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ABSTRAK 

NAMA : Rezky Pratama Putra 

NIM  : 90300117055 

JUDUL : Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan  

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan Dengan 

PAD Sebagai Variabel Intervening 

 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan, pada era globalisasi yang sekarang ini 

pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama dalam menunjang 

pembangunan suatu daerah. Selain itu sektor pariwisata dapat memperbaiki 

perekonomian, dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan 

pengembangan daerah yang berpotensi objek wisata. Provinsi Sulawesi Selatan 

yang terletak pada jalur utama wisata nasional, Sulawesi Selatan juga memiliki 

objek wisata yang beragam baik wisata alam, seperti rona alam yang bergunung 

gunung dan garis pantai yang panjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata 

budaya, seperti latar belakang sejarah dan beraneka ragam tradisi, seni, dan budaya 

setempat. 

Jenis penilitian ini menggunakan metode kuantitatif, antara komponen 

variabel dependen dengan variabel independen yang dioleh menggunakan metode 

analisis jalur. Pengambilan data menggunakan data sekunder yang bersumber dari 

Badan Pusat Statistik terhitung sejak periode 2006 hingga 2020. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah objek wisata 

berpengaruh terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan, variabel kunjungan 

wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Selatan. 

variabel jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan, sedangkan variabel kunjungan wisatawan 

tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Dan yang terakhir Variabel jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi melalui PAD di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan 

variabel kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui PAD. 

 

Kata Kunci: Jumlah Objek Wisata, Kunjungan Wisatawan, Pertumbuhan 

Ekonomi, PAD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai salah satu sumber pendapatan, pada era globalisasi yang sekarang ini 

pembangunan pariwisata dijadikan prioritas utama dalam menunjang pembangunan 

suatu daerah. Selain itu sektor pariwisata dapat memperbaiki perekonomian, dapat 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan pengembangan daerah yang 

berpotensi objek wisata. 

Dari sekian banyaknya potensi wisata di Indonesia, salah satu yang menjadi 

sumber devisi dan termasuk yang paling banyak memberikan kontribusi pada 

anggaran pendapatan Negara di sektor pariwisata adalah potensi wisata yang ada di 

Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi di 34 provinsi yang 

berada di Indonesia.  

Provinsi Sulawesi Selaltan terdiri dari 24 kabupaten/kota, yang terletak pada 

jalur utama wisata nasional, Sulawesi Selatan juga memiliki objek wisata yang 

beragam baik wisata alam, seperti rona alam yang bergunung gunung dan garis 

pantai yang panjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, seperti latar 

belakang sejarah dan beraneka ragam tradisi, seni, dan budaya setempat. 
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Tabel 1.1 

JumlahKunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2014-2020 

No Tahun 
Wisatawan  

Jumlah 

 

Pertumbuhan 

(%) Mancanegara Domestik 

1 2014 151.763 5.920.528 6.072.291 - 

2 2015 124.823 5.963.312 6.088.135 0,26 

3 2016 161.523 7.490.937 7.652.460 25,64 

4 2017 201.822 9.042.073 9.243.895 20,72 

5 2018 162.354 8.489.689 8.652.043 (6,40) 

6 2019 172.958 8.465.077 8.638.035 (0,16) 

7 2020 4.507 1.172.338 1.176.845 (86,37) 

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2020 

Menurut Kreishan (2014) pariwisata merupakan industri yang mampu 

memberikan kontribusi substensial bagi perekonomian, seperti menyediakan 

lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, serta dapat menjadi mesin 

pertumbuhan ekonomi yang mampu mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi 

yang bersinergi dengan pariwisata. 

Dilihat dari tabel 1.1 diatas, dari tahun 2014 hingga 2020 merupakan jumlah 

kunjungan wisatawan yang berkunjung ke provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 

2017 sebanyak 9.243.895 orang sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020 jumlah 

kunjungan wisatawan menurun menjadi 1.176.845 orang hal ini terjadi karena 

beberapa factor salah satunya covid-19 dan juga di provinsi Sulawesi Selatan ini 

pemerintah Sulawesi Selatan yang masih bertumbuh di pariwisata yang itu itu saja 

tidak melihat pariwisata yang lainnya. 
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Tabel 1.2 

Jumlah Objek Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2014-2020 

No Tahun 
Jumlah Objek wisata  

(unit) 

Pertumbuhan 

(%) 

1 2014 774 - 

2 2015 957 23,64 

3 2016 1.042 8,88 

4 2017 1.088 4,41 

5 2018 1.262 15,99 

6 2019 1.312 3,96 

7 2020 1.284 (2,13) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah objek wisata di Sulawesi 

Selatan tahun 2014-2019terus mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020 

mengalami penurunan karena adanya pandemi covid-19. Pendapatan asli daerah 

merupakan suatu cerminan kemandirian daerah dalam penerimaan yang dihasilkan 

dari pemanaatan potensi daerah sesuai undang-undang yang berlaku seperti 

pendapatan melalui pajak, retribusi hasil penglolaan keuangan daerah yang 

dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah.  

Salah satu pengoptimalan pendapatan daerah adalah dengan cara 

pengembangan sektor-sektor potensial yang ada salah satunya potensi pariwisata. 

Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya mempunyai potensi 
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pariwisata yang beragam dan sudah terkenal tetapi masih kuarangnya kontribusi 

pemerintah untuk menyebar luaskan objek wisata yang ada. QS Al Mulk/67:15 

وَالَِيْهِالنُّشوُْرُُ ٖۗ زْقِه  فاَمْشوُْافيُِْمَنَاكِبِهَاوَكلُوُْامِنْرِِّ  هوَُالَّذِيْجَعلَلََكُمُالْْرَْضَذلَوُْلْا
Terjemahnya: 

“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka 

jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. 

Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (QS Al 

Mulk : 15) 

 

Selain Q.S Al Mulk/67:15, ada juga QS Al Anam/6:11 yang mengandung 

ayat pariwisata 

بيِْنََ انْظُرُوْاكَيْفَكَانَعَاقبَِةاُلْمُكَذ ِ  قلُْسِيْرُوْافىِالْْرَْضِثمَُّ
Terjemahnya: 

“Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang-

orang yang mendustakan itu.” (QS AL Anam : 11)  

 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini, penulis 

tertarik memilih judul “Pengaruh Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi diSulawesi Selatan Dengan PAD Sebagai 

Variable Intervening” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah objek wisatadan kunjungan wisatawan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan? 

2. Apakah jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan berpengaruh 

terhadap PAD di provinsi Sulawesi Selatan? 
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3. Apakah jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan berpengaruh 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan melalui PAD 

sebagai variable intervening? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan 

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan 

terhadap PAD di provinsi Sulawesi Selatan 

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan melalui PAD  

sebagai variable intervening 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini: 

1. Sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan ekonomi khususnya 

dalam bidang pariwisata, sehingga dapat menentukan kebijakan yang tepat 

guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata 

2. Sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian- 

penelitian selanjutnya yang topiknya berkaitan dengan penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Pariwisata 

Pariwisata menurut sugiama (2011) mengungkapkan bahwa pariwisata 

adalah rangkaian aktivasi, dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi 

wisata, transportasi, akomodasi, dan layanan lain yang ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang. Perjalanan yang dilakukannya hanya untuk 

sementara waktu saja meninggalkan tempat tinggalnya dengan maksud beristiraha, 

berbisnis, atau untuk maksud lainnya. Perkembangan pariwisata juga mendorong 

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kegiatan pariwisata menciptakan 

permintaan, baik konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan 

menimbulkan kegiatan produksi barang dan keberhasilan pengembangan sector 

kepariwisataan. 

Pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalan dan 

memperdayakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Pariwisata menjadi 

salah satu sector utama dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan proyeksi 

penerimaan devisa dari sektor-sektor utama dalam perekonomian di Indonesia, 

pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia pada tahun 

2020 (Pusdatin Kemenpar, 2014). Saat ini pariwisata tercatat sebagai peringkat 

kedua penyumbang devia nasional. Disamping itu, pariwisata akan memberikan 

banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap 
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sektorpariwisata. Sektor pariwisata merupakan kegiatan yang yak pernah mati dan 

menjadi hal yang sangat penting bagi suatu Negara. 

Adapun jenis-jenis kegiatan usaha pariwisata di Indonesia yang tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, antara lain: 

1. Daya Tarik Wisata 

2. Kawasan pariwisata 

3. Jasa transportasi 

4. Jasa perjalanan 

5. Jasa makanan dan minuman 

6. Penyediaan akomodasi 

7. Penyelenggaraan kegiatan liburan dan rekreasi 

8. Penyelenggaraan pertemuan perjalanan nsentif konferensi dan pameran 

9. Jasa informasi pariwisata 

10. Jasa konsultan pariwisata 

11. Jasa pramuwisata 

12. Wisata tirta, dan 

13. Spa 

B. Objek Wisata 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan 

wisatatertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya 

tarikwisata yang besar. Menurut Mursid di dalam jurnal Ni Komang Sri Wulandari 

dan Triandaru, objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorongkehadiran 

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yangsangat 
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menentukan itu maka objek wisata harus dirancang dan dibangun ataudikelola 

secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.Membangun 

suatu obyek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkankriteria yang 

cocok dengan daerah wisata tersebut. 

1. Pengertian Objek Wisata 

Objek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan 

wisatawankarena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan 

manusia,seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, 

kebunbinatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, 

taritarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. 

Menurut Fandeli, objek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan 

manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam 

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 5 

mengatakan bahwa : “Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan 

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. 

Unsur yang terkandung dalam pengertian di atas dapat dipahami bahwa:  

a. Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan. 

b. Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni 

tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk. 

c. Yang menjadi sasaran utama adalah wisatawan.  
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa objek wisata yaitu suatu tempat 

yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya. Dimana 

sumber daya yang dimaksud adalah perwujudan dari padaciptaan manusia, tata 

hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang 

mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan sehingga terjadi interkasi antara 

sesama manusia. 

2. Jenis-jenis objek wisata 

Wisata berdasarkan jenisnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu:  

a. Wisata Alam 

1) Wisata Pantai (Marine Tourism), merupakan kegiatan pariwisata yang 

ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, 

menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana 

akomodasi, makan dan minum. 

2) Wisata Etnik (Etnik Tourism), merupakan perjalanan untuk mengamati 

perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap 

menarik. 

3) Wisata Cagar Alam (Ecotourismi), merupakan wisata yang banyak 

dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara 

dipegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta 

tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat ditempat-tempat lain.  

4) Wisata Buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang 

memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh 

pemerintah dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. 
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5) Wisata Agro, merupakan jenis wisata yang mengorganisasikan perjalanan 

ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, dan ladang pembibitan dimana 

wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan tinjauan untuk tujuan 

studi maupun menikmati segarnya tanaman sekitarnya. 

3. Wisata Sosial-Budaya 

a. Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monumen, wisata ini termasuk 

golongan budaya, monumen nasional, gedung bersejarah, kota, desa, 

bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya 

seperti tempat bekas pertempuran (battle field) yang merupakan daya tarik 

wisata utama di banyak negara. 

b. Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan 

dengan aspek alam dan kebudayaan disuatu kawasan atau daerah tertentu. 

Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain 

museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu 

pengetahuan dan teknolgi, industri, maupun dengan tema khusus lainnya. 

Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa uraian tersebut sesuai 

dengan objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan yaitu wisata alam dan wisata 

sosial-budaya. Adapun wisata alam, yang meliputi wisata pantai dan wisata cagar 

alam. Sedangkan yang termasuk ke dalam wisata sosial-budaya adalah mengkaji 

peninggalan bersejarah kepurbakalaan dan monument, dalam hal ini ialah museum 

dan makam pahlawan yang berada di Sulawesi Selatan. 
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4. Sarana dan Prasarana 

Suatu daerah untuk dapat dikembangkan menjadi objek wisata atau menjadi 

sebuah desa wisata perlu adanya unsur-unsur yang mendukung, tidak hanya 

mengandalkan keindahan alam dan akomodasinya saja. Aksesibilitas yang baik 

akan menentukan mudah atau tidaknya lokasi untuk dijangkau. Selain itu Jaringan 

jalan juga merupakan salah satu yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan 

umum yang sangat penting. Sarana objek wisata merupakan kelengkapan daerah 

tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam 

menikmati perjalanan wisatanya.  

Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata 

tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana 

yang di maksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan 

wisata adalah hotel,biro perjalanan, alat transportasi, restoran, dan rumah makan 

serta sarana pendukung lainnya. Sedangkan, Menurut Suwantoro di dalam jurnal I 

Gede Astra Wesnawa dan Ida Bagus Made Astawa sarana wisata dapat digolongkan 

kedalam tiga kelompok, yaitu: sarana pokok kepariwisataan (Main Toursm 

Superstructure), restoran (catering trades), dan Atraksi wisata (tourist attraction).  

Prasarana Objek Wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan 

manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah 

tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain 

sebagainya, dan itu termasuk ke dalam prasarana umum. Untuk kesiapan objek 

wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana 



14 
 

 
 

wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek 

wisata yang bersangkutan.  

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan 

lokasi akan meningkatkan aksesbilitas suatu obyek wisata yang pada gilirannya 

akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri. Di samping berbagai 

kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu 

disediakan didaerah tujuan wisata, seperti bank, apotek, rumah sakit, pom bensin, 

pusatpusat perbelanjaan dan lain-lain. Dalam pembangunan prasarana wisata 

pemerintah lebih dominan, karena pemerintah dapat mengambil manfaat ganda dari 

pembangunan tersebut, seperti untuk meningkatkan arus informasi, arus lalu lintas 

ekonomi, arus mobilitas manusia antara daerah, dan sebagainya yang tentu saja 

meningkatkan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

disekitarnya. Menurut Soekadijo di dalam jurnal I Gede Astra Wesnawa dan Ida 

Bagus Made Astawa, prasarana adalah fasilitas untuk kebutuhan masyarakat pada 

umumnya dan pembangunannya merupakan suatu usaha yang besar, karena itu 

biasanya ditangani oleh pemerintah dengan menggunakan keuangan negara. 

Sarana sebagian besar diatur, disediakan, dan dikembangkan dalam rangka 

sumber daya publik dan komune, yang menyiratkan pemerintah dan sektor 

keterlibatan publik dan penyediaan. Dalam proses ini, sektor publik berurusan 

dengan isu-isu manajemen mulai dari analisis biaya, manfaat sederhana hingga 

pertanyaan yang kompleks tentang campuran optimal dari fasilitas pariwisata 

(McConnell, 1985). Di destinasi pariwisata sektor public keterlibatan menyiratkan 
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otoritas local atau regional dan kegiatan dewan wisata, terfokus dalam mendorong 

pembangunan pariwisata berkelanjutan. 

Penyediaan fasilitas rekreasi umumnya dilihat sebagai tanggung jawab 

sektor publik (Cooper et al. 2008; McConnell, 1985). Namun, pemahaman yang 

berbeda tentang konsep infrastruktur pariwisata seiring dengan semakin kuatnya 

keterlibatan pemangku kepentingan sektor swasta. Pengeksplorasi konsep 

infrastruktur pariwisata dan fasilitas rekreasi untuk memperluas pemahaman 

tentang: 

a. Keterkaitan antara infrastruktur pariwisata, fasilitas rekreasi dan pengembangan 

pariwisata. 

b. Pentingnya dalam proses membentuk produk pariwisata dan mengantarkan 

pengunjung dan kebutuhan penduduk setempat. 

c. Kesesuaian antara keadaan prasarana, sarana dan tahap pengembangan 

destinasi (TALC). 

d. Persepsi manajer dewan wisata tentang manajemen infrastruktur dan batasan 

utama untuk keterlibatan dalam proses manajemen. 

e. Peran swasta dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas. 

Ini memberikan perspektif sisi penawaran publik dengan mengeksplorasi 

sikap manajer. Sementara sebagian besar peneliti saat ini menggunakan data 

statistic untuk menganalisis tujuan lintasan pengembangan dan sesuai dengan 

perkembangan fisik pabrik (Smith, 1994), ini menggunakan pendekatan holistic 

manajer untuk menganalisis perkembangan secara spesifik dari satu segmen produk 

pariwisata secara keseluruhan, infrasturktur dan fasilitas pariwisata. 
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Hansen (1965) sama seperti Mera (1973) menganggap infrastruktur menjadi 

jumlah modal overhead ekonomi dan social. Sementara ekonomi modal berfokus 

pada mendukung kegiatan produktif (misalnya jalan, jembatan dan lain-lain), 

modal social berfokus pada peningkatan modal manusia sebagian besar melalui 

social yang disediakan secara publik layanan (misalnya fasilitas kesehatan dan 

pendidikan). Infrastruktur lebih fokus pada penyediaan prasyarat untuk 

pembangunan, sementara fasilitas rekreasi dipandang sebagai cara untuk 

meningkatkan kehidupan sehari-hari.  

C. Wisatawan 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata 

tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut memiliki daya tarik 

tersendiri yang berpengaruh besar. Ada beberapa ahli yang mencoba untuk 

mendefinisikan kata wisatawan salah satunya Sammeng. Orang yang melakukan 

perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat diluar 

lingkungan tempat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak 

memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya (Sammeng 2001). 

Ada beberapa manfaat jika banyak wisatawan mengunjungi suatu tujuan 

wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang 

disetorkan kepada daerah setempat. Dalam buku Nawawi mengutip pernyataan dari 

Ramdani yang pada intinya berisi mengenai pengaruh langusng kunjungan 

wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama 

wisatawan menginap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung 

pengaruh ekonomi dari keberadaan wisatawan tersebut juga semakin meningkat. 
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Menurut Apriori di dalam jurnal Eti Ibrianti 2013 semakin lama wisatawan 

tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang 

dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Berbagai macam kebutuhan 

wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk 

produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. 

1. Pengertian Wisatawan 

Wisatawan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dunia pariwisata. 

Wisatawan sangat beragam, tua-muda, miskin-kaya, asing-nusantara, semuanya 

mempunyai keinginan dan juga harapan yang berbeda. 

Jika ditinjau dari kata “wisatawan” yang berasal dari kata “wisata” maka 

sebenarnya tidaklah tetap sebagai pengganti kata “tourist”. Kata itu berasal dari 

bahasa Sansekerta “wisata” yang berarti “perjalanan” yang sama atau dapat 

disamakan dengan kata “travel”. Jadi orang melakukan perjalanan dalam 

pengertian ini, maka wisatawan sama artinya dengan kata “traveler”. Adapun 

pengertian wisatawan menurut para ahli antara lain: 

a. Menurut Smith (2009), menjelaskan bahwa wisatawan adalah orang yang 

sedang tidak bekerja, atau sedang berlibur dan secara sukarela mengunjungi 

daerah lain untuk mendapatkan sesuatu yang lain. 

b. Menurut WTO (2009), membagi wisatawan kedalam tiga bagian yaitu: 

1) Pengunjung adalah setiap orang yang berhubungan ke suatu Negara lain 

dimana ia mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan 

pekerjaan yang diberikan oleh Negara yang dikunjunginya. 
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2) Wisatawan adalah setiap orang bertempat tinggal di suatu Negara tanpa 

memandang kewarganegaraannya, berkunjung kesuatu tempat pada Negara 

yang sama untuk waktu lebih dari 24jam. 

3) Darmawisata atau excursionist adalah pengunjung sementara yang menetap 

kurang dari 24jam di Negara yang dikunjungi, termasuk orang yang 

berkeliling dengan kapal pesiar. 

c. Menurut Krapf Hunziker, wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari 

sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukam penduduk 

asli. Periwisata, berdasarkan seluruh definisinya, adalah fenomena yang terus 

berkembang. Lebih dari itu, industry ini telah menyelamatkan sejumlah Negara 

dari krisis dan memarakkan pertumbuhan ekonominya. 

2. Jenis-jenis Wisatawan 

Wisatawan dibedakan menjadi 2 yaitu wisatawan Internasional 

(mancanegara) dan wisatawan domestic (wisatawan nusantara). Wisatawan 

Internasional merupakan orang yang melakukan perjalanan wisata di luar negerinya 

dan wisatawan didalam negerinya dan sedangkan wisatawan domestic merupakan 

orang yang melakukan perjalanan di dalam Negara.  

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan, 

wisatawan dapat dilarifikasikan sebagai berikut (Yoeti 1982): 

a. Foreign Tourism atau wisatawan asing adalah orang yang melakukan 

perjalanan wisata yang dating memasuki suatu Negara lain yang bukan 

merupakan Negara dimana dia biasanya tinggal, istilah wisatawan asing saat ini 

popular dengan sebutan Wisatawan Mancanegara. 
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b. Domestic Foreign Tourist adalah orang asing yang berdiam atau bertempat 

tinggal pada suatu Negara tang melakukan perjalanan wisata di wilayah Negara 

di mana dia tinggal. Orang tersebut bukan Negara dimana dia berada tetapi 

Warga Negara Asing (WNA) yang karena tugas dan kependudukannya menetap 

dan tinggal pada suatu Negara. 

c. Domestic Tourist adalah Wisatawan Dalam Negeri (WDN) yait, seorang warga 

Negara yang melakukan perjalanan negaranya, wisatawan semacam ini lebih 

dikenal dengan Wisatawan Nusantara. 

d. Indigenous Foreign Tourist adalah warga suatu Negara yang karena tugas atau 

jabatannya berada di luar negeri dan pulang ke Negara asalnya untuk melakukan 

perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri. 

e. Transit Tourist adalah wisatawan yang sedang melakukan oerjalanan wisata 

kesuatu Negara tertentu yang menumpang kapal udara atau kapal laut ataupun 

kereta api yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/bandara/stasiun bukan 

atas kemauannya sendiri. Biasanya ini terjadi apabila ada pergantian tranportasi 

yang digunakan untuk meneruskan perjalanan ke Negara tujuan dan menambah 

penumpang atau mengisi bahan bakar dan kemudian melanjutkan perjalanan ke 

tujuan semula. Waktu yang cukup lama untuk tour di tempat yang 

disinggahinya. 

f. Business Tourist adalah orang yang mengadakan perjalanan setelah tujuan 

utamanya selesai. Jadi perjalanan wisata merupakan perjalanan sekunder 

setelah tujuan primer. 

3. Karakteristik Wisatawan 
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Cohen dalam Swarbrooke dan Horner mengidentifikasi empat jenis 

karakteristik wisatawan seperti berikut ini. 

a. Wisatawan Massal Kelompok atau Organised Mass Tourist 

1) Hanya mau membeli paket wisata ke daerah tujuan wisata terkenal atau 

popular. Dia memilih destinasinya yang sudah berkembang dan 

dipromosikan melalui media massa. 

2) Memilih berpergian dengan rombungan dan dikelola oleh pemimpin 

perjalanan serta didampingi oleh pramuwisata. 

3) Selalu melakukan perjalanan pergi-pulang melalui jalur yang sama. 

4) Memilih jadawl perjalanan yang tetap dan sebisa-bisanya tidak terjadi 

perubahan acara selama berwisata. 

Wisatawan tipe massal kelompok sangat sulit melakukan lintas budaya 

karena ia kurang suka bersosialisasi dengan orang baru yang asing dan dengan 

masyarakat setempat. 

b. Wisatawan Massal Individu atau Individual Mass Tourist 

1) Membeli paket wisata yang memberikan kebebasan berwisata, misalnya 

paket terbang kemudi, yaitu paket wisata manakala wisatawan melakukan 

perjalanan dengan pesawat komersial dan mengemudikan kendaraan 

sewaan sendiri. 

2) Kreatif merancang paket wisata sesuai dengan selera dan membuat 

keputusan perjalaman sendiri. 

3) Mirip dengan wisatawan massal kelompok, dia cenderung memiliki daerah 

tujuan wisata yang sudah dikenal. Namun dia juga masih mau mencoba 
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mendatangi daerah-daerah tujuan baru selama daerah itu bukan merupakan 

daerah asing. 

4) Bergantung pada ketersediaan fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh 

usaha wisata. 

5) Masih berada dalam lingkungan gelembung. Hal ini membuat wisatawan 

dalam kelompok ini memiliki pengalaman wisata yang terbatas. 

c. Penjelajah atau Explorer 

Bagi wisatawan dalam kelompok ini, dia selalu membuat rencana 

perjalanan sendiri. Jia dia kesulitan, dia tidak ragu bertanya kepada biro perjalanan 

dan sumber informasi lain. Dai senang bertemu dan bersosialisasi dengan orang-

orang baru serta masyarakat setempat. Selama berwisata, dia tetap mengutamakan 

kenyamanan dan keamanan, meskipun level pelayanan yang diinginkan tidak harus 

mewah dan ekslusif, seperti wisatawan massal kelompok dan wisatawan massal 

individual. Tingkat ketergantungan terhadap fasilitas dan pelayanan dari usaha 

wisata cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kedua jenis wisatawan atas. 

d. Petualang atau drifter 

Wisatawan ini selalu mencoba dapat diterima di lingkaran asing dan baru. 

Malahan, dia senang dianggap menjadi bagian dari masyarakat setempat. 

Wisatawan kelompok ini tidak merencanalan perjalanan, dalam pengertian, dia 

tidak meemsan kamar hotel atau memesan tiket pesawat terbang, tetapi ia tetap 

menggunakan usaha wisata tersebut dengan system langusung dating ke hotel atau 

Bandar udara untuk membeli kebutuhannya. 
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D. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Menurut Nurcholis (2007 : 182) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan 

yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba 

perusahaan daerah dan lain-lain yang sah. Pendapatan daerah adalah semua hak 

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

anggaran tertentu. 

Menurut Mardiasmo (2002 : 132) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) yang sah. Kewenangan untuk memeberdayakan sumber 

keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang 

sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Idealnya suatu 

perimbangan keuangan pusat dan daerah terjadi apabila setiap tingkat pemerintahan 

bebas dalam bidang keuangan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan wewenang 

masing-masing. Artinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber 

pendapatan utama atau dominan, sementara subsidi atau transfer dari tingkat 

pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan pendukung atau tambahan yang 

peranannya tidak dominan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu 

sumber pembiayaan pemerintah daerah yang peranannya sangat tergantung 

kemampuan dan kemauan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang  tinggi belum merupakan jaminan 

tingginya pendapatan masayarakat di suatu daerah (regional income). Namun 

demikian, tingginya PAD dapat menjadi sumber daya yang sangat penting bagi 
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pemerintah daerah di dalam pengembangan wilayah termasuk dalam peningkatan 

pendapatan masyarakatnya (Rustiadi, Ghifari, Suradinata, Wijanarko, Supranto, 

Karmaji, Oyong, Nurbaya dan Martha, 2010). 

Perolehan PAD diperlukan manajemen pemanfaatan dana yang mampu 

digunakan semaksimal mungkin bagi kemakmuran masyarakat yang sebesar-

besarnya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang diluncurkan 

pemerintah daerah tersebut (Susanto, Ghifari, Suradinata, Wijanarko, Supranto, 

Karmaji, Oyong, Nurbaya dan Martha, 2010). 

Menurut Abd. Rachim AF, dalam bukunya Barometer Keuangan Negara 

(2015 : 15) Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk 

mendukungpelaksanaan penignkatan perndapatan. Hal tersebut dapat dirumsukan 

sebagai berikut: 

a. Inventarisasi dan menghitung potensi serta menggali objek baru. 

b. Memperbaiki dan meningkatkan tertib administrasi serta sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

c. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya yang dimiliki. 

d. Melaksanakan evaluasi secara intensif dan berkala terhadap keuangan daerah 

guna penyusunan rencana. 

E. Dampak Positif dan Negatif Pariwisata 

a. Dampak Positif 

1) Pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan devisa suatu Negara. 

Di Indonesia, pada tahun 2015, pariwisata menduduki peringkat ke-4 
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dalam peroleh devisa setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan 

minyak kelapa sawit (KEMENPAR 2016). 

2) Pariwisata sebagai sumber terbukanya kesempatan kerja baik yang 

terlibat secara langusng maupun tidak langsung. Yang unik dari pekerja 

di bidang pariwisata adalah bahwa sebagaian besar tenaga kerjanya 

tidak dapat digantikan dengan peralatan, misalnya pemandu wisata, para 

penjajah cendera mata, petugas hotel, dan lainnya. 

3) Pariwisata bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan. 

4) Kontribusi pajak bagi Negara dari sector pariwisata. 

5) Terjadinya pertukaran budaya antara wisatawan dan penduduk local. 

6) Pembangunan destinasi pariwisata secara tidak langsung dinikmati 

penduduk lokal. 

b. Dampak Negatif Pariwisata 

1) Kemungkinan terjadinya penyimpangan social, seperti perjudian, 

prostitusi, alcohol, bahkan narkoba. 

2) Terjadinya pergeseran nilai dimasyarakat dari pekerja pertanian ke 

pelayanan. 

3) Penggunaan dan pengalihan sumber daya alam yang berlebihan, 

contohnya dari lahan pertanian menjadi hotel dan kawasan wisata. 

4) Meningkatnya polusi dan kebisingan di sentra-sentra wisata. 

5) Maraknya diskotik dan tempat-tempat hiburan malam yang dapat 

meningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS. 
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6) Menignkatnya kegiatan terorisme akibat kecemburuan social antara 

kehidupan wisatawan asing terkesan glamor dan penduduk local. 

F. Hubungan Antar Variabel 

1. Hubungan Objek Wisata dan Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut World Trade Organization (WTO), pariwisata merupakan sumber 

pokok dari pendapatan bagi banyak Negara. Saat ini pariwisata merupakan ekspor 

nomor tiga dalam ekonomi sesudah tekstik dan kayu lapis. Pemerintah mulai 

memperhatikan bahwa pariwisata dapat menjadi dasar pemabngunan egional 

karena wilayah kecil lebih cenderung mempunyai perekonomian denan 

diversifikasi tinggi. Oleh karena itu pembangunan pariwisata perlu diperhatikan 

agar kawasan potensi wisata dapat memberikan sumbangan yang optimal bagi 

devisa Negara atau bagi masyarakat desa yang berada di sekitar objek wisata. 

Dari jurnal The Contribution of Tourism to Economic Growth and Food 

Security manfaat ekonomi dari pariwisata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi 

secara langsung namun pada proses yang mana pariwisata mampu memperluas 

lapangan kerja bagi masyarakat miskin di daerah tersebut, peningkatan akses 

layanan dan infrastuktur penunjang dan mitigasi dampak lingkungan dan sumber 

daya alam. Manfaat tersebut ternyata dibarengi dengan dampak negatif seperti 

penularan wabah penyakit, ancaman terorisme dan juga kebocoran pendapatan dari 

sektor pariwisata ketika investasi pariwisata lebih besar didonominasi kepemilikan 

asing, tenaga kerja dari warga negara asing dan bahan bahan makanan yang impor. 

(Robert: 2010,54). 
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Secara teoritis Spillane (1987) manfaat yang diberikan sektor pariwisata 

adalah menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah 

maupun masyarakatnya.Penambahan ini dilihat dari meningkatnya pendapatan dari 

kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti penginapan, restoran, dan 

rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan pengediaan cinderamata. 

2. Hubungan Wisatawan dan Pertumbuhan Ekonomi 

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, 

berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-

tempat yang indah atau sebuah Negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO) 

menyebut wisatawan sebagai pelancong dalam melakukan perjalanan pendek. 

Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan 

kesebuah daerah atau Negara asing yang menginap minimal 24 jam atau maksimal 

6 bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi wisatawan adalah sebuah 

sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan (M. 

Sueryadana Liga 2015). 

Dari jurnal The Contribution of Tourism to Economic Growth and Food 

Security manfaat ekonomi dari pariwisata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi 

secara langsung namun pada proses yang mana pariwisata mampu memperluas 

lapangan kerja bagi masyarakat miskin di daerah tersebut, peningkatan akses 

layanan dan infrastuktur penunjang dan mitigasi dampak lingkungan dan sumber 

daya alam. Manfaat tersebut ternyata dibarengi dengan dampak negatif seperti 

penularan wabah penyakit, ancaman terorisme dan juga kebocoran pendapatan dari 

sektor pariwisata ketika investasi pariwisata lebih besar didonominasi kepemilikan 
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asing, tenaga kerja dari warga negara asing dan bahan bahan makanan yang impor. 

(Robert: 2010,54). 

Secara teoritis dalam Nasrul (2010) semakin lama wisatawan tinggal di 

suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di 

daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum, dan 

penginapan selama tinggal di daerah tersebut. 

G. Penelitian Terdahulu 

No Penelitian/Tahun 
Judul 

Penelitian 
Hasil 

1 

Nur Indah 

Kurnia Sari 

(2015) 

Pengaruh 

Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan, 

dan Jumlah 

Hotel 

Terhadap 

Pendapatan 

Asli Daerah 

di Pulau 

Lombok 

(1) Jumlah Kunjungan 

Wisatawan berpengaruh positif 

terhadap Pendapatan Asli Daerah 

pada kabupaten/kota di Pulau 

Lombok. 

(2) Jumlah Hotel berpengaruh 

positif terhadap Pendapatan Asli 

Daerah pada kabupaten/kota di 

Pulau Lombok. 

2 

Femy NR & 

Herniwati RH 

(2013) 

Pengaruh 

Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan, 

Jumlah 

Obyek 

Wisata dan 

Pendapatan 

Perkapita 

Terhadap 

Penerimaan 

Sektor 

Pariwisata di 

Kabupaten 

Kudus 

(1) Variabel jumlah kunjungan 

wisatawan (X1) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata 

Kabupaten Kudus (Y2), hal ini 

dikarenakan nilai t-statistic 

sebesar 4,082 dengan probabilita 

sebesar 0,002 maka variabel ini 

berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata. 

Sedangkan nilai coefficient 

menunjukkan angka sebesar 

1252,128 sehingga setiap 

peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan sebanyak 10 orang 

akan meningkatkan penerimaan 

sektor pariwisata di Kabupaten 

Kudus sebesar 12.521,280 

rupiah.  
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(2) Variabel jumlah obyek wisata 

(X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penerimaan 

sektor pariwisata Kabupaten 

Kudus (Y2), hal ini dikarenakan 

nilai t-statistic sebesar 2,519 

dengan probabilita sebesar 0,029 

maka variabel ini berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan 

sektor pariwisata. Sedangkan 

nilai coefficient menunjukkan 

angka sebesar 1,284 sehingga 

setiap peningkatan jumlah obyek 

wisata sebanyak 1 unit akan 

meningkatkan penerimaan sektor 

pariwisata di Kabupaten Kudus 

sebesar 12.840.000 rupiah. 

(3) Variabel Pendapatan 

Perkapita (X3) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata 

Kabupaten Kudus (Y2), hal ini 

dikarenakan nilai t-statistic 

sebesar 2,660 dengan probabilita 

sebesar 0,022 maka variabel ini 

berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata. 

Sedangkan nilai coefficient 

menunjukkan angka sebesar 

53,918 sehingga setiap 

peningkatan Pendapatan 

Perkapita sebanyak 1 rupiah 

akan meningkatkan penerimaan 

sektor pariwisata di Kabupaten 

Kudus sebesar 53.918 rupiah 

3 
Pragustian 

Saputra (2018) 

Pengaruh 

Jumlah 

Objek Wisata 

dan Jumlah 

Kunjungan 

Wisatawan 

Terhadap 

Penerimaan 

Sektor 

Pariwisata di 

Kabupaten 

1. Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi 

diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,3153 lebih besar dibandingkan 

dengan (0,05), sehingga Ha 

ditolak dan Ho dterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa jumlah objek wisata tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan. 
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Lampung 

Selatan 

Tahun 2011-

2017 Ditinjau 

Dari 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam 

Hal ini dikarenakan objek wisata 

yang masuk ke dalam 

penerimaan sector pariwisata 

hanya ada  2 objek wisata yaitu 

wisata Way Belerang dan Pulau 

Sebesi. Karena hanya ada  objek 

wisata tersebut yang legal 

dikelola oleh pemerintah melalui 

dinas pariwisata. Sedangkan 76 

objek wisata yang ada di 

kabupaten Lampung Selatan 

dikelola masyarakat setempat.  

2. Berdasarkan hasil penelitian 

menggunakan analisis regresi 

diperoleh nilai signifikan 

variabel jumlah kunjungan 

wisatawan dengan nilai Prob. 

Sebesar 0,0025 bila 

dibandingkan dengan taraf 

signifikan (0,05) sehingga Ho 

ditolak dan Ha diterima, dengan 

demikian dapat disimpulkan 

bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

penerimaan sektor pariwisata di 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Kabupaten Lampung Selatan 

merupakan daerah yang 

menyugukan berbagai objek 

wisata. Hasil penelitian yang 

diperoleh bahwa diarea objek 

wisata tersebut menyediakan 

sarana peribadatan sehingga 

wisatawan tidak mengalami 

kesulitan untuk melakukan suatu 

ibadah. Dalam rangka menjaga 

kebersihan terdapat pula kotak 

sampah disetiap sudut lokasi 

objek wisata. Kemudian menu-

menu makanan dan minuman 

yang disajikan adalah makanan 

dan minuman yang halal. Selain 

itu wisatawan yang berkunjung 

ke objek wisata di kabupaten 

Lampung selatan telah sesuai 
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dengan norma-norma keislaman 

yakni mengenakan pakaian yang 

sopan dan tidak merusak tatanan 

objek wisata yang ada. Terdapat 

pula hotel-hotel yang 

memberlakukan wisatawan yang 

melakukan penginapan 

berpasangan haruslah jelas 

identitasnya yakni sebagai 

pasangan suami istri yang 

dibuktikan dengan KTP/KK. 

 

H. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir merupakan gambaran hubungan antar variable yang satu 

dengan yang lainnya, yang digambarkan dengan diagram atau panel. Kerangka 

berpikir ini dibuat berdasarkan landasan teori dan studi empiris dari berbagai tempat 

secara umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisi jalur (Path 

Analize). Kerangka berpikir dalam bentuk diagram sebagaimana yang diuraikan 

dibawah ini: 

 

I. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan meningkatnya 

objek wisata dan kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan akan meningkatkan 

penerimaan sector pariwisata di Sulawesi Selatan.  

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(Y2) 

Jumlah Objek 

Wisata 

(X1) 

Kunjungan 

Wisatawan 

(X2) 

Pendapatan 

Asli Daerah 

(Y1) 
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1. Jumlah objek wisata (X1) dan kunjungan wisatawan (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(Y2) di provinsi Sulawesi 

Selatan.  

2. Jumlah objek wisata (X1) dan kunjungan wisatawan (X2)berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah(Y1) di provinsi Sulawesi 

Selatan. 

3. Jumlah objek wisata (X1) dan kunjungan wisatawan (X2) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi(Y2) dengan pendapatan asli 

daerah(Y1) sebagai variable intervening.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positiviseme, digunakan untuk meneliti padapengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini menggali data yang bersumber dari lokasi Dinas Pariwisata 

Sulawesi Selatan. Selain itu, juga didukung dengan penelitian kepustakaan (Library 

Research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan 

bantuan materian, misalnya: jurnal, skripsi, buku, catatan, dokumen, dan referensi 

lainnya yang berkaitan dengan Kepariwisataan ini. 

B. Sumber Data 

Dalam mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. 

Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis Pengaruh Jumlah Objek 

Wisata dan Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Provinsi Sulawesi Selatan Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. Untuk 

mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penelitian 

ini menggunakan data sekunder. 

Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memeberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder 

berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang 
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bersifat internal didapat melalui data-data Dinas Parwisata Sulawesi Selatan dan 

yang bersifat eksternal didapat melalui sumber-sumber di luar organisasi yang 

dipublikasikan intansi dan juga jurnal, skripsi, artikel, majalah, dan internet. Dalam 

penelitian ini data yang digunakan berupa data time series dari tahun 2014-2019 

tentang jumlah objek wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan penerimaan sector 

pariwisata. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Data berasal dari kata datum yang berarti fakta atau bahan-bahan 

keterangan. Menurut Gordon B. Davis data sebagai bahan mentah dari informasi, 

yang dirumuskan sebagai sekelompok lambing-lambang tidak acak yang 

menunjukkan jumlah atai tindakan atau hal-hal lain. Oleh karena itu data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui metode, yaitu: 

1. Studi Pustaka  

Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan 

dan memepelajari literature referensi baik jurnal, symposium, buku dan sumber 

lainnya yang sesuai atau relevan dengan permasalahan yang dikaji dan berguna 

untuk penyusunan teori penelitian. 

2. Studi Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dengan metode dokumentasi merupakan 

pencarian infoemasi yang diperoleh melalui data-data yang sudah ada sebelumnya 

dan biasanya bentuk tulisan. 
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D. Metode Analisis Data 

Dalam analisis ini, digunakan metode teknik analisis komparatif dan 

kuantitatif, yaitu dengan dugaan membandingkan permasalahan dan menganalisis 

data dan hal-hal yang berhubungan dengan variabel. Data alam penelitian 

berbentuk angka-angka atau serta menganalisis masalah yang sedang diteliti 

berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data penelitian ini menggunakan metode 

analisis regresi linier dan analisis jalur dengan uji asumsu klasik (uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi). 

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan regresi linier dan analisis 

jalur. Analisis jalur (Path Analysis) adalah pengembangan dari analisis multi 

regresi, sehingga analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari 

analisis jalur. Analisis jalur (Path Analysis) merupakan peluasan dari analisis 

regresi linear berganda, atau analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variable (metode kasual) yang telah 

ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori (Ghozali, 2013). Dengan demikian untuk 

menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu: 

a. Uji Normalitas Data 

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data penelitian yang 

diperoleh berdistribusi normal atau mendekati normal, karena data yang baik adalah 

data yang menyerupai distribusi normal. Uji distribusi normal merupakan syarat 
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untuk semua uji statistic. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

salah satunya adalah uji Kolmogorov Smirnov uji normalitas dilakukan dengan uji 

nilai Kolmogorov Smirnov dapat menggunakan program analisis Eviews. Apabila 

nilai probabilitas >0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal, sebaliknya jika 

nilai probabilitas < 0,05 maka data yang dinyatakan berdistribusi tidak normal 

(Sudarmanto, 2005). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis kualitas 

(regresi). Multikolinearitas juga digunakan dalam analisis klaster.Multikolinearitas 

dapat dideteksi dengan menghitung koefisien kolerasi ganda dan 

membandingkannya dengan koefisien antara variabel bebas. Uji multikolinearitas 

digunakan untuk mengetahui kesalahan standar estimasi akan cenderung 

meningkatkan dengan bertambahnya variabel ekogen yang masuk pada model. 

Sehingga signikansi yang digunakan akan menolak hipotesis nol akan semakin 

besar. Akibatnya model regresi yang diperoleh tidak sahih (valid) untuk menaksir 

variabel endogen. 

Menguji adanya kasus multikolinearitas adalah dengan patokan nilai VIF 

(variance inflation factor) dan koefisien kolerasi antar variabel bebas. Karim dan 

Hadi (2007) berpendapat bahwa untuk melihat adanya kasus multikolinearitas 

adalah melihat VIF, apabila nilai VIF suatu model kurang dari 10, maka model 

tersebut dinyatakan bebas dari kasus multikolinearitas (Imam Gunawan, 2017:207). 
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c. Uji Heteroskedastistas 

Uji heteroskedastistas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variane dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Iman Gunawan, 2012). Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji Glester. Jika variance dan residual dari pengamatan ke 

pengamatan lainnya tetap maka disebut heteroskedastistas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastistas atau tidak terjadi heteroskedastitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas dapat dilakukan dengan 

uji Glesjer, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastistas dengan meregresi 

nilai absolut residual terhadap variable independent. Pengambilan keputusan 

mengenai heteroskedastistas adalah jika nilai signifikan lebih dari 0,05 probability 

value maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari heteroskedasitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkian observasi 

yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data deretan waktu) atau ruang 

(seperti  dalam data cross sectional). Konsekuensi dari adanya autokorelasi khusus 

dalam model regresi adalah model regresi yang di hasilkan tidak dapat di gunakan 

untuk menaksir nilai variabel kriterium (variabel dependen) paa nilai variabel 

prediktor (variabel dependent) tertentu. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi 

dalam suatu model regresi, dapat dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji 

Durbin-Waston (Imam Gunawan, 2017:100).   
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2. Analisis Jalur 

Menurut Jonathan Sarwono (2008:147) menyatakan, Analisis jalur 

merupakan bagian analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan 

kausal antar variable dimana variable-variabel bebas memengaruhi variable 

tergantung baik secara langsung maupun tidak langsun, melalui satu atau lebih 

variable perantara. 

Dalam penelitian ini, analisis jalur (path analysis) digunakan untuk 

mengetahui hubungan sebab akibat, dengan tujuan menerangkan akibat langsung 

dan akibat tidak langsung seperangkat variable, sebagai variable penyebab terhadap 

variable lainnya yang merupakan variable akibat.  

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pengaruh langsung sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut: 

Y2 = α0 + α1X1+ α2X2+ ε1 

Y1 = β0 + β1X1 + β2X2+ β3Y1 + ε2 

Keterangan: 

Y2 = Pertumbuhan Ekonomi 

Y1 = Pendapatan Asli Daerah 

X1 = Jumlah Objek Wisata 

X2 = Kunjungan Wisatawan 

α  = Konstanta 

β1β2 = Koefisien regresis 

ε1 = error term dari Pertumbuhan Ekonomi 

ε2 = error term dari PAD 
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a. Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

β1=Jumlah Objek Wisata (X1) terhadap Pertumbuhan Ekonomi(Y2) 

β2=Kunjungan Wisatawan (X2) terhadapPertumbuhan Ekonomi(Y2) 

α1 = Jumlah Objek Wisata (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) 

α2 = Kunjungan Wisatawan (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) 

α3 = Pertumbuhan Ekonomi (Y2) terhdapat Pendapatan Asli Daerah (Y1) 

b. Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect) 

α1β1 = Jumlah Objek Wisata (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) melalui 

Pertumbuhan Ekonomi(Y2) 

α2β2= Kunjungan Wisatawan (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y1) melalui 

Pertumbuhan Ekonomi(Y2) 

c. Total Pengaruh (Total Effect) 

(α1 + α1β1) = Jumlah Objek Wisata (X1) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y1) 

(α2 + α2β2) = Kunjungan Wisatawan (X2) terhadap Penerimaan Asli Daerah (Y1) 

a. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen nilai R square 

dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar 0-1. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R2 adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 
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adjustedR2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, 

nilai adjustedR2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model. 

3. Uji hipotesis 

a. Uji Statistik F 

Uji statistik F digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variable 

bebas secara bersama-sama dalam menerangkan variasi variable terikat. Jika nilai 

signifikan F>0,05 maka dapat dinyatakan variable bebas secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variable terikat. Cara melakukan uji F adalah 

sebagai berikut: 

1) Membandingkan hasil besarnya peluang melakukan kesalahan (tingkat 

signifikan) yang muncul, dengan tingkat peluang munculnya kejadian 

(probalitas) yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output. Untuk 

mengambil keputusan menolak atau menerima hipotesis nol (H0): 

a) Apabila signifikan > 0,05 maka keputusannya adalah tolak H0 dan terima Ha. 

b) Apabila signifikan < 0,05 maka keputusannya adalah terima H0 dan tolak Ha. 

2) Membandingkan nilai statistic F hitung dengan nilai F table. 

a) Apabila nilai statistic F hitung < nilai statistic F table, maka terima H0. 

b) Apabila nilai statistic F hitung > nilai statistic F table, maka tolak H0. 

b. Uji Statistik t 

Uji statistik t digunakan untuk mengukur seberapa jauh variable bebas 

secara individual dalam menerangkan variable terikat. Jika nilai t- hitung > t-tabel 

maka dapat dinyatakan bahwa variable bebas secara individual berpengaruh positif 
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terhadap variable terikat. Jika nilai signifikan t < 0,05 dapat dinyatakan bahwa 

variable bebas secara individual berpengaryh signifikan terhadap variable terikat. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan definisi dari variabel-variabel yang harus 

diamati dan diukur dalam penelitian ini. Definisi operasional dari variable-variabel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah Objek Wisata (X1) objek wisata merupakan tempat yang dikelola baik 

dari pemerintah maupun warga sekitar untuk dapat dikunjungi oleh wisatawan. 

2. Kunjungan Wisatawan (X2) Wisatawan merupakan seseorang atau sekelompok 

orang yang datang berkunjung disuatu tempat untuk menghabiskan uangnya 

hanya untuk bersenang-senang. 

3. Pertumbuhan Ekonomi (Y2) Pertumbuhan Ekonomi adalah persentase dari 

sebuah nilai yang dapat dilihat dari PDRB yang dijadikan sebagai tolak ukur 

peningkatan perekonomian Negara. 

4. Pendapatan Asli Daerah (Y1)UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan 

Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber di 

dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Selatan 

Sulawesi Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian timur 

Indonesia, ber-ibu kota Makassar yang termasuk sebagai kota yang sangat 

berkembang dalam berbagai bidang tetapi di sisi pariwisata provinsi Sulawesi 

Selatan terletak di jazirah selatan pulau Sulawesi. Propinsi yang beribukota di 

Makassar ini, terletak antara: • 0 ° 12„ - 8 ° Lintang Selatan • 116 °48„ - 122 ° 36„ 

Bujur Timur. Secara administrative berbatasan: sebelah utara dengan teluk Bone 

sebelah selatan dangan laut Flores luas wilayahnya, 62.482,54 km2 (42% dari luas 

seluruh pulau Sulawesi dan 4,1% dari luas seluruh Indonesia). Posisi yang strategis 

di kawasan timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi 

sebagai pusat pelayanan, baik bagi kawasan timur Indonesia maupun untuk skala 

internasional. Secara historis, tujuan pemerintah serta asosiasi indusrtridalam upaya 

untuk mengembangkan potensi dalam sektor pariwisata adalah menjadikan sektor 

tersebut sebagai penghasil devisa dan penerimaan Negara, serta menciptakan 

lapangan kerja. 

Akhir-akhir ini pemerintah menyadari pada sektor pariwisata adalah untuk 

membangun perekonomian suatu daerah. Dimana seperti halnya sektor pariwisata 

yang ada di kota Makassar yang memiliki potensi pariwisata nasional, tentu saja 

memanfaatkan keadaan ini untuk membangun perekonomian daerahnya. Letak 

geografisnya yang cukup strategis menjadikannya sangat menguntungkan, karena 
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kota ini merupakan kota metropolitan provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 

fungsi sebagai pintu gerbang di Indonesia Timur. Fungsi tersebut telah berkembang 

pesat dipemukiman serta penduduk yang berada di sekitar kota Makassar, keadaan 

tersebut menyebabkan pertumbuhan fisik dan pertumbuhan ekonomi kota Makassar 

berkembang pesat. 

Setiap provinsi di Indonesia mempunyai ciri khas mulai dari suku, adat-

istiadat, bahasa, sampai dengan masakan. Yang dimana diketahui bahwa 

keanekaragaman budaya dapat menjadi investasi yang sangat besar guna 

mendatangkan para wisatawan baik domestic maupun mancanegara. Provinsi 

Sulawesi Selatan mempunyai keanekaragaman budaya, penduduk asli terbagi atas 

empat suku, adat istiadat, bahasa dan juga masakannya, empat suku tersebut yaitu: 

Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar, dan Suku Toraja. Selain dari keempat 

suku asli ada juga komunitas Tiong-hoa yang juga berperan penting untuk menarik 

minat berkunjung para wisatawan. 

Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai 

potensi yang luas dan prospek yang cerah. Untuk itu, pembangunan kepariwisataan 

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan 

lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang 

terkait dengan pengembangan budaya daerah, dan dengan memanfaatkan 

keindahan dan kekayaan alam serta keanekaragaman tradisi, seni dan budaya, serta 

peninggalan sejarah di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan tetap memperhatikan 

nilai-nilai agama atau kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa 

(Ardiansyah, 2013).  
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Posisi Sulawesi Selatan yang terletak pada jalur utama wisata nasional 

khususnya Bali, Jakarta, dan Batam, seyogyanya dapat dioptimalkan melalui 

dukungan produk wisata yang berkualitas. Sulawesi Selatan memiliki obyek wisata 

yang beragam, baik wisata alam seperti rona alam yang bergunung-gunung dan 

garis pantai yang panjang, wisata bahari, agrowisata, maupun wisata budaya, 

seperti latar belakang sejarah dan beraneka ragam tradisi, seni, dan budaya setempat 

yang unik dan menarik seperti di Tana Toraja, Bulukumba, Selayar dan lain lain 

(Bappenas). Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai salah satu tujuan Wisata, maka 

kegiatan didaerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah. 

Paling tidak, dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan Negara. Sektor 

pariwisata merupakan potensi yang dianggap mampu untuk memberikan kontribusi 

besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bagi Provinisi Sulawesi Selatan, 

beberapa objek wisata Pantai Bira, Taman Nasional serta Pemandian Bantimurung, 

Tana Toraja, dan Takabonerate merupakan daerah yang memiliki potensi cukup 

besar untuk menarik minat pengunjung baik luar dan dalam negeri. 

B. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

1. Jumlah Objek Wisata 

Dilihat dari peluang investasi bidang pariwisata, di provinsi Sulawesi 

Selatan terdapat beberapa potensi yang dapat dikembangkan, baik itu wisata buatan, 

wisata sejarah dan prasejarah, wisata alam dan wisata bahari yang tersebar 

dibeberapa kabupaten/kota yang wisatanya terkenal hingga mancanegara. Dari data 

yang diketahui bahwa objek wisata yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan 

tahun 2020 berjumlah 1.284 objek wisata. 
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Tabel 4.1 

Jumlah Objek Wisata di Provinsi Sulawesi Selatan 

2006-2020 

Tahun Jumlah Objek Wisata Pertumbuhan (%) 

2006 201 - 

2007 211 4.98 

2008 233 10.43 

2009 250 7.30 

2010 268 7.20 

2011 298 11.19 

2012 350 17.45 

2013 587 67.71 

2014 774 31.86 

2015 957 23.64 

2016 1,042 8.88 

2017 1,088 4.41 

2018 1,262 15.99 

2019 1,312 3.96 

2020 1,284 (2.13) 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulSel, 2020 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas variabel Jumlah Objek Wisata dari tahun 2006 

hingga 2019 terus mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah 

objek wisata di Sulawesi Selatan mengalami penurunan akibat banyaknya objek 

wisata yang tak terurus selama pandemic Covid-19. 

2. Kunjungan Wisatawan 

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain. Interaksi sosial yang dilakukan tidak hanya antar 

manusia semata akan tetapi juga meliputi interaksi sosial dengan alam, sehingga 

seseorang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai wisatawan. 
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Keunikan suatu tempat wisata akan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang 

akan berkunjung ke suatu tempat. Hal ini terlihat pada wisatawan di Sulawesi 

Selatan ini yang memiliki keanekaragaman objek wisata. Berdasarkan data yang 

peneliti peroleh dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan diketahui bahwa 

arus kunjungan wisatawan terhadap objek wisata di provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami naik turun 10 tahun terakhir. 

Tabel 4.2 

Jumlah Kunjungan Wisatawan di Provinsi Sulawesi Selatan 

2006-2020 

Tahun 

jumlah 

wisatawan 

domestik 

jumlah 

wisatawan 

mancanegara 

jumlah 
Pertumbuhan 

(%) 

2006 2,578,983 30,457 2,609,440 - 

2007 2,687,332 31,978 2,719,310 4.21 

2008 2,701,650 33,890 2,735,540 0.60 

2009 2,715,715 35,712 2,751,427 0.58 

2010 3,768,252 42,371 3,810,623 38.50 

2011 4,471,632 51,749 4,523,381 18.70 

2012 4,871,966 64,601 4,936,567 9.13 

2013 5,385,809 106,584 5,492,393 11.26 

2014 5,920,528 151,763 6,072,291 10.56 

2015 5,963,312 124,823 6,088,135 0.26 

2016 7,490,937 161,523 7,652,460 25.69 

2017 9,042,073 201,822 9,243,895 20.80 

2018 8,489,689 162,354 8,652,043 (6.40) 

2019 8,465,077 172,958 8,638,035 (0.16) 

2020 1,172,338 4,507 1,176,845 (86.38) 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SulSel, 2020 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas diketahui bahwa pada tahun 2006 hingga tahun 

2017 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2018 hingga 2020 mengalami 

penurunan yang salah satunya diakibatkan oleh pandemi Covid-19. 
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3. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan output (pendapatan nasional) 

yang disebabkan oleh pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan 

tingkat tabungan. Sedangkan menurut beberapa pakar ekonomi pembangunan, 

pertumbuhan ekonomi adalah merupakan istilah bagi Negara yang telah maju untuk 

menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu untuk Negara yang sedang 

berkembang digunakan istilah pembangunan ekonomi. (Putong, 2010) 

Tabel 4.3 

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

2006-2020 

Tahun 
PDRB 

(Rupiah) 

Pertumbuhan 

(%) 

2006 38,867,679 - 

2007 41,332,426 6.34 

2008 44,549,825 7.78 

2009 47,314,024 6.20 

2010 51,197,036 8.21 

2011 55,116,920 7.61 

2012 202,184,600 8.87 

2013 217,618,460 7.62 

2014 234,083,970 7.54 

2015 250,802,990 7.19 

2016 269,401,330 7.42 

2017 288,814,180 7.21 

2018 309,156,170 7.04 

2019 330,506,360 6.91 

2020 328,192,810 (0.70) 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa hasil PDRB provinsi 

Sulawesi Selatan tahun 2006 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan, 

tetapi pada tahun 2020 mengalami karena pandemi Covid-19 ini. 
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4. Pendapatan Asli Daerah 

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus 

beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan public dan perbaikan 

dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. 

Tuntutan untuk menugbah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada 

daerah – daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001).  

Tabel 4.4 

Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan 

2006-2020 

Tahun 

Pendapatan Asli 

Daerah 

 (Rupiah) 

Pertumbuhan 

(%) 

2006 1,008,203,930 - 

2007 1,220,302,070 21.04 

2008 1,362,714,820 11.67 

2009 1,324,291,630 (2.82) 

2010 1,421,948,680 7.37 

2011 1,133,335,794 (20.30) 

2012 1,382,007,540 21.94 

2013 1,630,923,839 18.01 

2014 2,646,184,317 62.25 

2015 2,948,313,346 11.42 

2016 3,519,751,248 19.38 

2017 4,193,124,121 19.13 

2018 4,208,071,761 0.36 

2019 5,052,291,225 20.06 

2020 5,808,356,691 14.96 

Sumber: Statistik Keuangan Provinsi SulSel, 2020 

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat pada tahun 2006 hingga 2008 mengalami 

peningkatan, tahun 2009 mengalami penurunan dan naik kembali ditahun 2010 
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kemudian turun lagiditahun 2011 setelah itu tahun 2012 terus mengalami 

peningkatan hingga tahun 2020. 

C. Hasil Pengolahan Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model dari 

penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat 

tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal dengan uji noermalitas, tidak 

terjadi multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Oleh karena itu 

sebelummelakukan pengujian linear berganda, perlu dilakukan asumsi klasik 

terlebih dahulu (Ghozali & Ratmono, 2013). 

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Berra (JB). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji JB adalah apabila nilai pada signifikan atau 

nilai probabilitas > 0,05 atau 5% maka data terdistribusi secara normal, dan apabila 

nilai pada signifikan atau nilai probabilitas < 0,05 atau 5% maka data tidak 

terdistribusi secara normal. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Jarque-Berra Probability 

1.111970 0.573507 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas sebesar 0,573507 > 0,05 dan uji statistic Jarque-Berra sebesar 

0,573507 < nilai α pada tingkat 5% sehingga error terms terdistribusi normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 Adapun tujuan dari dilakukannya uji multikolinearitas yaitu untuk 

mengetahui adanya hubungan linear antara variabel independen dari dala regresi. 

Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variable 
Coefficient 

Variance 

Uncentered 

VIF 
Centered VIF 

X1 2.28E+10 2.245193 1.153692 

X2 33.18093 1.202956 1.199780 

Y1 0.001054 2.090011 1.098705 

C 3.35E+14 2.676791 NA 

Sumber: Eviews 9.0 

Dari hasil pengujian tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa nilai centered 

VIFkurang dari 10, maka ini menandakan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi 

masalah multikolinearitas pada variabel independen yang digunakan. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara anggota 

serangkaian observasi, adapun dalam penelitian ini pendekatan autokorelasi 

menggunakan model Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.899702 Prob. F(4.7) 0.5124 

Obs*R-squared 5.093227 Prob. Chi-Square(4) 0.2779 

Sumber: Eviews 9.0 



50 
 

 
 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil nilai probabilitas Prob. Chi-

Square sebesar 0,2779> 0,05. Hal ini berarti bahwa penelitian ini terbebas dari 

masalah autokorelasi. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui terjadi atau 

tidaknya masalah heteroskedastisitas yang mengakibatkan penafsiran menjadi bias. 

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah model Uji Glejeser sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.758718 Prob. F(3.11) 0.5403 

Obs*R-squared 2.571701 Prob. Chi-Square(3) 0.4625 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square dari 

Obs* R-squared sebesar 2,571701> 0,05. Hal ini berarti bahwa penelitian ini 

terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

2. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Analisis jalur bertujuan untuk menerangkan akibat langsung daan tidak 

langsung seperangkat variabel, sebagai variabel penyebab, terhadap seperangkat 

variabel lainnya yang merupakan variabel akibat. Berdasarkan model analisis 

regresi maka diperoleh hubungan antara setiap variabel. 

 

 

 



51 
 

 
 

a. Analisis Regresi Linear Berganda Model I 

Berdasarkan pada hasil analisis menggunakan Eviews 9.0 maka diperoleh 

hasil regresi antara jumlah objek wisata (X1) dan jumlah kunjungan wisatawan (X2) 

terhadap PAD (Y1) sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Regresi Berganda Model I 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X1 0.846851 0.063491 13.33819 0.0000 

X2 -0.178700 0.081732 -2.186413 0.0493 

C 8.218951 0.483061 17.01431 0.0000 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka dapat dibuatkan persamaan 

sebagai berikut: 

Model I: Y: 8,219 + 0,847X1 – 0,179X2 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien α0 sebesar 8,219. Jika variabel jumlah objek wisata (X1) dan 

kunjungan wisatawan (X2) tidak ada perubahan atau konstan, maka asli daerah 

(Y1) sebesar 8,219. 

2. Nilai koefisien α1 sebsar 0,847. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan jumlah objek wisata (X1) maka akan meningkatkan pendapatan 

asli daerah (Y1) sebesar 0,847 dengan asumsi bahwa variabel kunjungan 

wisatawan (X2) dianggap tetap atau konstan. 

3. Nilai koefisien α2 sebesar -0,179. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

pertumbuhan kunjungan wisatawan (X2) maka akan menurunkan pendapatan 

asli daerah (Y1) sebesar -0,179 dengan asumsi bahwa variabel jumlah objek 

wisata (X1) dianggap tetap atau konstan. 
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b. Analisis Regresi Linear Berganda Model II 

Adapun hasil dari regresi ini yang menunjukkan hubungan antara variabel 

jumlah objek wisata (X1) dan kunjungan wisatawan (X2) terhadap pertumbuhan 

ekonomi (Y2) melalui PAD (Y1) sebagai variabel intervening dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Berganda Model II 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X1 1.887740 4.453663 4.063311 0.0019 

X2 -0.059325 0.177777 -0.333705 0.7449 

Y1 -0.932525 0.464583 -1.756222 0.1068 

C 12.08021 4.453663 2.712420 0.0202 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil regresi pada tabel diatas maka dapat dibuat persamaan 

sebagai berikut: 

Model II: Y = 12,080 + 1,888X1 – 0,059X2 – 0,932Y1 

Hasil persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai koefisien β0 sebesar 12,080. Jika variabel jumlah objek wisata (X1), 

kunjungan wisatawan (X2), dan pendapatan asli daerah (Y1) tidak ada 

perubahan atau konstan, maka pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 12,080. 

2. Nilai koefisien β1 sebesar 1,888. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan jumlah kunjungan wisatawan (X1) maka akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Y2) sebesar 1,888 dengan asumsi bahwa variabel 

kunjungan wisatawan (X2) dan pendapatan asli daerah (Y1) dianggap tetap atau 

konstan. 
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3. Nilai koefisien β2 sebesar -0,059. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

pernambahan kunjungan wisatawan (X2) maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi (Y2) sebesar -0,059 dengan asumsi bahwa variabel jumlah objek 

wisata (X1) dan pendapatan asli daerah (Y1) dianggap tetap atau konstan. 

4. Nilai koefisien β3 sebesar -0,932. Nilai ini menunjukkan bahwa ketika terjadi 

penambahan pendapatan asli daerah (Y1) maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi (Y2) sebesar -0,932 dengan asumsi bahwa variabel jumlah objek 

wisata (X1) dan kunjungan wisatawan (X2) dianggap tetap atau konstan. 

4. Uji Hipotesis 

a. Penafsiran Persamaan Model I 

Hasil dari analisis pengaruh jumlah objek wisata, kunjungan wisatawan 

terhadap PAD dapat diuji dengan uji simultan (uji F) dan uji signifikansi parameter 

individual (uji t). dan untuk melihat seberapa besar variabel independen 

menjelaskan variabel dependennya maka dilakukan uji koefisien determinasi (R2). 

a) Uji Simulatan (Uji F) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. Kriteria pengujian hipotesis yaitu apabila α< 0,05, maka H0 ditolak 

dan H1 diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

secara simultan dan apabila  α> 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh variabel antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

simultan. Adapun hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Simultan (Uji F) Model I 

F-statistic Prob(F-statistic) 

101.5033 0.000000 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil dari pengujian model I pada tabel diatas nilai F-statistic 

sebesar 101,5033 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000000. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel jumlah objek wisata dan kunjungan wisatawan 

berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap PAD. 

b) Uji Parsial (Uji T) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel 

independen dan variabel intervening secara parsial terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai probabilitas < α1%, α5%, α10%, maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel intervening. Sebaliknya jika nilai probabilitas > 

α1%,α5%, α10%, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

intervening. 

Tabel 4.13 

Hasil Uji t Model I 

Variabel Cofficient 
t-

Statistic 
Prob. Arah Keputusan 

X1 0.846851 13.33819 0.0000 + Tolak H0  

X2 -0.178700 -2.186413 0.0493 -  Tolak H0  

C 8.218951 17.01431 0.0000 +  Tolak H0  

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

objek wisata dan variabel kunjungan wisatawan yang menolak H0 yang artinya 

variabel jumlah objek wisata dan variabel kunjungan wisatawan berpengaruh 
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terhadap PAD sehingga secara statistic variabel jumlah objek wisata dan variabel 

kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD. 

c) Koefisien Determinasi (R-squared) 

Koefisien dterminasi atau R-squared digunakan untuk mengukur seberapa 

besar variabel independen mampu menjelaskan variabel-variabel dependennya. 

Apabila nilai R-squared (R2) semakin mendekati angka 1 maka semakin baik garis 

regresi mampu menjelaskan data actualnya dan sebaliknya apabila semakin 

mendekati angka nol maka semakin baik. Hasil R-squared pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Model I 

R-squared 0.944188 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan pada hasil pengujian model I pada tabel diatas menunjukkan 

nilai R-squared sebesar 0,944188 > 1, ini berarti bahwa 94% variasi variabel PAD 

dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dimana nilai R-squared tergolong tinggi 

sehingga mengindikasikan bahawa hanya 6% variasi dari variabel pertumbuhan 

ekonomi yang dijelaskan oleh variabel lain di luar dari variabel yang dianalisis. 

b. Penafsiran Persamaan Model II 

a) Uji Simulatan (Uji F) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama 

dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau 

variabel terikat. 
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Tabel 4.15 

Hasil Uji Simulatan (Uji F) Model II 

F-statistic Prob(F-statistic) 

42.98180 0.000002 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkan hasil dari pengujian model II diatas pada nilai F-statistic 

sebesar 42,98180 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000002. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 atau memiliki pangaruh 

yang signifikan, dengan kata lain variabel jumlah objek wisata, kunjungan 

wisatawan dan PAD berpengaruh secara simultan atau secara bersama-sama 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

b) Uji Parsial (Uji T) 

Uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel 

independen dan variabel intervening secara parsial terhadap variabel dependen. 

Apabila nilai probabilitas < α1%, α5%, α10%, maka variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel intervening. 

Tabel 4.16 

Hasil Uji t Model II 

Variabel Cofficient t-Static Prob. Arah Keputusan 

X1 1.887740 4.063311 0.0019 +  Tolak H0 

X2 -0.059325 -0.333705 0.7449 -  Terima H0 

Y1 -0.932525 -1.756222 0.1068 -  Terima H0 

C 12.08021 2.712420 0.0202 +  Tolak H0 

Sumber: Eviews 9.0 

Berdasarkantabel 4.16 diatas dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

objek wisata menolak H0 sehingga dapat diartikan bahwa variabel jumlah objek 

wisata ini berpengaruh positif dan signifikan, beda halnya dengan variabel 

kunjungan wisatawan dan variabel intervening PAD menerima H0 sehingga dapat 



57 
 

 
 

diartikan bahwa variabel kunjungan wisatawan dan variabel PAD tidak 

berpengaruh. 

c) Koefisien Determinasi (R-squared) 

Adapun hasil dari pengujian koefisien determinasi pada model II dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.14 

Hasil Koefisien Determinasi (R2) Model II 

R-squared 0.921398 

Sumber: Eviews 9.0 

Pada pengujian koefisien determinasi model II diperoleh R-squared sebesar 

0,921398, dimana nilai ini menandakan bahwa 92% variasi variabel pertumbuhan 

ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel intervening. Nilai 

R-squared tersebut mengindikasikan bahwa hanya 8% variasi dari variabel 

pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh factor lain diluar variabel analisis. 

Berikut ini merupakan tabel hasil dari regresi analisis jalur untuk melihat 

hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Jalur Terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi 

Pengaruh 

Antar Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Tingkat 

Signifikansi 

Pengaruh 

Tidak 

Langsung 

Melalui Y1 

Total 

Pengaruh 

X1 → Y1 0.847 0.000 - 0.847 

X2 → Y1 -0.178 0.049 - -0.129 

X1 → Y2 1.888 0.002 -0.790 1.100 

X2 → Y2 -0.059 0.745 0.167 0.852 

Y1→ Y2 -0.932 0.107 - -0.826 

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah) 
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D. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Jumlah Objek Wisata Terhadap PAD 

Pada tabel hasil regresi model I diperoleh hasil bahwa variabel jumlah objek 

wisata berpengaruhterhadap PAD ditunjukkan nilai probabilitas 0,000 dan nilai 

koefisien menunjukkan nilai 0,847. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

jumlah objek wisata secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD 

dan juga secara simultan variabel jumlah objek wisata berpengaruh signifikan 

terhadap PAD.Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa kenaikan jumlah 

objek wisata pada periode penelitian memiliki pengaruh positif dan juga 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD di provinsi Sulawesi Selatan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fiqih 

Umi Zakiah (2019) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah objek 

wisata berpengaruh dan signifikan terhadap PAD. Adapun hasil penelitian lain oleh 

Nina Sabrina dan Irma Mudzhalifah (2018) yang hasil penelitiannya juga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap PAD, demikian pula penelitian Yulie 

Suryani(2017) yang mengatakan objek wisata berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan asli daerah kota pariaman. 

2. Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap PAD 

Pada tabel hasil regeresi model I diperoleh hasil bahwa variabel kunjungan 

wisatawan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat 

dari koefisien sebesar -0,179 dan nilai probabilitas sebesar 0,049< 0,05. Maka 

dalam hal ini variabel kunjungan wisatawan secara parsial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap PAD. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Nur Indah Kurnia Sari (2015) yang hasil penelitiannya variabel jumlah 

kunjungan wisatawan berpengaruh terhadap PAD, sehingga dapat diartikan bahwa 

dengan bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan akan meningkatkan PAD. Dan 

juga hasil penelitian I Gede Yoga Suastika (2015) yang menghasilkan variabel 

jumlah objek wisata dan tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah (PAD), demikian pula penelitian Yulie Suryani(2017) yang 

hasil penelitiannya jumlah wisatawan berpengaruh signikan terhadap pendapatan 

asli daerah kota pariaman. 

3. Pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Pada tabel hasil regresi model II menunjukkan bahwa variabel jumlah objek 

wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 1,888 dan nilai probabilitas sebesar 0,002< 

0,05. Maka dalam hal ini jumlah objek wisata secara parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang dimana ini dapat diartikan 

bahwa kenaikan 1% atas jumlah objek wisata akan meningkatkan PDRB sebesar 

1,888 miliyar rupiah yang mana pada penelitian ini PDRB merupakan representasi 

dari pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Shakhibul Amnar, dkk (2017) 

ditemukan bahwa jumlah objek wisata berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi, ini dapat dijelaskan bahwa jumlah objek wisata menjadi daya tarik bagi 

wisatawan untuk berkunjung, sehingga semakin banyak wisatawan yang 

berkunjung baik wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara ini akan 
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meningkatkan penerimaan daerah melalui retribusi tiket masuk objek wisata, 

retribusi parker dan pendapatan lain-lain yang sah. Dan juga hasil penelitian 

Cassidy danGulding (2010) bahwasektorpariwisata di Australia 

berpengaruhpositifterhadappertumbuhan ekonomi di Australia, demikian juga hasil 

penelitian Andini Suryaningrum (2020) yang hasilnya variabel daya tarik wisata 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

4. Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil regresi model II diperoleh bahwa jumlah kunjungan 

wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,745> 0,05. Dengan hasil tersebut 

secara parsial jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi pada periode penelitian ini, dapat dilihat dari nilai koefisien 

yang menunjukkan nilai -0,059. 

Sejalan dengan penelitian Sultan Alcharir (2020) yang hasil penelitiannya   

menunjukkan   bahwa   Jumlah   wisatawan   tidak   berpengaruh signifikan   

terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. 

Dan juga penelitian Mustofa Afifi (2019) dalam penelitiannya PAD sektor 

pariwisata, jumlah wisatawan, dan jumlah pendapatan hotel pertumbuhan ekonomi 

di provinsi DIY tahun 2011-2017 yang hasil penelitiannya jumlah wisatawan tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun jumlah pendapatan hotel dan 

pendapatan sektor wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi, demikian pula penelitiandari Ni Komang Devi Sandat Triani dan I K. G 

Bendesa (2018) Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa 
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jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh langsung dansignifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. 

5. Pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui 

PAD 

Pada tabel 4.17 menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung jumlah objek 

wisata terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD yaitu sebesar -0,790 dan 

pengaruh langsung sebesar 1,888. Yang berarti nilai pengaruh tidak langsung lebih 

kecil dari pada nilai pengaruh langsung. Sehingga secara tidak langusung jumlah 

objek wisata melalui PADberpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 

6. Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

melalui PAD 

Berdasarkan tabel 4.17 yang menunjukkan nilai pengaruh tidak langsung 

kunjungan wisatawan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD yaitu sebesar 

0,167 dan pengaruh langsung sebesar -0,059.Hal ini menunjukkan nilai pengaruh 

tidak langsung lebih besar dari pada nilai pengaruh langsung. Sehingga secara tidak 

langusung kunjungan wisatawan melalui PAD tidakberpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel jumlah objek wisata berpengaruh langsung yang hasilnya positif dan 

signifikan terhadap PAD sedangkan variabel kunjungan wisatawan 

berpengaruh langsung namun tidak signifikan terhadap PAD di Provinsi 

Sulawesi Selatan pada periode penelitian. 

2. Variabel jumlah objek wisata berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang hasilnya positif dan juga variabel kunjungan wisatawan 

berpengaruh langsung yang hasilnyanegatif namun kedua variabel ini 

berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomidi Provinsi Sulawesi 

Selatan pada periode penelitian. 

3. Variabel jumlah objek wisata berpengaruh tidak langsung yang hasilnya 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD di Provinsi Sulawesi 

Selatan sedangkan variabel kunjungan wisatawan berpengaruh tidak langsung 

yang hasilnya tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui PAD 

di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode penelitian. 
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B. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan dari kesimpulan hasil penelitian yang 

telah diuraikan sebelumnya, yaitu: 

1. Kepada pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan 

diharapkan memberikan kebijakan peraturan daerah dalam pengelolaan objek 

wisata, sehingga objek wisata yang dikelola pemerintah maupun perorangan 

tetap terkontrol oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan. 

2. Bagi masyarakat umum dan pemilik objek wisata perseorangan diharapkan 

mampu terus meningkatkan daya tarik pada objek-objek wisata di Provinsi 

Sulawesi Selatan dan dapat mempromosikan kebudayaan lokal, sehingga dapat 

meningkatkan kunjungan wisatawan. 

3. Bagi penulis selanjutnya, mampu terus meneliti terkait topic penelitian ini 

dnegan mencoba menggali variabel-variabel independen baru yang masih 

relevan dan mampu mempertimbangkan penelitian ini sebagai salah satu bahan 

rujukan. 
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Lampiran I 

DATA VARIABEL PENELITIAN 

(Data time series tahunan) 

Tahun 

Jumlah 

Objek 

Wisata 

Kunjungan 

Wisatawan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(PDRB) 

Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) 

2006 201     2,609,440        38,867,679  
         

1,008,203,930  

2007 211     2,719,310        41,332,426  
         

1,220,302,070  

2008 233     2,735,540        44,549,825  
         

1,362,714,820  

2009 250     2,751,427        47,314,024  
         

1,324,291,630  

2010 268     3,810,623        51,197,036  
         

1,421,948,680  

2011          298      4,523,381        55,116,920  
         

1,133,335,794  

2012          350      4,936,567      202,184,600  
         

1,382,007,540  

2013          587      5,492,393      217,618,460  
         

1,630,923,839  

2014          774      6,072,291      234,083,970  
         

2,646,184,317  

2015          957      6,088,135      250,802,990  
         

2,948,313,346  

2016       1,042      7,652,460      269,401,330  
         

3,519,751,248  

2017       1,088      9,243,895      288,814,180  
         

4,193,124,121  

2018       1,262      8,652,043      309,156,170  
         

4,208,071,761  

2019       1,312      8,638,035      330,506,360  
         

5,052,291,225  

2020       1,284      1,176,845      328,192,810  
         

5,808,356,691  
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Lampiran II 

UJI ASUMSI KLASIK 

a. Uji Normalitas

 

b. Uji Multikolinearitas 

Variable Coefficient Variance 
Uncentered 

VIF 
Centered VIF 

X1 2.28E+10 2.245193 1.153692 

X2 33.18093 1.202956 1.199780 

Y1 0.001054 2.090011 1.098705 

C 3.35E+14 2.676791 NA 

c. Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.899702 Prob. F(4.7) 0.5124 

Obs*R-squared 5.093227 Prob. Chi-Square(4) 0.2779 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 0.758718 Prob. F(3.11) 0.5403 



71 
 

 
 

Obs*R-squared 2.571701 Prob. Chi-Square(3) 0.4625 

 

Lampiran III 

ANALISIS JALUR (Path Analysis) 

a. Uji Persamaan Model 1 

 

b. Uji Persamaan Model II 
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