh [36] bahwa produksi 

jagung di pasang surut rata-rata rendah sekitar 2,21 ton/ha. Perbaikan kualitas tanah dan 

tata air terus dilakukan untuk peningkatan produksi dan ahirnya skala penelitian didapat 

angka 4-5 ton/ha [37]. Dan ahir-ahir ini di kabupaten Barito Kuala tepatnya di desa Desa 

Sido Makmur terpilih menjadi lokasi inkubator bisnis karena merupakan sentra produksi 

jagung. Di desa tersebut produksi jagung rata-rata mencapai 8,5 ton/ha [38]. Kondisi ini 

menjanjikan bahwa melalui teknologi pengelolaan tanah dan ahir yang makin 

berkembang produksi jagung di pasang surut semakin meningkat dan bisa menyamai 

produksi di lahan kering. 

 

Lahan Hasil Panen/ha Waktu Panen Keuntungan Bersih 

Pak Toro 8,86 ton 16 Agustus 2021 Rp. 24.000.000,- 

Pak Parno 7,91 ton 02 Oktober 2021 Rp.12.000.000,- 

Pak Ali 8,73 ton 12 Oktober 2021 Rp.13.000.000,- 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

• Potensi pengembangan padi di lahan pasang surut tipologi C sangak baik dengan 

pola tanam maksimal padi-padi-jagung. Namun secara lingkungan akan lebih 

ramah lingkungan dengan pola padi-padi-bera 

• Control drainase tujuan utama pengelolaan air di lahan tipologi C Telang Jaya. 

Batasan drainase dikendalikan pada kedalaman 50 cm dari permukaan air pasang 

maksimum. 

• Bentuk struktur bangunan di bangun secara sederhana di muara tersier dengan 

sistem leher angsa terbuat dari paralon 12 inci dilengkapi dengan elbow. 

• Model operasi pintu air bulanan pada MT1 untuk budidaya padi adalah tahap 

persiapan lahan pintu terbuka, setelah padi tumbuh 2 minggu dilanjutkan dengan 

penahan air hujan (retensi) dimana pintu air tertutup, Menjelang panen maka pintu 

diuka untuk kontrol drainase di saluran tersier pada kedalaman 50 cm. Di awal 

pertumbuhan (november) manakala tidak ada hujan selama 10 hari maka perlu ada 

suplai air. Petani melakukan dengan sistem irigasi pompa. Produksi MT1 

mencapai 7-8 ton/ha.  

• Model operasi pintu air bulanan pada MT2 adalah retensi air (Panen hujan) pintu 

ditutup periode tanam Maret-Juni. Dan pintu dibuka pada saat padi mulai 

menguning masa panen tiba. Produksi padi bisa tercapai 5,1 ton/ha. 

• Model operasi pintu air untuk tanaman jagung MT3 (Juli-Oktober) pintu dioperasi 

terbuka di awal pertumbuhan, dan memasuki bulan Agustus (kemarau) pintu 

dioperasikan kombinasi sebagianyang satu tertutup dan yang satu lagi terbuka. 

Gunanya untuk menjaga kedalaman air di saluran konstan 50=60 cm. Bila tidak 

ada hujan di awal pertumbuhan (Agustus) diperlukan tambahan irigasi pompa, 

setiap 10 hari sekali. Kasus tahun 2021 petani hanya satu kali melakukan irigasi 

pompa di bulan Agustus. 

• Untuk mempasilitasi pencucian diperlukan saluran cacing dengan jarak antar 

saluran 6-8m dan kedalaman 20 cm, dan juga saluran kelilin (kolektor). 

• Perlakuan perbedaan waktu tanam dalam budidaya jagung menunjukan hasil 

produksi yang tidak berbeda nyata dimana produksi rata-rata masih relatif sama 

mencapai 8 ton/ha. Yang membedakan adalah keuntungan yang diperoleh. Petani 
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yang tanam awal (di bulan april) memiliki keuntungan 2 kali lebih besar, 

mengingat harga jual jagung lebih tinggi.  
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Lampiran 1. Foto-foto kegiatan survai lapangan 
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Lampiran 1 Lanjutan foto-foto kegiatan 
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Lanjutan  Lampiran 1 
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Lampiran 3. Kondisi pertumbuhan jagung MT 3 di Areal Studi 2021 
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Lampiran 4. Kondisi pertumbuhan padi pada saat MT1 November 2021 

 

 

  

  

 

 

Saat ini November 2021 baru 1 x 

aplikasi pompa umur padi 7 HST 
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Lampiran 6. Kondisi pertumbuhan padi pada tanggal 17 November 2021 
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Lampiran 7. Data Hasil Pengukiuran Muka Air Tanah dan Saluran setiap hari Petak No 8 

No Hari Tanggal 
Pengamatan 

Wells Piskal 

1 Senin 19-Agust-20 53 cm 30 cm 

2 Selasa 20-Agust-20 54 cm 29 cm 

3 Rabu 21-Agust-20 55 cm 29 cm 

4 Kamis 22-Agust-20 58 cm 27 cm 

5 Jumat 23-Agust-20 57 cm 31 cm 

6 Sabtu 24-Agust-20 56 cm 28 cm 

7 Minggu 25-Agust-20 59 cm 27 cm 

8 Senin 26-Agust-20 57 cm 28 cm 

9 Selasa 27-Agust-20 50 cm 31 cm 

10 Rabu 28-Agust-20 53 cm 30 cm 

11 Kamis 29-Agust-20 53 cm 30 cm 

12 Jumat 30-Agust-20 54 cm 28 cm 

13 Sabtu 31-Agust-20 56 cm 29 cm 

14 Minggu 01-Sep-20 53 cm 27 cm 

15 Senin 02-Sep-20 55 cm 30 cm 

16 Selasa 03-Sep-20 58 cm 28 cm 

17 Rabu 04-Sep-20 53 cm 30 cm 

18 Kamis 05-Sep-20 53 cm 28 cm 

19 Jumat 06-Sep-20 51 cm 29 cm 

20 Sabtu 07-Sep-20 51 cm 30 cm 

21 Minggu 08-Sep-20 55 cm 28 cm 

22 Senin 09-Sep-20 52 cm 27 cm 

23 Selasa 10-Sep-20 53 cm 26 cm 

24 Rabu 11-Sep-20 51 cm 27 cm 

25 Kamis 12-Sep-20 50 cm 27 cm 

26 Jumat 13-Sep-20 52 cm 28 cm 

27 Sabtu 14-Sep-20 50 cm 28 cm 

28 Minggu 15-Sep-20 51 cm 30 cm 

29 Senin 16-Sep-20 52 cm 30 cm 

30 Selasa 17-Sep-20 50 cm 30 cm 

31 Rabu 18-Sep-20 53 cm 31 cm 

32 Kamis 19-Sep-20 53 cm 30 cm 
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Lampiran 8. Data Hasil Pengukiuran Muka Air Tanah dan Saluran setiap hari Petak No 4 

No Hari Tanggal Pengamatan 

  
Pengamatan Wells Piskal 

1 Senin 19-Agust-20 38 cm 42 cm 
2 Selasa 20-Agust-20 39 cm 39 cm 
3 Rabu 21-Agust-20 40 cm 41 cm 
4 Kamis 22-Agust-20 39 cm 39 cm 
5 Jumat 23-Agust-20 37 cm 43 cm 
6 Sabtu 24-Agust-20 36 cm 40 cm 
7 Minggu 25-Agust-20 38 cm 39 cm 
8 Senin 26-Agust-20 40 cm 40 cm 
9 Selasa 27-Agust-20 36 cm 43 cm 

10 Rabu 28-Agust-20 34 cm 42 cm 
11 Kamis 29-Agust-20 37 cm 42 cm 
12 Jumat 30-Agust-20 36 cm 40 cm 
13 Sabtu 31-Agust-20 35 cm 41 cm 
14 Minggu 01-Sep-20 36 cm 39 cm 
15 Senin 02-Sep-20 35 cm 42 cm 
16 Selasa 03-Sep-20 36 cm 40 cm 
17 Rabu 04-Sep-20 37 cm 42 cm 
18 Kamis 05-Sep-20 37 cm 40 cm 
19 Jumat 06-Sep-20 36 cm 41 cm 
20 Sabtu 07-Sep-20 36 cm 42 cm 
21 Minggu 08-Sep-20 41 cm 40 cm 

22 Senin 09-Sep-20 38 cm 39 cm 
23 Selasa 10-Sep-20 40 cm 38 cm 
24 Rabu 11-Sep-20 36 cm 39 cm 
25 Kamis 12-Sep-20 35 cm 39 cm 

26 Jumat 13-Sep-20 37 cm 39 cm 
27 Sabtu 14-Sep-20 35 cm 40 cm 
28 Minggu 15-Sep-20 37 cm 36 cm 
29 Senin 16-Sep-20 36 cm 35 cm 
30 Selasa 17-Sep-20 38 cm 32 cm 
31 Rabu 18-Sep-20 35 cm 30 cm 
32 Kamis 19-Sep-20 36 cm 30 cm 
33 Jumat 20-Sep-20 38 30 

34 Sabtu 21-Sep-20 38 30 
35 Minggu 22-Sep-20 37 30 
36 Senin 23-Sep-20 35 30 
37 Selasa 24-Sep-20 32 30 
38 Rabu 25-Sep-20 32 30 
39 Kamis 26-Sep-20 31 30 
40 Jumat 27-Sep-20 31 30 
41 Sabtu 28-Sep-20 32 40 
42 Minggu 29-Sep-20 31 41 
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Lampiran 10.  Data Fisika Tanah 

 

Kode 

Tanah 

BD 

g/cm3 

RPT 

% 

Kadar 

Air % 

1 0,95 64 35 

2 0,79 70 35 

3 0,58 78 46 

4 0,67 75 42 

5 0,75 72 33 

6 0,69 74 40 

7 0,90 66 34 

8 0,85 68 59 

9 0,98 63 28 

10 0,89 67 30 

11 0,81 69 39 

12 0,80 70 41 

13 0,80 70 32 

14 0,68 74 40 

15 0,85 68 31 

16 0,74 72 39 
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Lampiran 11. Data lapangan pengukuran infiltrasi tanah 

Padi-Padi-Palawija 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H 

10 s 0,1 cm 10 s 0,5 cm 10 s 0 cm 10 s 0,2 cm 10 s 0,1 cm 10 s 0,3 cm 

20 s 0,2 cm 20 s 0,8 cm 20 s 0,1 cm 20 s 0,4 cm 20 s 0,1 cm 20 s 0,3 cm 

30 s 0,3 cm 30 s 1,1 cm 30 s 0,2 cm 30 s 0,4 cm 30 s 0,2 cm 30 s 0,6 cm 

40 s 0,4 cm 40 s 1,5 cm 40 s 0,2 cm 40 s 0,5 cm 40 s 0,2 cm 40 s 0,6 cm 

50 s 0,4 cm 50 s 1,7 cm 50 s 0,5 cm 50 s 0,7 cm 50 s 0,2 cm 50 s 0,7 cm 

60 s 0,6 cm 60 s 2 cm 60 s 0,5 cm 60 s 1 cm 60 s 0,3 cm 60 s 0,8 cm 

Padi-Padi-Padi 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H 

10 s 0,1 cm 10 s 0,2 cm 10 s 0 cm 10 s 0,1 cm 10 s 0 cm 10 s 0,1 cm 

20 s 0,3 cm 20 s 0,6 cm 20 s 0,1 cm 20 s 0,1cm 20 s 0 cm 20 s 0,1 cm 

30 s 0,3 cm 30 s 1,2 cm 30 s 0,1 cm 30 s 0,2 cm 30 s 0 cm 30 s 0,3 cm 

40 s 0,4 cm 40 s 1,4 cm 40 s 0,1 cm 40 s 0,5 cm 40 s 0,1 cm 40 s 0,4 cm 

50 s 0,4 cm 50 s 1,4 cm 50 s 0,2 cm 50 s 0,8 cm 50 s 0,1 cm 50 s 0,6 cm 

60 s 0,4 cm 60 s 1,7 cm 60 s 0,2 cm 60 s 0,8 cm 60 s 0,1 cm 60 s 0,8 cm 

Padi-Padi 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H ΔT ΔH T H 

10 s 0,1 cm 10 s 0,3 cm 10 s 0 cm 10 s 0,01 cm 10 s 0 cm 10 s 

0,02 

cm 

20 s 0,2 cm 20 s 0,7 cm 20 s 0 cm 20 s 0,01 cm 20 s 0 cm 20 s 

0,03 

cm 

30 s 0,2 cm 30 s 1 cm 30 s 0 cm 30 s 0,1 cm 30 s 0 cm 30 s 

0,04 

cm 

40 s 0,2 cm 40 s 1,2 cm 40 s 0,1 cm 40 s 0,2 cm 40 s 0 cm 40 s 0,1 cm 

50 s 0,3 cm 50 s 1,2 cm 50 s 0,1 cm 50 s 0,2 cm 50 s 0,1 cm 50 s 0,1 cm 

60 s 0,3 cm 60 s 1,3 cm 60 s 0,1 cm 60 s 0,2 cm 60 s 0,1 cm 60 s 0,2 cm 
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Lampiran 9. Data muka air tanah pada pertanaan jagung (Juli-Oktober) 

 

Tanggal  Petak 1 Petak 2 Petak 3  

6 juli 2021 -50 -49 -47 

7 juli 2021 -50 -49 -47 

8 juli 2021 -41 -45 -44 

9 juli 2021 -42 -46 -45 

10 juli 2021 -44 -47 -46 

11 juli 2021 -4 -45 -3 

12 juli 2021 -5 -45 -1 

13 juli 2021 -12 -21 -9 

14 juli 2021 -2 -11 -1 

15 juli 2021 -6 -18 -3 

16 juli 2021 -18 -22 -11 

17 juli 2021 -23 -27 -19 

18 juli 2021 -57 -19 -23 

19 juli 2021 -41 -23 -28 

20 juli 2021 -46 -24 -31 

21 juli 2021 -44 -27 -42 

22 juli 2021 -48 -30 -34 

23 juli 2021 -34 -30 -32 

24 juli 2021 -36 -34 -33 

25 juli 2021 -13 -23 -25 

26 juli 2021 -38 -27 -26 

27 juli 2021 -26 -31 -31 

28 juli 2021 -31 -33 -31 

29 juli 2021 -35 -36 -35 

30 juli 2021 -38 -34 -2 

31 juli 2021 -37 -40 -4 
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Lanjutan Lampiran 9. Data muka air tanah pada pertanaan jagung (Juli-Oktober 

2021) 

 

Tanggal  Petak 1 Petak 2 Petak 3  

01 agustus 2021 -47 -43 -25 

02 agustus 2021 -49 -30 -44 

03 agustus 2021 -50 -47 -33 

04 agustus 2021  -45 -35 -50 

05 agustus 2021 -46 -30 -48 

06 agustus 2021 -44 -43 -46 

07 agustus 2021 -46 -42 -48 

08 agustus 2021 -48 -46 -46 

09 agustus 2021 -54 -51 -48 

10 agustus 2021 -51 -56 -51 

11 agustus 2021 -56 -55 -32 

12 agustus 2021 -41 -10 -12 

13 agustus 2021 -45 -11 -10 

14 agustus 2021 -48 -10 -15 

15 agustus 2021 -47 -20 -31 

16 agustus 2021 
 

-22 -29 

17 agustus 2021 
 

-29 -12 

18 agustus 2021 
 

-25 -15 

19 agustus 2021 
 

-21 -12 

20 agustus 2021 
 

-24 -15 

21 agustus 2021 
 

-16 -12 

22 agustus 2021 
 

-3 -6 

23 agustus 2021 
 

-1 -16 

24 agustus 2021 
 

-4 -1 

25 agustus 2021 
 

-2 -4 

26 agustus 2021 
 

-10 -12 

27 agustus 2021 
 

-15 -30 

28 agustus 2021 
 

-11 -3 

29 agustus 2021 
 

-20 -14 

30 agustus 2021 
 

-14 -26 

31 agustus 2021 
 

-12 -24 

01-Sep-21 
 

-10 -15 

02-Sep-21 
 

-20 -30 

03-Sep-21 
 

-12 -10 

04-Sep-21 
 

-11 -5 

05-Sep-21 
 

-1 -1 

06-Sep-21 
 

-1 -2 

07-Sep-21 
 

-12 -1 

08-Sep-21 
 

-10 -12 

09-Sep-21 
 

-15 -18 

10-Sep-21   -11 -15 
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Lanjutan Lampiran 9. Data muka air tanah pada pertanaan jagung (Juli-Oktober 2021) 

 

Tanggal  Petak 1 Petak 2 Petak 3  

11-Sep-21 
 

-20 -30 

12-Sep-21 
 

-18 -25 

13-Sep-21 
 

-34 -30 

14-Sep-21 
 

-33 -20 

15-Sep-21 
 

-25 -15 

16-Sep-21 
 

-1 -1 

17-Sep-21 
 

-4 -11 

18-Sep-21 
 

-9 -13 

18-Sep-21 
 

-15 -20 

19-Sep-21 
 

-20 -25 

20-Sep-21 
 

-25 -30 

21-Sep-21 
 

-34 -36 

22-Sep-21 
 

-37 -39 

23-Sep-21 
 

-52 -49 

24-Sep-21 
 

-56 -48 

25-Sep-21 
 

-54 -60 

26-Sep-21 
 

-62 -65 

27-Sep-21 
 

-60 -64 

28-Sep-21 
 

-52 -51 

29-Sep-21 
 

-56 -53 

30-Sep-21 
 

-58 -66 

1 oktober 2021 
 

-58 -41 

2 oktober 2021 
  

-25 

3 oktober 2021 
  

-20 

4 oktober 2021 
  

-10 

5 oktober 2021 
  

-50 

6 oktober 2021 
  

-46 

7 oktober 2021 
  

-52 

8 oktober 2021 
  

-54 
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Lampiran 10. Makalah Seminar Nasional Lahan SubOptimal 

 

KESESUAIAN LAHAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN UNTUK BUDIDAYA 

PADI DI LAHAN REKLAMASI RAWA PASANG SURUT TIPOLOGI C DI 

SUMATERA SELATAN 

LAND  SUITABILITY AND AGRICULTURE TECHNOLOGY FOR RICE 

CULTIVATION ON TIDAL LOWLAND RECLAMATION  AREAS AT C 

TYPOLOGY OF SOUTH SUMATRA  

 
Momon Sodik Imanudin, Probowati S

1
, Armanto, M.E. and Anton, S2 

1
Lecturer Soil Science Departement of Agriculture Faculty ,Sriwijaya University 

2 Junior Researcher of Data Information Center for Lowland and Coastal Area of Sumatra 
Email: momon_unsri@yahoo.co.id 

 

ABSTRACT 

  

Tidal Lowland land is one of the potential land for agriculture  that is found very widely 

in coastal areas of South Sumatra. There is about 400.000 hectars  was reclamaid for 

agriculture purpose. However in many part the rice production is still low (<3 ton/ha), 

mainly in the high part of hydrotopography class (Type C) that the tide water couldnot 

possible to irrigated.  This study aims to evaluate the level of actual and potential 

suitability of tidal swamps for rice plants in Bandar Jaya Village, Air Sugihan District, 

Ogan Komering Ilir Regency. This research has been carried out in Bandar Jaya Village, 

Air Sugihan Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency and soil analysis was carried out by 

the Chemistry, Biology and Soil Fertility Laboratory of the Soil Department, Faculty of 

Agriculture, Sriwijaya University from November to January 2019. This research used a 

survey level method. very detailed (intensive) with a scale of 1: 6,000 with an area of 16 

ha of research. Taking a sample point using the system of lines or grids with 1 sample 

representing an area of 1 ha. The distance between one sample point with another sample 

point is 100 m x 100 m. So we get 16 sample points from the entire area. Field practice 

results The actual suitability for rice plants in the study site is Nn with an area of 5 ha and 

N-f, n with an area of 11 ha with a soil pH limiting factor, and a nutrient P. The potential 

land suitability class for rice plants in the study location is S3-n with an area of 5 ha and 

S3-f, n with an area of 11 ha. Land quality impropment by lime application and control 

water table at a depth of ate least 10 cm from the soil surface during rice growth.  Rain 

water should retain in tertiary block as much as possible to fulfill  crop water requirement. 

Setting the planting time (November-January) and balanced  fertilization will be able to 

increase the land suitability class to S1 (highly suitable) 
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Lampiran 10. Bukti ke ikursetaan Seminar International 
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Lampiran 11. Bukti seteron pajak 
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