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S e b a g a i  n e g a r a  k e p u l a u a n ,  I n d o n e s i a  m e m i l i k i  a u a t u  

h a b i t a t  yang u n i k ,  y a i t u  hamparan  d a k a r a n  r e n d a h  y a n g  berawa 

dan s e d i k i t  banyak  d i p e n g a r u h i  p a s a n g  s u r u t n y a  permukaan a i r  

l a u t  ee r ta  l u a p a n  s u n g a i .  Dalam l i e adaan  a l a m i a h  f i s i o g n o m i  

l a h a n  i n i  menyebabkan d r a i n a s e  y a n g  b u r u k ,  k e c u a l i  b a g i  

d a e r a h  yang  b e r d e k a t a n  dengan  s u n g a i  a t a u  p a n t a i .  D a r i  data 

yang  d ikumpu lkan  E u r o c o n s u l t  ( 1 9 8 5 )  d i k e t a h u i  bahwa r a w a  

p a n t a i  a t a u  d e k a t  p a n t a i  di s e l u r u h  I n d o n e s i a  m e l i p u t i  l u a s  

2 4 . 6  j u t a  h e k t a r .  L e b i h  d a r i  s e t e n g a h n y a  (15.7 ' j u t a  h e k t a r )  

t i d a k  s e s u a i  u n t u k  p e r t a n i a n  dan  3 . 3  j u t a  h e k t a r  s u d a h  

d i b u k a  d a n  d i h u n i .  Fada t a h u n  1984,  d a r i  5 - 6  j u t a  h e k t a r  

r a w a  i n i  h a n y a  2 - 6 6  j u t a  h e k t a r  s e s u a i  dan  t e r s e d i a  u n t u k  

d i b u k a  d a n  2  934 j u t a  h e k t a r  l a h a n  d i c a d a n g k a n  u n t u k  k e p e r -  

l u a n  l a i n .  D i p e r k i r a k a n  j u g a  bahwa p a d a  t a h u n  1994  a k a n  

t e r s i s a  1 716 j u t a  h e k t a r  l a h a n  r awa  p a s a n g  s u r u t  sesuai  

yang  belum d i u s a h a k a n  . F 'u lau-pu lau  d e n g a n  r a w a  p a s a n g  s u r u t  

yang p a l i n g  l u a s  a d a l a h  S u m a t e r a ,  K a l i m a n t a n  d a n  I r i a n  Jaya ' .  

F1emer in tah  I n d o n e s i a  m u l a i  m e n c e t u s k a n  k o n s e p  peman- 

f a a t a n  p o t e n s i  r a w a  p a s a n g  s u r u t  p a d a  t a h u n  1968, y a n g  

kemudian d i l e m b a g a k a n  da lam b e n t u k  E'royek Pembukaan 

Pe r sawahan  F1asang S u r u t  (P,' S )  d i  bawah Di r ek to ra t  Raws, 

D i r e k t o r a t  J e n d e r a l  F ' e n g a i r a n ,  Depa r t emen  l ' e k e r j a a n  Umum d a n  

Tenaga  L i s t r i k .  K e t i k a  d i b e n t u k  d a l a m  t a h u n  1 9 6 9 ,  E',S 



Tugas P , s  pada awalnya s a n g a t  s e d e r h a n a ,  y a i t u  menelaah 

kernungkinan pemanfaatan l a h a n  rawa pasang  a u r u t  u n t u k  

p r o d u k s i  p a d i  s e k a l i  s e t a h u n  dengan h a s i l  minimum 1 t o n  

gabah,l/ha. T a r g e t  h a s i l  i n i  d i d a s a r k a n  a t a s  perk ' i raan  

p roduks i  p a d i  t r a n s m i g r a n  s p o n t a n  d a r i  S u l a w e s i  S e l a t a n  d a n  

E a n j a r  yang t e l a h  mengusahakan rawa pasang  s u r u t  t e r s e b u t .  

F'engetahuan rnengenai rawa pasang s u r u t  s e r t a  kendala-  

k e n d a l a n ~ a  ~ a d a  awal  PLbs masih s a n g a t  minim. Beberapa 

makalah t e l a h  d i t u l i s  mengenai rawa pasang  s u r u t  sebelum 

F'erang Dunia 11 dan nadanya kebanyakan rnenganjurkan 

k o n s e r v a s i  d a e r a h  rawa i n i .  K e b e r h a s i l a n  p e t a n i - p e t a n i  a s a l  

Sulawesi  Tenggara dan B a n j a r  merupakan s a t u - s a t u n y a  i n d i k a s i  

bahwa p roduks i  p a d i  d i  rawa pasang s u r u t  i t u  rnungkin. A t a s  

d a s a r  kurangnya pengetahuan i n i l a h ,  me l iba tkan  t iga 

perguruan  t i n g g i ,  y a i t u :  U n i v e r s i t a s  Ga jah  Mada ( u n t u k  

Kalirnantan) dan I n s t i t i l t  Teknologi  Bandung s e r t a  I n s t i t u t  

P e r t a n i a n  Bogor ( u n t u k  :Silrnatera. 1. S e b a g a i  ~bercobaan  35.000 

ha d i r e n c a n a k a n  s e b a g a i  groyek yanduan dalam PELITA I ,  

22 000 ha  d i a n t a r a n y a  d i  Sumatera S e l a t a n .  

Penekanan keya.rla pada a w a l  P,S d i s e b a b k a n  

o l e h :  ( 1 ) k e b i j  aksa.naan Pemer in tah  meningkatkan p r o d u k s i  

p a d i ,  dan ( 2 )  k e h e r h a c i l a n  y e t a n i - p e t a n i  mengusahakan r a w a  

pasang s u r u t  a e c a r a  t r a d i s i o n a l .  Dengan bertarnbahnya 

pengetahuan dan p e n g e r t i a n  msngenai r a w a  g a s a n g  a u r u t ,  maka 

makin bertambah juga  a l t e r n a t i f - a l t e r n a t i f  pemanfaatan  r a w a  

i n i .  Pengetahuan t e  l a h  merornlak konsep-konaey lama. 

Kendala p o t e n s i  s u l f  a t  rnasarn dan ke racunan  o l e h  aenyawa- 



senyawa vrganik ternyata dayat diata.si dengan manajerrien yang 

baik. Masalah-rna.sa.Lah ba.r.7~ seperti pernanfsatan earnbut 

dalam, intrusi air laijt dan gengelolaan air tarnyata 

menentukan produkei.  h a  rr~aealah haru yaitu ledakan hama 

dan penyakit, usrta penu.rvr1a.n yroduktivitae lahan uekarang 

juga menuntut perhatian. 

Rawa pasang surut ternyata sangat heterogen, dan 

terjadi terutama aleh karena drainase yang buruk. Dengan 

adanya usaha reklamasi yang terutama dilakukan dengan 

penggalian saluran-saluran maka terjadilah perubahan- 

perubahan yang mendaaar . Saluran-saluran yang tadinya 

dimaksudkan untuk: (1) drainase air berlebihan, dan (2) 

suplai air pada waktu pasang, tidak selalu berfungsi seperti 

direncanakan- Di banyak tempat, fungsi drainase menjadi 

lebih menonjol, sehingga pada umumnya terjadi "net - nut-" 

air rawa atau ada bagian-bagian lahan yang tidak pernah 

tergenang lagi. Liengan lebih mengeringnya lahan, maka 

kemungkinan bercocok tanam berbagai tanaman no-padi mulai 

terungkap, selain terjadinya penurunan muka tanah oleh 

karena konsolidasi dan mineraliaasi gambut. Eiemikiran unt;uk 

menghasilkan hanya padi di daerah pasang surut sangat 

dominan ~ a d a  awal P4S. Setelah terbukti bahwa pada lahan- 

lahan yang relatif lebih kering peranan palawija, tanaman 

hortikultura dan pohon-pohon dapat berproduksi dengan baik, 

konsep-konsep baru mulai berkembang, yang dibuktikan dengan 

diubahn~a nama p,, :5 men j adi F'royek E'engairan Pasang Surut 

(PXS) dalam PELITA 111. 



Berpijak kspada latar  belakang yang t e l a h  d iura ikan  

d i a t a s  maka Seminar Pengerabangan Ter-padu Kawasan Rawa Pasang 

Surut  dF Indoneoia berkujuan: 

( 3 . )  Menganafiois berbagai  psrmasalahan dalarn yemanfaatan 

daerah rawa pasang s u r u t  dan a l t e r n a t i f  pemeeahannya- 

( 2 )  Hermuskan " a " kawaaan yasang s u r u t  d i  

Indonesia. 

( 3 )  Meletakkan dasa r  Hencana Fengernbangan Terpadu Kawasan 

Rawa Pasang Surut  s s c a r a  nasional  dengan b e r o r i e n t a s i  

pada pengembangan a g r i b i s n i s  dan t e t a p  berazas pada 

per tanian  berkesinambungan dan t r i -mat ra  pembangunan 

per tanian .  +. 
Dengan demikian diharapkan bahwa dapat  dihimpun 

pengetahuan yang mutakhir yang ada mengenai lahan pasang 

s u r u t  seraya mencatat hal-hal  yang unik yang rnasih p e r l u  

d i t e l a a h .  Pengembangan terpadu merupakan pendekatan yang 

memngkinkan penggunaan lahan i n i  secara:  (1) optimal ,  ( 2 )  

tahan cekaman f i s i k  maupun b io logik ,  ( 3 )  s t a b i l  dan dapat  

ber tahan untuk jangka waktu lama ( - 



F'embukaan l a h a n  g a s a n g  s u r u t  yang  d i m u l a i  s e c a r a  b e s a r -  

b e s a r a n  ~ e m e n j a k  awal  F ' e l i t a  I (1969), pada  waktu  i n i  t e l a h  

menujukkan h a s i l  yang  c u k u ~  menggembirakan.  F e n g e t a h u a n  

t e n t a n g  s i f a t  s i f a t  l a h a n  p a s a n g  s u r u t  s emak in  m e n i n g k a t .  

Adanya h a l - h a 1  yang pada  rnasa awa l  pernbukaan l a h a n  i n i  belurn 

d i k e t a h u i ,  t e l a h  rnulai  d a ~ a t  d i u n g k a p k a n .  Walaupun d e m i k i a n  

b e b e r a p a  h a 1  masih rnernerlukan p e n e l i t i a n  dan  t i n d a k a n  l e b i h  

l a n j u t  u n t u k  d a p a t  rnernanfaatkan l a h a n  p a s a n g  s u r u t  s e c a r a  

o p t i m a l .  

S i f a t - s i f a t ,  t a n a h  d a e r a h  p a s a n g  s u r u t  pada  urnurnnya 

b e r h u t u n g a n  e r a t  dengan  s a t u a n  f i s i o g r a f i  d imana t a n a h  

t e r s e b u t  d i t e m u k a n .  Ljalam g a r i s  b e s a r n y a  d a e r a h  p a s a n g  

s u r u t  d a p a t  d i b e d a k a n  m ~ n j a d i  l i m a  s a t u a n  f i s i o g r a f i  y a i t u  

? I 7 d a n  J e n i s  

j e n i s  t a n a h  yang d i t e m u k a n  pada  mas ing-mas ing  s a t u a n  

f i s i o g r a f i  t e r s e b u t  t e r c a n t u m  pada  T a b e l  1. 

Hydraquen t  a d a l a h  t a n a h - t a n a h  yang mas ih  mentah dengan  

. n i l a i  n  ' 0.7, daya  menyangga beban  s a n g a t  r e n d a h  d a n  sukar 

d i u s a h a k a n  u n t u k  ~ e r t a n i a n  , s e b a g i a n  b e s a r  t a n a h  i n i  

mengandung garam yang t i n g g i  ( s i f a t  h a l i k )  dan  kadang-kadang 

mengandung bahan  s u l f i d i k  pada  keda laman a n t a r a  50-100 crn 

d a r i  permukaan t a n a h .  



Tabel 1- Hubmgan Ankara Satuan P i a i o g r a f i  dan Jenis Tamah 

- 
Satuan f i s i o g r a f i  J e n i ~  t anah  

Mudf l a t  ( Hal ic  uu l f  i c  ) Hydraquent 

Shorey l a i n  

Levee 

Backswamp 

Depression 

( H a l i c )  Su l faquent  

(Mal ic  Su l faquent  

Aquic T r o f a f l u r e n t  

Typic Su l f aquen t  

( H i s t i c  Su l f  i c )  Tropequent 

T e r r i c  Su l f  ihemis t  

T e r r i c  Tropohemist 

Typic Tropohsmist 

Su l faquent  ada l ah  tanah  yang mempunyai bahan s u l f i d i k  

pads kedalarnan kurang d a r i  50 cm. B i l a  d r a i n a s e  tanah 

d i p e r b a i k i  t anah  akan t e r o k s i d a v i  , dirnana bahan ~ u l f  i d i k  

akan t e r o k s i d a s i  menjadi a s a m  s u l f a t  seh ingga  t anah  menjadi  

sanga t  masarn dengan pH 3 . 5  a t a u  kurang.  Bsberapa. j e n i s  

tanah i n i  rnernpunyai kadar. ga.rarn ya.ng cukuy t i n g g i  ( Subgroup 

Malik 1 a t a u  rnernpunyai eyiyedon h i s t i k  (Subgroup M i s t i k )  . 

J e n i s  t anah  l a i n  yang y e n t i n g  d i  das rah  pasang s u r u t  

adtllah tanah  ga-mbut 3.te.u H i s t o s o l  y a i t u  t anah  dengan 

kandungan Lahan organik  l e b i h  d a r i  20% a t a u  30%; ( t e r g a n t u n g  

t e k s t u r  t anah  minera. lnya) dan mempunyai k e t e b a l a n  l e b i h  d a r i  

40 cm. Tsngkat dekornposisi bahan o rgan ik  b e r v a r i a s i  d a r i  

kasar ( F i b r i s t )  sampai h a l u s  ( S a p r i s t ) ,  t e t a p i  pada umumnya 



mempunyai t ingkat  dekorr~goaisi sedang (Hemiat) .  Ketebalan 

gambut b e r v a r i a s i  sarnpai l e b i h  d a r i  7 rn .  Tanah gambut 

dengan t i n g k a t  dekorriposisi rendah dan t e b a l  l s b i h  dari 2 rn 

umumnya. miskin unour hara.  Beberaga tar~at-,. i n i  rnenganclung 

bahan s u l f  i d i k  pads kedalz~rixci kursng d a r i  1 m ( Gulf ihemist  ) 

a tau  menganclung lapisari  tariah rnineral 3 0  crn a t a u  l eb ih  pad% 

kedalaman kurang d a r i  130 crn (Subgroup T e r r i c ) .  

T a b e l  2, Potend L u a s  k h a n  P m m g  Sumat dm Potensinya di 
Indonesia ( "000 ha) * )  

Sumatera Halirnantan I r i a n  Jaya To ta l  
- 

., Lahan yang d i s u r v e i  9 800 7 000 7 800 21 600 

Lahan yang s e s u a i  1 400 1 400 2 800 5 600 
(belum d i p a k a i )  

Lahan yang s e s u a i  2 100 1 200 - 3 300 
( t e l a h  d i p a k a i )  

Tidak seauai  6 300 4 4420 5 000 15 7430 

P r i o r i t a s  pengem- 
bangan lahan sesua i :  

- P r i o r i t a s  t i n g g i  655 345 5542 1 550 

- P r i o r i t a s  sedang 115 325 165 505 

- P r i o r i t a s  sedang - 50 - 50 

- Tidak d i n i l a i  - - 560 560 

- Total 770 620 1 275 2 665 

*)Van Dis, 1986. 



Sampai k i n i  i n v e n t a r i s a s i  s i f a t - s i f a t  l ahan  yang 

d ipe r lukan  bag i  p e n i l a i a n  lak~an un tuk  p e r t a n i a n  d i lakukan  

s e e a r a  konvensional-  Dirnulai dengan ~ e n y e d i a a n  p e t a  d a s a r  

yang sebaik-baiknya s e s u a i  dengan k e t e r s e d i a a n  ye t a -pe t a  
1 

yang d ipe r lukan ,  kerriudian i n t e r p r e t a o i  f o t u  udara  t e r b a r u  
'". 

untuk mengetahui penyebaran t i p e - t i p e  v e g s t a s i  dan v a r i a b i -  

l i t a s  t o p o g r a f i .  

Peker jaan lapangan dimulai  dengan pembuatan r i n t i s a n -  

r i n t i s a n  pada j a r ak - j a r ak  t e r t e n t u ,  pengamatan s i f a t - s i f a t  

l ahan  yang d ipe r lukan  di lakukan pada r i n t i s a n - r i n t i s a n  pada 

ja rak-  j a rak  t e s t e n t u  pu la .  Se jumlah contoh t a n a h  

dikumpulkan untuk a n a l i s i s  d i  laborator iurn.  H a s i l  

pengamatan i n i  d i tuangkan pada pe ta -pe ta  yang menunjukkan 

penyebaran j e n i s - j e n i s  tanah dan s i f a t - s i f a t  l a i n  yang 

d iper lukan .  I n t e r p r e t a s i  kesesuaian lahan teshadap  s i f a t -  

sifat yang d i ama t i  d i lakukan  berdasarkan k r i t e r i a  kesesua ian  
I 

yang t e l a h  d i susun  sebelurnnya . Ehda akhi rnya  d'apat 

d i d e l i n i a s i  lahan-lahan yang s e s u a i  untuk pe r t an i an  dan 

lahan-lahan yang t i d a k  s e s u a i  untuk p e r t a n i a n .  Seyogyanya 

hanya lahan- l ahan  yang s e s u a i  untuk p e r t a n i a n l a h  yang p e r l u  

dibuka . 

Ser ing  t e rdenga r  bahwa s u r v a i  t anah  d i  l ahan  pasang 

s u r u t  i t u  mahal, mernakan e n e r g i  dan waktu banyak. 

Sebenarnya, su rva i  t anah  d i  lahan paaang s u r u t  d i lakukan 

sama s e p e r t i  s u r v a i  d i  lahan ke r ing .  Keduanya sama-sama 



Men j e 1-ang k u r u n  Psrnbangunan J a n g k a  P a n j  a n g  25  t a h u n  

yang  kedua  (PJPT 11) p e r a n a n  r a w a  pasang surut  sebagai 

sumberctaya n a s i o n a  1 d i  g>srk i raka .n  s emak in  c t r a t e g i k  d e n g a n  

a l a s a n  : 

1. K e b i j a k s a n a a n  p e m e r i n t a h  u n t u k  memel iha ra  swasernbada 

pangan dalam keadaan  rneningkatnya p e r c e p a t a n  k o n v e r s i  

l a h a n  p e r t a n i a n  ke  penggunaan n o n - p e r t a n i a n  d i  F'ulau 

Jawa ,  sernakin p e n t i n g n y a  kornudi tas  pangan s e b a g a i  

komod i t a s  pernantap s t a b i l i t a s  ekonomi n a s i o n a l ,  d a n  

mas lh  rnenlngkatnya pe r rn ln t aan  t e r h a d a p  b e r a s ,  

2. F'er lunya p e n i n g k a t a n  ke t angguhan  s i s t e m  p e r t a n i a n  

n a s i o n a l  m e l a l u i  d i v e r s i f i k a s i  u s a h a  d a n  pengernbangan 

a g r i b i s n i s  s e c a r a  s i s t e m i k ,  

3 .  K e b i j a k s a n a a n  p e m e r i n t a h  u n t u k  men ingka tkan  k e s e r a s i a n  

pengembangan w i l a y a h ,  t e r u t a m a  d i  l u a r  F'ulau J a w a ,  

a n t a r a  l a i n  m e l a l u i  pengembangan program t r a n s m i g r a s i .  

F'embahasan p o t e n s i  dan  k e n d a l a - k e n d a l a  pengembangan 

rawa p a s a n g  s ~ r u t  u n t u k  k e g i a t a n  p e r t a n i a n  s e c a r a  s i s t i m a t i k  

d i s a t u  p i h a k  d i h a r a p k a n  d a p a t  mengh i l angkan  y a n g  

e rnos iona l  mengenal rawa p a s a n g  s u r u t ,  dan  d i  l a i n  p i h a k  

d a p a t  mengarahkan k i t a  kepada  ~ e n i l a i a n  yang  l e b i h  o k j e k t i f  

dan  yg dak. Dengan demik ian  a l t e r n a t i f - a l t e r n a t  i f  

pengembangan r'awa p a s a n g  s u r u t  d a p a t  d i k a j i  u l a n g  s e c a r a  

l e b i h  r a s i o n a l ,  s e b a g a i  d a s a r  u n t u k  rnenentukan k e b i j a k s a n a a n  

l e b i h  l a n j u t .  



memerlukan e n e r g i  dan waktu banyak- Hanya s a j a ,  y ra sa rana  

d i  l ahan  keying l e b i h  t e r s e d i a  sehingga m o b i l i t a s  dapa t  

l e b i h  tinggi. Atas a l a s a n  i n i ,  untuk luasan yang s a m a ,  

waktu yang dipe'r lukan d i  lahan kering, dapa t  men3adi  l e b i h  

pendek, Diterjemahkan dalam biaya ,  dapa t  d i sebu t  l e b i h  

rnurah . 

Sampai k i n i  memang belum t e r s e d i a  teknologi  yang 

memngkinkan s u r v a i  tanah di laksanakan l e b i h  murah. Sekal i -  

pun satel i t -satel i t  t e l a h  dapat  merekam c i t r a  permukaan bumi 

sejumlah s i f a t  yang rnerupakan isi permukaan bumi i t u  yang 

d iper lukan  bagi  p e n i l a i a n  kesesuaian lahan untuk p e r t a n i a n ,  

belum dapat  langsung direkam, misalnya kadar l i a t ,  kedalaman 

aolum, kandungan batuan,  dan sebagainya.  S i f a t - s i f a t  i t u ,  

s m p a i  sekarang h a r u s  d iamat i  langsung di lapangan, bahkan 

sejurnlah s i f a t  memerlukan a n a l i s i s  d i  laborator ium t e rhadap  

contoh tanah yang dikumyulkan/dibawa d a r i  lapangan ke 

laboratoriurn. 

Usaha-usaha untuk mengurangi b iaya  aan waktu yang 

d iper lukan  memang d i j a l ankan .  Janssen,  Prase tyo ,  dan 

~ l k a s u m a  (1990) misalnya,  berusaha rnengaitkan sejumlah s i f a t  

yang diarnati d i  lapangan dengan s i f a t  yang hanya dapa t  

d i k e t a h u i  rnelalui a n a l i s i s  laborator ium. B i l a  k a i t a n  i t u  

dapa t  d ipercaya ,  maka jumlah contoh tanah yang d i a n a l i s i s  

dapa t  d ikurangi ,  dengan demikian b iaya  dan waktu s u r v a i  

tanah  dapat  d ikurangi -  Te tap i  c a r a  konvensional,  yakni  

mengarnati s i f a t - a i f a t  tanah pada ja rak- ja rak  t e r t e n t u  pada 

r i n t i s a n - r i n t i s a n  t e t a p  masih ha rus  d i i k u t i .  



D a l a m  kai tan  i n i  per lu  juga dikemukakan b a h w a  peng- 

gunaan tenaga-tenaga yang t e r l a t i h  oebagai 

yakni tenaga-lenaga yang mengerti hubungan an ta ra  jenie- 

j en i s  tanah dengan lingkungan pembentukannya, dayat juga 

menmrangi jurnlah t i t i k  yengamatan tanpa mengurangi 

k e t e l i t i a n  h a a i l  yang diperoleh. Penggunaan tenaga-tenaga 

demikian oleh badan-badan pelaksana survai  tanah dapat 

b e r a r t i  pengurangan biaya dan waktu. 

Sebagai pelengkap mengenai inventar isaoi  potensi  lahan 

pasang sum% untuk pertanian d i  Indonesia, h a s i l  su rva i  

tanah yang dilakukan oleh Euroconsult/BIEC (1985) d iku t ip  

pada Tabel 3 dan Tabel 4, Angka-angka pada kolom 1994 (Ta- 

be l  4 )  menunjukkan luasan lahan sesua i  yang masih t e r sed i a  

b i l a  penrbukaan lahan pasang ourut pada Repelita I V  dan 

Repeli ta  V ber ja lan  s e m a i  dengan rencana- 

Tabell 3, Pear~rebara~r Rawa di Indonesia 

i 
Luasan Lahan Lahan Lahan 

Wilayah surva i  Seeuai Sudah Tidirk 
Tak Dihuni Dihuni Sesuai 

-- 

.....,,.,,..., (X j u t a  ha)  ,,-_,,,,,.,,. 

S m a t e r a  9 - 8  1-4 2.1 6.3 

Kalirnantan 7-0 1-4 1-2 4.4 

I r i a n  Jaya 7 - 8  2 - 8  - 5.0 



Tabel 4- Persediiaan L&m Rawa yang %ma% di 
Indonesia 

Lahan Sesual Tak Dihuni 
Milayah 

lersedia Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Man Pr lo .  Tldak 
54 ?4 54 ?4 84 94 84 94 84 94 Tersedia 

. ..... . . . l . l . l  ......... m . B a ~ . a . . , ~  IX ribu ha) ........ ,..,, ...,.. s . ~ . . , ~ a , a ,  

Daerah rawa merupakan daerah yang secara alarni 

berdrainaas buruk, bahkan tergenang. Karena itu, untuk 

pemanfaatan pertanian, perbaikan drainase merupakan syarat 

pertama. Perbaikan drainase dilakukan dengan pembuatan 

saluran-saluran, Intensitas drainase ditentukan oleh tipe 

penggunaan yang direncanakan, karena itu tipe penggunaan 

menentukan rancangan saluran. Pertanian dengan tanaman 

lakan kering tentu memerlukan drainase yang lebih inkensif 

dari pada pertanian untu* tanaman padi. Intensitas drainase 

yang berlaku pada wdktu ini dirancang untuk memungkinkan 

penanaman baik padi maupun tanaman lahan kering pada bidang 

laban yang sama. Hal ini tidak selalu menunjukkan hasil 

yang diinginkan. Tanpa introduksi teknulogi tambahan, tidak 



s e l a l u  t e r d a p a t  penggenangan yang memadai bag i  pertanaman 

padi ,  juga tFdak o e l a l u  t e rdaya t  t i n g k a t  dra inase  yang 

memadai bagi perturnbuhan tanaman lahan ker ing ,  

Di rek to ra t  Rawa ( 1992 ) menunjukkan b a h w a  d i  daerah 

pasang s u r u t  t e r d a y a t  emyat ka tegor i  regim a i r ,  yakni: 

Kategori A : Daerah yang s e l a l u  t e r l u a p i  o l e h  a i r  pasang 
t e r t  Fnggi 

Kategari  B : Daerah yang t i d a k  s e l a l u  t e r l u a p i  o leh  a i r  
pasang t e r t i n g g i  

Rategori  G : Daerah yang t i d a k  pernah t e r l u a p i  o leh  a i r  
gasang t e r t i n g g i ,  t e t a p i  m k a  a i r  tanah ti- 
dak pernah l e b i h  rendah d a r i  kedalaman 
50 ern 

Kategori D' : Daerah yang t i d a k  pernah t e r l u a p i  o leh  a i r  
pasang t e r t i n g g i ,  dan muka a i r  tanah s e l a l u  
l e b i h  rendah d a r i  kealaman.50 e m .  

Pengkategorian i n i  memang ba ik ,  karena menunjukkan 

bahvla t a n m a n  utama dapat  d ika i tkan  dengan ka tegor i  regim 

a i r ,  misalnya, pertanaman padi dua k a l i  setahun akan s e s u a i  

dengan k a t s g o r i  A ,  yadi-palawi ja sesua i  dengan ka tegor i  B, 

palawija-palawija s e s u a i  dengan ka tegor i  C, dan tanaman 

pohon-pahonan s e s u a i  dengan ka tegor i  D. Manf aat 

pengkaeegorian i n i  akan nampak terutama pada musim hujan. 

Pada musim itu, t e r d a p a t  i n d i k a s i  bahwa pendaerahan ( > 
pertanaman yang mencakup luasan-luasan besa r  dapat 

dilakukan. Te tap i  pada musim kemarau, pendaerahan yang 

meneakup luasan besa r  i t u  t i d a k  dapat dilaksanakan. 

Penggenangan yang diperlukan untuk pertansman padi  t i d a k  

t e r j a d i  pda lahan ka tegor i  B, sedangkan pertanaman. palawija  

kewalahan msnghadapi gulma dan hama. Pada daerah-daerah 



tertentu, intrusi air asin pads rpsirn kamarau yanjang juga 

rnerupakan masalah, Disamping itu, pada musirn kemarau, 

rnasalah yang dfhadapi oleh petani pada bidang lahan yang 

dikelolanya ialah bahwa kategori-kategori regim air ini 

tersebar tidak teratur pada hidang lahannya, sehingga tanpa 

introduksi teknologi tmbahan tidak memagkinkan pendaerahan 

yang teratur dari tanaman- 

Introduksi teknologi tambahan yang dapat dilakukan 

untuk mendapatkan hasil yang memuaskan Falah : 

(1) Pengaturan tata air pada petak2petak tersier. Tindakan 

ini ditujukan untuk memungkinkan genggenangan air yang 

memadai pada pertanaman padi sawah- Teknologi tanibahan 

ini mencakup pembuatan pintu-pintu yang memungkinkan 

air masuk pada saluran tersier pada waktu pasang, dan 

menahan air itu pada waktu surut- Disamping itu, juga 

diperlukan pembuatan saluran-aaluran kuarter di bidang . 

lahan petani, sehingga memungkinkan bagian terbesar 

dari lahan petani tergenang. 

Pengelofaan peraturan taka air ini memerlu%zan usaha 

kelompok. Keterikatan anggota pada kelompoknya untuk 

melaksanakan ketentuan-ketentuan yang disepakati sangat 

penting. Masalah pembinaan kelembagaan di sini menjadi 

(2) Pembananan sistem surjan- Sistem ini merupakan usaha 

mempertinggi dan memperendah permukaan tanah pada 

jalur-jalur berdampingan di bidang lahan petani , dingan 

jalan menggali tanah dari jalur yang diperendah, dan 



menempatkannya pada-jalur yang dipertinggi- Maail yang 

diperoleh ialah bahwa j alur-jalur yang diperendah 

men3 a&i tergenang , sedangksri j alur-3 alur  am 

dipert inggi menj adi setara dengan lahan kering , , 

Pertanaman yadi sawah dapat dilakukan pada jalur-jalur 

yang diperendah, sedangkan pertanman palawija dan 

tanaman yohon-pohonan dapat dilaktzkan pada jalur-jalur 

yang dipertinggi. 

Masalah yang dibadapi petani dalm pembangunan sistem 

surjan ialah bahwa waktu dan energi yang diperlukan 

sangat besar, dengan demikian menjadi sangat mahal. 

Penyediaan mesin-mesin ringan penggali tanah yang dapat 

disewa dan penyediaan kredit mungkin dapat mempermudlah 

pembangunan sistem surjan. AnaPogi dapat dilihat pada 

introduksi trakt~r tangan yang dapat disewa untuk 

pengolahan tanah di Delta Telang dan Delta Upang, 

Sumatesa Selatan yang mendapat sabutan baik dari 

petani- Hal ini tentu memerlukan pengkajian yang lebih 

cermat . Dalam hal inipun, pembinaan kelembagaan 

menjadi masalah menonjol, misalnya bagaimana agar KUD 

dapat menyediakan mesin-mesin yang disewakan, dan Suga 

menjadi psnyalur kredit. 

Perlu dikemukakan, bahwa dalanr kaitan dengan 

diversifikasi tanaman di lahan petani, sistem surjan 

merupakan wadah terbaik untuk itu, 

Penibukaan lahan pasang suruk di masa datang selanjutnya 

perlu berdaaarkan penjajakan ntendalm atas topografi 



dan ketinggian a i r  pasang- .  Pada awal r e k l m a s i  t e l a h  

dapat ditentukan ayakah suatu  daerah akan sesua i  

terutama untuk yadi sawah, a t au  sesua i  t e r u t m a  untuk 
\ 

palawija dan tanaman pegohonan, a t au  t i dak  menunjukkan 

kesesuaian utama terhaday sa l ah  s a t u  d a r i  kedusnya. 

D a l m  h a l  pertama, saluran-saluran agar diraneang t i d a k  

rnendrainase i n t e n s i f ,  bahkan per lu  diraneang adanya 

saluran-saluran i r i ga s f  sehingga memungkinkan 

pertanaman yadi  sawah dua ?tau t i g a  k a l i  setahun, 

Dalam ha l  kedua, saluran-saluran diraneang agar  

rnendrainase cukuy i n t e n s i f ,  t e t a p i  t i dak  sampai 

berlehihan, Dalam ha1 ket iga ,  .rancangan aaluran t i d a k  

mendrainase? eukup i n t e n s i f ,  seperti halnya rancangan 

sa luran pada kebanyakan 1ahan pasang suru t  pada wakku 

i t u -  Dalm ha1 ket iga  i n i ,  LeknoLogi tmbahan berupa 

pengaturan t a k a  a ir  pada yetak t e r s f e r ,  a t a u  

pembang~anm s i s t e m  sur jan  diperlukan b i l a  diinginkan 

h a s i l  yang memadai- 

Burbridge (1979) mengemukakan fungsi  alami lahan basah 

dan membahas usaha memadukan pandangan para pakar ekologi 

yang cenderung .berpendapat bahwa membiarkan lahan basah 

dalarn keadaan alami adalah ha1 te rba ik ,  dan pandangan para  

pakar teknologi yang cenderung berpendapak bahwa mengubah 

sesuatu untuk mendapatkan h a s i l  adafah ha1 te rba ik .  



Pandangan yang memadukan kedua aisi ini kini diterima 

sebagai ha1 terbaik, yang dikenal sebagai "Pembangunan yang 

Tidak Merusak Lingkungan", Pernbukaan daerah pasang surut 

untuk pertanian sejak awal diyandang sebagai bagian dari 

yembangunan yang tidak merusak Lingkungan. 

Samingan (1979) mengemkakan bahwa tipe vegetasi, di 

daerah yasang surut ialah (a) Asosiasi di pinggir 

sungai, tb) Mangrove sepanjang garis pantai, (e) Hutan Rawa 

dan Hutan Garabut di bagian tengah rawa, (dl A~osiasi Nipah 

di yinggir sungai, dan (el Asosiasi semak (dan Gelarn) di 

daerah-daerah yang sehelumnya telah dijamah nranuaia- Dalm 

pembukaan lahan pasang surut untuk pertanian, yang 

dibuka/diubah iaLah daerah Hutan Rawa dan HuLan Gambut dan 

. daerah Asosiasi Semak (dan Gelam), Tinnbul pertanyaan, 

apakah perubahan tipe-tipe vegetasi itu menjadi tananran 

pertanian tidak merusak lingkungan ? Pembahan ekosistem 

tentu terjadi, tetapi dengan membiarkan Asssiaei Nipah dan 

Asosiasi tetap berada di pinggir sungai dan 

Mangrove tetap berada di sepanjang garis pantai, diharapkan 

sebagian besar dari fungsi alami lahan baeah tekap 

terpelihara. Kalaupun di dalam hutan Rawa dan Hutan Garnbut 

terdapat speaies-syesies yang dilindungi, pengawetan 

spesies-spesies ini telah dilakukan di hulan-hutan suaka 

a l m  di kawasan pasang surut yang ditentukan oleh Departemen 

Kehutanan .. 

Satwa yang terdapat di Wutan Rawa dan Hutan Gambut 

tentu terganggu oleh pembukaan hutan-hutan Lersebut. Selama 



satwa i n i  dapat  l a r i  ke hutan-hutan serupa  yang tidak/belurn 

dibuka,  a y a l a g i  ka lau  hutan i t u  meruyakan hutan  suaka alam, 

masalahnya t i d a k  akan menjadi gawat- Gangguan te rhadap  

tanaman p e t a n i  dapa t  s a j a  t a r j a d i ,  t e tay i  dayat  d i a t a s i  

selarna hutan terngat pernukiman baru s a t w a  i t u  dapa t  

rnenyediakan makanan yang cukup untuk mendukung populas i  

satwa d i  dalarn hutan i t u .  

Pe r lu  d i c a t a t  gangguan yang pernah t e r j a d i  d i  daerah 

A i r  Sugihan, Sumatera Se la tan .  H a l  i n i  Le r j ad i  karena 

sejumlah ga jah  t e r i s o l a s i  d i  hutan yang berba tasan  dengan 

mangrove yang t i d a k  dapat  rnenyediakan Jumlah makanan yang 

cukup (tumbuhan p a l a s  - G r i f f , ,  L. 

Thumb.) untuk mendukung populasi  ga jah  iGu, Kasus A i r  

Sugihan i n i  diharapkan t i d a k  t e ru lang  l a g i .  

Dari  s e j a k  a w a l  pembukaannya, lahan pasang s u r u t  i n i  

d i s a d a r i  sebagai  lahan marginal yang bermasalah komplek. 

Pada saat i t u  pula  d i s a d a r i  b a h a  pengetahuan Gentang lahan 

i n i  sangat  t e r b a t a s  dan juga pengetahuan t en tang  rnetoda 

pembukaan lahan s e r t a  pengembangannya. Berdasarkan pada 

kenyataan t e r s e b u t ,  maka eva luas i  yang di laksanakan pada 

keadaan yang sekarang menunjukkan bahwa masalah yang tumbuh 

adalah karena f a k t o r  ke te rba ta san  pengetahuan dan masalah 

yang t imbul kasena kesalahan pembukaan. Uang d i sebu t  

belakangan i n i  misalnya lahan dengan g m b u t  t s r l a l u  t e b a l ,  



tanah dengan yasir kuarsa, tanah dengan sulfat maaam 

diper'mukaan dan sebagainya, yang tetay dibuka meskipun pada 

hasil survai dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sadangkan 

faktor ikutan seperti intrusi air asin yang makin meningkat, 

tata air yang belurn rrrernadai dan sebagainya adalah karena 

keterbatasan pengetahuan. 

Faktor budidaya merupakan produk dari keterbatasan 

fisik yang dalam beberapa hal masih dapat ditanggulangi 

dengan menggunakan varietas, pola tanm, manajemen tanaman 

yang sesuai dan upaya agronomis lainnya, Faktor berikutnya 

adalah faktor sosial ekonomi dimana transmigrasi sebagai 

subjek dan sekaligus objek dan masalah pengembangan 

pertanian di kawasan ini. 

Evaluasi terhadap daerah-daerah transmigrasi pasang 

surut bermasalah telab dilakukan di propinsi Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan 

(Suwardjo et d., 1986)- Menurut pengnatan tersebut daerah 

transmigrasi pasang surut umumnya telah berkembang menjadi 

lahan pertanian yang produktif yang menghasilkan bahan 

pangan, hortikultura dan tanaman industri, meskipun memang 

terdapat beberapa daerah yang kurang berhasil. Dari 68 

lokasi daerah tsansmigrasi pasang surut yang dibuka dari 

tahun 1973-1983 ternyata ada I8 lokasi yang dianggap 

bermasalah- Evaluasi terhadap daerah bermasalah ini 

menunjukkan bahwa penyebab kurang berhasilnya daerah 

tersebuL addlah ( I )  gambut yang terlalu tebal (2) tanah yang 

terdiri dari pasir kuarsa ( 3 )  tanah dengan lapisan sulfat 



m a s a m  dipermukaan ( 4 )  t e r d a p a t  a i r  a s i n  dan ( 5 )  kurangnya 

perneliharaan saluran-saluran dra inase  dan kana1 . 

Gambut yang t e r l a i u  t e b a l  urnwnnya sangat miskin akan 

unsur hara ,  kejenuhan basa rendah, m a s a m  sehingga 

dekomposisi bahan organik o leh  mikroorganima te rh&bat ,  

P o r o s i t a s  tanah yang t i n g g i  dan kandungan tanah mineral  yang 

rendah juga rnerupakan masalah- Usaha perbaikan tanah i n i  

dengan pemupukan dan penmbahan tanah mineral  t e l a h  

memberikan h a s i l  yang eukup baik ,  Tanah gambut yang kurus 

juga t e rdapa t  pada gmbut  yang t i d a k  t e r l a l u  dalam, t e t a p i  

te rbentuk  d i a t a s  pasir kuarsa - 

D i  daerah pasang s u r u t  s e r i n g  ditemukan tanah-tanah 

rawa yang t e r d i r i  d a r i  y a s i r  kuarsa,  Tanah i n i  mempunyai 

daya menahan air  sangat rendah, Kapasitas Tukar Kation dan 

kesuburan tanah yang sangat  rendah- Tanah i n i  t i d a k  cocok 

untuk m r t a n i a n '  karena i t u  sebaiknya t i d a k  dibuka untuk 

pemukiman transmigrasi .  

Tanah dengan lap isan  s u l f a t  m a s a m  dipermukaan berbahaya 

untuk tanaman lahan ker ing  karena pH yang sangat  rendah 
I 

dapat  mematikan tanman.  Masalah s u l f a t  m a s a m  dapat 

di tanggulangi  dengan pencucian a t a u  rnenjaga agar  l ap i san  

t e r s e b u t  t e r u s  menerua tergenang a i r  sehingga oks idas i  p i r i t  

menjadi asam s u l f a t  yang sangat  masam t idak  t e r j a d i .  

I n t r u s i  a i r  a s i n  t e r j a d i  d i  daerah dekat pan ta i ,  baik 

rnelalui permukaan tanah a t a u  melalui  . Penyebaran 

a i r  a s i n  dapat meningkat ak iba t  konstruksi  sa lu ran  dra inase  

yang kurang t epa t  s e r t a  kurangnya pemeliharaan terhadap 
I 



sa luran-sa luran  dra inase .  Masalah i n i  dayat dikurangi  

dengan membangun p i r~ tu -p in tu  a i r  autornatik yang menghambat 

masuknya a i r  a s i n  ke bidang pe r t an ian  . 

Masalah pengelolaan a i r  d i  kawasan i n i  merupakan f a k t o r  

utarna kelangsungan hidup wilayah i n i .  Pengelolaan yang 

bertujuan memyerbaiki dra inase  dan yencucian kemasaan,  

d i  banyak ternpat oar ing  t i d a k  ber fungs i .  h a  s i s tem yang 

di terapkan berbeda untuk Surrhatera dan untuk Kalimantan belurn 

pernah seea ra  t u n t a s  d ieva luas i  daya gunanya. Bertemunya 

dua buah a r u s  sehingga t i d a k  t e r j a d i  yencucian, t i d a k  adanya 

jar ingan t e r s i e r  menyebabkan banyak ja r ingan yang kurang 

herfungsi .  Meskiyun proyek t s r s i e r  percantohan dapat 

rnenanggulangi heberapa kesukaran dan hambatan i n i ,  namun 

usaha swadaya t e r s i e r i s a s i  yang diharaykan dikerjakan p e t a n i  

jarang menjadi kenyataan. Uleh karena i t u  tergantung s t a t u s  

a i rnya  d i  lapangan, ye tan i  cenderung menyesuaikan s.istem 

tanam d a r i  pada memperbaiki kons t ruks i  yengairannya. 

Upaya rnernperkecil kendala f i s i k  yang terutama adalah 

mengikuti aya yang d i tu jukan o l s h  pereneanaan berdasarkan 

Bas i l  s u r v a i  kesesuaian lahan yang mendahuluinya. Disamping 

keterbatauan yengetatman k i t a  ten tang wilayah i n i ,  perubahan 

ekosistem slam menjadi agroekosistem i n i  pgn membawa 

pelbagai  konsekuensi yang semuanya ditanggung o leh  p e t a n i ,  

pengguna lahan pasang s u r u t .  Keterbatasan i n i  tercermin 
I 

' dalam aspek agronomi sebagai yroduk langsung f i s i k ,  

perubahan ekosistern dan ke terba tasan  l a i n .  



Pemupukan nampaknya merupakan ~ u a t u  keharusan bagi 

kelangaungan fiirlup pe tan i  gasang s u r u t .  Data menunjukkan 

bahwa produksi padi rnenurun dengan meningkatnya u a i a  

pengusahaan. 

Rata-rata  bobot gabah 
Tahun yenguuahaan ker ing  ( t o n h a )  - 

Fernupukan N dan P sarnpai b a t a s  t e r t e n t u  dapat rnehipat- 

gandakan yroduksi yada yengusahaan tahun keclua (Sabihan, . 

Leiwakabesuy dan Wiroatmodjo, 1979). Arrwarhan dan S a t a r i  

( 1 9 8 R )  l e b i h  l a n j u t  menganjurkan juga psmupukan bagi  lahan 

pasang s u r u t  L i y e  B, C dan D dengan yemupukan bentuk kapsul 

(SCIJ) a t a u  yupuk bola  tanah ( 1 - 
Tata guna a i r  yada t ingka t  y e t a n i  d i  lahan pasang s u r u t  

be lum yernah d ieva luas i  seca ra  t u n t a s .  Berbagai 

keterhatasan yang akhirnya menjurua yada masalah 

ke tersediaan  a i r  dan s t a t u s  air tanah d i  lahan menyebsbkan 

s i s t e r r t  tanaxri yarig kreragam. Upaya untuk menghindari ker ing 

tak baii?; ( I dengan yengolahan tanah 

minirnurn merupa.kan sebapian d a r i  yroduk &atus  a i r ,  Lebih 

, jauh : G  !g lab a d a ~ ~ t a s i  pa.da tanaman padi  yang hanya s e k a l i  

' /  



clalarn sstahun, padaha1 d a r i  s e g i  pendayatan rnaupun 

swasembada pangan kernu.r~gkinan d i v e r s i f  i k a s i  po l a  tanam 

sangat  di~nungkinkan. P i l i h a n  usaha t a n i  d i  Kal irnantan 

Se la t an  s e s u a i  dengan s t a t u s  a i r  yang ada, di tunjukan  o leh  

~r iwkrharr  dan S a t a r i  ( 1 9 R R  'I pada Tabel 6 .  

Tabel. 6 -  Indeks Pendapatan PeLbagai P o l a  Tanam d i  
Pasang Sur-rr-t 

Komoditi Tanaman/t ahun Indeks pendapatan 
I 

' Padi 

Eiadi + Eiadi 3 

E'adi + E'adi + palawi ja  5 

Padi + Kelapa 2 

Fadi + ikan 2 

Kelapa I 

Padi + jeruk 2 

Jeruk 1 12 987 

Pengembangan Bawasan rawa pasang s u r u t  membutuhkan 

penyediaan prasarana  f i s i k  dalam jumlah, k u a l i t a s  dan 

penataan yang '  rnemadai untuk mendukung berbagai  kegia tan  

sosial-ekonomi masyarakat. Dalarn g a r i s  besarnya,  psasarana 

f i s i k  i n i  menyangkut penyediaan j a s a  pelayanan atau 

f a s i l i t a s  t r a n s p o r t a s i ,  dan f a s i l i t a s  pelayanan umum la innya  

s e p e r t i  a i r  b e r s i h ,  listril . ; ,  komunikasi, selrolah, ' rumah 

, s a k i t  dan tempat per ibada tan .  



Ferkembangan pelayanan t r a n s p o r t a s i ,  beragam menurut 

lokas i  dan t ingkat  pertumhuhan ekonomi wilayah. Sebagai 

contoh d i  P. Rimau fungs i  navigasi  baru dilaksanakan pada 

sa lu ran  yang khusus dibangun ( sa lu ran  n a v i g a s i ) .  D i  l o k a s i  

l a i n ,  Eungsi nav igas i  i n i  sarripai ke t i n g k a t  sa lu ran  primer 

(Karang Agung Ulu) d i  Delta Upang, sa lu ran  navigas i  adalah 

saluran '  primer,  disarnping i t u  sa lu ran  sekunder jugs 8uLldah 

memiliki fungs i  nav igas i .  P i  Karang Agung Tengah, hanya 

beberaya sa lu ran  primer yang b i s a  ber fungs i  sebagai  sa lu ran  

nav igas i ) .  J a d i  t e r d a y a t  ksragaman yang l u a s  dalam pola  

pernanf aa tan  sa lu ran  untuk keperluan navigas i  . I n t e n s i t a s  

pemanfaatan fungs i  salu.ran sangat banyak dipengaruhi a r a h  

dan cepatnya pertumbuhan sua tu  Lokasi sebagai  pusa t  

perturnbuha-n baru.  Salal-I s a t u  kelernahan mendasar dari  

pernanfaatan sa lu ran  sebagai  sarana navigas i  adalah mobi l i t a s  

sangat  diyengaruhi o leh  irarna yasang-surutnya a i r .  

Biaya t r a n s p o r t a s i  d i  wilayah pasang s u r u t  r e l a t i f  

l e h i h  t i n g g i  d a r i  biaya t r a n s y o r t a s i  d i  wilayah lainnya. 

Untuk suatu j a rak  angkut t e r t e n t u  t r a n e y o r t a s i  a i r  akan 

rnembutuhkan l e b i h  banyak waktu per ja lanan,  Rata-rata  

kecepatan yerahu motor sungai adalah ernpat knot per  j a m  

,sedangkan d i  d a r a t ,  dalarn s a t u  jam yer ja lanan dayat ditempuh 

ja rak  s e k i t a r  40 sarriya.i 60 kilometer.  Yang sangat  berbeda 

adalah biaya. angkut u-rituk orang. Walaupun teknalogi  

msnghernat e n e r j i  sudah cliterapkan untuk angkutan sungai,  



t e t a p  s a j a  b i aya  angkut orang p e r  s a t u a n  j a r a k  yang sama 

l e b i h  mahal. Hal i n i  t e n t u  berdampak pada t i n g k a t  rnr ib i l i tas  

orang yang l e b i h  rendah d i  daerah  pasang s u r u t .  Oleh sebab 

i t u ,  aarnpai s e j a u h  i n i ,  c i ~ i  k e t e r g e n c i l a n  kawasan yasang 
t 

s u r u t  masih s u l i t  d ih i l angkan  s e c a r a  menyeluruh. 

~ r a s a r a n a  f i s i k  l a i n  y m g  sanga t  d i p e r l u k a n  d i  dae rah  

pasang s u r u t  t e t a y i  ke t e r s ed i aannya  masih s a n g a t  t e r b a t a s  

a d a l a h  f a s i l i t a s  yelayanan urriurn ( a i r  b e r s i h ,  l i s t r i k ,  

j a r i n g a n  kornunikasi) ; t e r b a t a s n y a  f a s i l i k a s  i n i  juga  

merupakan c i r i  k e t e r p e n c i l a n  l a i n  d a r i  dae rah  pasang s u r u t .  

D a r i  t i g a  j e n i s  f a s i l i t a s  t e r s e b u t  nampaknya yang p a l i n g  

s v l i t  berkernbang a t a u  dikernbangkan a d a l a h  f a s i l i t a s  

pelayan~lrl  kebutuh%.n air bersikl dais-rr~ jurnlah dan k u a l i t a s  

yang dibutuhkan.  L i s t r i k  sudah cukup banyak dapa t  

d i s e d i a k a n  m e  l a l u i  pemanf a a t a n  g e n e r a t o r ,  mesin d i e s e l ,  

bahkan dengan tenaga  s u r y a .  Penyediaan t e r s e b u t  d i l akukan  

d i l a y a n i  o l e h  perorangan,  yemarintah (PLN), a t a u  yang masih 

dalam bentuk proyek u j i - coba .  

Dampak d a r i  k e s u l i t a n  penyediaan f a s i l i t a s  a i r  b e r s i h  

i n i  sudah sanga t  d i r a sakan  te ru tama ~ a d a  saat musim kemarau. 

F'ada s a a t  t e r s e b u t ,  pada s ebag i an  b e s a r  kawasan rawa pasang 

s u r u t ,  a i r  sungai  t e l a h  d ipengaruh i  a i r  l a u t  dalam kadar  

s a l i n i t a s  cukup t i n g g i  sehingga t i d a k  mungkin l a g i  

dimanfaatkan sebaga i  surnber a i r  tawar .  S u l i t n y a  pengadaan 

a i r  b e r s i h  i n i  merupakan s u a t u  t an tangan  yang p e r l u  d i jawab 



dengan yerencanaan dan c a r a  yang t e p a t  dalam upaya 

hemlangunan kZm.,5an pasarig surut,  dan rawa. Saxah s a t u  

Giantaranya yang pentirig ada l ah  perubahan 

d a r i  yang s e  lama i n i  kebanyakan rnengandalkan 

t e k n i k  pen~borarl kepada sist i-rn l a i n  yang l e b i h  layak Eecara 

t e k n i k  dan ekor~omi.c;. Warnyir dapa t  d i y a s t i k a n  bahwa 

penyediaan f a s i l i t a s  a i r  b e r s i h  i n i  ha rus  d i t a n g a n i  o leh  

pernerintah sendi  r i  ata.13. bbekerjasama dengan swasta .  

Beberaya f a s i l  i tas  ye layanan l a i n  yang pan t ing  

d i p e r h a t i k a n  ada lah  y3layanan keseha tan ,  pendidikan dan 

ye r ibada tan .  Beberapa f a s i l i t a s  i r ~ i  t e r n y a t a  daya t  t e r s e d i a  

a t a s  swadaya rnasyarakat , Kalauyun ha rus  d i sed i akan  

pernerintah, t e r n y a t a  t i d a k  t e r l a l u  rnernberatkan d a r i  s eg i  

anggaran. 

Sejauh yang menyangkut s t r u k t u r  s o s i a l  d i  kawasan 

pasang s u r u t .  p e r l u  d i s a d a r i  t e rdapa tnya  kelompok penduduk 

a s l i  dan pendatang. Llahulu, kelcrmpok pendatang yang utama, 

s e c a r a  khusus d i  kawasan pasang s u r u t  d i  Pulau Sumatra 

ada lah  d a r i  Sulatzesi Selacan.  E'ada awalnya, kaum pendatang 

hanya t i n g g a l  sementara dan mengusahakan "persawahan" pasang 

s u r u t  t e t a p i  kemudian sebagian  d a r i  rnereka menetap terutama 

s e t e l a h  rnemiliki kebun ke l apa .  Pengamatan d i  lapang 

menunjukkan bahwa kelompok i n i  ?an penduduk a s l i  setempat 

pada umurnnya mengusahakan lahan  yang te rgo long  ba ik ;  y a i t u  

t i p e  luapan A dengan l a p i s a n  p i r i t  yang dalam d i s e r t a i  

berbaga i  Beunggulan s i f a t  f i s i k  dan kirnia tanah.  Walaupun 



demikian, padi sawah yang diusahakan tergolong berumur 

penjang sehingga srroentara rneraki  menunggu masa panen, 

pekerjaan sarripingan lain dapat cli1akuka.n seperti msneari 

ikan, rrtenanarn ke lapa, dan lain- lain. Mernang , salah satu 

keunggulan su.rnberdaya di kawasan yasang surut adalah potensi 

sumberdaya perik3.na.n perairan umum. Hal ini pun patut 

rnendapat perhatian yang serius dalarrl pengembangan daerah 

tersebut. 

Kelompok pendatang lain yang penting, bahkan kemudian 

mendominasi kawasan ini adalah para transnigran yang 

ditempatkan di kawasan tersebut melalui program nasional 

ketransmigrasian. Program ini telah dikaitkan dengan upaya 

pengurangan kepadatan penduduk di beberapa daerah di E'ulau 

Jawa, Madura, Eali dan Lombok, peningkatan produksi pangan, 

penyediaan tenaga kerja di daerah penempatan dan juga d a r i  

sudut pertimbangan Hankamnas. 

Pada mulanya, orientasi pendatang transmigran ini 

adalah mengutamakan tanaman pangan bahkan dapat dikatakan 

sangat mengandalkan usaha-tani padi di "sawah" pasang surut. 

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 

para transmigrasi yang di daerah asalnya sudah sangat 

ketinggalan sebagai akibat berbagai perubahan struktural, 

Pada dekade terakhir ini, memang ada berbagai model 

pengernbangan transmigrasi seperti yang dikaitkan dengan 

pengembangan tanaman perhebunan (E'IHTRANS) bahkan dengan 

hutan tanaman industri. Tetapi, kaitannya dengan 

pengernbangan kawasan pasang surut masih sangat lernah. Oleh  



sebab i tu .  d a p a t  d ika t akan  laf-~wa pengembangan kawasan yasang 

s u r u t  masih s a n g a t  b e r o r i e n t a s i  pada tanaman pangan. 

Garnbaran asal t ransmigran  d i  dae rah  yaaang suru t ,  d a l a ~ t  

1 ingkup yang agak s e r n p i t  , t e r  1 i h a t  pada Take 1 7.t. , . Dengan 

yang berbeda para yenrlucluk yarig berrriukim d i  kawasan pasang 

s u r u t .  I n t e r a k s i  antar .  Irterbagai sub-ku l tu r  i n i ,  d i  sanying 

b i s a  menimbulkan hal-ha.1 yang negatif, juga  menjadi  sumber 

dinamika yerr~'r_mngu.nan d i  ka.wasan t e r s e b u t ,  sub- 

k u l t u r  menyebabkan meluasnya keragarnan kebutuhan dan i n i  

akan mendorong a k t  i v i t a s  s o s i a l  ekonorni . Delta Uyang 

misalnya,  yang dibangun se j a k  awal t ahun  1971:t-an, k i n i  t i d a k  

l a g i  menunjukkan s i f a t - s i f a t  khas pemukirnan t r ans rn ig r a s i .  

Kesihukan d i  "ko t a "  Makart i  J a y a  sudah dapa t  menyarnai, 

bahkan _ mv.ngkin t e  132-i m e  larripaui , kesibukan " k ~ t a "  kecamatan 

{Jpang s e n d i r i  . 

Tabel 7 -  Penyebaran Transmigran Bedasarkan D a e r a h  
Asal di Karang A a n g  UPu,  Kab- M ~ s i  yu- 
a s i n ,  Sumatra Selatan, 1991 

Daerah A s a l  Jumlah KT % Jumlah Jiwa 

1. J a w a  E a r a t  904 31 4 014 
2. J a w a  Tintur 467 16 1 719 
3 .  J a w a  Tengah 705 25 2 085 
4 .  DKI J a k a r t a  86 3 333 
5 .  Df Yogyakarta 279 10 1 119 
6 .  B a l i  91 3 336 
7. Lokal 340 12 1 370 

Sumber: BPP Karang Agung Ulu, dalam Ratnawat i  (1992) 

" '  Walaupun l ingkup  d a t a  i n i  s anga t  t e r b a t a s  t e t a p i  l e b i h  
menggambarkan kondisi" 'ex-post"  keragaman sub -ku l tu r  penduduk 
yang bermukim di kawasan rawa pasang s u r u t  yang b e r k a i t a n  
dangan program ke t r ansmig ra s i an .  



Beragsrnnya keg ia t an  rnenyetabkan perbedaan b i aya  

a l t k r n a t i f  ( ) te.naga k e r j a  rr~anusia yang 

h e r v a r i a s i  rrlenurut rriv.sirn dan l o k a s i  . Antara bu.lan Oktober 

dan A p r i l ,  h i aya  a l t e r r r a t i f  r e l a t i f  rendah disebabkan p e t a n i  

t ransmigran h a r u s  mernuaatkan p e r h a t i a n  d i  lahannya s e n d i r i .  

Fada sa.at t e r s e b u t  b iasanya  sukar  s e k a l i  rnendapatkan t enaga  

k e r j  a uyahan bag i  ya.rLg rrternbutuhkan. S e k i t a r  bu lan  J u n i - J u l i  , 

ada lah  musim panen y a d i  pada pendurfuk setempat dan penrfuduk 

transrnigran h iasanya  banyak yang i k u t  rnencaki bawon d i  sawah 

yenduduk setempat .  S e l a i n  i t u ,  sepandang rnusim kemarau 

ada lah  musim masv-knya ikan  d a r i  l a u t  ke dalam s is tern  sunga i  

se tempat ;  y a i t u  dengan meningkatnya kadar s a l i n i t a s  a i r  

sehingga dapa t  dianggap s e t a g a i  musim menangkap ikan h u t .  

Kesempatan i r ~ i  juga merupakan kesempatan mencari naf kah l a i n  

hag i  yenduduk seternpat dan pa ra  ~ ) e n d a t a n g -  Po tens i  per ikanan  

dengan siatern i n i  , sanga t  pent  i ng  bahkan produk,sinya 

me1amyau.i penangkapan d i  l a u t  i epas .  I n i  p u l a l a h  s a l a h  s a t u  

d lasan  rnengaya p o t e n s i  suri~berdaya d i  y e r a i r a n  u r n  kilwasan 

&leasang s u r u t  dan r a w a  sangat  pen t ing  untuk d i j a g a  

k e l e s t a r i a n n y a .  

Tabel 8 memperlihatkan po la  pendapatan dan pengeluaran 

rumah tangga p e t a n i  d i  beberapa l o k a s i  t r a n s m i g r a s i  pasang 

s u r u t  d i  Sumatera Se l a t an .  informasi  yang menarik d a r i  Tabel  

i n i  i a l a h  bahwa dana yang d i s i s i h k a n  pada a k h i r  "tahun 

anggaran" y e t a n i  hanya sekedar mencukupi pengeluaran 

usaha t an i  tahun be r iku tnya  sebaga i  komponen pengeluaran 

kedua t e r b e s a r  sesudah kebutuhan pokok. D i  sisi l a i n ,  



pengeluaran untuk peme liharaan kesehatan sanga t  kec il ; hanya 

s e k i t a r  s a t u  persen  d a r i  t o t a l  yengeluaran,  H a l  i n i  

disebabkan murahrrya b i aya  yelayanan keseha tan  d i  berbaga i  

E'uskesmas a t a u  karena masyarakat juga l e b i h  memilih 

menggunakan berbaga i  rnacarn oba t  urnum yang t e r s e d i a  d i  

warung-warung. Ko~iponen yengeluaran l a i n  yang p e r l u  mendayat 

p e r h a t i a n  ada lah  b i aya  perjalanan yai tu .  s e k i t a r  6 persan  

d a r i  t o t a l  pengeluaran-  Banyak, <_ti a n t a r a  p e t a n i  t ransmigran 

melakukan per j a lanan  g~ulang ke daerah  asal te ru tama;  sesudah 

m?+si rn  panen ke-dua. H a l  i n i  juga rnempunyai imp l ikas i  yang 

p e r l u  dipertirnhangkan dan akan d ibahas  pada bagian l a i n  d a r i  

makalah i n i .  

J e n i s  Pendapatan- R-Agung R-Agung Delta H a t a -  
Fengeluaran U l u  Tengah Upang ra ta  

1. Pendapatan usaha t an i  
dan l u a r  u saha t an i  915.17 777.23 1 129.43 940.61 

2 .  Tota l  pengeluaran 535.57 715- 67 1 045.84 865.69 
a .  Kebutuhan p o h k  584.89 475.73 663.46 574.69 
b. Usahatani  8'3.39 72.51 144.52 102.14 
c. Kesehatan 7 - 0 1  7 .75  6 .25  7.00 
d.  E'endidikan 42.65 41.89 51.26 45-27 
e. E'erjalanan 45.01 50.26 63.75 53.01 

, f .  Lain- la in  66-82  67 .53  116.60 83.58 

3 .  Pendapatan d ikurangi  
pengeluaran 79.60 61.56 8 5 - 5 9  79.92 

4. Tabungan thn sebelurnnya 0 0 0 0 

Sumber: Tampubolon (1991) ;  d i s a j i k a n  ulang dengan mad i f ikas i  
Tabel 14 dan 15. 



Dari bahasan d i  muka, narnpak kawasan rawa pasang s u r u t  

merniliki berbagai keunggulan untuk rnendukung kehidupan 

s o s i a l  seyarijang tahu.n. Te tap i ,  dalam kenystaannya, musim 

kemarau s e r i n g  menimbulkan banyak masalah terutama yang 

menyangkut kesehatan warga masyarakat. Beberapa Saktor 

pent ing dalam ha1 i n i  berka i tan  dengan te rba tasnya  

ke tersediaan  i tawar/ 'bersih untuk konsumsl (minum, 

memasak, dan sebagainya) dan kebersihan Zingkungan. Air yang 

keruh d a r i  s a l u r a n  masih b i s a  d i a t a s i  dengan bahan-khan 

pembening air t e t a g i  rnas:*lar.akat sama s s k a l i  be lum memiliki 

keterampilan untuk rnengatasi rnasalah s a l i n i t a s  yang t i n g g i  

selama heberaya bulan d i  muslrn kernarau ( biasanya a n t a r a  

bulan Juli-September).  Selarna i n i ,  satu-satunya ca ra  yang 

ditemputi adalah mernbeli a i r  tawar d a r i  pedagang yang 

mengarnbilnya. darF daerah ;rang l e b i h  hulu.  Pada irmsim 

kernarau tahun 1990, harga a i r  t e r s e b u t  dapat mencayai 

Rp.5000 per  tong dengan i e i  220 l i t e r .  

Kebersihan lingkur~gan sarnpai sekarang Lelum dayat 

d i y e l i h a r a  dengan baik.  Adanya sekarn d a r i  yenggilingan padi  

yang sudah banyak t e rdaya t  d i  daerah i t u  rneruyakan sarang 

d a r i  l a l a t  yang sebagian diantaranya yembawa yenyakit .  

Nyamuk ada1a.h ha1 yang t i d a k  b i s a  diyisahkan d a r i  daerah 

da taran  rendah yang berhawa parkas. Kondisi f i s i k  daerah 

pasang s u r u t  dan rawa juga kurang mendukung yembuatan s i s t i m  

MqK yang memadai. 



Salah  s a t u  su.rnberdaya yang sanga t  pen t ing  dalarn 

pernbangunan kawasan ada l ah  tenaga  k e r j a ;  manusia dan non- 

manusia. Dewasa i n i ,  t enaga  k e r j a  yang t e r y e n t i n g  d i  kawasan 

pasang s u r u t  ada lah  tenaga  k e r j a  manusia. Te t ap i  dalam 

beberapa tahun t s r a k t i i r ,  t enaga  k e r j a  t e r n a k  dan t r a k t o r  

sudah banyak dipergunaka.n a n t a r a  l a i n  d i  wilayah Karang 

Agung dan Delta. Telang. T e t a y i  o r i e n t a s i  penggunaannya masih 

pada cabang u s a h a t a n i  padi "sawah" paaang s u r u t .  Berbagai  

permasalahan yang b e r k a i t a n  dengan ke t e r sed iaan  dan 

kebutuhan tenaga  k e r j a  akan d ibahas  pada bagian i n i .  

Ketersediaan tenaga k e r j a  ke luarga  dapa t  d i k a j i  rnelalui  

s t r u k t u r  rumahtangga p e t a n i  s e p e r t i  t e r l i h a t  pada Tabel 9, 

Hata-rata besa r  rumahtangga t e r d i r i  d a r i  lirna orang dengan 

t i g a  anak; dua d i  a n t a r a  anaB t e r s e b u t  sudah rnernasuki u s i a  

k e r j a .  Walaupun demikian, anak perempuan b e r u s i a  14  tahun 

a t a u  kurang kadang-kadang t e l a h  beke r j a  d i  lahan u s a h a t a n i ,  

terutarna untuk keg ia t an  tanam, memberantas gulma dan menjaga 

burung d i  sawah, 

S t u d i  Dinamika F'edesaan (Su rve i  Agro-Ekonomi), beberapa 

waktu yang l a l u  t e l a h  rnenetapkan k r i t e r i a  pengkaj i a n  

ke t e r sed iaan  tenaga Xerja  ke lua rga .  Selang u s i a  Ber ja  ada l ah  

15 sarnpai 55 tahun dan r a t a - r a t a  25 h a r i  per  bu lan ,  t e r s e d i a  

waktu untuk beke r j a  d i  lahan usaha t an i  dengan r i n c i a n  5 j a m  



Delta $pang 7 :  43 b i I 5 

Telang 46 37 5 I ! 1 8 c 

k e r j a  per h a r i  untuk p r i a  dan 3 j a r n  p e r  hari untuk wani ta .  

Apabila s a t u  h a r i  orarig k e r j a  ( H O K )  rata-rata ada lah  7  j a m  

maka, dengan s t r u k t u r  rumahtangga s e p e r t i  yada Tabel 9,  akan 

t e r s e d i a  t enaga  k e r j a  sebanyak 3 6  KOK y r i a  ( y a i t u :  2 p r i a ,  

dengan 25 h a r i  p e r  bulan masing-masing, 5 j a m  p e r  h a r i  

menj ad ikan  250 j a m  per bulan yang kemudian s e t a r a  dengan 

'250/7 HOK P r i a  a t a u  3 6  KOK P r i a ) .  Dengan c a r a  yenghitungan 

yang s a m a  maka t e r s e d i a  pula 11 KOK Wanita untuk s e t i a p  

bulannya. 

Dengan perhi tungan t e r s e b u t  maka tenaga  k e r j a  ke luarga  

yang t e r s e d i a  ada lah  432 HOR p r i a  dan 132 WOK wani ta  s e t i a p  

tahunnya. S e k i l a s ,  ke t e r sed iaan  i n i  b i s a  mejamin kebutuhan 

untuk tenaga k e r j a  untuk usaha t an i  dengan l u a s  lahan 2 .00 - 

2.25 h e k t a r  p e r  K R ,  bahkan t e r s e d i a  pu la  untuk meneari 

nafkah di l u a r  u saha t an i  (Tabel  L O ) .  



Tabel 10. Peng am Tenaga Kerja Keluarga dan Upahan 
(HOR) dengan S i s t i m  U s a h a t a n i  Yang Mengandalkan 
Padi  di Daerah Pasang S u m  dengan T i p e  Luapan  A 
dan A/B, 1990 

! n < I  !, Feseraian I 1 

2 .  Penyiapao Lahan 12 9 $3 O 4'. !: 5r + .* . . ., - - (I 

, 3 ,  Tanar 1 c - 5 .. - c 
.' Y 

7 -  
1 .I 5 l! j ,> 

&? .'. 
I, 

. . 
3 ,  Pewbrantasan gulra  4 20 29 21 20 24 A 44 4 7 

- - .' I 

5. P e ~ u p u k a n  I i:; 4 3 4 i i i, '? 3) 
c 

6. Penyesprotin i o b o 3 !:I 2 !,: 14 (1 

7 ,  PanenfAngkut a 5 15 15 ;: : 3 ! =$ ; I .; .> 
.- <. - - ,,, >' 7.  I \ ..., - - ? C  

2 h' 

----- ----- ----- ----- ----_ ----_ --__- ----- -___- ___-_  
Sub-Total 24 19 96 $9 :?s 87 Tib i 55 

!~.il?l 99 39 2i.9 239 156 :3? 137 457 35b  - ,  

Stlmber: Ta~pubaloo !!??I ), 
Eeterangan: LU = lahan Usahk, 1 = Laki- lak. i3  P = Perer7i.:tuan. 

Gambaran penggunaan dan kebutuhan t enaga  k e r j a  pada 

Tabel  10 s e c a r a  khusus menyangkut l ahan  b e r k a t e g o r i  A sampai 

A/B; j a d i  yang s a n g a t  banyak mengandalkan tanaman p a d i .  E i l a  

y e t a n i  t r an smig ran  mengusahakan l ahan  pekarangan dan lahan 

usaha I s e k a l i g u s ,  t e r s e d i a n y a  tenaga k e r j a  wan i t a  yang 

mengandalkan sumber ke lua rga  s e g e r a  menjadi  kenda l a .  Tenaga 

k e r j a  wan i t a  yang dibutuhkan sebanyak 199 HOK sedangkan yang 

t e r s e d i a  hanya 132 HOX. Sedangkan t enaga  k e r j a  p r i a  yang 



dibutuhkan 2.67 WOK dan yang t e r s e d i a  432 HOK;  cjadi t e r d a y a t  

ke l eb ihan .  Adanya kenda l a  k e t e r s e d i a a n  t enaga  k e r j a  ke lua rga  

i n i  sernakin dirasak3.n a p a b i l a  p e t a n i  t ransrnigran h a r u s  

mengusahakan lahan  pekarangan dengan kedva y e t a k  l ahan  usaha 

s e k a l i g u u ;  y a i t u :  t e n a g a  k s r j a  p r i a  yang dibutuhkan sebanyak 

497 HOK p e r  t ahun  dihandingkan yang t e r s e d i a  sebanyak 432 

HOK . 

Gambaran ke l eb ihan  a t a u  kekurangan t enaga  k e r j a  i n i  

akan semakin j e l a s  dengan me l iha t  d i s t r i b u s i  t enaga  k e r j a  

<bulanan (Tabe l  11). E'ada s k e n a r i o  I ,  p e t a n i  hanya 

mengusahakan lahan  pekarangan dan lahan  usaha I ,  t enaga  

k e r j a  ke lua rga  p r i a  yang t e r s e d i a  sepan jang  tahun masih 

b e r l e b i h  t e t a p i  pada bu lan  t e r t e n t u  (Agus tus ,  September dan 

Maret) t e r j a d i  kekurangan.  Pada bu lan  t e r s e b u t  d ibutuhkan 

tenaga  k e r j a  p r i a  yang r e l a t i f  banyak untuk penyiapan lahan .  

Kekurangan tenaga  k e r j a  wani ta  t e r j a d i  ~ a d a  bu lan  Oktober 

sampai Desember dan bu l an  Feb rua r i  dan A p r i l  y a i t u  untuk 

k e g i a t a n  tan- dan pemberantasan gulma. E'ada urnumnya 

k e g i a t a n  seperti  i n i  d i l akukan  o leh  wan i t a  t e t a p i ,  s e p e r t i  

t e r l i h a t  pada Tabel  9 ,  s ebag i an  juga d i l akukan  oleh kaurn 

p r i a .  S p e s i a l i s a s i  k e g i a t a n  berdasarkan j e n i s  kelamin tidak 

b i s a  d i t e r a p k a n .  Kendala k e t e r b a t a s a n  t enaga  k e r j a  ke lua rga  

i n i  semakin b e r a t  a p a b i l a  p e t a n i  mengusahakan lahan  

pekarangan dan kedua pe t ak  l ahan  usaha s e k a l i g u s .  



Tabel 11- Distribusi b u l a n a n  kebutuhan tenaga B e r j a  nnanusia 
( EfOR ) dengan dpla t ingkat k e g i a t a n  usahatani 
( s k e n a r i o )  pada tip luapan A dm A / B  apabila 
mengmdalkan tenaga k e r j a  keluarga, 1990 

S k e n a r i r ~  I S k e n a r i o  I I  

Bulan P r  ia.  Wanita P r i a  Wanita 

K L,/K* K L/'K li L,/'K K L/'R 

Agustus 
September 
Oktober  
Hovernber 
Desemher 
J a n u a r  i 
Februar  i 
Maret 

' A p r i l  
M e  i 
J u n i  
J u l  i 

T o t a l  267 165 199 -637 497 -65 365 -224 

Keterangan:  1. iskenaria I ,  getak l ~ l h a n  yang d iusahakan  
a d a l a h  P e k a ~ a n g a n  dan LU1; S k e n a r i o  11, 
b i l a  Pekarangan dengan LiJ1 dan LiJ2. 

2 .  * K=kebutuhan, L/'K=keLebihan ( +  1 a t a u  Keku- 
rangan ( - ) .  

Surnber: Tampuholon I L 9 9 1 ) .  

Tekanan kenda la  k e t e r b a t a s a n  t enaga  k s r j a  Be iua rga  i n i  

juga  d i p e n g a r u h i  o l e h  t e k n o l a g i  a t a u  s i s t i m  u s a h a t a n i  yang 

d i t e r a p k a n  dan i n i  b e r k a i t a n  p u l a  dengan k o n d i s i  f i s i k ,  

khususnya k a t e g o r i  luapan l a h a n  p e t a n i .  Kecenderungan yang 

k u a t  untuk s e l a l u  mengikutkan tanaman pad i  dalarn b e r b a g a i  

s i s t i m  u s a h a t a n i  d i  l a h a n , p a s a n g  s u r u t  meningkatkan pengaruh 

kenda la  t e n a g a  k e r j a .  



S a l a h  s a t u  bentuk t e k n o l u g i  u s a h a t a n i  yang d i a n j u r k a n  

a d a l a h  penerapan  s i s t i r n  s u r j a n ,  t e r u t a m a  pada K a t e g o r i  

luapan B dan B/C a g a r  memberi kesempatan pada  p e t a n i  

mengusahakan tar~arr~an p a d i  dengan i r i g a s i  yasang s u r u t .  Pada 

s i s t i r n  s u r j a n ,  diarkjurkan p u l a  a g a r  l u a s  tahukan mencapai 

s e k i t a r  60 sarrpai 70 p e r s e n  d a r i  l u a s  masing-masing p e t a k  

l a h a n  y e t i l n i .  S i s a n y a ,  3 0  samyai  4:) p e r s e n  meruf~akan guludan 

untuk . d i t a r ~ a m i  p a l a w i  j a dan tanaman tahunan l a i n n y a ;  

t e r u t a m a  k e l a p a .  

Dengan menggunakan keadaan a k t u a l  di lapangan dalam 

penggunaan t enaga  k e r j a  manusia l a l u  d i c o b a  d i k a j i  l e b i h  

l a n j u t  bagaimana k e n d a l a  k e t e r b a t a s a n  t enaga  k e r j a  k e l u a r g a  

i n i  b e r p e r a n  pada s i s t i m  u s a h a t a n i  dengan s u r j a n  ( T a b e l  12.) 

Kesimpulan pertama ~ a n g  b i s a  d i t a r i k ,  dengan 

rnembandingkannya dengan d a t a  pada  Tabe l  11, a d a l a h  bahwa 

s i s t i m  s u r j a n  i n i  s e d i k i t  l e b i h  unggul  dalam mengurangi 

t e k a n a n  k e n d a l a  k e t e r b a t a s a n  t e n a g a  k e r j a  Beluarga .  S e p e r t i  

t e r l i h a t  pada Tabe l  1 2 ,  dalam s k e n a r i o  I (pelzarangan dan  

I l a h a n  usaha  I d iusahakan  s e k a l i g u s ) ,  t i d a k  t e r d a p a t  

kekurangan t e n a g a  k e r j a  p r i a  s e p a n j a n g  t ahun .  Kekurangan 

t e n a g a  k e r j a  w a n i t a  s e c a r a  t o t a l  juga l e b i h  k e c i l  

d ibandingkan dengan s k e n a r i o  yang sama pada t i p e  luapan A 

dan A,IE ( T a b e l  11). Kedenderungan yang sama juga  t e r l i h a t  

pada s k e n a r i o  I1 pada t i p e  luapan  B dan B/C; walaupun s e c a r a  

total t e r d a p a t  kekurangan t e n a g a  k e r j a  p r i a  dan w a ~ i t a .  



T a b e l  12, Distribusi B u l m a n  Kebutuhan Tenaga Kerja Manusia 
(E-IOK) dengan Dua Tingkat Kegiatan U s a f i a t a n i  
( S k e n a r i o )  pada T i p e  L u a p a n  B d m  B/C ( s i s t i m  
mrjil~l: P a d i  dan Tan Sekunder) Apabila 
Mengandalkan Tenaga Kerja Keluarga ,  1990 

S k e n a r i o  I (1,20 HA)  S k e n a r i o  I1 ( 2 , 2 0  H a )  
l3uian 

Agustus 25 +11 +11 50 -14 +I1 
S e p t  . 4 5 - 5  +9.5  +11 7 5 - 5  -39.5 +11 
O c t .  18 + I 8  45 -34 34 +2 8.3 -72 
Nov . 17 +19 23 -12 28 +a 42 -31 
D e s .  7 . 5  +28.5 +11 13.5 +22.5  + I I  
J a n .  5 +31 + l l  9 +27 + l l  
Febr . 28 + I 0  2 3  -12 37 -1 42 -31 
Mare t 5 6 . 5  +20.5 4 +? 103.5 -67 .5  7 4-4 
A p r i l  17  +I9 41 -30 3C) +8 76 -65 
M e  i 1 6  +20 8 +3 26 +10 15 -4 
Jun  i 5 +31 +I1 12  +24 + I 1  
J u l i  18 +18 15 -4 33 + 3  27 -16 

.---- 

Total.  248.5 +175.5 159 -21 452.5  -19.5 292 -160 

Keterangan:  1. S k e n a r i o  I ,  p e t a k  l a h a n  yang d i ~ s a h a k a n  
a d a l a h  Pekarangan dan tU1; S k e n a r i o  11, 
b i l a  Pekarangan dengan Lo1  dan LU2. 

2 .  * K = kebutuhan;  L/K = Kelebihan ( - + I  a t a u  
I 

Kekurangan ( - ) , 
Sumber : T~.rnpu.bo l o n  ( 199 1 ) . 

Apabi la  s i s t e m  s u r j a n  i n i  memang memil ik i  keunggulan 

t e k n o l o g i  d ibandingkan dnegan monokultur  p a d i  pada K a t e g o r i  

luapan A dan A/B maka cukup a l a s a n  menjadikannya s e b a g a i  

t e k n o l o g i  u s a h a t a n i  unggulan d i  l a h a n  pasang s u r u t .  S a l a h  

s a t u  f a k t o r  yang menyebabkan t e r j a d i n y a  pengurangan t e k a n a n  

k e n d a l a  t e n a g a  k e r j a  pada s i s t e m  s u r j a n  a d a l a h  tanaman 

sekunder  ( p a l a w i j a  dan tanaman t a h u n a n )  belum d iusahakan  

s e c a r a  i n t e n s i f  o l e h  ka rena  kenda la  l a i n  d i  l u a r  k e g i a t a n  

' u s a h a t a n i  misalrlya Irendala pernasaran. Walaupun demikian ,  



sernentara s t u d i  rr~enu-njukkan kecenderungan keunggulan s i s t i m  

surj an dalarr~ meningkatkan pendayatan p a t a n i  dar i k e g i a t a n  

usaha t an i  (misalnya:  Ratnawati ,  1992, dan beberapa s t u d i  

l a i n n y a ) -  D a r i  s u a t u  sa-mpel s t u d i  sebanyak 1?0 rumahtangga 

dak i  beberaya l o k a s i  t r a n s m i g r a s i  pasang s u r u t  d i  :Sumatera 

S e l a t a n  rnenunujukkan bahwa 46 ye r sen  y e t a n i  menggunakan 

teknologi  s u r j a n  f Ratnawat i ,  1992) yang ~nenunjukkan bahwa 

s i s t i m  i n i  sudah cukup l u a s  d i adoys i .  

Secara  t e o r i t i s ,  t i ngg inya  permintaan te rhadap  tenaga 

k e r j a  rnanusia, akan rnendorong naiknya t i n g k a t  upah tenaga 

k e r j a  rnanusia dan sepanjang t i n g k a t  upah t e r s e b u t  cukup 

t i n g g i  dan dalarn jangkauan daya b e l i  pengguna, maka p a s a r  

akan t e rben tuk  dan s e k a l i g u s  t e r j a d i  t r a n s a k s i .  D a l a m  

kenyataannya t i d a k  demikian sehingga b i s a  d i t a f s i r k a n  bahwa 

t i n g k a t  upah yang d i i n g i n i  pihak pernasok rnelampui jangkauan 

daya b e l i  p ihak pengguna. Walaupun d i l a n d a s i  c a r a  b e r p i k i r  

yang sanga t  awam,  beberapa p e t a n i ,  a t a u  " i n v e s t o r "  l a i n ,  

yang rnerniliki modal juga menyadari g e j a l a  i n i  dan 

rnemanfaatkannya. Oewasa i n i ,  d i p e r k i r a k a n  l e b i h  d a r i  

duapuluhan t r a k t o r  tangan t e l a h  b e r o p e r a s i  melayani 

kebutuhan p e t a n i ;  terutarna d i  daerah De l t a  Telang dan E'ulau 

Rirnau. J e n i s  t r a k t o r  yang banyak b e r o p e r a s i  adalah t i p e  

r a k i t a n  dalarn n e g e r i  dengan beberapa kelernahan t e k n i s  

s e p e r t i  misalnya t i d a k  b i s a  b e r j a l a n  rnundur karena memang 

t i d a k  d i l engkap i  dengan " " .  Tetap i  dengan 



kekurimgan tersebut, harga traktor. rakitan dalam negeri 

menjadi relatif murah dibandingkan dengan t iye import - 

Kecenderungan yeningkatan yenggunaan jasa traktor di 

kawasan pasang surut dan raws ini tentunya dilatarbelakangi 

keuntungan finansial dari sudut invcstc~r maupun dari pihak 

pengguna j asa . 

Berdasarkan data lapangan dan hasil uji coba 

pengoperasian, beberapa kriteria investasi diperbandingkan 

di antara berbagai tipe traktor (. jenis traktor tangan dan 

mini impsr dan rakitan dalam negeri). Hasilnya disajikan 

yada Tabel 13. Eerdasarkan biaya pokok pengoperasian untuk 

berbagai jenis pengalahan tanah (intensif dan minimum) serta 

berdasarkan berbagai kriteria investasi yang umum digunakan 

segera bisa dilihat keunggulan finansial penggunaan jenis 

traktor rakitan dalm negeri. F1engoperasian traktor mini 

, jenis impor dengan pengolahan tanah secara intensif bahkan 

tidak layak secara finansial. Traktor tipe I masih layak 

dioperasikan secara finansial dan dari tingkat IHH yang bisa 

dicapai masih jauh lebih rendah dari tipe 111. Traktor tipe 

1x1 ini juga sangat unggul dalam tingkat perolehan Nilai 

Eersih Kini. 

Hal lain yang perlu dilihat dalam kajian finansial ini 

adalah berkaitan dengan jangkauan daya beli petani akan jasa 

traktor. Untuk itu, kajian titik impas ( "  " 1 

dapat dijadikan landasan (Tabel 14). Dalam ha1 ini juga 

terlihat keunggulan tipe traktor rakitan ,dalam negeri. 

Kapasitas kerja sangat ditentukan oleh intensifnya kegiatan 



Table 13- Praspek Finansial Pengoperasian Traktor di 
Daesah Pasang Sumt di Sumatera Selatan, 1991 

Rasio Untung Nilai Bers ih  IRR 
I T i p e  t r a k t o r  dan Biaya K i n i  (Rp100(:~ 

dan s i s t i n r  pads t i n g -  pada t i n g k a t  
psngolahan k a t  d . i ~ -  d i s k c ~ n t c ~  

' t anah  konto ( % )  ( 3, 1 

1. Tipe I :r 
a .  pengolahan in tens i f* ;% 1.37 1.16 6 064 1 077 2 4 . 4  
b. pengolahan minimum 1 .41  1 .20  7 720 2 113 30.3 

2. Tipe  I I  
a. pengolahan i n t e n s i f  1.24 1.05 5 015 -1 769 6.6 
1. pengolahan minimum 1.36 1.15 1 3 2 3 5  3 0 2 3  23.8 

' 3 .  Tipe I I I  
a .  pengolahan intensif**;* 1.92 1.63 15 503 8 089 88.5 

Keterangan: * Tipe I ,  t r a k t o r  tangan import ;  Tipe 11 ,  
t r a k t o r  mini  import ;  Tipe 111, t r a k t o r  
tangan r a k i t a n  dalam n e g e r i .  

X *  i n t e n s i f ,  s a t u  k a l i  bajak dan s a t u  . Z z a l i  
r o t a r i ;  mimimum, dua k a l i  r o t a r i .  

a*;% masing-masing s a t u  k a l i  b a j a k ,  gelebek ?an garu .  
Sumber: d i adops i  d a r i  Komarudin & d. (1991) .  

pengolahan tanah dan karena  i t u ,  untuk pengolahan tanah 

s e c a r a  i n t e n s i f ,  t r a k t o r  t i p e  I dan I1 sanga t  s u l i t  rnencapai 

t i t i k  impas. Hanya dengan pengolahan tanah s e c a r a  minimum 

t r a k t o r  t i p e  I dan I1 b i s a  mencapai t i t i k  impas. 

Walaupun k a j i a n  d i  muka sanga t  sederhana t e t a p i  

t e r n y a t a  dapat  menggambarkan mengapa minat i n v e s t o r  dan 

p e t a n i  rnenyediakan dan menggunakan j a s a  t r a k t o r  semakin 

besa r  . 



T a b e l  14- Titik Impas dan Kapasitas Kerja ( H a )  Pengope- 
rasim Beberapa T i p e  TrdBtor  di Daerah Pasang 
Sum% Sumatera Selirtan, 1991 

Musim H u j  an Mus i m  Kemarau 
Pengolahan tanah  - 

' clan t i p e  t r a k t e r  Rapas i t a s  T i t i k  Kapas i tas  T i t i k  
Kerja  Impas Kerja  Impas 

- 

A .  Pe'r~golsha..n i n t e n s i f  
I .  t i p e  I 1 2  9 10 

- 
38 

2.  t i p e  11 9 13 154 
3- t i p e  I11 28 4 25 4 

B. E'engolahan minimum 
1. t i p e  I 21 9 18 18 ' 
2 .  t i p e  I1 29 26 25 19 

Sumber: Komarudin e$i d. (1991). 

Akhir-akhir  i n i ,  t enaga  t e rnak  t a r i k  t e l a h  menjadi 

cpil ihan l a i n  untuk mengatasi  kendala Bete rba tasan  tenaga  

k e r j a  manusia untuk Begiatan usaha t an i .  Walaupun demikian, 

penggunaannya masih t e r b a t a s  karena keadaan lahan yang 

d i o l a h  masih belum memungkinkan. D i  samping i t u  kepemilikan 

t e r n a k  b e s a r  l e b i h  banyak d i l a t a r b e l a k a n g i  keinginan p e t a n i  

untuk menabung. Nampaknya kebanyakan p e t a n i  t ransmigran  

yang b e r a s a l  d a r i  J a w a  l e b i h  t e r b i a s a  dengan Berbau sehingga 

a p a b i l a  rnenggunakan s a p i  maka s a p i  t e r s e b u t  p e r l u  d i l a t i h  

' d a h u l u .  Ada pendapat bahwa s a p i  kurang s e s u a i  menghadapi 

medan berlumpur dalam dan d i  sana s i n i  t e r d a p a t  lubang 

jebakan dengan tanah yang sanga t  lunak.  Sapi yang t e r j e b a k  

dalam lubang s e p e r t i  i n i  t i d a k  mampu membebaskan d i r i n y a  

t e t a p i  kerbau dapa t .  Te t ap i  ada semacam kebiasaan bahwa 



Berbau h a r u s  dikaridangkan d i  l u a r  yemukiman rnanus i a  dan i n i  

mengandung r is i k o  anc.3.rrL.n binatang buas . J a d i  t e r d a p a t  

be rbaga i  rnasa.lah yarkg pe r lu  diyert irnhangkan dalam p r o s e s  

memil ik i  dua j e n i s  hewan t a r i k  t e r s e b u t  (Tabe l  15)- 

T a b e l  15- Perkembmgsn Tern& di Pe Fman Trmmigrasi 
Pasang S u m t  Karang A tra Selatm 

Terenisk 1988 19B9 1990 1991 Pemi l ik  
(HT) 

Sap i  #-I L- .7 39 109 130 7 2  

Surnber: Badan Li tbang P e ~ t a n i a n ,  Proyek SWAMPS-11, 
Makalah expose Menrnud P e r t a n i a n  d i  Palembang, 
19 Agus tu .~  199 1. 

Walaupun demikian, t e r n a k  jelas memiliki  keunggylan 

karena  dapa t  rnenghemat waktu dan b i aya  (Tabe l  16). 

Keunggulan l a i n  penggunaan t e r n a k ;  dibandingkan dengan 

t r a k t o r  misa lnya ;  y a i t u  kurang rnempunyai dampak n e g a t i f  

t e rhadap  l ingkungan dan b i s a  menghasilkan bahan organii: yang 

s a n g a t  d ibutuhkan bag i  u s a h a t a n i  d i  dae rah  pasang s u r u t .  



T a b e l  16- Perbandingan Kebutuhan 3 m  R e r j a  dm Biaya Peng- 
olahan Tanah A n t a r a  Tenaga M m s i a  dan Ternak  d i  
D a e r a h  Pasang Surut S era Selatan, 1989 

M u s i m  Hu j an  Musim Kemarau 
Smber tenaga kerja 
tlan cara pengolahan Jam,/ Biaya,/Ha Jam,(' Biaya,/Ha 

t anah  H a  (Hp 1000) Ma ( R p  1000 j 

I .  Tenaga k e r j a  manusia 
1. Cangkul I 265 95.00 37 4 132.50 
2. Cangkul I1 dan 

meratakan 201 72.50 261 92.50 
3. T o t a l  466 167.50 635 225.00 

11. Ternak T a r i k  
1. Bajak I 28 28.00 42 42 . (30 
2.  Bajak I1 3 0 30.00 40 40.00 
3. Meratakan 16 16.00 21 21-00 
4. Total 74 74.00 103 103.00 

Sumber: Komarudin d. (1939) 
Keterangan: Upah tenaga  k e r j a  manusia H p .  2500 per 

HOK ( 7  jam,/hari!; s e w a  t e r n a k  H p .  5000 
per WKT ( 5  jam/zthari ) pada s a a t  p e n e l i t i a n  
dan masih b e r l a k u  pada tahun 1991. 

D a t a  pada Tabel 15 dan 16 masih sanga t  t e r b a t a s  

cakupannya un tuk  dapa t  mewakili  keadaan p e r t a n i a n  dan 

penggunaan t enaga  k e r j a  d i  kawasan pasang s u r u t .  T e t a p i  

kecenderungan yang d i s i r a t k a n  cukup b e r a r t i  s ebaga i  masukan 

dalam perencanaan pembangunan secara t e rpadu  d i  kawasan 

tersebut - 



111, PENG GlPN BUDIDAYA 

E'ertanian lahan pasang surut memiliki kekhususan yang 

tidak ditemukan di tanah mineral. Tergantung dari jenis 

tanaman yang diusahakan, sifat-sifat tanah seperti jenis dan 

kedalaman gambut, dan cara drainase termasuk kemungkinan 

luapan sungai, dapat menjadi kendala atau faktor yang 

bermanfaat. Bab ini akan meninjau berbagai kemungkinan yang 

ada di 'lahan bekas rawa pasang surut. Oleh karena keadaan 

lingkungan merupakan faktor penentu utama dalam setiap usaha 

,pengelolaan sumberdaya lahan, maka lingkungan rawa pasang 

surut secara singkat perlu dibahas, 

Daerah pasang surut Sumatera dan Ralimantan beriklim 

tropika basah (A£ ,  Koppenj dengan ciri suhu, kelembaban 

udara dan curah hujan tahunan yang tinggi. Suhu rata-rata 

harian dan kelernbaban nisbi udara hampir t idak berf luktuasi 

sepanjang tahun. Curah hujan, yang biasanya berada antara 

2000 dan 2500 mm,/tahun, berfluktuasi antara musim hujan dan 

musin kemarau, tetapi juga antara tahun-tahun basah dan 

tahun-tahun kering. Berdasarkan data iklim yang ada, bulan- 

bulan kering adalah Juni sampai September, sedangkan hujan 

biasanya turun bulan Ohtuber sampai April atau Mei. 

Penyimpangan curah hujan dari tahun ke tahun cukup besar, 

clan menambah resiko ketidakpastian pertanian. 



D a r i  Eab I1 sudah j e l a s  t e r l i h a t  bahwa j e n i s - j e n i s  

t anah  yang ditemukan di lahan pasang surut sanga t  beragam. 

Bagian t e r b e s a r  t e r t u t u p  o l e h  bahan organik dengan 

kemadangan, ke t eba l an  dan kadar  minera l  yang berbeda-beda. 

Terdapatnya gambut di daerah t r o p i k  s a j a  sudah merupakan 

anomali bagi pakar  yang b e r a s a l  d a r i  daerah be r ik l im  sedang. 

D i  daerah Lropika gambut t e rben tuk  o l e h  karena dihambatnya 

pelapukan bahan organik  dalam keadaan anaerob yang 
3 

dieebabkan suasana jenuh a i r .  

SelanJutnya d i u r a i k a n  sua tu  perkernbangan konsep 

sebaga i  con toh ,  bahwa d iper lukan  waktu untuk s u a t u  

pemikiran dapat di te r i rna .  Meskipun t e l a h  memahami adanya 

perbedaan k o n s e n t r a s i  p i r i t  yang beragam dan perbedaan der i -  

jat  p i r i t i s a s i  tanah-tanah yang t e rben tuk  dalam k e a d s s n  ysng 

beragarn, Diemont dan Van Wijngaarden (197-1; mcnyimpuikan. 

- 
bahwa pembukaan r a w a  pasang surut tidak ckonorn;r. r sc- 

- 
* puluh tahun kentudian s e u a a i  kunjungan :.;e r.i%r..na'k (Janbi , . 

Diemont darl Van Heti l e r  ! 153-1 , menyatal.:an bar.s;a ;8rot5ukc: - *. =-.- - - 
t a n i a n ,  t a ru t sna  produksi  g a d i ,  ciapat i-c,  . =..=-, : d i  daerah 

"? berkandungan p l r i t  rendil l .  i m a h - t a n a h  berkandungan p i r i t  

rendah yang ~ : i ~ t e i ; r u k ~ n  dekat  pan ta i  diduga disebabkan o l e h  

~:!er.u.,iat, s e c l i m a ~ t a s i  yang t i r lgg i  (Diemont dan Van Wijngaarden 

I 19'74). Llengan membandingkan petts-peta lama p a n t a i  t irnur 

Sumatera, ( 0 b e d i j n , l 9 4 1 )  dapa t  merngerlihs%khn bahw;j garis 

p a n t a i ' d e l t a t  Ba tang f~a r i  dan Musi berubah Eangat c e p a t .  



daerah i n i l a h  yarig dibiuni genduduk setempat dan transmigran 

spontan.  Menjauhi g a r i s  y a n t a i  a t au  t e p i a n  sungai ditemukan 

gambut yang rnakin t e b a l  dan d i  berbagai tempat kubah-kubah 
I 

gambut. Kebanyakan garnbut t e b a l  adalah ombrogen. Uriessen 

dan Sudjadi (1984) niembandingkan dua gambut dalam dan 

menemukan? bahwa kadar abunya sangat  rendah dan 

t e r k o n s e n t r a s i  dalarn l ay i san  (1 - 10 crn t e r a t a s  dimana. juga 

ditemukan perakaran tanarfian ya.ng pa l ing  banyak. Akar-akar 

hiduy t i d a k  ditemukan pada kedalarnan l e b i h  d a r i  75 crn d a r i  

permukaan tanah.  Pu.tu.snya. hubunga~! perakaran d.engan l ay  i s a n  

mineral ,  o leh  karena pertarnbahan bahan organik rnengnkibatkan 

berkurangnya hara secara. progres i f  d a r i  l ap i san  gambut t e b a l  

terutama o leh  karena yencucian. Terkonsentrasinya hara d i  

l ap i san  a t a s  adalah petunjuk cspatnya daur mineral  a n t a r a  

tanah dan vege tas i  a s l i n y a .  Kernasaman gambut t e b a l  terutama 

' disebabkan h a s i l  kegiatan rnikrobial. 

Segera s e t e l a h  pembuatan sa luran  t e r j a d i  perubahan 

perubahan f i s i k ,  kimia dan biologik ceyat  yang d ikenal  

sebagai  pematangan gambut. Daerah yang s e s u a i  untuk 

pengembangan ye r t an ian  d i p i l i h  berdasarkan h a s i l  survey 

tanah.  K r i t s r i a  s e l e k s i  mel iput i  kadar dan kedalaman 

l a p i s a n  p i r i t ,  j e n i s  dan ketebalan l ap i san  gambut, daya 

han ta r  l i s t r i k ,  natriurri dapat diyer tukarkan,  kematangan 

f i s i k  tanah,  kesuburan kirnia tanah dan regim a i r .  Matondang 



(1979) t e l a h  menguraikan u n i t  k l a s i f i k a s i  tanah s e c a r a  

r i n c i .  

Survey tanah yang ba ik  merupakan k e g i a t a n  yang mahal 

dan memakan waktu, dan kemungkinan te rdapa tnya  bagian-bagian 

lahan yang t i d a k  s e s u a i  d i  dalam hamparan yanga dapa t  

diusahakan s e l a l u  ada.  Cara-cara yang l e b i h  ba ik  masih 

mungkin dikernbangkan. 

A i r  merupakan f a k t o r  penentu utama dan memberi s i f a t  

khas rawa pasang s u r u t .  Curah hu jan  Fang be r l eb ihan  dalam 

musim hujan  dan d r a i n a s a  yang burul; rnenciptakan suasana yang 

mengakibatkan pembentukan gambut. Fernbentukan p i r i t  dalam 

tanah  dan sedimen juga t e r j a d i  dalam keadaan t e r e d u k s i .  

Oengan mernpertimbangkan gerakan pasang s u r u t ,  curah  hu jan ,  

t o p o g r a f i  dan penghambatan a l i r a n  a i r  o l e h  v e g e t a s i ,  

Brinkman (1984) rnembuat model yang disederhanakan d a r i  

keadaan t a t a  a i r  yang rumi t  rawa pasang s u r u t .  Manya daerah 

yang t e r l e t a k  t s p a t  d i  belakang g a r i s  p a n t a i  d ipengaruhi  

o l e h  a i r  l a u t  pada saat pasang selama setahun penuh, d i i k u t i  

zone p e r a l i h a n  dimana a i r  l a u t  dapa t  rneluap d i  rnusim kemarau 

darl a i r  sungar (t;awar) d i  musim hujan .  D i  t e y i - t e p i  sunga i  

ditemukan tanggul  sunga i ,  yang b iasanya  hanya digenangl  d i  

musim hujan dan k e r i n g  d i  musirn kemarau. Di belakang 

tanggul  t e r d a p a t  r a w a  ( ) yang s e l a l u  tergenang.  

Lebih ke  dalam t e r d a p a t  kubah-kubah gambut t e b a l  yang 

biasanya menjadi lahan k e r i n g  b i l a  d i g a l i  j a r ingan  s a l u r a n .  



Usaha yertanian tradisional berlangsung di daerah 

sempit di seyanjang sungai dan tidak mengganggu tata air 

alamiah daerah pasang surut. Pendatang-pendatang Bugis 

biasanya mengusahakan daerah yang lebih menjauhi teyian 

sungai , biasanya samyai batas rawa. Saluran-saluran ( yirit ) 

dangkal yang digali biasanya tidak banyak rnengganggu tata 

air. Sebaliknya yernbukaan lahan besar-besaran secara 

mekanis, rnenyebabkan perubahan perubahan yang drastis dalam 

waktu relatif singkat. Hal ini telah menimbulkan kerisanan 

pakar-pakar biologi, lingkungan dan iklim. 

Daerah bukaan baru biasanya menjadi lebih kering 

setelah jaringan saluran selesai digali. Pengaruh yasang 

surut termasuk intrusi air laut menjangkau . le'oih ke 

pedalaman selain daerah tepi sungai yang sernpit. 

Berdasarkan keadaan hidrologi, lahan pertanian yang baru 

dibuka dayat dibagi dalarn empat kategori yaitu elahan yang 

selalu digenangi pada waktu pasang f Tipe A), lahan yang 

kadang-kadang terendam air pasang (Tipe B ) ,  lahan kering 

dengan muka air tanah kurang dari 50 crn (Tips C )  dan lahan 

kering dengan muka air tanah lebih dalarn dari 50 crn (Tipe 

Dl. Keadaan inilah yang mebungkinkan produksi berbagai 

j enis tanaman dalam bola tanm yang bermacaui-maearl. 

Pembukaan lahan pasang surut yang dilaksanakan hingga 

saat ini hanya mengandalkan pasang surut permukaan air laut 

untuk drainase serta psngairan lahan. Pengan derrkkian 

pengendalian air di saluran-saluran besar boleh dikatakan 

tidak ada. 



Penggenangan berkala  juga merupakan sumber utama hara  

tanaman, dimana t i d a k  dipergunakan pupuk. Obedeijn (1941) 

rnenunjukkan bahwa jumlah padatan yang diangkut o leh  a i r  

b a n j i r  memang besar .  D j w a d i  (1986) mendapatkan perubahan- 

'perbahan besar  dalam l a p i s a n  o lah  tanah da ta ran  Limou 

(Sulawesi Se la tan )  s e t e l a h  b a n j i r ,  perubahan-perubahan i n i  

mel iput i  kenaikan p H ,  KTK, dan ke tersediaan  h a r a  tanaman (N, 

P ,  K ,  Ca dan Mg). 

Daerah p a n t a i  d ikuasa i  a s o s i a s i  A v i c e m i a  rhyzophra 

dengan spp. d i  muara sungai .  Zona i n i  d i s u s u l  

o leh  spp. yang beradaptas i  terhadap s a l i n i t a s  y m g  

l e b i h  rendah, dan d i susu l  l a g i  oleh 

di daerah yang l e b i h  t i n g g i .  

spp menguasai pinggiran hutan r a w a .  

rnenandai daerah dimana a i r  a s i n  bertemu dengan a i r  tawar. 

Diemont dan V a n  Wijngaarden (1974) memperlihatkan, bahwa 

a s o s i a s i  Avicennia-Brugiera dan Khyzophora-Nipa dengan kadar 
I 

p i r i t  t i n g g i .  Nutan bdtrau menempati lahan berkadar p i r i t  

rendah berfungsi  sebagai s t a b i l i s a t o r  g a r i s  p a n t a i  dan 

merupakan tempat be rp i j ah  banyak binatang l a u t  dan r a w a .  

Kesuburan tanah menentukan j e n i s  hutan rawa. Pada 

garnbut t i p i s  a t a u  tanah bergambut ditemukan hutan campuran 

Yang diduminasi oleh pohon-pohon t i n g g i .  Dengan 

bertambahnya ketebalan l ap i san  garnbut, pohon-pohon. semakin 

pendek dan akhirnya b e r a l i h  menjadi hutan yang r a p a t  dan 



terdiri dari yohon-pohon kerdil- Pada puneak kubxh gambut 

dapat diternv.kan yohon-yohon kerdil yang bercampur dengan 

berbagai jenis rumput dan paku-pakuan yang m a w  hiclup dalam 

keadaan hara tansman yang sangat rendah. ltulah sebabnya 

Driessen dan Szzdjadi (1984) menamakan bagian kubah ini 

gambut yadang. 

Hutan rawa campuran terdiri dari spesies pohon yang 

telah beradaptasi terhadap keadaan basah. Beberapa anggota 

Dipterocarpaeeae seperti Neranti ( sgp) merighasilkan 

kayu yang berharga- 

Daerah bekas tebangan dan kebun-kebun yang telah 

diberakan ditumbuhi jenis-jenis tanaman tanah masarn seperti 

sp dan sp., sedangkan teki dan rmput 

tinggi biasanya ditemukan di lahan persawahan sebelum 

pengolahan tanah. Silvius & d. (1984) menemkan cernara 

laut ( sp) di pantai purba di daerah Berbak 

(Jambi), yang cukup menarik karena tanahnya berpasir dan 

sangat miskin hara. Berdasarkan koleksi serbuk sari yang 

dikumpulkan dari daerah yang sama Sabiham (1985) menduga 

bahwa umur gambut yang ada belum terlalu tua dan genera 

tanaman yang pernah hidup di tempat ini sama dengan yang 

ditemukan hidup dewasa ini. 

Eiologi tanah rawa gambut belum banyak ditelaah, 

kecuali yang berhubungan dengan pembentukan pirit dan tanah 

berpotensi sulfat masarn. Hasil yang sangat menarik baru- 

baru ini diperoleh oleh Vangnai dan Chantadisai (19841, yang 

rnemperlihatkan bahwa melarutkan 



f o s f a t  a l a m .  Mereka juga rnernperlihatkan bahwa popu las i  

sp meningkat s e t e l a h  lahan dibuka dan bahwa 

sg berkembang dalam keadaan jenuh a i r .  Jasad-jasad 

r en ik  i n i  a t a u  yang serupa mungkin a e k a l i  beryengarlnh dalarn 

meneiytakan v e g e t a s i  a t a u  pertanaman yang k e l i h a t a n  tumbuh 

subur,  o leh  karena ketahanan te rhadap  keasaman t anah ,  a i r  

l a u t  s e r t a  konsen t ra s i  A l  dan Fe t i n g g i  s a j a  t i d a k  dapa t  

menerangkan g e j a l a  i n i -  

D i  Telang dan A i r  Sugihan (Sumatera S e l a t a n )  ditemukan 

banyak cac ing  tanah dalam gambut t e b a l  dimana ke lapa ,  pohon 

buah-buahan dan jagung tumbuh subur .  Sebelum pembukaan lahan 

cacing tanah t i d a k  ditemukan d i  tsmpat-tempat t e r s e b u t -  

Hewan yang pa l ing  pent ing  yang hidup d i  deka t  bukaan 

dan t e p i a n  sungai  adalah babi  hutan dan t i k u s .  Adanya 

berbagai b ina tang  l a i n  s e p e r t i  beruang, u l a r ,  burung-burung 

dan kera  pernah di laporkan.  D i  A i r  Sugihan sekelompok ga jah  

belum b e r h a s i l  d i r e l o k a s i -  

\ 

Rawa pasang s u r u t  pada mulanya direncanakan untuk 

persawahan. Dengan adanya berbagai  regim a i r ,  termasuk 

wilayah yang menjadi lahan ke r ing  (Tipe C dan D) p i l i h a n  

j e n i s  tanaman yang dapat  diusahakan menjadi l e b i h  l u a s .  

Kendala l a i n  s e p e r t i  kesuburan dan kemasaman tanah serGa 

s t a t u s  gambut menentukan pola  pengelolaan.  



Varietas-varietas padi tinggi dan besumur dalam 

diusahakan secara tradisianal. Padi makin berumur dalam 

oleh karena kebiasaan petani melakukan pesemaian ganda- 

Bibit padi dipindah-pindahkan beberapa kali tergantung 

keadaan air dan Besiapan fahan, dan oleh karena itu 

menghasilkan bibit tua dan tinggi. Bibit ini lebih mampu 

bersaing dengan gulma, tahan arus air deras, fluktuasi 

permukaan air, lurnpur dalm dan keadaan sulfat masam bila 

dibandingkan dengan sernaian (kecil) biasa. Bibit tua harus 

ditanam lebih rapat oleh karena anakannya kurang. 

E'engolahan tanah sangat minimal dan terdiri hanya dari 

penebasan semak belukar dan reneah. Kadang-kadang dipakai 

herbisida atau semak dibakar. Penyiangan hampir tidak 

dilakukan. Budidaya padi yang menggunakan masukan rendah 

ini dikembangkan untuk mengurangi resiko kegagalan dan dapat 

menghasilkan 1-3 ton gabah kering/ha (Koswara dan Rumawas, 

1984). 

Pada waktu tiba di lokasi, transmigran pada tunumya 

menanam padi varietas unggul nasional yang bermur pendek- 

Pada tanah-tanah subur produksi gabah relatif tinggi 

meneapai hingga 4-5 ton/ha dalam tahun kedua atau ketiga, 

sebelum turun lagi .ke tingkat produksi lebih rendah, 

populasi gulmapun telah mencapai tingkat yang sukar untuk 

dikendalikah. Pada saat ini pula, pemupukan menjadi efektif 

(IPB, 1985). E'adi tidak tumbuh baik pada gambut dalanz, . 



t e t a y i  ye tan i  mendagatkan bahwa bahan mineral  h a a i l  g a l i a n  

sa lu ran  dicamgur clengan gambut mentah meningkatkan produksi 

padi  . Mereka juga sadar  bahwa h a n j i r  pe r iod ik  

menguntungkan. Tanpa pemupukan dan cara-cara Lain untuk 

mempertahankan kesuburan tanah, pa ra  transmigran Lambat laun 

menanam padi-padi loka l  yang nyata  t e r l i h a t  d a l m  pemkirnan- 

pemukiman lainnya.  

Percobaan v a r i e t a s  jangka panjang memperlihatkan bahwa 

IK-32 memberi h a s i l  yang pa l ing  s t a b i l  d i  Del ta  Upang ( 3 , 3  - 

4,8 ton,/ha) (Koswara dan Kurnawas, 19841- Warahap & nl., 

1984 mernperoleh h a s i l  serupa di l o k a s i  l a i n  dan menambahkan 

bahwa I K - 3 6 ,  IR-42, dan I K - 5 2  tahan a s a m .  D a l m  percobaan 

v a r i e t a s  yang dilakukan Euroconsult dalam tahun 1984 d i  Rawa 

Seragi  ( tanah  bergambut), Bar i to  dan Mahakam, menghasilkan 

l e b i h  d a r i  6 tonJha- Angka-angka i n i  memperlihatkan bahwa 

daerah gambut mampu menghasilkan produksi padi  t i n g g i ,  

Para transmigran berusaha mengendalikan a i r  dengan 

membuat galengan dan pintu-pintu a i r  dalam selokan-selokan. 

D i  daerah dimana luapan a i r  t i d a k  menentu (Tipe B ) ,  d ipaka i  

s i s tem Surjan.  Dalam kedua s i s t e m  pengendalian a i r  i n i  

pengurasan a i r  tergenang waktu hujan l e b a t  a t a u  pasang 

t i n g g i  sangat  menentukan. 

Berbagai j e n i s  palawija  s e p e r t i  ub i  kayu, jagung, 

kede la i ,  kacang tanah, kaeang h i j a u  dan ubi Jalar d i t a n m  d i  

daerah ker ing  (Kategori  C dan D ) ,  d i  t e p i  aa luran  a t a u  d i  



musim kernarau ~ e t e l a h  pad i -  Ubi kayu rnerupakan tanaman yang 

biacanya d i t a n m  transmigran se t ibanya  mereka, oleh karena 

tanaman i n i  dapat  menghasilkan 5-10 t o n  umbi/'ha tanpa 

peme 1 iharaan khusus - 

Jagung dapat  berproduksi pada tanah gambut, bergambut 

a t a u  mineral .  D i  Kuala Cinaku (Riau)  pada "regim a i r  

Kategori D, jagung menghasilkan 2 , 5  - 3,5 ton p i p i l a n  

k e r i n g h a  hanya dengan pemrrpukan urea  dalain jumlah r e l a t i f  

k e c i l .  Kebanyakan peGani menanam jagung d i  pekarangan untuk 

konsumsi keluarga.  Pe tan i  d i b e r i  kapur g i l i n g ,  pupuk, 

p e s t i s i d a ,  benih dan kadang-kadang inokulan Rktizobim d i  

daerah-daerah dimana kede la i  digalakkan. B i l a  keadaan a i r  

dan Lanah yang s e s u a i ,  kede la i  tumbuh ba ik .  

Tanman h o r t i k u l t u r a  tahan as= s e p e r t i  pisang,  nangka, 

je ruk ,  rambutan, jambu dan nenas ditanam dan d i j u a l  d i  

pasar-pasar setempat a t a u  dimakan s e n d i r i .  Jeruk,  pisang 

dan nangka diusahakan terutama untuk dipasarkan,  t e t a p i  

harga ' jualnya belum mernadai. Nenas dan pisang dapat tumbuh 

pada berbagai j e n i s  tanah. Jeruk tumbuh p a l i n g  baik d i  

tanah mineral  yang dinaikkan dan menuntut perneliharaan yang 

l e b i h  i n t e n s i f -  Rambutan diusahakan pada gambut dalam d i  

Rasau Jaya dan Pinang Luar dan dipasarkan sampai Pontianak. 

Rebanyakan transmigran menanam s a y l r  mayrzr di 

pekarangan. D i  Sungai Selamat ada pe tan i  yang mengusahakan 

sayuran pada g m b t  dalam dengan masukan t i n g g i  termasuk 



bahan organik dan abu. Prorluksinya d i j u a l  ke Pont ianak,  dan 

agroekosistemnya tampaknya " " s e r t a  sangat  

menguntungkan. 

Kelapa tumbuh ba ik  s e k a l i  d i  t e p i  sunga i  dan dapat  

tumbuh pada gambut dafam, t a p i  hanya menghasilkan s e d i k i t  

buah. Pohon kelapg memerlukan d ra inase  b a i k .  ' D i  daerah 

Banyuasin, Sumatera Se la t an  pe tan i  Bugis menanam ke lapa  pada 

tanah bergambut dengan s i s t e m  d ra inase  yang sanga t  i n t e n s i f -  

B i b i t  kelapa yang d i t a n m  berumur 2-3 tahun dan d i l e t akkan  . 

miring waktu dipindah ke fapangan. Fenggunaan b i b i t  ke lapa  

t u a  mengurangi kerusakan o leh  babi  hutan,  sedangkan menurut 

keterangan para  pe tan i  penanaman mir ing mengatasi  kerebahan 

yang lazim di tanah-tanah berkadar organik t i n g g i .  Cara-eara 

i n i  tampaknya mungkin d i te rapkan  s e c a r a  kornersial ,  

Kopi biasanya diusahakan pada gambut dalam dan 

menghasifkan 300-350 kg kopi ker ing/ha/ lahun.  TingBat 

produksi i n i  dapat  dinaikkan sekurang-kurangnya dua k a l i  

l i p a t  dengan penggunaan pupuk. D i  tanah-tanah yang sudah 

d i h r a s  kesuburannya, kopi hanya dapat  d i t anm d F  bawah 

naungan . 

Team UGM mencoba menanam kelapa s a w i t  pada gambut dalarn 

d i  Hasa,u Jaya dengan hanya s e k a l i  pemupukan pada s a a t  tanam. 

Empat tahun kemudian pohon-pohon ke lapa  s a w i t  t e r s e b u t  

nampak s e h a t  dan t e l a h  menghasilkan tandan-tandan berukuran 

sedang. Masi l -hasi l  i n i l a h  merupakan d a s a r  pengembangan 



perkebunan kelaya & w i t  komersial d i  Riau, Sebenarnya 

negara te tangga k i t a  Malaysia t e l a h  memyunyai yengalaman 

penanaman kelaya s a w i t  d i  gamtut dalam. 

Komoditi l a i n  yang mzungkin diuuahakan d i  lahan pasang 

s u r u t  adalah aagu- Menurut pengalman d i  Malaysia (Batu 

Pahat )  produksi y a t i  t e r t i n g g i  d icayai  pada tanah bergsmbut. 

Gambut t e b a l  dan lahan yang s e l a l u  tergsnang (Tipe A )  akan 

memberikan tegakan-tegakan sagu berproduksi rendah. 

Diperkirakan produksi 10 t o n  yati /ha/tahun dapat  d icapa i  

seca ra  kornersial (F lach  dan Schnil ing,  1986)- 

Mama dan yenyakit  tanaman kerapkal i  merupakan kendala 

dalam mempertahankan yo tens i  produksi t anman .  Oleh karena 

i t u  organisme pengganggu tanaman (OPT) i tu y e r l u  d ikendal i -  

kan sebaik  mungkin, tanpa pengaruh-pengarexh samping yang 

menyebabkan menjadi l e b i h  kompleksnya masalah OPT 

( r e s i s t e n s i  terhadap y e s t i s i d a ,  r i s e r j e n s i  OPT sasa ran ,  

dan timbulnya OPT sekunder) dan pencemaran lingkungan yang 

menyebabkan kematian organisme bukan sasa ran ,  yang n e t r a l  

rnaupun yang menguntungkan. 

Konsepsi pengendalian hama terpadu (PHT) memberikan 

dasar  kebijakan pengendalian OPT yang aman. Khususnya 

daerah pasang s u r u t  yang kaya akan f l o r a  dan fauna dengan 

keadaan a i r  perrnukaan yang cukup melimpah, pengendalian 

kimiawi yang sernbarangan dapat  menyebabkan pengaruh yang 

f a t a l  bagi  banyak organisme penghuni h a b i t a t  t e r s e b u t .  



Konseysi PHT rnemberikan rambu-rarribu untuk menghindari a t a u  

set idaknya sangat rnengurangi yengaruh samping i t u -  

Penga lhan  menunjukkan bahwa j e n i s - j e n i s  OPT pada 

tanaman t r a d i s i o n a l  s e y e r t i  padi ,  jagung, dan la innya  d i  

daerah pasang s u r u t  t i d a k  berbeda dengan j e n i s - j e n i s  yang 

d i  jumpai pada t a n  yang s a m a  d i  daerah bukan yasang 

s u r u t .  Dengan dernikian t a k t i k  yengendalian yang sudah 

d ike tahui  d i  daerah l a i n  dapat digunakan d i  daerah yasang 

s u r u t ,  mungkin dengan modif ikasi  seyerlunya sehubungan 

dengan h a b i t a t  yang berbeda- Memang mungkin s a j a  ada 

beberapa OPT yang s p e s i f i k  untuk daerah pasang s u r u t ,  

misalnya an j ing  tanah (orang-orong) yang menjadi hama padi  

d i  daerah bergarnbut- Nmun yengendalian hama semacarn i t u  

yang hidup d i  lawah pernrukaan tanah,  pr ins iy-pr ins ipnya  

sudah d ike tahui .  

Dalam mengusahakan sua tu  pertanaman gangguan d a r i  OPT 

harus d i a n t i s i p a s i ,  d a r i  s e j a k  awal. S t r a t e g i  dan t a k t i k  

pengendalian sudah per lu  diraneang sehingga OPT dapat 

d i tekan  semaksimal mungkin. D i  daerah yang baru dibuka 

pe r lu  dilakukan su rve i  OPT dan fak to r - fak to r  yang ada 

kaitannya dengan perkembangan populasi  OPT. D a r i  h a s i l  

su rve i  akan dapat diperkirakan seca ra  eukup mantap j en i s -  

j e n i s  OPT yang akan muncul j i k a  pertanaman sudah ada,  dan 

organisme-organisme l ,a in yang berpotens i  OPT yang pe r lu  

diwaspadai. J i k a  ada t a k t i k  pengendalian yang pe r lu  d i u j i  

coba untuk menanggulangi OPT t e r s e b u t ,  maka dengan segera  

dapat pula  dilakukan seeara  t e r a r a h .  



Sudah d i sebu t  d i  depan bahwa konaepsi PHT p e r l u  

digunakan sebagai  daaar yengerabangan s i s tem yengendalian. 

Menurut Watson & d. (1972) dalam PHT ada empat komponen 

dasar  yang p e r l u  d ike tahu i ,  y a i t u  (1) b io log i  dan eko log i ,  

( 2 )  pengendalian alaraiah, ( 3 )  amlang ekunomi, dan ( 4 )  pe- 

narikan eontoh. Korr~yonen pertama mengisyaratkan perlunya 

d ike tahui  b i o l o g i  dan ekologi  OPT, musuh alami, tanaman dan 

komponen b i o t i k  l a i n  d i  ekosistem yang re levan dengan 

pengendalian- Dengan ka ta  l a i n  ekosistem per tanian  yang 

dihadayi p e r l u  d ike tahui  dan d-ifahami- Pengert ian ekosistem 

per tanian  d i  s i n i  bukanlah t e r b a t a s  pada lahan yang 

ditanami,  t e t a p i  juga daerah sek i t a rnya  ysng masih ada 

hubungan ekologi  dengan pertanaman, Daerah d i  s e k i t a r  

pertanaman \ i t u  mungkin menjadi ternyat hertahan hidup OPT 

j i k a  tanaman t i d a k  ada, a t a u  juga j u s t r u  menjadi ternpat . 

bertahan hiduy musuh-musuh a lmi .OPT yang diperlukan dalam 

pengelulaan OPT t e r s e b u t -  Oleh karena i t u  daerah s e k i t a r  

i t u  p e r l u  dikelola .  juga untuk yengendalian OPT. 

Komponen kedua menekankan yenggunaan fak to r - fak to r  

alamiah khususnya musuh a l a m i .  D a l a m  s i s tem PKT musuh alami 

d i j aga  ke les tar iannya  dan sedapat  mungkin dikenibangkan 

sehingga dapat  dimanfaatkan semaksimal mngkin ,  Pengetahuan 

ekologi musuh a l a m i  merupakan daaar  bagi upaya t e r s e b u t .  

Komponen k e t i g a  dan keemyat sebsnarnya herkai tan .  &bang 

ekonomi a t a u  ambang yengendalian p e r l u  d i te tapkan aebagai 

petunjuk kayan y e r l u  dilakukan pengendalian khuaus, aupaya 

populasi  OPT turun  kernbali d i  bawah ambang ekonomi. 



Penarikan contoh diperlukan untuk pemantauan OPT dan 

juga musuh alminya untuk mengetahui apakah yopulasi OPT 

yang sudah mencapai arr~bang ekonomi dan yerlu dikendalikan 

atau tidak. Meskipun OPT sudah mencapai ambang ekonomi, 

nmun jika populasi mu=h almi cukup mngkin tidak yerlu 

dilakukan pengendalian khusus. 

Sistem PKT rnernadukan berbagai taktik pengenalian yang 

kompat ibe l dalam upaya mengendal ikan OPT. Takt ik 

pengendalian yang ada kaitannya dengan sifat intrinsik 

tanman, yaitu penggunaan kultivar resisten terhadap OPT, 

dan taktik pengendalian yang dasar kerjanya ekologis seperti 

cara bereocok tanam dan pengendalian hayati (terrnasuk 

pengendalian hayati alamiah) diutamakan- Taktik-taktik itu 

sudah diupayakan sejak awal pertanman- Jika upaya itu 

karena suatu sebab tidak dapat menekan perkernbangan populasi 

OPT, maka jika puyulasi tersebut mencapai ambang ekonomi, 

terpaksa dilakukan pengendalian khusus- Pengendalian itu 

dapat berupa pengendalian fisik dan mekanik atau cara 

kimiawi dengan yestisida. Cara kedua itu lebih mudah dan 

lebih cep'at terlihat hasilnya nmun mengandung bahaya 

pengaruh smping - Oleh karena itu pest isida yang digunakan 

harus spesifik (syektrwn semg~it) dan wrsistensinya rendah. 

Per lu diperhat ikan bahwa untuk daerah pasang surut pest isida 

itu harus tidak/kurang beracun terhadap kehidupan akuatik. 

PHT adalah khas-setempat ( ) , berbeda dari 

satu tempat ke tempat lain, karena kondisi habitat yang 

berbeda, sistern budidaya yang lain, d2n kondisi sosial 



ekonomi yang berbeda. Mengenai ha1 yang d i sebu t  belakangan 

i t u  Geier [ Luckrnann dan Metcalf ,  1975) menyatakan 

bahwa PHT harus kompatibel dengan aspek ekonorni dan k u a l i t a s  

lingkungan hidup, yang i a  uebut aebagai 

- Dengan dernikian PHT i t u  d a l m  prakteknya adalah 

sua tu  ekologi  te rayan dengan pendekatan h o l i s t i k  dan rnengacu 

pada ekonomi dan kondis i  s o s i a l -  D a r i  a eg i  produksi 

tujuannya adalah mendayatkan produksi yang t i n g g i  seca ra  

ekonomi yang berkelanju tan-  

Keberadaan lembaga pendukung, a t a u  aecara  m u m  d ikena l  

, merupakan sya ra t  kecukupan ( 

) untuk mengakselerasikan keg ia tan  pembangunan d i  

berbagai bidang. 

E'entingnya lembaga pendukung dapat  d i l i h a t  dalam dua 

dimensi y a i t u  dimensi perangkat kerasnya (wrrjud formal dan 

s t r u k t u r  organisas inya)  dan, dimensi perangkat lunak berupa 

"aturan main" (dalam d e f i n i s i  Sehmid, 1972). Dimensi kedua 

i n i  juga akan mewarnai m j u d  i n t e r a k s i  a n t a r  lembaga yang 

ada dan p a r t i s i p a s i  anggota dalam kegia tan  pen;ibangunan yang 

d i l andas i  o leh  pola  p i k i r  yang r a s i o n a l .  Ardinya, t i n g k a t  

p a r t i s i p a s i  anggota akan s e l a l u  didasarkan pada keseimbangan 

manfaat (kepuasan) dan beban (ketidakpuasan) yang d i p i k u l  

j i k a  seseurang masuk ke dalam suatu s i s t i m  a tu ran  main yang 

berlaku dalam sua tu  "lembaga". Seseorang akan memasuki 



suatu  s i s t i m  dengan t i n g k a t  p a r t i s i y a s i  yang opt imal  apab i l a  

manfaat yang d i t e r ima  d a r i  s i s t i m  t e r s e h u t  eet idaknya sama 

dengan beban yang harus  d i p i k u l -  Dengan demikian, asas 

kesukarelaan s e r i n g k a l i  t i d a k  b i s a  mencayai sasa ran  apab i l a  

asas perimbkngan manfaat dan beban t e r s e b u t  di lupakan-  Tentu 

s a j a ,  dengan mentpengaruhi seseorang agar  l e b i h  l u a s  . 

wawasannya akan memasukkan unsur baru dalam yerimbangan 

manfaat dan beban t e r s e b u t -  I n i l a h  s a l a h  s a t u  fungs i  

e s e n s i a l  d a r i  yenyediaan lembaga pendukung dalam upaya 

mengakselerasikan kegia tan  pernbangunan. 

Pengembangan kelembagaan pendukung b i s a  dikelompokkan 

dalarn dua t ingkatan  y a i t u  pada t i n g k a t  nas iona l  dan berbagai 

j a j a r a n  d i  daerah s e r t a  yada t ingka t  p e t a n i  dan masyarakat * 

( - D a l a m  kenyataannya, kedua t ingka tan  i n i  akan 

bsrsarnbut dan merupakan kekuatan menarik dan rnendorong untuk 

a k s e l e r a s i  pembangunan- 

Selama i n i ,  yandangm k i t a  tenGang yengenibangan kawasan 

rawa pasang s u r u t  t i d a k  dayat lepas  d a r i  berbagai  program 

t ransmigras i  dan berbagai kegiatan Lain yang t e r k a i t  s eca ra  

koord ina t i f .  D i t in jau  d a r i  i n t e n s i t a s  k e t e r l i b a t a n ,  pihak 

utama yang yang berperan adalah Departemen Transmigrasi ,  

Departemen Peker j aan Umum, Departernen Per t an ian  dan 

Pemerintah Daerah. P a r t i s i p a s i  a t a u  k e t e r l i b a t a n  lembaga 

l a i n  s e p e r t i  Perguruan Tinggi umumnya b e r s i f a t  sporadis  

sesua i  dengan kebutuhan. 



Berbagai kelemahan dan keterlambatan dalam proses 

pengembangan kawasan rawa pasang surut  , aepanj ang yang 

t e r k a i t  dengan ketransmigrasian, t e l a h  d i sada r i  oleh 

berbagai pihak yang t e r l i b a t .  Salah sa tu  kendala utama 
Z 

yang dirasakan adalah terbatasnya anggaran pembangunan 

untuk meningkatkan jurnlah dan kua l i t as  pelayanan yernbangunan 

d i  kawasan te r sebut -  Adanya kendala tersebut  menyebabkan 

p a r t i s i y a s i  m a s t s  sebagai yernilik modal menjadi yenting. 

Salah s a t u  bentuk program transmigrasi yang dewasa i n i  

sedang g i a t  dikembangkan dan p a r t i s i p a s i  m a s t a  diharapkan 

adalah PIRTRANS- Tetapi PIRTRANS yada umwnya leb ih  banyak 

dikembangkan d i  lahan kering; dan d a l m  i n t e n a i t a s  l eb ih  

kee i l  te rdayat  d i  daerah rawa yasang surut .  

Pembangunan kawasan rawa pasang suru t ,  pads 

masih mengandalkan pertanian tanaman pangan, Berbagai 

fak tor  t e l a h  menyehabkan perkembangan sistirn usahatani  di 

wilayah tersebut  l eb ih  mengandalkan padi- Dalarn lingkup 

Departemen Pertanian sebagai sa lah  s a t u  yenggerak 

pembangunan d i  kawaaan rawa pasang suru t ,  warisan Bimas padi 

sawah rnasih mendominasi " " d a r i  para b i rokra t  dan 

p e n e l i t i  sehingga seeara  substansia l  t u ru t  mewarnai herbagai 

program d i  kawaaan t e r sebu t -  Sistem sur jan ,  walaupun 

merupakan suatu sistern usahatani terpadu yang dianjurkan, 

adalah w j u d  d a r i  keinginan untuk Lidak melegas padi s m a  

s e k a l i  d a r i  sistem uaahatani anjuran. 



Salah s a t u  h a l  yang memprihatinkan dalam perkembangan 

kawasan rawa pasang s u r u t ,  d i an ta ranya  yang t e r k a i t  dengan 

ke t ransmigras ian ,  adalah lambatnya perkernbangan lembaga 

pendukung pada t i n g k a t  bawah (Tabel  1 7 ) .  

Lembaga K-Agung K-Agung A i r  Makarti Te- Fulau 
Ulu Tengah Saleh Jaya  lang Rimau 

I .  Lembaga Ekonomi 
1- Kop- Unit  Desa ( R U D )  6 14 10 5 16 16 

a .  Akt i f  - 0 - - 4 .  - 
b. Kurang a k t i f  - 14  - - 12 - 

2 -  BHI Unit  Desa 0 0 0 1% 0 0 
3. Warung saprodi  0 0 0 9 3 1 
4 -  E'asar Desa 1 - 7 2 8 6 
5 - F'enggilingan padi 18 - - 79  - 58 

11. Lembaga S o s i a l  
1- LKMD - 24 10 - 24 - 
2. FKK - 24 - - 10 - 
3. Karang Taruna - - 10 - 2% - 

Sumber : BET yang bersangkutan; dalarn Tampubolon (1991) 
Catatan : ( - )  t i d a k  ada d a t a  

% Aktif  hanyti d i  musim penghujan 

Dengan mel ihat  jumlah dan k u a l i t a s  lembaga s e p e r t i  

t e r t e r a  pada Tabel 18 maka dapa t l ah  disimpulkan pelayanan 

kepada p e t a n i  terutama dalam penyediaan f a k t o r  produksi  

r e l a t i f  t e r b a t a s .  D a l a m  pengembangan a g r i b i s n i s  d i  kawasan 

rawa pasang s u r u t  kelak h a l  i n i  p a t u t  d ibenahi  s e e a r a  



bertahap a e s u a i  dengan i n t e n s i t a s  perubahan wawasan d a r i  

para  pe tan i .  

Salah s a t u  kegiatan pengembangan kelembagaan pendukung 

d i  kawasan r a w a  pasang s u r u t  yang utama adalah penyediaan 

informasi kepada pe tan i  melalui  penyzlluhan. Berbagai 

kegiatan l a i n  yang ber tu juan  mengurangi kendala yang 

t 

dihadapi p e t a n i  a n t a r a  l a i n  adaldh penyaluran k r e d i t  

usahatani  dan pembentukan modal p e t a n i  dengan s i s tem dana 

b e r g u l i r .  Dala rn  kaitannya dengan keg ia tan  t e r s e b u t  beberapa 

h a l  per lu  disempurnakan (Tabel IS) karena pada 

kelompok t a n i  b e l m  setangguh yang diharapkan- J m l a h  

tenaga penyuluh d a r i  s e g i  jumlah nrungaknya t i d a k  menjadi 

masalah. Akan t e t a p i  d a l m  s u l i t n y a  keadaan medan 

menyebabkan mereka t i d a k  dapat seca ra  e f e k t i f  mengadakan 

kontak langsung dengan pe tan i  dalarn f rebuens i  yang rnemadai. 

Disamping i t u  pengetahuan mereka ten tang pengembangan 

a g r i b i s n i s  r e l a t i f  t e r b a t a s .  Dengan demikian, wawasan 

pe la t ihan  baru a t au  upaya penyegaran p e r l u  diubah; t i d a k  

l a g i  t e r b a t a s  pada penguasaan teknik meningkatkan produksi 

usahatani  t e t a p i  mencakup peningkatan kemampuan manajemen 

a g r i b i s n i s .  



K-Agung K-Agung Air Makarti Te- Pult 
Ulu Tengah Saleh Jaya lang H i m ;  

1, Relompok T a n i  
a. tanpa badan hukum 3 9' 
b. gemnula 54 138 113 63 185 18. 
c. tahap berkedang 28 13 56 79 160 3: 
d. madya 10 0 5 11 10 
e. mantap 0 0 0 0 0 

2. Pemuda tani - - 10 23 24 E 

3, Wanita tani - - 12 20 24 1I 

4, Dengan kegiatan khusus : 
a. P3A 11 - 15 5 - ( 

b. Regu pengamat hma - - 116 5 - ( 

6 .  Penabung desa - - - 4 - ( 

d. Lain-lain - - - - - 16 

5.  Penylluh pertanian 
(lapangan dan progrm) 14 30 17 10 27 2( 

Surnber : BPP yang bersangkutan; Tampubolon, 1991 
Keterangan : ( - 1  tidak ada data 

Selma ini, evaluasi kemampuan kelornpok tani terbatas 

pada seguluh jarus atau asas pembinaan (Tabel 19). 

Ternyata, tingkat perkembangan kelompok tani sangat beragam, 

tid$k tergantung kepada lmanya pembinaan. Pulau Rirnau 

adalah daerah pertanian yang telah dibina relakif lama, akan 

tetapi tingkat perkembangan sektor sekunder belum seintensif 

dF Delta Upang yang relatif Lebih baru. Nampaknya, di Delta 

Upang, trauma masa lalu dengan hama tikus telah menciptakan 

suatu sistem pertanian yang relatif stabil walaupun tidak 

pada tingkat produktivitas yang tinggi. E'adi hanya ditanam 



d i  m s i m  penghujan, kelapa t idak  t e r l a l u  dipentingkan t e t a p i  

t idak d igan t i  dengan tanaman l a in .  Tidak aneh b i l a  di 

lapangan ternyata  hartyak kelapa yang sudah tua  t idak d ipe t ik  

dan dibiarkan sampai membusuk karena lemahnya pemasaran. 

No. Kr i t e r i a  kepagaan Makarti Pulau 
Jaya Rirnau 

I. Penyeharan informasi 
2. Proses pereneanaan 
3. Kemmpuan bekerja s m a  
4. Re an memperbaiki kraalitas 
5. Kemmpuan dalam yembentukan modal 
6. Memmpuan memtuhi keseyatakan 
7. Kemmpuan mengatasi kesul i tan  
8. Pengembangan kader 
9. Hubungan melembaga dengan KUD 
10, Meningkatkan proctuktivitas usahatani  

N i l a i  r a ta - ra ta  
-- -- 

Surnber : BPP yang bersangkutan; T a m ~ b o l o n  ( 1991 ) . 

J ikz  demikian kialnya pembinaan jaringan pelayanan 

in fomas i  seeara  konvensional kurang menarik bagi petani  

sehingga anggota kelompok t a n i  kurang p a r t i s i p a t i f -  I n i  jugs 

suatu ge ja la  yang menunjukkan perlunya yerubahan wawasan 

dalana s i r t e m  penyediaan informasi ke arah yang lebih 

mendufrung pengembangan agr ib i sn i s ,  Dalam tahap lan ju t  

perkembangan ag r ib i sn i s ,  pelayanan inf  ormasi b isa  

mengandalkan mekanisme pasar t e t a y i  dalant s i t u a s i  subsisten 

s e p e r t i  dewasa i n i  masyarakat raws pasang surut  masih 

memerlukan bantuan pernerintah. 



Lembaga pendukung l a i n  yang t i d a k  kalah pentingnya 

adalah lembaga pemasaran h a s i l - h a s i l  per tan ian .  D a l a m  

kondis i  kelennbagaan seca ra  mum sekarang, lembaga pemasaran 

yang pa l ing  berkembang adalah untuk padi  dan a tau  beras ;  

terutama yang diwariskan d a r i  program Bimas. Oleh sebab i t u ,  

perkembangan harga be ras  hampir s e l a l u  menjadi acuan bagi  

p e t a n i  dalam menentukan pula tanam. Tabel 20 rnernperlihatkan 

bahwa r a s i o  harga beberapa komoditas l a i n  terhadap be ras  

r e l a t i f  s t a b i l  dalam kurun waktu yang cukup panjang- Untuk 

beberapa tahun, nmpaknya r a s i o  harga kedela i  mengalami 

londakan t e t a p i  kemudian kembali kepada p o s i s i  sernula; 

sedangkan komoditas yang l a i n  hampir t i d a k  mengalarni 

perubahan. Dalm kondisi  s e p e r t i  i n i ,  s u l i t  diharapkan untuk 

sua tu  d i v e r s i f i k a s i  usahatani  yang l e b i h  l u a s ;  seca ra  

khusus, a n t a r  tanaman pangan. 

Pada t i n g k a t  pedagang l o k a l ,  pangsa pe tan i  d a r i  harga 

j u a l  eceran sebenarnya r e l a t i f  t i n g g i  untuk beberapa 

komoditas (Tabel 21) ;  t e t a p i  d a l m  kenyataannya pe tan i  t e t a p  

mengalmi k e s u l i t a n  dalam memperluas penanaman tanaman Lain 

d i  l u a r  padi karena lemahnya lembaga pemasaran. H a l  i n i  

disebabkan a n t a r a  l a i n ,  bagi  Bebanyakan produksi pe r t an ian  

non-beras, bentuk pasarnya adalah pasar  pembeli ( 
e 

1; a r t i n y a ,  pembeli l e b i h  berperan dalam menentukan 

harga. Salah s a t u  contoh adalah cabe k e r i t i n g .  Kalau pe tan i  

menjual dengan cara yang t e p a t  dan sedang beruntung, maka 
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petalmi dapat  l eh ih  mendiyersif ikasikan bentuk produk yang 

didualnya. Beberapa p e t a n i  yang mencoba memproses gula 

rnerah darF kelapa yang' ditanamnya t a r n y a t a  mendapatkan 

penghasilan yang r e l a t i f  t i n g g i  dan s t a b i l  aeyanjang tahun 
, . 

(Bal i tbangtan ,  1991). H a l  i n i  menundukkan bahwa p o s i o i  

pe tan i  &an €;emakin d i p s r k ~ a t  dalam yemasaran hasil 

per tan ian  dsngan stengembangan a g r i b i s n i s ,  sepanjang p e t a n i  

b i s a  memperoleh bs.gian yang w a j a r  d a r i  psrbaikan n i l a i  

tambah sebagai  ak ibs t  pengembangan a g r i b i s n i s  tersebut, 

Tabel 21, Harga Eeeran d m  Pangsa P e t m i  beberapa Komo- 
di tas  Pertanirucl di K a w a s a n  &wa Pmmg Sum% 

Karga Pangsa Biaya 
Eceran P s t a n i  Pernasaran 
( RPJ~ES 1 ( %  ) ( %  1 

Karang Agung Olu; 1989 
- Besas 600 
- KedePai 950 
- Gabe k r i t i n g  1 200 

Kalimantan Sela tan;  1987b a 

- Eabu rnerah* 
gasa r  lokal 2 600 
pasar daerah 3 500 

* Rp per buah 
""umber : Malian (8989). 
h"~ber : Sutikno & d. (1989). 



. Fungsi utama lembaga keuangan yedesaan adalah 

rnemperlancar l a lu - l i n t a s  komoditac uang; d a r i  dan ke yetani  

atau masyarakat di kawaaan rawa pasang suru t .  Diharapkan 

bahwa lembaga keuangan akan mampu menyalurkan k red i t ,  d i  

sa tu  a i ~ i ,  dan memobilisasikan tabungan maeyarakat, di sisi 

la in .  Dewasa i n i ,  d i  kawasan rawa pasang su ru t  pembentukan 

lembaga i n i  juga masih sangat ketinggalan (Tabel 17).  Suatu 

s tud i  empirik menmjukkan battwa tersedianya kred i t  dapat 

lebih  mengoptimalisasikan kegiatan usahatani  dengan t ingkat  

peroduksi dan pendayatan yang leb ih  t i ngg i  bagi petani  

(Tabel 2 2 ) -  

T a b e l  22, b b e r a ~ a  Pe ingm ar]p.t;wa. Tineat fLIrLivitas 
dm Perrdapatan U s & a t m i  deamgn Tehologi  yang 
Ada dm Pola OpkkaE; kngan dam Taps Kredi-k 

Tingkat Petani Pola Optimal 
Akt i v  it as Unit 

1. 2 3 trip dgn 

1. Padi, MT-I 
2 -  Padi, MT-11 
3.  Semangka 
4. Jagung+Ubikayu 
5 .  Cabe, NT-I 
6. Cabe, YT-II 
7 .  Ubikayu 
8. Jagung, MT-I 
9. Jagung, MT-II 

10. Ka~ang h i  jau 
11. TK Keluarga 
12. TK bln Naret 

Ha 0.64 0.64 
Ha 0.64 0.64 
Ha 0.06 
Ma 0.09 
Ha 0.06 0.06 
H a  0.06 0.06 
Ha 0.09 
Ha 0.06 0.06 
Ha 0.06 
Ha 

HOK/Thn 
WOK 

- -- 

Pendapatan Ustan H p . 2  000 745 689 689 954 1 146 

Sumbsr: Prayuana (1989); Tabel 18 dan 19. 
tnp = tanpa k r e d i t ,  dgn = dengan kred i l .  



Nampaknya p e t a n i  s ada r  b e t u l  kebutuhan akan k r e d i t  i n i  

sehingga sebagian rnereka t e t a g ~  berusaha mendapatkannya d a r i  

berbaggi s m b e r  nonforrnal yang ada (Tabel  2 3 ) -  Sumber 

formal untuk k r e d i t  bagi  p e t a n i  t e r b a t a s  pada KTJD. D a r i  

pemakai pinjaman KUD t e r n y a t a  hanya s s k i t a r  20 persen yang 

menggunakan pinjaman t e r s e b u t  untuk konsumsi ke luarga ;  dan 

harnpir 89 persen  menggunakan untuk kegia tan  usaha tan i ,  

d ian taranya  untuk gembelian input  s e k i t a r  5 persen dan 

untuk biaya pengolahan tanah  cebanyak 27 persen.  Dengan 

dernikian t e r l i h a t  pentingnya k r e d i t  bagi  y e t a n i  untuk 

menunjang kegia tan  usaha tan i .  

Tabel 23, Swbes ErediL bagi Petaxxi di b w a s a n  Rawa Pasang 
Sum% di %era SePadan, 1990 

K-Agung K- Agung Del ta  Tota l  
Ulu Tengah Upang 

Sumber - 
Kasus X Hasus % Kasus % Kasus P4 

--- - 

1. KUD 5 8 .9  3 8.5 9 30.0 17 14.1 
2. KelompokTani 15 26.8 12 34.3 7 23.3 34 28-1 
3 ,  Tetangga 10 17.8 8 22.9 8 26.7 26 21.5 
4. Pedagang 21 37.5 12 34.3 6 20.0 39 32.2 
5. Famili  1 1.9 1 0.8 
6. Lain-lain 4 7.1  4 3.3 

Tota l  56100.0 35 100.0 30 100.0 121 100.0 

Sumber: Tampubolon, 1991a. 

Besar pinjaman b e r k i s a r  a n t a r a  Kp. 50.000 sampai dengan 

Rp. 200 r i b u  yang 'sebagian diantaranya dalam bentuk benda. 

Setidaknya d a t a  i n i  menunjukkan daya serap k r e d i t  para 

pe tan i .  Suku bunga pinjaman cukup t i n g g i  y a i t u  b e r k l s a r  

a n t a r a  5 sczmpai 20 persen per  bulan dengan jangka waktu 



pengembalian berkioar  a t a r a  1 sarnpai 10 bulan. Dsngan 

gmbaran i n i  remakin j e l a s  tekanan kebutuhan k r e d i t  bagi  

pe tan i  d a l w  menunjang usahatani ,  namun kejauh i n i  lembaga 

keuangan pedesaan  dalam bentuk yang formal hilrnpir t idak 

berkembang sarna s e k a l i .  

Lembaga keyangan pedesaan i n i  seyogyanya dapat pula 

berperan seeara  nyata dalam rnemobilisasikan tabungan 

masyarakat. Pada Tabel 8 t e l a h  d ipe r l iha tkan  bahwa s e t i a p  

tahunnya r a t a - r a t a  pe tan i  memiliki s u r p l u s  pendapatan d i  

atas berbagai pengeluaran s e k i t a r  Rp. 75 r i b u  per  KK.  D i  

Sumatera Sela tan  saja, t e l a h  bermukirn warga transmigran 

l e b i h  d a r i  100 r i b u  KK sehingga merupakan potens i  

penibentukan modal masyarakat yang didaur-ulang. Potensi  i n i  

b i s a  l e b i h  besar  apabi la  potens i  a r u s  dana bulanan pe tan i  

b i s a  dimanfaatkan karena pada s a a t  t e r t e n t u ,  misalnya pada 

waktu panen, su rp lus  t e r s e b u t  l e b i h  besar  l a g i .  

S i s i  p o s i t i f  dan nega t i f  lemahnya perkembangan lembaga 

keuangan pedesaan per lu  dipahami secara  seksama. Sebagian 

pe tan i  cenderung menggunakan kelebihan pendapatan mereka 

untuk bepergian ke daerah a s a l  dan pada waktu kembali mereka 

mengalmi kekurangan modal. Lembaga keuangan yang tangguh 

sebenarnya dapat membantu kelompok t a n i  d a l m  mengamankan 

dana b e r g u l i r  mereka karena t e rdapa t  beberapa kasus 

penyalahgunaan a t a u  s a l a h  urus  dana b e r g u l i r  i n i  

(Tampmbolon, 1991a). Kelak, dalam tahap l e b i h  l a n j u t  

perkembangan a g r i b i s n i s  yang l eb ih  l a n j u t ,  te rsedianya  

lembaga keuangan yang tangguh $an dipercaya masyarakat dapat 



mengurangi f aktor  r i s i k o ,  dan ke t idakpas t ian  dala~n sel,tor 

p e r t a d a n .  S e l m a  i n i ,  s ek to r  per tanian  s u l i t  sekali 

menyerap k r e d i t  karena t ingginya  r i s i k o  sehingga kehadiran 

lembaga keuangan t e r s e b u t  meningkatkan kelayakan k r e d i t  

sek tu r  per tanian .  Masalahnya, berbagai sek to r  kegiatan 

a g r i b i s n i s  pe r lu  mempertahankan l i k u i d i t a s  usahanya sccara 

s t a b i l  apab i l a  ingin  bertahan dalam kegiatan t e r s e h u t .  



Pengembangan rawa pasang surut seyogyanya didasarkan 

kepada prinsip-prinsip : 

1, Pengembangan sumberdaya manusia dan surnberdaya alarn 

terutama tanah dan air 

2, Pengembangap sistem pertanian yang berkelanjutan 

3. Pengembangan kegiatan yang meneakup keseluruhan rentang 

agribisnis 

4. Pengenibangan yang barsifat bisnis profesional yang 

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

swasta, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

individu petani untuk berpartisipasi 

5. Pengembangan wilayah terpadu 

4-1, 

Pengalman operasional dan penelitian selama kira-kira 

dua dekade memberikan indikasi yang kuat bahwa pada 

hakekatnya ekosistem rawa pasang surut mmpu mendukung 

siskem pertanian modern yang dinamik. Walaupun demikian 

beberapa sifat dinamik ekosistem pasang surut terutarna 

komponen tanah dan air perlu mendapat perhatian yang sangat 

seksanta. Pertma-tama yang perlu mendapat perhatian adalah 

dinamika sifat-sifat kimia tanah terutama yang berhubungan 

dengan manajemen air. Secara lebih spesifik sifat-sifat 

kimia tanah yang memerlukan manajemen terpadu adalah (1) 



dinamika s i f a t - s i f a t  kernasaman tanah dalam hubungannya 

dengan manajemen regim a i r ,  ( 2 )  dinamika kesuburan n i t rogen 

dan f o s f o r  tanah dan ( 3 )  d i n m i k a  kesuburan hara mikro 

terutarna Zn, Cu dan Mo. D i  samping i t u  manajemen s i f a t -  
> . 

s i f a t  f i s i k  tanah terutama yang berhubungan dengan fenornena 

subsiden harus p?la mendapat perhat ian.  

Dengan demikian, heberapa fungsi  manajemen tanah dan 

a i r  yang p e r l u  mendayatkan perhat ian  adalah : (1) manajemen 

tanah-danau harus lah  merupakan sua tu  kesatuan yang i n t e g r a l ,  

( 2 )  rsncana manajemen tanah dan a i r  harus  mencakup horison 

perencanaan sekurang-kurangnya jangka menengah ( l ima t a h u n ) ,  

( 3 )  fungs i  operas ional  manajernen harus  s e l e n t u r  mungkin 

sehingga dapat  mengakomodasikan dinamika yang t i d a k  terduga,  

dan keragaman dinamika a n t a r  a rea ,  ( 4 )  fungs i  operar ional  

didasarkan pada manajemen a r e a -  

Selanjutnya dimasa l a l u  perekrutan dan yengembangan 

tenaga k e r j a  pada proyek-proyek pengembangan pasang s u r u t  

kel ihatannya b e r s i f a t  mekanistik dalam pengert ian t e r l a l u  

mengutmakan jumlah. Dismping i t u  perekrutan tenaga ker j a  

hanya mengut kan tenaga k e r j a  kurang t e r m p i l .  Hal i n i l a h  

kiranya yang menimhlkan hambatan te rhadap perkembangan 

i n s t i t u s i o n a l  d i  m a s a  l a l u .  D i  m a s a  mendatang, perekrutan 

dan pengembangan tenaga ker  j a seyogyanya b e r s i f  a t  

fungaional.  Perekrutan tenaga k e r j a  t i d a k  melebihi jumlah 

yang dibutuhkan untuk menjalankan fungs i  manajemen. Pola 

perekrutan aedapat mungkin mengarah kepada pembentukan 



s t r u k t u r  piramida penyebayan tenaga k e r j a  yang sesua i  dengan 

Xeberlanjutan sua tu  s i s t em pe r t an ian  s e c a r a  e s e n s i a l  

mengandung t i g a  dimensi utama y a i t u  : (1) keber lan ju tan  

f i s i k - b i o l o g i s ,  (23  keber lan ju tan  ekonomi dan (3) 

keber lan ju tan  sosial-budaya.  

D a l a m  hubungannya dengan dimansi keber lan ju tan  f i s i k -  

b i o l o g i s ,  hor i son  perencanaan pengembangan rawa pasang s u r u t  

harus lah  mencakup horison waktu t a k  te rh ingga .  

Keberlanjutan s i s t em a l m i a h  yang b e r s i f a t  dinamik merupakan 

fenomena yang t i d a k  dapat  d ipungki r i .  Oleh sebab i t u  

perobahan ekosistem alamiah rawa pasang s u r u t  hanya dapat 

dilakukan j i k a  perobahan t e r s e b u t  memberikan manfaat yang 

nyata  kepada kese jah teraan .  D i  s m p i n g  i t u  - manajemen 

pengenibangan r a w a  pasang s u r u t  sedapat  mungkin harus  

menghindarkan perobahan-perobahan Yang b e r s i f  a t  

dan perobahan-perobahan yang mengancam 

ekosistem alamiah. 

D a l m  kai tannya dengan keber lan ju tan  sosial-budaya 

p e r l u  mendapat pe rha t i an  bahwa manusia yang bermukim di 

wilayah pasang s u r u t  bukanlah sekedar tenaga k e r j a ,  

melainkan insan  yang membutuhkan perkembangan budaya. Oleh 

sebab i t u  pengembangan rawa pasang s u r u t  seyogyanya dapat 

menjamin kebutuhan dasa r  manusia pada t ahap  awal dan 

memberikan peluang pengembangan budaya yang dinamik. 



Dirnasa la lu,  sebagian besar pengembangan raws pasang 

s u r u t  didasarkan kepada konsep yang p a r s i a l ,  Dengan 

perkataan l a i n ,  pengembangan t e r sebu t  t e r l a l u  mengutamakan 

sub-sistern prodaksi.  D i  m a s a  mendatang, dengan timbulnya 

peluang dan tantangan haru ak iba t  g l o b a l i s a s i  ekonomi, dan 

t ransformasi  s t r u k t u r  perekonomian nas iona l ,  seyogyanya 

konsep a g r i b i s n i s  dapat d i te raykan seea ra  utuh. Artinya,  

rencana dan pelaksanaan pengembangan rawa pasang su ru t  

seyogyanya mencakup subsistem-subsistem : (1) yengadaan 

f a k t o r  produksi,  ( 2 )  procfsrksi, ( 3 )  pasca panen, ( 4 )  

agro indus t r i  dan (5)  d i s t r i b u s i  dan pemasaran, d a l m  s a t u  

kernasan yang i n t e g r a l .  Walaupun dalam beberapa h a l  

keseluruhan sub-sistem t i d a k  dapat dibangun seca ra  serentak  

t e t a p i  kegiatan i n v e s t a s i  ba ik  o leh  pemerintah rnaupun swasta 

seyogyaqya d i l a k ~ a n a k a n  dengan y r i n s i y  : j i k a  sua tu  sub- 

s i s tem dikemtrangkan, t e r d s p a t  j m i n a n  bahwa sub-sistem 

lainnya t e r s e d i a  dana i n v e ~ t a s i n y a  j i k a  rnembsrikan manfaat 

kepada masyarakat . 

Deregulasi  i n s t i t u s i o n a l  yang mengarah kepada iklim 

b i s n i s  yang memngkinkan berkembangnya rnekanisme kompetisi 

yang seha t  dan k e r j a s m a  yang s a l i n g  menguntungkan d i  an tara  

pelaku-pelaku ekonomi merupakan s a l a h  s a t u  syara t  



keberhasilan pengembangap yerekonornian Induneuia di masa 

mendatang. Kornpetisi yang sehat dan kerjasarna yang saling 

menguntungkan dapat mendorong peningkatan' produkt ivitas dan 

ef isiensi sistem e konomi nasiunal - Peningkatan 
, . 

produktivitas dan efisiensi merupakan kinerja utama yang 

sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam era 

globalisasi ekonomi. 

Di masa lalu, sebagian besar dari investasi 

pengembangan rawa pasang surut dilaksanakan oleh pemerintah 

dengan tujuan-tujuan yang bersifat umum. Di masa mendatang 

partisipasi seluruh pelaku ekonomi baik secara sendiri- 

sendiri maupun secara bersama-sarna sangat dibutuhkan. O l e h  

sebab ,itu strategi yang rnengandung unsur-unsur " 

(subsidi) and (pajak) " sangat dibutuhkan. 

Insentif keterlibatan swasta, koperasi, BUMN dan petani 

secara individu antara lain rnencakup subsidi dalam antara 

lain : (11 pengembangan infrastruktur, ( 2 )  jaminan harga 

produk, (3) pengentbangan kelenibagaan, ( 4 )  jminan harga 

produk dan (5) keringanan pajak. Di samping itu disinsentif 

investasi di wilayah lain misalnya melalui perizinan ataupun 

pajak lokal dapat mendorong pengembangan rawa pasang surut. 

Unit pengenibangan wilayah pasang surut dapat meliputi 

areal yang "baru" ddibuka dan areal yang telah dibuka akan 

tetapi membutuhkan pengembangan yang lebih lanjut. 



Sedangkan badan usaha yang rnenjadi investor  utama adalah 
t 

s w a s t a ,  BWN dan kuperasi baik secara  sendir i -sendir i  maupun 

bekerjasama sa tu  dengan yang la innya. .  D i  dalarn uyaya 

tersebut  p a r t i s i p a s i  rnasyarakat baik rnelalui program 

transrnigrasi maupun t idak  rnerupakan persyaratan yang harus 

dipenuhi, Fungsi d a r i  pemerintah terutama adalah untuk 

rnendorong p a r t i s i p a s i  badan usaha, misalnya melalui 

pengembangan infraktruktur  dan sos ios t ruktur  , aubsidi  

spes i f ik  dan kebijaksanaan perpajakan. 

Kategori a r ea l  pasang suru t  berdasarkan regirn a i r  

(kategori  A samyai dengan D) rnerupakan un i t  kesatuan 

pengembangan agr ib i sn i s .  Pada s e t i a p  kategori  a r ea l  yasang 

surut  dikernbangkan sa tu  kornoditas utarna dan beberapa 

komoditas penunjang, Dalam beberapa h a l ,  u n i t  yengembangan 

ag r ib i sn i s  t idaklah rnerupakan suatu a r e a l  yang kontinu, 

t e t a p i  pengembangan suatu sistem t ranspor tas i  yang e f i s i e n  

dapat menjadi a r ea l  t e r s e t u t  rnenjadi suatu u n i t  yang 

e f i s i en .  Konroditas utama yada suatu un i t  pengembangan 

ditetapkan berdasarkan asas  keunggulan komyetitif .  

Komoditas pen- j ang dikembangkan dengan t u  juan ( 1 ) 

memanfaatkim keragman sumberdaya a l a m  terutama tanah dan 

a i r ,  ( 2 )  mengurangi reuiko dan ketidaktentuan b i sn i s ,  dan 

( 3 )  mernanfaatkan f luk tuas i  yenggunaan tenaga kerja ,  ke arah 

yang leb ih  optimal dan ( 4 )  mernanfaatkan s i f a t  komplementer 

komoditas dalam pengembangan agrokndustri .  

Pengembangan w i  layah harus lah  mernpertimbangkan 

a l t e r n a t i f - a l t e r n a t i f  yengembangan sis tem agr ib i sn i s  yang 



mencakup kegiatan gengadaan faktor yroduksi, produksi, pasca , 

panen agroindustri dan pemararan. Pembangunan 

infrastruktur wilayah haruslah mengindahkan jenio dan 

rentang agribisnis yang akan dikembangkan, Sebagai contah 

pengembangan sistem drainase dan suylesi oejak awal harus 
, . 

disesuaikan dengan komoditas yang akan dikembangkan- Luas 

areal yang akan dikembangkan haruslah rnemperhatikan asas 

skala ekonomi usaha pan kapasitas mesin-mesin industri yang 

akan digunakan. 

Unit pengembangan agribisnis haruslah diintegrasikan 

dengan wilayah sekelilingnya melalui : (1) pengembangan 

sistem transportasi dan telekomunikasi yang fungsional, (2) 

inovasi kelembagaan yang secara efektif menjembatani unit 

pengembangan agribisnis dengan masyarakat dan pasar 

sekelilingnya dan (3) pengembangan pusat-pusat pelayanan dan 

pertmbuhan yang mempunqai hirarki yang integral dengan 

pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan yang telah pda. Jenis 

dan jumlah sarana pelayanan yang dibangun pada setiap pusat 

pelayanan tergantung kepada (1) jenis-jenis komoditas, (2) 

rentang dan skala agribisnis yang akan dikembangkan, dan (3) 

stadia perkembangan ekonomi wilayah. 

Investasi fisik dan inovasi kelembagaan dalam 

pengembangan rawa pasang surut seyogyanya rnemperhatikan 

stadia perkembangan wilayah yang secara umum terdiri dari : 

Stadia I : Stadia subsisten, dimana masyarakat belum dapat 

memenuhi kebutuhan pokoknya, oleh sebab itu 

hibah ataupun subsidi kebutuhan pokok 

diperlukan. 



Stadia I1 : Stadia subpisten, masyarakat telaki rnampu 

memenuhi kebutuhan yokoknya, oleh sebab itu 

infrastruktur dan ke lembagaan harus lah 

dikembangkan untuk rnentyerbasar y e  luang 

terjadinya pertukaran antar keluarga secara 

ef isien. 

Stadia 111 : Stadia surplus pasar, dimana masyarakat selain 

telah dapat memenuhi kebutuhan pokok telah pula 

mampu memproduksi untuk pasar lokal ataupun 

pasar wilayah. Pada stadia ini tindakan 

strategis yang perlu dilakukan adalah mendorung 

berkembangnya transaksi antar pasar dan 

mendorong kegiatan dasar pengembangan 

agroindustri. 

Stadia IV : Stadia agroindustri, dimana perkembangan 

ekonomi telah mencapai suatu keadaan dimana 

kegiatan pertanian telah dapat menghasikan 

surplus pasar secara berkesinambungan, teratur 

dan dalam kualitas yang memenuhi persyaratan 

sebagai input dari agroindustri. 

Stadia V : Stadia industri sekunder, Perkembangan 

agroindustri telah dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara subtantial. Lebih 

lanjut , peningkatan pendapatan tersebut 

mengakibatkan meningkatnya permintaan 

masyarakat akan komoditas industri sekunder 

seperti sandal jepit, tekstil, rnakanan olahan 



dan sebagaipya . Keadaan i n i  akan rnenar i k  

i n d u s t r i - i n d u s t r i  sekunder untuk "datang" ke 

wilayah pasang su ru t  . 
Stad ia  VI : Stadia  Jasa. Perkembangan i n d u t r i  sekunder 

diharapkan dapat meningkatkan pendayat an 

rnasyarakat. Lebih l a n j u t ,  peningkatan t e r sebu t  

akan mendorong peningkatan permintaan 

masyarakat akan jasa.  Keadaan i n i  menarik 

i n v e s t a s i  pengembangan i n d u s t r i - i n d u s t r i  j a s a  

d i  wilayah pasang s u r u t .  

Pengalaman menunjukkan hatrwa peluang keberhasi lan 

pengembangan r a w a  pasang s u r u t  l e h i h  besar ,  yada wilayah- 

wilayah yang perkembangan s t r u k t u r  perekonomiannya r e l a t i f  

l e b i h  l a n j u t .  H a l  i n i  terutama disebabkan o leh  : (1) ik l im 

b i s n i s  yang l e b i h  d i n m i k  memberikan peluang b i s n i s  yang 

l e b i h  besar  dan beragam eehingga mengurangi -resiko dan 

ket idaktentuan,  ( 2 )  r e a l i s a s i  d a r i  po tens i  k a i t a n  ke 

belakang ( ) clan k a i t a n  ke depan ( 

) l e b i h  eepat  dan l e b i h  luas ,  ( 3 )  permintaan loka l  

r e l a t i f  besar  dan s t a b i l ,  dan ( 4 )  i n f r a s t r ~ k t u r  yang r e l a t i f  

l e b i h  berkembang rnernungkinkan peningkatan e f i s i e n s i  b i s n i s .  

D a l a m  hubungannya dengan h a l  t e r s e b u t ,  seandainya p r i o r i t a s  

pengembangan wilayah rawa pasang su ru t  pe r lu  disusun maka 

uru tan  p r i o r i t a s  wilayah b s r t u r u t - t u r u t  adalah Sumatera, 

Kalimantan dan l r i a n  Jaya.  



Kendala-kendala utama pengembangan wilayah rawa yasang 

s u r u t  d i  Kalirnantan dan I r i a n  Jaya a n t a r a  l a i n  adalah : (1) 

perekonornian wilayah yang didominasikan o leh  beberaya 

kegia tan  ekonomi (perhutanan dan bahan hakar rninyak, ( 2 )  

s t ruktur"skonorni  yang r e l a t i £  belurr! berkembang, (3)  

i n f r a s t r u k t u r  yang belum berkembang dan ( 4 )  besarnya 

kebocoran wilayah ( ) - 



V, RESIPlPULAN DAN S 

1. Pengembanan r a w a  pasang s u r u t  untuk pe r t an i an  merupakan 

s a l a h  s a t u  sumber pertumbuhan Sektor  E'ertanian dimasa 

mendstang. D a l a m  hubungannya dengan h a l  t e r s e b u t  

pengembangan r a w a  pasang s u r u t  dapa t  digunakan sebaga i  

instrumen kgbijaksanaan pernerintah dalarn ( a ) pemerataan 

pembangunan a n t a r  wi layah,  (b) d i v e r s i f i k a s i  usaha  

p e r t a n i a n ,  (e) pengembangan r en t ang  a g r i b i s n i s  yang 

menjurus kepada d i v e r s i f i k a s i  ekspor  dan ( d  ) 

pengurangan tekanan te rhadap  ke t e r sed iaan  sumberdaya 

lahan  terutama d i  P ,  Jawa dan EL B a l i  a k i b a t  konvers i  

l ahan  pe r t an i an  ke penggunaan non-pertanian s e r t a  

pe r tmbuhan  penduduk. 

2. Luas areal r a w a  pasang s u r u t  d i  Indonesia  ada l ah  

s e b e s a r  24-6 j u t a  ha. Dari l ua san  t e r s e b u t  t e l a h  

d i k e t a h u i  bahwa a r e a l  s e l u a s  8 - 9  j u t a  ha s e s u a i  untuk 

k e g i a t a n  pe r t an i an  d a l m  a r t i  l u a s .  Luasan yang s e s u a i  

t e r s e b u t  dapat  d ika tegor ikan  ke dalam (a) a r e a l  yang 

s e s u a i  untuk keg ia tan  p e r t a n i a n  dan t e l a h  dibuka dan 

dihuni s e l u a s  3 . 3  j u t a  ha a t a u  13.4 persen dan ( b )  

a r e a l  yang s e s u a i  untuk keg ia t an  pe r t an i an  dan sege ra  

dapa t  dikemba~gkan s e l u a s  5 - 6  j u t a  ha a t a u  22.8 persen .  

Peraebaran a r e a l  r a w a  pasang s u r u t  yang sege ra  dapa t  

dikzmbangkan me l ipu t i  1.4 j u t a  ha a t a u  5 - 7  yersen  d i  P .  

Gumatera, 1-4 j ~ ~ t a  ha a t a u  5.7 persen  d i  P .  Kalirnantan 

dan 2.8 j u t a  ha a t a u  11.4 e raen  d i  I r i a n  Jaya.  



3. Berdasarkan regim ai,r, wilayah rawa yasang surut dapat 

dikategorikan a'tas : 

Kategori A : Areal yang selalu terluapi oleh air pasang 

tertinggi. 

Kategori B : Areal yang tidal: selalu terluapi oleh air 

pasang tertinggi. 

Kategori C : Areal yang tidak pernah terluapi oleh air 

pasang tertinggi, tetapi muka air tanah 

tidak pernah lebih rendah dari kedalaman 

air 50 em. 

Kategori D : Areal yang tidak pernah terluapi oleh 

pasang tertinggi, dan rnuka air tanah 

selalu lebih rendah dari kedalaman 50 em. 

5 .  Rategori areal yang didasarkan pada regim air 

seyogyanya dijadikan unit pengembangan agribisnis. 

Pada setiap unit pengembangan agribisnis dikembangkan 

saGu kornoditas utama dan beberapa kornoditas penunjang. 

Kornoditas utama yang sesuai untuk setiap kategori 

adalah : (I) Kategori A : padi, ( 2 )  Kategori B : padi- 

palawija, (3) Kategori C : palawija, (4) Kategori D : 

6 ,  Untuk menjamin keberhasilan pengembangan komoditas pada 

setiap kategori beberapa teknologi tambahan perlu 

diintroduksikhn, yang antara lain mencakup : 

(a) Pengaturan tata air pada petak-petak tersier. 

Tindakan ini ditujukan untuk ~nemungkinkan 

penggenangan air yang memadai pada pertanaman padi 



sawah, Teknologi tambahan ini mencakuy pernbuatan 

pintu-pintu yang memungkinkan air masuk pada 

saluran tersier pada waktu pasahg, dan menahan air 

itu pada waktu surut. Disamping itu, juga 
* .  

diperlukan pembuatan saluran-saluran kuarter di 

bidang lahan petani, sehingga memungkinkan bagian 

terbesar dari lahan petani tergenang. 

Pengelolaan yeraturan tata air ini memerlukan 

usaha ke lornyok. Keterikatan anggota yada 

kelompoknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang diseyakati sangat penting. Masalah pembinaan 

kelembagaan di sini menjadi menunjol. 

(b) Pembanmnan sistem surjan. Sistem ini merupakan 

usaha mempertinggi dan memperendah permukaan tanah 

pada jalur-jalur berdamyingan di bidar~g lahan 

pelani, dengan jalan menggali tanah dari jalur 

yang dfperendah, dan menempatkannya pada jalur 

yang dipertinggi. Kasil yang diyeraleh ialah 

bahwa j alur-j alur yang diperendah men j adi 

tergenang, sedangkan jalur-jalur yang dipertinggi 

menjadi setara dengan lahan kering. Pertanman 

padi sawah dapat dilakukan pada jalur-jalur yang 

diperendah, sedangkan pertanaman palawija dan 

tanaman pohon-pohonan dapat dilakukan pada jalur- 

jalur yang dipertinggi. 

7. Pengembangan rawa yasang surut seyogyanya menuju sistem 

pertanian yang berkelanjutan. Salah satu contoh 



sawah. Teknolopi tambahan i n i  rnencakup yernbuatan 

pintu-pintu yang memungkinkan a i r  masuk pada 

saluran t e r s i e r  pada waktu pasang, dan menahan a i r  

i t u  pada waktu surut .  Disamping i t u ,  juga 

diperlukan pembuatan snluran-saluran kuarter  d i  

bidang lahan petani ,  sehingga memungkinkan bagian 

terbesar  d a r i  lahan petani  tergenang. 

Fengelolaan peraturan t a t a  a i r  i n i  memerlukan 

usaha ke lompok . Keterikatan anggota pada 

kelompoknya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan 

yang disepakat i  sangat penting. Masalah pembinaan 

kelembagaan d i  s i n i  menjadi menonjol. 

( b )  Fernbananan sistem sur jan-  Sistem i n i  merupakan 

usaha mempertinggi dan memperendah permukaan tanah 

pada ja lu r - ja lu r  berdmpingan d i  bidang lahan 

petani ,  dengan jalan menggali tanah d a r i  j a l u r  

yang diperendah, dan menempatkannya pada j a lu r  

yang diper t inggi .  Wasil yang diperaleh ia lah  

bahwa j a lur- ja lur  yang diperendah menjadi 

tergenang , sedangkan jalur-  j a l u r  yang d iper t  inggi 

menjadi s e t a r a  dengan lahan kering. Pertanaman 

padi sawah dapat dilakukan yada ja lu r - ja lu r  yang 

diperendah, sedangkan pertanaman palawija dan 

tanaman pohon-pahonan dapat dilakukan pada ja lur-  

j a lu r  yang diper t inggi .  

7. Pengembangan rawa pasang surut  seyogyanya menuju sistem 

pertanian yang berkelanjutan. Salah sa tu  contoh 



kebijaksanaan peng~mbangan yang t a a t  kepada asas 
%' 

per tan ian  yang berks lanju tan  adalah : membiarkan 

Asos ias i  Mipah dan Asosiasi  Sonera t ia  t e t ~ t y  berada 

d ip ingg i r  sungai dan Mangrove t e t a p  berada disepanjang 

g a r i s  p a n t a i ,  

8. Masalah f i s i k - b i o l o g i s  yang s e r i n g k a l i  menjadi kendala 

utama pengembangan per tanian  d i  wilayah rawa pasang 

s u r u t  a n t a r a  l a i n  adalah : ( a )  gambut yang t e r l a l u  

t e b a l ,  ( b )  tanah yang t e r d i r i  d a r i  p a s i r  kwarsa, ( c )  

tanah dengan l ap i san  s u l f a t  masam dipermukaan, ( d )  

i n t r u s i  a i r  a s i n ,  ( e )  kurangnya pemeliharaan sa lu ran  

dra inase  dan kana1 dan ( f )  dinarnika kesuburan tanah. 

Masalah yang timbul sebagai ak iba t  tebalnya l ap i san  

gambut pada u ya dapat d i a t a s i  dengan pemupukan dan 

penanibahan tanah mineral .  Tanah-tanah yang t e r d i r i  

d a r i  p a s i r  h a r s a  mempunyai daya menahan a i r  yang 

sangat  rendah, dan kesuburan tanah rendah o leh  sebab 

i t u  tanah-tanah t e r sebu t  t i d a k  dikembangkan untuk 

per tanian .  Masalah potens i  s u l f a t  masam dapat  

d i t a n g m l a n g i  dengan pencucian a t a u  memelihara l a p i s a n  

yang mengandung s u l f a t  masam t e r u s  menerus tergenang 

a i r  sehingga oks idas i  p i r i t  menjadi asam s u l f a t  t i d a k  

t e r j a d i .  I n t r u s i  a i r  a s i n  t e r j a d i  d i  daerah dekat  

p a n t a i ,  baik melalui permukaan tanah ataupun melalui  

Cmpak nega t i f  d a r i  masalah i n i  dapat  

dikurangi  dengan menggunakan v a r i e t a s - v a r i e t a s  tanaman 

yang r e l a t i f  tahan a i r  a s i n ,  dan nembangun pan ta i  a i r  



otomatik yang mengba~nbat masuknya a i r  a s i n  ke lahan 

pertanian.  Pengelolasn yang ber tu juan  untuk 

memperbaiki dra inase  dan pencueian kemasaman s e r i n g k a l i  

t i d a k  berfungsi .  h a  s i s tem yengelolaan a i r  yang 

di terapkan berbeda untuk P, Surnatera dan P.  Kalimantan 

belum pernah seca ra  t u n t a s  d i e v a l u a s i  daya gunanya. 

Usaha t e r s i e r i r a s i  yang diharapkan dapat rnengatasi 

masalah i n i  jarang dilaksanakan pe tan i .  Pada umumnya 

pe tan i  cenderung memilih untuk menyesuaikan pola tanam 

d a r i  pada memperbaiki konstruksi  pengairannya. D a t a  

dan inforrnasi menunjukkan bahwa yroduksi tanaman 

menurun dengan meningkatnya u s i a  yengusahaan. Oleh 

sebab i t u  pemupukan baik dengan menggunakan pupuk 

konvensional, m a w  pemupukan bentuk kaysul a tau  pupuk 

bola  tanah ( ) merupakan s u a t u  

keharusan, 

9. Produk t iv i t a s  r a t a - r a t a  d a r i  padi ,  kede la i ,  jagung, 

kacang tanah dan kacang wijen yang t e l a h  dicapai  d i  

kebun-kebun pereobaan, be r tu ru t - tu ru t  adalah 2 , 5 ;  1,2; 

1,0; 1,s dan f , 3  ton ha; sedangkan produkt iv i tas  r a t a -  

rata tanaman t e r s e b u t  yang t e l a h  dapat  d icapai  p e t a n i  

be r tu ru t - tu ru t  adalah 2 , 0 ;  0 , 5 ;  0 , s ;  1,2 dan O,?. Data 

t e r sebu t  menunjukkan masih t e rdapa t  peluang yang besar 

untuk meningkatkan produkt iv i tas  r a t a - r a t a  yang d icapai  

pe tan i  melalui  d i f u s i  teknologi.  

10. Ketersediaan i n f r a s t r u k t u r  d i  wilayah rawa pasang s u r u t  

r e l a t i f  t e r b a t a s .  Tingkat pemanfaatan sa luran  drainase 



dan s u p l e s i  untuk g r a n s p o r t a s i  sangat  beragam. D i  

beberapa ternpat hanya s a l u r a n  nav igas i ,  s a l u r a n  primer 

dan sekunder juga sudah dimanfaatkan sebagai  sa rana  

t r a n s p o r t a s i ,  Pada umunLnya i n t e n s i t a s  pemanfaatan 
. . 

s a l u r a n  untuk t r a n s p o r t a s i  sangat  dipengaruhi  o l e h  

keeepatan per tmbuhan sua tu  l o k a s i  sebagai  pusa t  

pertumbuhan. Ketersediaan sarana  mandi, c u c i  dan kakus 

(MGK) sangat  t e r b a t a s .  Pada umumnya masyarakat 

menggunakan s a l u r a n  untuk mandi, c u c i  dan kakus. Pada 

msirn kemarau dimana pasok a i r  s a l u r a n  r e l a t i f  t e r b a t a s  

t i d a k  jarang t e r j a d i  peledakan penyaki t  menular . 

Ketersediaan a i r  yang memenuhi s y a r a t  untuk digunakan 

o l e h  keluarga juga sangat  t e r b a t a s -  D a l a m  hubungannya 

dengan penyediaan a i r  b e r s i h  

yang selama in; d i t e raykan  y a i t u  rnengandalkan t ekn ik  

pemboran dan psnarnyungan a i r  hu j an  dapat  

d i d i v e r s i f i k a a i k a n  a n t a r a  l a i n  mela lu i  yenyadapan a i r  

sungai  d a r i  berhagai  hu lu  dan pengalirannya ke pusat-  

pusa t  permukiman. 

Upaya untuk meningkatkan i n t e r a k s i  k u l t u r a l  d a r i  

penduduk asli  dengan transmigran umum (sebagian  besa r  

d a r i  P. Jawa) dan transmigran swakarsa ( te ru tama Suku 

Bugis) .  Seyogyanya peningkatan i n t e r a k s i  t e r s e b u t  

t i d a k  hanya menguntungkan perdagangan t e t a p i  juga 

meningkatkan i n t e n s i t a s  d i f f u s i  t eknologi  a n t a r  

kelompok e t n i k .  



12, Pendapatan rumah tgngga petani  per tahun d i  wilayah 

pasang surut  Sumatera Selatan (1990) berkisar  an ta ra  

Rp. 915.000 - Rp. 1.129-000 dengan ra ta - ra ta  Hp- 

940.000. Dengan t ingkat  pendapatan tersebut  pada 
, . 

wurnnya rumah tangga petani  dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya. Akan t e t a p i ,  t idak  mernungkinkan rumah tangga 

petani  untuk melakukan inves tas i  barang-barang modal. 

13, Rata-rata y a ~ o k  tenaga ker ja  dalam keluarga per tahun 

d i  wilayah rawa pasang surut  adalah 402 WOK a dan 

132 per tahun. "Kekurangan" pasok tenaga ker ja  p r i a  

t e r j a d i .  pada puncak-puncak yermintaan ya i tu  pada s a a t  

penyiapan lahan dan panen. Kekurangan tenaga ker ja  

wanita t e r j a d i  pada saa t  tanam dan yernberantasan gulma. 

Untuk mengatasi "Kekurangan" tersebut  t r ak to r  sudah 

mulai dirnanfaatkan oleh petani .  Analis is  f i nans i a l  

menunjukkan bahwa penggunaan t r ak to r  tangan rak i tan  

dalam negeri lebih  menguntungkan dibandingkan dengan 

t r a k t o r  tangan impor dan t r$ktor  mini impor baik untuk 

pengalahan tanah minimum maupun pengolahan tanah 

in t ens i f .  Secara t ekn is  tenaga ternak kerbau leb ih  

sesuai  untuk rawa pasang surut  dibandingkan tenaga 

ternak say i ,  Akan t e t a p i  jurnlah sap i  yang dirniliki 

oleh petani  berkembang lebih  eepat d a r i  jumlah kerbau. 

Hal i n i  menunjukkan bahwa rnotivasi utama pernilikan 

ternak oleh petani  bukanlah sebagai -her tenaga ke r j a  

pertanian . akan t e t a p i  sebagai inves tas i  untuk 

mendapatkan keuntungan f inans i a l  secara langsung. 



14. Wilayah pasang su.rut Sumatera dan Elalimzntan b o r i k l i r n  

t r o p i k a  basah ( A f ,  Koypen) dengan c i r i  suhu, 

kelembaban dan curah hujan tahunan yang t.inggi. Sulm 

r a t a - r a t a  ha r i an  .dan kelembaban n i s b i  udara tidal: 

berf  h k t u a s i  s e p a r ~ j  ang tatiun. Curah hu j an b s r k i s a r  

a n t a r a  2000 dan 2500 mrn per  tahun. Bulan-bulan ker ing  

adalah J u n i  sampai dengan September, sedangkan bulan 

basah adalah bulan Oktober sarnpai dengan Mei. 

15. Varie tas-var ie tas  padi  t i n g g i  dan berurnur* dalarn 

diusahak%n secara  t r a d i s i o n a l .  Persemaian ganda 

menyebabkan umur padi  sernakin dalarn. Pengolahan tanah 

sangat minimal t e r d i r i  d a r i  penebaran sernak belukar dan 

rencah. Penyiangan jarang dilakukan. Budidaya yadi  

yang menggunakan rnasukzn rendah i n i  dapat menghasilkan 

1-3 ton  gabah kering per  ha. Var ie tas-var ie tas  unggul 

nas ional  berumur yendek, t e r u t m a  diusahakan d i  wilayah 

t ransmigras i .  Pada tanah-tanah subur procluksi gabah 

mencapai 4-5 ton  per  ha hingga tahun kedua a tau  k e t i g s  

sebelum turun  ke t ingka t  produksi yang l eb ih  rendah 

pada tahun-tahun berikutnya. Penurunan produksi day&% 

dihindarkan melalui  pemupukan yang t e r a t u r  dan 

i n t e n s i f .  Var ie tas  fR-32 memnberikan h a s i l  yang pa l ing  

s t a b i l  ( 3 , 3  - 4,8 ton/ha) ,  sedangkan Var ie tas  IF:-36, 

I R - 4 2  dan IR-52. 

16.  Berbagai palawija  s e p e r t i  ubikayu, jagung, kedela i  , 

kacang tanah, kacang h i j a u  dan u b i j a l a r  dapat dltanam 

pada a r e a l  pasang s u r u t  t i p e  C dan D d i  t e p i  sa lu ran  



atau dimu~im kemarau setelah yadi. Ubikayu dayat 

memberikan yrocfuksi 5 ton umbi per ha tanpa 

pemeliharaan khusus- 

17. Tanaman hortikultura tahan suasana masam seperti 
, . 

pisang, nangka, rambutan, jambu dan jeruk dapat 

dikembangkan di wilayah rawa pasang surut. Nenas dan 

pisang dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah yang 

terdapat di rawa pasang surut. Jeruk tumbuh paling 

baik pada tanah mineral yang dinaikkan dan menuntut 

pemeliharaan yang lebih intensif. Earnbutan dapat 

diusahakan pada gambut dalam. Sayur-sayuran pada 

umumnya ditanam dipekarangan dengan pemeliharaan yang 

lebih intensif. 

18. Kelapa tumbuh baik di tepi sungai, bahkan dapat tumbuh 

pada gambut dalam, walaupun produksinya relatif rendah. 

Kelapa membutuhkan drainase yang baik. . Penanaman 

kelapa secara miring mengurangi kerebahan. Kopi 

biasanya diusahakan pada gambut dalam dengan produksi 

306-350 kg kopi kering per ha per tahun. Produksi 

masih dapat difingkatkan sekurang-kurangnya dua kali 

lipat dengan penggunaan pupuk. Pertanman kelapa sawit 

di gambut dalm dengan pemupukan intensif kiranya 

memberikan harapan. Komoditi lain yang mungkin 

diusahakan di wilayah rawa pasang surut adalah sagu. 

Produksi pati tertinggi dicapai pada tanah bergambut. 

Diperkirakan produksi 10 ton pati per ha per tahun 

dpa.at dicapai secara komersial. 



19. Konsepsi pengendalian hama terpadu (PHT) memberikan 

dasar kebijakan pengendalian organisme pengganggu 

tanaman (OPT) yang aman. Pada habitat raws yasang 

surut yang kaya akan flora dan fauna dengan keadaan air 

permukaan yang relatif melimpah, pengendalian kimiawi 

dapat menyqhabkan pengaruh yang fatal, Dalam FHT 

terdapat empat komponen dasar yang yerlu dipahami 

secara seksama yaitu (a) biologi dan ekologi, (b) 

pengendalian alamiah, ( c )  ambang ekonomi dan i d )  

penarikan contoh, 

20. Koordinasi antar departemen yang terlibzt dzlam 

pengembangan wilayah rawa pasang surut rnseii; perl;; 

, . ditingkatkan. Di mas5 mendatang a e ~ ? ~ - ~ t r ? i  i 3 2 5 l  

- . . . manajemen pengembangan wi layah paesng s u r u t  aia:.,?;; aLl L.r-b:zrl . 

7 .  pemerintah daerah untr;$: me la:k:?ikan k.2.: r. I:: riasi yang let ih 

efektif dan efisien. 

21. Eelembagaan gel2y;liim p;.mbangunan pada tingkat 

relatif belum cukup berkembang. Sebagai contoh 

wilayah kerja suatu Balai Penyuluhan E'ertanian (BPP) 

meliputi lebih dari 10 desa atau UPT. Pelayanan 

kelembagaan pada tingkat sangat tertumpu 

pada pengembangan komoditas padi. Hal ini merupakan 

suatu hambatan struktural bagi diversifikasi usaha. 

22. Lembaga pemasaran padi-beras telah berkembang lebih 

lanjut dibandingkan lembaga pemasaran komoditas 

lainnya. Hasio harga padi dengan harga komoditas 



palawija  r e l a t i £  konetan yada selang waktu yang r e l a t i f  

panjang (1978-19881, ha1 i n i  menghambat d i v e r s i f i k a s i  

usaha. Pasar pa lawi ja  d i  wilayah raw% pasang s u r u t  

berbentuk - Keadaan i n i  menuntut 
, . 

e k s i s t e n s i  lembaga yemasaran yang e f e k t i f  dan e f i s i e n .  

23. Pe tani  dapat berusaha secara  l e b i h  optimal dengan 

dukungan sarana  perkredi tan.  Dalam keadaan 

ketersediaan k r e d i t  formal yang t e r b a t a s ,  pe tan i  

berusaha mendapatkan k r e d i t  dan sumber nun-formal 

dengan biaya k a p i t a l  yang l eb ih  be;- =dr- 

24. Kategori a r e a l  yasang su ru t  berdasarkan regirn a i r  

(ka tegor i  A samyai dengan D) meruyakan u n i t  kesatuan 

pengembangan a g r i b i s n i s -  Pada s e t i a y  ks tegor i  areal 

pasang s u r u t  dikembangkan s a t u  komoditas utama dan 

beberapa komoditas penunjang. Komoditas utama pada 

sua tu  u n i t  pengembangan d i te tapkan berdasarkan asas 

keunggulan kvmpetit if  yang mel iput i  : (a) kegia tan  

t e r sebu t  .mengindahkan kemarnpuan alamiah lahan , ( b j 

kegiatan t e r s e b u t  mempunyai k a i t a n  

r e l a t i f  besar ,  yang meliput i  : 

dan pendayatan dan 

tenaga k e r j a ,  ( 3 )  kegiatan t e r sebu t  menghasilkan output  

yang mempunyai nf yang re1ati .f  

besa r ,  ( 4 )  kegiatan t e r sebu t  menghasilkan produk yang 

mempunyai yang r e l a t i f  e l a s t i k ,  ( 5 )  

kegiatan t e r s e b u t  fnenggunakan teknologi  yang sedapat 

mungkin b e r s i f a t  Komoditas 



penun j ang dikernbanaan dengan tu juan ( 1 ) mernanf aatkan 

keragaman sumberdaya alam terutzma tanah dan air, (2) 

mengurangi resiko dan ketidaktentuan bisnis, dan (3) 

memanfaatkan fluktuasi penggunaan tenaga kerja ke arah 

yang lebih optimal dan ( 4 )  memanfaatkan sifat 

komplementer komoditas dalasn pengembangan agroindustri. 

Pengembangan wilayah haruslah mempertirnbangkan 

alternatif-alternatif pengembangan sistem agribisnis 

yang mencakup kegiatan yengadaan faktor produksi, 

produksi, pasca panen, agroindustri dan pemasaran, 

26. Luao areal yang akan dikembangkan haruslah 

memperhatikan asas skala ekonomi usaha dan kapasitas 

mesin-mesin industri yang akan digunakan- 

2 7 .  Unit pengembangan agribisnis haruslah diintegrasikan 

dengan wilayah sekelilingnya rnelalui : (1) pengembangan 

sistem transyortasi dan telekomunikasi yang fungsional, 

( 2 )  inovasi kelemhagasn yang secara ef ektif 

menjembatani unit pengembangan agribisnis dengan 

masyarakat dan yasar sekelilingnya dan ( 3 )  pengembangan 

pusat-yusat pelayanan dan yertumbuhan yang mempunyai 

hirarki yang integral dengan pusat-pusat pelayanan dan 

pertmbuhan yang telah ads. 

28.  Investasi fisik dan inovasi kelembagaan dalam 

pengembangan rawa yasang surut seyogyanya memyerhatikan 

stadia perkernbangan wilayah yang secara .anrum .terdiri 

dari : 



Stadia I : Stadia eubsisten, dimana masyarakat bslm dapat 

memenuhi kebutuhan pokokrrya, oleh sebab itt 

hibah ataupun subsidi kebutuhan pokok 

diper lukan. 

Stadia I1 : Stadia subsisten, masyarakat telah rnampu 

memenuhi kebutuhan pokoknya, oleh sebab itu 

infrastruktur dan kelembagaan haruslah 

dikembangkan untuk memperbesar pe luang 

terjadinya pertukaran antar keluarga secara 

ef isien, 

Stadia 111 : Stadia surplus pasar, dimana masyarakat selain 

telah dapat memenuhi kebutuhan pokok telah pula 

mampu memproduksi untuk pasar lokal ataupun 

pasar wilayah. E'ada stadia ini tindakan 

strategis yang perlu dilakukan adalah mendorong 

berkembangnya transaksi antar pasar dan 

mendorong kegiatan dasar pengembangan 

agroindustri. 

Stadia IV : Stadia agroindustpi; perkernbangan ekonomi telah 

rnencapai suatu keadaan dimana kegiatan 

pertanian telah dapat menghasikan surplus pasar 

secara berkesinambungan, teratur dan dalam 

kualitas yang memenuhi persyaratan sebagai 

input dari agroindustri. 

Stadia V : Stadia industri sekunder. Perkernbangan 

agroindustri telah dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat secara subtansial. Lebih 



l a n j u t ,  peningkatan yendapatan t e r s e b u t  

mengakibatkan meningkatnya permintaan 

rnasyarakat akan komoditas i n d u s t r i  sekunder.  

Keadaan i n i  akan rnenarik i n d u s t r i - i n d u s t r i  

sekunder untuk "datang " ke w i l a y a h  pasang 

s u r u t  . 

Stad ia  VI : S t a d i a  J a s a .  E'erbembangan i n d u t r i  sekunder 

diharapkan dapat  meningkatkan pendapatan 

rnasyarakat. Lebih l a n j u t ,  peningkatan t e r s e b u t  

akan rnendorong peningkatan permintaan 

rnasyarakat akan jasa. Keadaan i n i  akan rnenarik 

i n v e s t a s i  pengembangan i n d u s t r i - i n d u s t r i  j a s a  

d i  wilayah pasang suru t .  

29.  Seandainya p r i o r i t a s  pengembangan wilayah rawa pasang 

s u r u t  p e r l u  disusun maka u ru tan  p r i o r i t a s  wilayah 

b e r t u r u t - t u r u t  adalah Sumatera, Kalimantan dan I r i a n  

Jaya.  
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