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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf 

Latin dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

  ح

Ha 
 

ḥ 
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د 

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ 

 Ra R Er ر 



 
 

x 
 

 Zai Z Zet ز 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

  ص 

Sad 
 

ṣ 
es (dengan titik di 

bawah) 

  ض 

Dad 

 

ḍ 
de (dengan titik di 

bawah) 

  ط

Ta 
 

ṭ 
te (dengan titik di 

bawah) 

  ظ

Za 
 

ẓ 
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل



 
 

xi 
 

 Mim M Em م 

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah , Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

Hamzah ( ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis 

dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A اَ

 kasrah I I اِ

 ḍammah U U اُ
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya gabungan antara harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fatḥah dan yā’ Ai a dan i ىَ

 fatḥah dan wau Au a dan u ىَْو

Contoh: 

كَيْف َ : kaifa 

هَوْل   َ : haula 

1. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan 

Huruf 

Nama 

Huruf dan 

Tanda 

Nama 

ىَ… |ا َ… 

fatḥah dan alif 

atau yā’ 

ā 

a dan garis di 

atas 

 kasrah dan yā’ i ى

i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū ىو

u dan garis di 

atas 

Contoh: 
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مَات َ: mata 

 rama :رَمَى 

 qila :قْيِْل 

 yamutu :يَُمُوْت  

2. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 

marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:  

 raudal al-at fal :رَِوَضَةُ الْأطَْفَ ل 

 al-madinah al-fadilah :اُلَْمَدِ يْنَةُ الْفَا ضِلَة 

 al-hikmah :  الَْحِكْمَة
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3. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh:  

 rabbana :رَبَّنَا 

يْنَا   najjainah :نَجَّ

4. Kata Sandang 

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  syamsiah  ditransliterasikan sesuai  

dengan  bunyi  huruf  yang  ada  setelah  kata  sandang.  Huruf  "l"  (ل) diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang 

tersebut.  

Kata  sandang  yang  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-falsafah :اُلَْفلَْسَفَة

 al-biladu :اُلَْبلِاَد

5. Hamzah 

 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh: 

a. Hamzah di Awal  

 umirtu : اُمُِرْت

b. Hamzah Tengah 

 ta’muruna :  تَأَمُْرُوْن

c. Hamzah Akhir 

 Syai’un: : ٌشَيْء

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah.Bagi  kata-kata  tertentu  yang  penulisannya  dengan  huruf  Arab  yang  

sudah lazim  dirangkaikan  dengan  kata  lain  karena  ada  huruf  atau  harakat  yang 

dihilangkan,  maka  dalam  transliterasinya  penulisan  kata  tersebut  bisa dilakukan 

dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh:  

Fil Zilal al-Qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

7. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  
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Contoh: 

 billah بِا  الََّّ  Dinullah دِيْنُ الََّّ 

Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh: 

هُم فيِْ رَحْمَةِ الََّّ      ْ Hum fi rahmatillah 

8. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  

Contoh: 

Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an 

Wa ma Muhammadun illa rasul 
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B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subhānahū wa ta‘ālā 

saw.  = sallallāhu ‘alaihi wa sallam 

UNWTO  = United Nations World Tourism 

GMP  = Geopark Maros Pangkep 

UNESCO  = The United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

UGG  = UNESCO Global Geopark 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

KEK  = Kawasan Ekonomi Khusus 
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ABSTRAK 

 

Nama  : Nur Suciati Insani 

Nim  : 30800119065 

Judul          : Diplomasi Pariwisata Indonesia Terhadap Geopark Maros-   

Pangkep: Tinjauan Konstruktivisme 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana upaya diplomasi 

pariwisata Indonesia terhadap Geopark Maros-Pangkep pasca pengakuan 

UNESCO melalui strategi “mutual understanding” demi mencapai kepentingan 

jangka Panjang yakni promosi dan pertukaran cultural berdasarkan tinjuan 

konstruktivisme. 

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode 

penelitian kualitatif yang dilakukan melalui wawancara bersama narasumber. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan beberapa sumber data yang diperoleh 

melalui studi Pustaka seperti buku, jurnal, media massa,website resmi Lembaga 

pemerintah terkait penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori diplomasi 

pariwisata yang dijadikan sebagai acuan dalam menejelaskan hasil penelitian dalam 

penelitian ini.  

Kebijakan yang diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri 

Pariwisata telah mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang 

datang ke Indonesia. Kebijakan bebas visa, penerbangan langsung antara berbagai 

kota di Indonesia, serta upaya promosi melalui festival dan penempatan iklan di 

kota-kota besar, semuanya merupakan bagian dari diplomasi publik yang efektif 

dan efisien yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia 

untuk mencapai status UNESCO Global Geopark (UGG) merupakan sebuah 

praktik diplomasi yang dilakukan oleh state actor. Hal tersebut dilakukan sebagai 

upaya mencapai tujuan diplomasi Indonesia dalam memenuhi berbagai kriteria 

yang diberikan oleh UNESCO dalam mencapai tujuan pengembangan khususnya 

bagi situs pariwisata geopark di Indonesia serta mencapai status UNESCO Global 

Geopark (UGG). Bentuk diplomasi yang dilakukan adalah dengan melakukan 

berbagai promosi terkait geopark, menerapkan regulasi hukum geopark, 

membentuk Komite Nasional Geopark dan Badan Pengelola Geopark, aktif dalam 

jaringan geopark kawasan regional dan jaringan geopark kawasan global, 

melakukan pengembangan edukasi terkait kawasan geopark terhadap masyarakat, 

dan melakukan peningkatan promosi dalam berbagai media komunikasi cetak 

maupun digital. 
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ABSTRACT 

 

Name  : Nur Suciati Insani 

Nim  : 30800119065 

Title  : Indonesian tourism diplomacy towards Maros-Pangkep    

Geopark: a constructivism review 

 

 

The purpose of this research is to discuss how Indonesia's tourism 

diplomacy efforts towards the Maros-Pangkep Geopark after UNESCO recognition 

through the "mutual understanding" strategy in order to achieve long-term interests, 

namely promotion and cultural exchange based on constructivism. 

In answering these problems, the author uses qualitative research methods 

conducted through interviews with sources. This research also uses several data 

sources obtained through literature studies such as books, journals, mass media, 

official websites of government institutions related to this research. This study uses 

the theory of tourism diplomacy which is used as a reference in explaining the 

research results in this study.  

Policies implemented by President Joko Widodo and the Minister of 

Tourism have encouraged an increase in the number of foreign tourists coming to 

Indonesia. The visa-free policy, direct flights between various cities in Indonesia, 

as well as promotional efforts through festivals and ad placements in major cities, 

are all part of the effective and efficient public diplomacy launched by the Ministry 

of Tourism. 

The results showed that the diplomacy carried out by Indonesia to achieve 

UNESCO Global Geopark (UGG) status is a diplomatic practice carried out by state 

actors. This is done as an effort to achieve Indonesia's diplomatic goals in fulfilling 

various criteria given by UNESCO in achieving development goals, especially for 

geopark tourism sites in Indonesia and achieving UNESCO Global Geopark (UGG) 

status. The form of diplomacy carried out is by conducting various promotions 

related to geoparks, implementing geopark legal regulations, forming a National 

Geopark Committee and Geopark Management Agency, being active in regional 

geopark networks and global geopark networks, developing education related to 

geopark areas for the community, and increasing promotions in various print and 

digital communication media. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki potensi pariwisata 

yang sangat besar seperti kekayaan alam, keragaman budaya, keragaman suku, 

keragaman jenis makanan, keragaman jenis kerajinan tangan, dan sebagainya. 

Namun banyak orang yang melihat atau melirik Sulawesi Selatan hanya tentang 

pariwisata kuliner, padahal dalam kondisi alam sendiri memiliki tempat yang 

menarik seperti Geopark Maros-Pangkep. Dalam beberapa tahun terakhir kawasan 

karst maros-pangkep atau Geopark Maros-Pangkep telah diakui oleh UNESCO 

sebagai kawasan karst terluas kedua di dunia setelah China yang memiliki luas 

43.750 ha. Selain itu kawasan hutan karst Maros-Pangkep memiliki keunikan 

berupa bukit-bukit tinggi berjajar yang biasa disebut dengan menara karst, dengan 

tebing-tebing yang sangat luas, yang tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia1. 

Upaya yang digaungkan pemerintah ditandai oleh menempatkan kawasan 

karst ini sebagai geopark nasional tahun 2017, kemudian dipromosikan ke tingkat 

dunia sebagai situs warisan dunia. Caranya adalah dengan terdaftar sebagai 

UNESCO Global Geopark. Barulah kemudian, dalam rapat dewan UNESCO 

dihelat di Thailand pada tanggal 4 April 2022 menempatkan GMP untuk 

dirumuskan masuk dalam UNESCO Global Geopark. Pada bulan Maret 2023 

secara resmi ditetapkan sebagai GMP yang diakui oleh dunia. Perihal semacam ini 

 
1 Samodra, Hanang 2001 Nilai Strategis Kawasan Kars di Indonesia Pengelolaan dan 

Perlindungannya (Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi) p 98 
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setidaknya menghasilkan dua situasi mendasar. Pertama, ambisi Indonesia 

menjadikan GMP masuk ke dalam daftar UNESCO sesungguhnya melalui tawar-

menawar dan negosiasi lewat aktivisme globalisasi, dan hasil dari pengakuan 

tersebut merupakan langkah awal sekaligus penting dalam mencapai kepentingan 

ekonomi strategis Indonesia. Kedua, promosi GMP ke tingkat global tidak lain 

untuk mempromosikan beragam destinasi wisata Indonesia, khususnya sektor 

taman bumi (geopark), sebagai destinasi wisata alternatif terhadap wisatawan 

mancanegara2.  

Menurut pernyataan baru-baru ini pemerintah Indonesia melalui menteri 

pariwisata ingin membangun pariwisata yang berkelanjutan untuk menargetkan 

pendapatan yang semula 5,5 persen dari target 20 juta kunjungan wisman dengan 

perolehan devisa sekitar 2 miliar. Ternyata yang diperkirakan GMP adalah salah 

satu sumber pendapatan untuk menaikkan pendapatan Indonesia berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Dedi Asriady, (2011)3. Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku Geopark Maros-Pangkep di 

Sulawesi Selatan (Sulsel) berpotensi masuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK). Menurutnya, Geopark Maros-Pangkep punya peluang apalagi statusnya 

sudah terdaftar di UNESCO. Label ini diyakini menjadikan geopark itu dilirik oleh 

banyak investor4. 

 
2 Slamet, N, 2013. Menjaga Kawasan Kars sebagai Warisan Dunia. Bandung: “Majalah 

Pusdiklat Geologi Bandung” Edisi September 2013 
3 Dedi Asriady, 2011. Pengembangan Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 

(Online) Artikel. 21-08-2011.  

 
4Rustam, R. (2023, Maret 23). detikSulsel. Retrieved from 

https://www.detik.com/sulsel/bisnis/d-6599358/sandiaga-ungkap-geopark-maros-pangkep-di-

sulsel-berpotensi-jadi-kek 
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Sektor pariwisata di Indonesia sendiri masih menduduki peranan yang 

sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional sekaligus merupakan 

salah satu faktor yang sangat strategis dalam meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan devisa negara. Sebagai salah satu sumber pendapatan nasional, hal 

ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berdasarkan pengelolaan 

destinasi pariwisata yang baik dan akan menarik perhatian wisatawan untuk 

berkunjung5. 

Pengelolaan pariwisata alam pada taman nasional bantimurung 

bulusaraung belum terkelolah dengan 5 peraturan perundangan yang berlaku. 

Kawasan wisata bantimurung yang merupakan primadona wisata di provinsi 

Sulawesi Selatan yang pada saat ini masih dikelola oleh pemerintah kabupaten 

maros. Hingga saat ini belum ada solusi terbaik dalam penertiban dan penataan 

pengelolaan objek wisata tersebut, mengingat kawasan wisata ini merupakan 

sumber PAD kabupaten maros terbesar kedua setelah pertambangan. Untuk itu 

maka perlu disusun perangkat perencanaan pengembangan wisata pada taman 

nasional bantimurung bulusaraung yag sinergi dan terintegrasi dalam 

pembangunan regional dan nasional6. 

Adapun penelitian yang sebelumnya pernah di bahas tentang Wisata 

 
 

5Dedi Asriady, 2011. Pengembangan Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 

(Online) Artikel. 21-08-2011.  

6Sutikno dan Eko Haryono. 2000, Perlindungan Fungsi kawasan Karst. Seminar 

Perlindungan Penghuni Kawasan Karst: masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang terhadap 

Fungsi Lingkungan Hidup. PLSM UNS. Surakarta 11 November 2000 
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Gunung Batu Karst Maros oleh Harnida dan Muhammad Tahir (2012), yaitu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam 

pengembangan obyek wisata hutan batu rammang-rammang kabupaten maros dan 

mengetahui upaya pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan batu 

rammang-rammang kabupaten maros dengan menggunakan indikator pemerintah 

sebagai fasilitator, regulator dan mediator. Hasil Penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara umum peran pemerintah dalam pengembangan obyek wisata hutan 

batu rammang- rammang di kabupaten maros belum maksimal. Sebagai fasilitator, 

pemerintah belum banyak memfasilitasi aktifitas masyarakat setempat. Sebagai 

mediator, pemerintah daerah kurang keinginan dan keluhan dari masyarakat di 

daerah tersebut 6 terkait peningkatan sarana dan prasaran. Sebagai regulator, 

pemerintah daerah kurang berkomonikasi mengenai aturan pelestarian objek 

wisata tersebut7. 

Dalam QS. Al-A’raf /56:7 mengatakan :  

نَ   وَلََ تُ فْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بَ عْدَ اِصْلََحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحَْْتَ اللّهِٰ قَريِْبٌ مِٰ
 الْمُحْسِنِيَْْ 

 
7 Harnida dan Muhammad Tahir. 2012. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan 

Objek Wisata Batu Rammang-Rammang Kabupaten Maros. (Jurnal). Makassar: Unismuh Makassar 
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Terjemahnya: 

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 

memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 

diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah 

Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al A’raf 56)8. 

 

Dalam tafsir Al-Misbah Jilid 5 menjelaskan ayat yang lalu melarang 

pelampauan batas, ayat ini melarang pengrusakau di bumi. Pengrusakan adalah 

salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu, ayat ini melanjutkan tuntunan ayat 

yang lalu dengan menyatakan: dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, 

sesudah perbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah 

serta beribadahlah kepadaNya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyu‘, 

dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap 

anugerahNya, termasuk pengabulan do’a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat 

dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik. Alam raya telah 

diciptakan Allah swt. dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi 

kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan 

hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang 

dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan 

memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak 

menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah 

melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi9. 

 
8 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan terjemahan, (Jakarta: Bintang Indonesia). QS Al-

araf/56  
9 Aziz, Erwati. 2013. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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Terlepas dari masalah yang terjadi di lapangan tidak menutup kemungkinan 

ambisi Indonesia untuk mempromosikan sektor pariwisata mengingat GMP 

memiliki potensi yang sangat besar. Oleh sebab itu hal ini penting menjadi 

perhatian, khusunya dalam penelitian Hubungan Internasional. Dalam konteks 

pariwisata juga dikenal sebagai bentuk diplomasi pariwisata. Diplomasi pariwisata 

yang kemudian menjadi visi dan misi Indonesia untuk mempromosikan GMP dan 

salah satunya pasca pengakuan GMP sebagai warisan dunia10.  

 Perihal semacam ini setidaknya menghasilkan dua situasi mendasar. 

Pertama, ambisi Indonesia menjadikan GMP masuk ke dalam daftar UNESCO 

sesungguhnya melalui tawar-menawar dan negosiasi lewat aktivisme globalisasi, 

dan hasil dari pengakuan tersebut merupakan langkah awal sekaligus penting dalam 

mencapai kepentingan ekonomi strategis Indonesia. Kedua, promosi GMP ke 

tingkat global tidak lain untuk mempromosikan beragam destinasi wisata 

Indonesia, khususnya sektor taman bumi (geopark), sebagai destinasi wisata 

alternatif terhadap wisatawan mancanegara11.  

  

 
10 Harnida dan Muhammad Tahir. 2012. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan 

Objek Wisata Batu Rammang-Rammang Kabupaten Maros. (Jurnal). Makassar: Unismuh Makassar 
11 Harnida dan Muhammad Tahir. 2012. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan 

Objek Wisata Batu Rammang-Rammang Kabupaten Maros. (Jurnal). Makassar: Unismuh Makassar 
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B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimana upaya diplomasi pariwisata Indonesia terhadap Geopark 

Maros-Pangkep pasca pengakuan UNESCO melalui strategi “mutual 

understanding” demi mencapai kepentingan jangka Panjang yakni promosi dan 

pertukaran cultural ?” 

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Fokus penelitian dan deskripsi fokus hadir sebagai batasan pembahasan 

dalam penelitian, hal ini dilakukan agar penelitian tidak terlalu luas dan data yang 

diperoleh tidak terlalu banyak sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan 

dari verifikasi data. 

 Seperti diketahui, terdapat variabel dependen dan variabel independen 

dalam penelitian. Keduanya memiliki sebab dan akibat yang mungkin bisa 

dijadikan fokus dalam penelitian. Variabel dependen atau akibat dalam penelitian 

ini yaitu promosi dan pertukaran diplomasi pariwisata, sedangkan variable 

independent atau sebab dalam penelitian ini yaitu representasi Pemerintah pusat, 

Pemerintah daerah dan masyarakat sipi (agen) menggunakan instumen budaya 

melalui jalur diplomasi Mutual-Pluralitas. 

  



8 
 

 
 

D. Tujuan dan Kegunaan  

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka dapat diketahui apa saja tujuan 

dan manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui upaya diplomasi pariwisata 

Indonesia terhadap Geopark Maros-Pangkep pasca pengakuan UNESCO melalui 

strategi “mutual understanding” demi mencapai kepentingan jangka Panjang yakni 

promosi dan pertukaran cultural. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

a.  Kegunaan secara Teoritis 

1) Sebagai wadah untuk meningkatkan khazanah keilmuan 

terkait bagaimana upaya diplomasi pariwisata Indonesia 

terhadap Geopark Maros-Pangkep pasca pengakuan 

UNESCO. 

2) Sebagai implementasi teori dan konsep dalam studi Hubungan 

internasional. 

b. Kegunaan secara Praktis 

1) Sebagai masukan yang berarti khusunya bagi pemangku 

kepentingan di sektor pariwisata Geopark Maros-Pangkep. 

2) Sebagai masukan dan refernsi untuk penelitian selanjutnya 

yang tertarik meneliti topik yang serupa. 
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E. Studi Pustaka 

Dalam mengeksplorasi topik mengenai diplomasi pariwisata, khususnya 

digaungkan oleh Indonesia, cukup banyak sumber literatur-literatur yang 

mengulasnya. Dalam Kajian Diplomasi sendiri, telah menunjukkan perkembangan 

signifikan tentang konsep-konsep mutakhirnya yang semula aktivitas diplomasi 

terkonsentrasi di tangan pemerintah, lambat laun mengarah pada keterlibatan aktor 

non-negara guna menggapai tujuan vital, yakni kepentingan nasional.  

Berdasar dari itu, penelitian ini secara sederhana memetakan dua 

pengelompokan literatur yang bertujuan bukan semata-mata melacak tentang posisi 

atau kedudukan penelitian ini (state of art), melainkan juga membentuk kerangka 

berpikir terhadap diplomasi pariwisata mengingat konsep ini tergolong baru 

digunakan oleh kalangan profesional dan para ahli. 

Konsepsi Diplomasi 

Dalam pebincangan paling umum, diplomasi menyangkut keseluruhan 

proses yang dilalui oleh suatu negara dalam melaksanakan aktivitas hubungan luar 

negerinya. Secara sempit, diplomasi mengacu pada pelaksanaan hubungan 

internasional melalui pejabat negara yang berusaha mengamankan dan menggapai 

tujuan kebijakan luar negerinya melalui negosiasi ketimbang memilih jalan koersif 

seperti perang, kekerasan, propaganda, dst.12 Barangkali tidak berlebihan bahwa 

aktivitas HI selalu menyangkut ranah diplomasi. Secara historis memang sejak awal 

menempatkan aktivitas HI ada pada kemampuan komunitas politik utama bernama 

 
12 Berridge, G. R. (2002) Diplomacy: Theory and Practice (Basingstoke: Palgrave, 2nd 

edn). 
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negara di mana jejaring diplomat maupun konsuler-konsulernya melakukan 

negosiasi atas kepentingan negaranya. Akibatnya, aktivitas dilakukan oleh pihak-

pihak tersebut mendapat privilese atau hak istimewa seperti kekebalan diplomatis 

dan dapat tinggal di negara tujuan dengan legitimasi penuh.13  

Berdasar dari definisi di atas sesungguhnya mewakili dua corak dasar. 

Pertama, diplomasi merupakan sarana yang digunakan oleh suatu negara dengan 

mendahulukan negosiasi dan kerja sama ketimbang pilihan berkonflik dengan 

negara lain. Kedua, diplomasi sesungguhnya ditopang oleh ambisi kepentingan 

nasional sehingga diplomat memiliki previlese itu karena mewakili kepentingan 

negaranya secara langsung sembari berpikir cermat menempuh pengambilan 

putusan meski berada dalam keadaan krisis. 

Meski begitu, definisi yang ditawarkan di atas telah mempersempit praktik 

diplomasi itu sendiri. Banyak ahli kurang bersepakat mengenai cakupannya karena 

memposisikan aktivitas diplomasi hanya berada dalam kerangka formal dan ideal. 

Konseptualisasi diplomasi sepatutnya dilihat dari tiga hal, yakni karakter diplomasi 

yang damai, identitas diplomat, dan hubungan diplomasi dengan sistem negara-

modern. Pertama, diplomasi secara luas dianggap berlawanan dengan penggunaan 

kekuatan atau koersifitas, akan tetapi instrumen diplomasi sangat beragam. 

Katakanlah dalam situasi Perang Dingin di mana negara-negara besar memilih 

praktik diplomasi koersif guna menunjukkan penggunaan ancaman atau kekuatan 

 
13 Lihat, Berridge, G. R., Maurice Keens-Soper and T. G. Otte (2001) Diplomatic Theory 

from Machiavelli to Kissinger (Basingstoke: Palgrave); dan Wight, Martin (1978) Power Politics 

(Leicester: Leicester University Press). 
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supaya mampu membujuk lawan agar tidak mengubah status-quo demi terjaganya 

posisi yang menguntungkan secara sepihak.14 Kedua, beberapa ahli 

mengklasifikasikan aktivitas sepenuhnya diemban oleh diplomat professional, 

sehingga menjadikan ranah praktik diplomasi tergolong sempit.15 Bahkan ahli lain 

juga memasukkan semua aktor tata negara dalam istilah ini, sehingga menyamakan 

diplomasi dengan kebijakan luar negeri. Akibatnya, praktik diplomasi amat luas.16  

Pada saat bersamaan juga, praktik diplomasi harus menyesuaikan 

perubahan yang ada di mana negara tidak melulu menjadi aktor dominan pada arena 

globalisasi, mengakibatkan aktor non-negara mengisi aktivitas diplomasi untuk 

urusan-urusan lebih.17 Terakhir, asal-usul atau sejarah diplomasi yang berkaitan 

dengan kelahiran negara-modern 1648 sesungguhnya masih kontestatif di mata para 

ahli. Beberapa penulis menyatakan ‘entitas politik’ yang diwakili oleh para 

diplomat, dengan demikian mempertanyakan koneksi diplomasi dengan sistem 

negara modern, sementara penulis lain lebih menggunakan istilah untuk sistem 

diplomatic modern yang sebenarnya berasal jauh sebelum kelahiran negara modern 

atau era Westphalia. Tepatnya berlangsung di abad pertengahan yang saat itu 

melekatnya sistem Imperium Suci. Dalam era itu, praktik diplomasi mengalami 

modernisasi karena adanya pengaturan diplomasi dan hubungan diplomasi secara 

 
14 Jönsson, Christer (2002) ‘Diplomacy, Bargaining and Negotiation’, in Walter Carlsnaes, 

Thomas Risse and Beth A. Simmons (eds), Handbook of International Relations (London: Sage), 

212–34. 
15 Nicolson, Harold (1939) Diplomacy (Oxford: Oxford University Press) 
16 Kissinger, Henry (1994) Diplomacy (New York: Simon & Schuster). 
17 Constantinou, Costas (1996) On the Way to Diplomacy (Minneapolis: University of 

Minnesota Press). 
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kelembagaan.18 Penulis-penulis ini memahami konsep diplomasi yang tidak sebatas 

pada konteks waktu tertentu, maupun soal entitas territorial semata. Melainkan 

mengajukan definisi yang bersifat cair dan dinamis berdasarkan perkembangan 

praktiknya, mulai dari fungsi konstituennya: representasi, yaitu bertindak atas siapa 

dan apa, dan komunikasi, yaitu kondisi yang secara logis diperlukan untuk 

keberadaaan HI.  

Ahli seperti Paul Sharp dan Costas Constantinou lebih jauh mendefinisikan 

diplomasi secara eksklusif sebagai representasi atau sebagai 'proses komunikasi 

yang diatur'.19 Fungsi komunikasi juga penting sehubungan dengan 'diplomasi 

publik', yang mengacu pada mempromosikan tujuan kebijakan luar negeri dengan 

cara mempengaruhi dan menginformasikan publik eksternal.20 Lebih jauh lagi, 

dalam konteks ‘post-moden’ menawarkan definisi yang lebih jauh lebih dari 

sebelumnya di mana memahami dan memposisikan diplomasi sebagai aspek 

eksistensial dari kondisi manusia – mediasi antara individu, kelompok, maupun 

entitas yang terasing yang diperlukan guna memahami sesungguhnya keterasingan 

manusia itu sendiri. Sebab, diplomasi bukan sesuatu yang terberi begitu saja, 

melainkan suatu praktik interaksi manusia yang terus-menerus berkembang.21   

 
18 Hamilton, Keith and Richard Langhorne (1995) The Practice of Diplomacy: Its 

Evolution, Theory and Administration (London and New York: Sage). 
19 Lihat: Sharp, Paul (1999) ‘For Diplomacy: Representation and the Study of International 

Relations’, International Studies Review 1 (1), 33–57; dan Constantinou, Costas (1996) On the Way 

to Diplomacy (Minneapolis: University of Minnesota Press), hal 25. 
20 Berridge, G. R., Maurice Keens-Soper and T. G. Otte (2001) Diplomatic Theory from 

Machiavelli to Kissinger (Basingstoke: Palgrave), hal 17-18.  
21 Der Derian, James (1987) On Diplomacy (Oxford: Blackwell). 



13 
 

 
 

Dalam banyak hal di atas, rasanya perlu memang kita akui bersama bahwa 

diplomasi harus menjadi konsep yang bersaing sehingga menjadikannya tidak 

dipahami secara sempit. Olehnya itu, definisi diplomasi yang begitu luas 

sesungguhnya membuka ruang untuk masuknya beragam aktor diplomatis selain 

negara yang merupakan suatu perkembangan yang mungkin diperlukan mengingat 

adanya perubahan wujud dan watak diplomasi sejak pembentukan PBB (akhir 

Perang Dunia 2), dan khususnya sejak awal 1990-an (akhir Perang Dingin). 

Beberapa perkembangan ini secara terbuka didorong oleh negara misalnya 

kemunculan praktik ‘paradiplomasi’ di mana adanya wujud hubungan luar negeri 

yang dilakukan oleh sub-pemerintah atau pemerintah lokal dalam berdiplomasi dan 

bernegosiasi dengan pihak yang kompatibel atau setara dengannya. 22 

Dalam perkembangan lebih luas dan baru, kitab isa menyimak bagaimana 

perilaku masyarakat sipil ikut serta secara aktif dan reaktif dalam pergaulan global 

dalam merespons suatu keadaan atau membawa kepentingan komunitas mereka, 

sehingga wajah diplomasi menjadi sesuatu yang baru (new diplomay) dibandingkan 

sebelumnya.23 Di samping itu, muncul juga istilah yang merayap masuk dalam 

arena perbincangan berupa ‘diplomasi dua jalur (two-track diplomacy), yakni suatu 

praktik diplomasi yang digalangkan oleh  aktor-aktor sipil dan non-negara dalam 

situasi informal guna menengahi dan meredakan konflik ‘tradisional (konflik antar 

negara’ yang sesungguhnya sebagai bagian integral dalam misi perdamaian. 

 
22 Aldecoa, Francisco and Michael Keating (1999) Paradiplomacy in Action: The Foreign 

Relations of Subnational Governments (London: Cass). 
23 Lihat: Hocking, Brian (1999) ‘Catalytic Diplomacy: Beyond “Newness” and “Decline’’’, 

in Jan Melissen (ed.), Innovation in Diplomatic Practice (Basingstoke: Macmillan), 21–42; dan 

McRae, Rob and Don Hubert (eds) (2001) Human Security and the New Diplomacy: Protecting 

People, Promoting Peace (Montréal and Kingston: McGill-Queen’s University Press). 
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Sesungguhnya diplomasi dua jalur merupakan bagian dari konseptualisasi 

‘diplomasi multi-jalur’, Jalur pertama menyangkut hubungan antar negara dalam 

menghasilkan titik damai di tengah konflik antar negara melalui mekanisme formal. 

Artinya, baik dari sisi jalur pertama maupun kedua mengemban sasaran diplomatis, 

yakni misi perdamaian internasional.24 

Adapula istilah 'diplomasi selebriti' yang mengacu pada aktivitas 

independen orang-orang populer di dunia internasional lewat prestasi ataupun 

popularitasnya seperti Bono, pentolan band U2, menjadi figur kontras dengan 

tampil mengadvokasikan isu kemanusiaan dan perdamaian dunia. Kemunculan 

fenomena ini harus ditanggapi bahwa ia mengisi kekososngan yang diciptakan oleh 

kegagalan legitimasi dan efisiensi diplomasi berbasis negara sebagai diplomat isu 

tunggal.25  

Belakangan, istilah diplomasi semakin beragam yang diekspresikan 

berdasar dari praktik-praktik non-koersif dan non-negara. Misalnya saja diplomasi 

budaya. Kebudayaan dapat dipahami secara luas, baik dari sisi inititusi sosial, 

maupun praktik individu dan komunitas. Sehingga dalam arena praktik, penyebaran 

nilai dan pengetahuan kebudayaan suatu komunitas maupun lokalitas tertentu 

sesungguhnya sebagai bagian dari diplomasi publik.26 Fenomena pertukaran dan 

interaksi budaya merupakan sesuatu yang telah berlangsung lama, jauh sebelum 

 
24 Lihat: McDonald, John W. (1991) ‘Further Exploration of Track Two Diplomacy’, in 

Louis Kriesberg and Stuart J. Thorson (eds), Timing the De-escalation of International Conflicts 

(Syracuse, NY: Syracuse University Press); dan Phillips, David L. (2005) Unsilencing the Past: 

Track Two Diplomacy and Turkish– Armenian Reconciliation (New York and Oxford: Berghahn). 
25 Cooper, Andrew F. (2007) ‘Beyond Hollywood and the Boardroom: Celebrity 

Diplomacy’, Georgetown Journal of International Affairs Spring/Fall, 123–32. 
26 Bound, K., Briggs, R., Holden, J., Jones, S. (2007) Cultural Diplomacy (London: Demos) 
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munculnya konsepsi negara-modern yang kita pahami hari ini. Peradaban 

berkembang dan runtuh di masa lalu merupakan praktik persebaran dan 

penghancuran budaya itu sendiri. 

Dalam konsepsi negara modern, praktik diplomasi budaya dapat 

diidentifikasi melalui promosi ke luar negeri mengenai wujud-wujud kebudayaan 

yang mencakup secara luas yang tidak semata-mata soal seni dan bahasa semata, 

melainkan juga pengetahuan, sains, maupun teknologi.27 Sehingga, secara sempit 

diplomasi budaya dapat dipahami sebagai praktik promosi budaya suatu negara ke 

negara lain. Namun, definisi ini mengalami pergeseran semenjak munculnya aktor-

aktor diplomasi yang kian beragam selain negara sebagaimana sintesis definisi 

diplomasi di atas. Tepatnya, dasar promosi suatu kebudayaan bisa dilakukan secara 

formal dan sebaliknya, dan cakupan kebudayaan tidak sesederhana soal kesenian 

semata, melainkan sesuatu yang luas mencakup unsur-unsur peradaban suatu 

bangsa atau masyarakat. Artinya, kebudayaan merupakan sesuatu yang sangat luas 

sehingga praktik diplomasinya menyangkut bukan semata-mata promosi 

kebudayaan semata, melainkan pertukaran gagasan, informasi, dan aspek dan unsur 

kebudayaan dari suatu masyarakat atau bangsa ke arena lebih luas yang melampau 

tapal batas territorial yang ujungnya mampu menciptakan pemahaman bersama 

(mutual understanding).28 Karena sasarannya tidak semata-mata bersifat materil, 

maka orientasi diplomasi budaya memiliki ragam tujuan yang sifatnya non-

 
27 G. R. Berridge, and L. Lloyd. (2012) The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy 

(Houndmills: Palgrave). 
28 Goff, P.M. (2020) ‘Cultural Diplomacy’, in Nancy Snow and Nicholas J. Cull (eds), 

Routledge Handbook of Public Diplomacy (2nd ed.). (New York: Routledge) 
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material, seperti meningkatkan citra dan pengaruh kebudayaan suatu bangsa. 

Kemudian, aktor-aktor yang terlibat dalam aktivitas diplomasi ini menjadi semakin 

beragam dan kompleks. Bisa dilakukan di tingkat pemerintah pusat, lokal 

(paradiplomasi), dan juga komunitas, kelompok sipil, dan bahkan individu secara 

mandiri.29 Tujuan mereka tidak melulu soal nilai material ekonomi, melainkan 

sebuah perjuangan mempertahankan kebudayaan atau resistensi kultural di tengah 

adanya struktur homogenisasi budaya dalam arena globalisasi.  

Berdasar dari jenis-jenis diplomasi yang kian berkembang seperti di atas, 

tampak jelas bahwa sesungguhnya model tersebut sebagai ciri mendasar tampilnya 

diplomasi publik yang berasosiasi dengan kekuatan lunak (soft diplomacy). Di 

samping itu, kajian dan konseptualisasi diplomasi telah memperlihatkan 

pengembangan tipologi fungsional, meski secara tipologinya masih menampilkan 

corak komunikasi – pertukaran informasi – dan representasi, namun sesungguhnya 

dalam konteks dewasa ini, fungsi diplomasi apapun mediumnya dan isunya juga 

menyangkut tentang negosiasi, kepentingan komersial, perlindungan kedaulatan, 

promosi hubungan ekonomi dan budaya.30 

Meski fakta literatur menempatkan adanya perluasan kajian diplomasi 

mulai dari isu dan aktor, namun citra perspektif mengenai diplomasi masih 

memperlihatkan dominasi arus-utama, yakni realisme dan liberalisme. Jelasnya, 

 
29 Ien Ang, Yudhishthir Raj Isar & Phillip Mar (2015) Cultural diplomacy: beyond the 

national interest?, International Journal of Cultural Policy, 21:4, 365-381 
30 Lihat: Barston, R. P. (1988) Modern Diplomacy (London and New York: Longman); 

Berridge, G. R. (1995) Diplomacy: Theory and Practice (London: Prentice-Hall/Harvester 

Wheatsheaf); dan Jönsson, Christer (2002) ‘Diplomacy, Bargaining and Negotiation’, in Walter 

Carlsnaes, Thomas Risse and Beth A. Simmons (eds), Handbook of International Relations (London: 

Sage), 212–3. 
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dua pendekatan ini telah membelenggu ambisi kajian ini berada pada upaya 

perluasan. Pendekatan alternatif seperti konstruktivisme sudah harus menjadi 

pegangan baru dalam memahami realitas diplomasi yang begitu kompleks hari ini. 

Apalagi mengkaji tentang suatu watak kebaruan dari aktivitas diplomasi publik 

yang menjadi fokus penulis di sini, yakni isu pariwisata. Sebenarnya, ambisi 

perluasan kajian ini baru benar-benar muncul pada akhir dekade 1990-an. Meski 

sebelumnya, ada upaya yang disodorkan oleh ahli dalam memperkenalkan Mazhab 

Inggris di mana mereka mendefinisikan diplomasi sebagai salah satu dari lima 

kelembagaan konsepsi masyarakat internasional.31 Hanya saja narasi konseptual 

yang ditawarkan itu tidak menjadi pilihan alternatif bahkan terkubur oleh dominasi 

Realisme sepanjang Perang Dingin di mana fungsi diplomasi dan negosiasi hanya 

seputar keadaan perang dan perdamaian semata. Barulah penelitian berwatak 

Konstruktivisme mulai tampil ketika Iver Neumann berupaya menampung spirit 

Mazhab Inggris tentang konsepsi masyarakat internasional dalam ranah diplomasi 

sebagai fenomena yang lebih lunak dan reflektif.32  

Diplomasi Publik  

Diplomasi publik menurut uraian yang dikemukakan Roy termasuk ke 

dalam diplomasi konverensi. Tetapi, apabila aktor-aktor yang melaksanakan 

diplomasi hanya terbatas kepada aktor-aktor yang melaksanakan diplomasi hanya 

kepada aktor-aktor negara, maka pengertian tersebut sudah tidak memadai lagi 

 
31 Bull, Hedley (1977) The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics 

(Basingstoke: Macmillan). 
32 Neumann, Iver B. (2003) ‘The English School on Diplomacy: Scholarly Promise 

Unfulfilled’, International Relations 17 (3), 341–69. 



18 
 

 
 

apabila dihubungkan dengan kebangkitan pentingnya opini public di negara-negara 

demokratis. Aktor yang melaksanakan diplomasi public tidak hanya aktor negara 

tetapi juga aktor non-negara, seperti anggota masyarakat suatu bangsa, media dan 

aktor non-negara lainnya. Diplomasi public menurut Nancy Snow (2009) adalah 

sesuatu yang tidak terhindarkan yang berhubungan dengan kekuasaan, terutama 

yang bersifat kekuatan lunak (soft power) yang tidak langsung memengaruhi seperti 

budaya, nilai dan ideologi. Diplomasi public juga sangat berhubungan dengan 

pembentukan citra suatu negara33.  

Diplomasi Publik didefinisikan sebagai upaya kepentingan nasional suatu 

negara melalui understanding, informing and influencing foreign audiences. 

Dengan kata lain, jika proses diplomasi tradisional dikembangkan melalui 

mekanisme government to government relations maka diplomasi public lebih 

ditekankan pada government to people atau bahkan people to people relations. 

Tujuannya agar masyarakat internasional mempunyai persepsi baik tentang suatu 

negara, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang 

lebih luas. Diplomasi publik menjadi penting dalam merajut persaudaraan 

antarbangsa. Peranan diplomasi publik dibutuhkan untuk memberikan citra positif 

terhadap politik luar negeri Indonesia pada garis bebas dan aktif34.  

Diplomasi publik mampu menjembatani segala perbedaan. Inilah yang 

penting dalam misi diplomasi publik mengembangkan sebuah cara berpikir, 

 
33 Abebe, Tadesse. “Public Diplomacy As Method of Conflict Prevention on Nile Basin.” 

International Journal of Political Science and Development 3, no. 11 (2015): 433–440. 

 
34 Bjola, Corneliu, Jennifer Cassidy, and Ilan Manor. “Public Diplomacy in the Digital 

Age.” Hague Journal of Diplomacy 14, nos. 1–2 (2019): 83–101. 
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bertindak, berelasi untuk terus mengembangkan komunikasi antarnegara. Kultur 

komunikatif tampaknya dimiliki para staf diplomasi publik yang memiliki 

kemampuan untuk membaca peta politik global dengan potensi ekonominya yang 

pada gilirannya akan mengembangkan sikap terbuka terhadap potensi sumber daya 

alam yang dimiliki35. Konsep diplomasi public sesungguhnya menawarkan 

beberapa jenis, salah satunya diplomasi kebudayaan dan diplomasi pariwisata. 

Soft Power  

Power merupakan hal yang penting di dunia internasional. Dengan memiliki 

power, sebuah negara bisa mendapatkan hasil yang diinginkannya. Joseph Nye 

menjelaskan power sebagai “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan”. Lebih lanjut, Nye menjelaskan bahwa 

power tidak hanya berupa perintah dan paksaan. Power lebih dikenal dengan 

adanya perintah dan paksaan dari suatu pihak ke pihak lain, agar pihak pertama 

mendapatkan hasil yang diinginkannya. Adanya perintah dan paksaan untuk 

mendapatkan hasil yang diinginkan disebut dengan hard power. Namun, Nye 

menjelaskan bahwa ada cara lain untuk mempraktekan power selain dengan 

memerintah, memberi imbalan, dan memaksa, yaitu dengan memikat (attraction). 

Dengan ‘menebarkan pesona’, kita dapat membuat orang lain membenarkan 

 
35 Goff, Patricia. “Public Diplomacy at the Global Level: The Alliance of Civilizations as a 

Community of Practice.” Cooperation and Conflict 50, no. 3 (2015): 402–417.  
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pandangan kita dan akhirnya setuju dengan pendapat kita. Kemampuan untuk 

memikat pihak lain ini disebut Soft Power36. 

Istilah soft power diperkenalkan oleh Nye pada tahun 1990 dalam konteks 

perdebatan tentang dugaan penurunan kekuatan Amerika. Nye menggunakannya 

untuk melawan argumen bahwa kekuatan Amerika sedang menurun dengan 

menunjukkan bahwa aset tak berwujud, seperti budaya, ideologi, dan institusi, 

dapat dipandang sebagai sumber daya kekuatan. soft power, berbeda dengan 

pendekatan hard power yang transaksional, pendekatan soft power lebih 

berkarakter inspirasional yaitu kekuatan menarik orang lain dengan kekuatan 

kecerdasan emosional seperti membangun hubungan atau ikatan yang erat melalui 

karisma, komunikasi yang persuasif, daya tarik ideologi visioner, serta pengaruh 

budaya, sehingga membuat orang lain terpengaruh37.  

Dalam tulisan-tulisan selanjutnya, Nye mengamati bahwa perbedaan antara 

hard power dan soft power adalah fungsi dari sejauh mana sumber daya itu 

"menarik" dan bukan sejauh mana sumber daya itu "terwujud". Dengan demikian, 

kekuatan militer hanya "tampak sebagai sumber daya yang menentukan bagi hard 

power". Secara lengkap, soft power adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang 

lain melalui cara-cara yang kooperatif dalam menyusun agenda, membujuk, dan 

memunculkan daya tarik positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan38.  

 
36Dowding, Keith. 2006. “Three- Dimensional Power: A Discussion of Steven Lukes’ 

Power: A Radical View.” Political Studies Review 4 (2): 136– 45.  
37Nye, J. 2004 Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public 

Affairs  
38 Nye, Joseph S, 2008. Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American 

Academy of Political and Social Science, Vol 616, Issue 1, pp. 94 – 109, First Published March 1, 

2008. Hal. 1 
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Soft power ditransmisikan melalui budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan 

luar negeri dalam persaingan geopolitik. Tujuannya adalah untuk membuat orang 

lain secara diam-diam menerima, meniru, dan bercita-cita terhadap nilai-nilai, 

keyakinan, dan agenda negara. Sebuah negara memiliki soft power yang kuat jika 

khalayak global berempati dan merasa simpati terhadapnya. Keberhasilan soft 

power tergantung pada kredibilitas negara yang bersangkutan dan penerimaan dari 

negara target. Daya tarik dan bujukan merupakan rekonstruksi sosial sehingga soft 

power baru akan berpengaruh jika ada hubungan dua arah. 

Soft power, yang dicontohkan melalui pariwisata adalah cara paling efektif 

dan tanpa bahaya. Setidaknya ada empat cara yang saling terkait dalam memandang 

pariwisata dan soft power. Pertama, wisatawan akan mengembangkan pemahaman 

yang lebih dalam tentang destinasi, yang sering kali mengarah pada empati yang 

lebih besar terhadap tempat tersebut. Empati tersebut diterjemahkan ke dalam 

keakraban dan kesukaan. Dua, otoritas pariwisata ditugaskan untuk menampilkan 

citra negara yang menarik kepada dunia. Pesan-pesan tersebut dimaksudkan untuk 

mengagungkan dan meningkatkan daya tarik destinasi sekaligus yang negatif39. 

  Dengan demikian, pencitraan destinasi menjadi taktik soft power yang 

efektif dan taktik kekuatan yang efektif. Ketiga, acara besar seperti Olimpiade dan 

Pameran Dunia juga penting dalam membangun pengaruh geopolitik. Mereka 

menarik wisatawan, memamerkan destinasi, dan mengkomunikasikan 

 
39 Morgan, N., A. Pritchard, and R. Pride (eds.) 2011 Destination Brands: Managing Place 

Reputation. Oxford: Elsevier 



22 
 

 
 

kemampuannya40. Empat, outbound wisatawan mengirimkan pesan dari negara asal 

mereka berasal. Ada berbagai stereotip wisatawan berdasarkan negara asal yang 

berbeda, sehingga pengunjung dari negara asal tertentu dianggap sebagai lebih 

kaya, lebih gaduh, atau lebih sopan daripada yang lain. Pariwisata dianggap sebagai 

kekuatan untuk perdamaian dunia41. Dari sudut pandang soft power, turis adalah 

subjek dan objek geopolitik. Dengan demikian, soft power telah menjadi area 

implisit dalam studi pariwisata.   

Budaya dan Pariwisata 

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, aktivitas diplomasi belakangan 

ini memuat praktik kekuatan lunak. Konsep kekuatan lunak berasal dari pemikiran 

“International tourism and cultural diplomacy: A new conceptual approach towards 

global mutual understanding and peace through tourism”. Berdasar dari pandangan 

Nye lewat konsep kekuatan lunak bahwa negara yang memiliki kekuatan pengaruh 

dunia menjadi jauh lebih efektif dalam menarik datangnya wisatawan dan 

masuknya investasi.  

Konsep diplomasi pariwisata secara praktik begitu menonjol, akan tetapi 

belum ada pembakuan atas operasionalisasi konsep ini. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep diplomasi pariwisata 

merupakan salah satu variabel dari diplomasi kebudayaan. Jelasnya, praktik 

kepariwisataan dan kebudayaan sebagai suatu kaitan yang tak terpisah. Keadaan ini 

 
40Ooi, C. 2014 The Making of the Copy-cat City: Accreditation Tactics in Place Branding. 

In Branding Chinese Mega-Cities: Policies, Practices and Positioning, P. Berg and E. Bjo¨rner, eds., 

pp.232-248. Cheltenham: Edward Elgar  
41Pernecky, T. 2010 The Being of Tourism. Journal of Tourism and Peace Research 1:1-22  
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lantas menjadikan konsep keduanya dianggap sama, sementara secara praktik 

kadangkala antara budaya dan pariwisata tidak bisa sepenuhnya sama. Olehnya itu, 

penting untuk merumuskan kerangka berpikir baru dalam melihat dan 

mendeskripsikan tentang bagaimana strategi diplomasi pariwisata sebagai konsep 

yang spesifik. Di samping itu juga, konsep diplomasi publik merupakan konsep 

makro dari diplomasi kebudayaan dengan meminjam analisis kekuatan lunak yang 

disodorkan oleh pemikiran liberalisme menjadi perspektif dominan .  

Sementara pendekatan non arus-utama penting untuk dipertimbangkan 

dalam menganalisis fenomena strategi diplomasi budaya-pariwisata yang tidak 

sekedar menyangkut tujuan menggapai kepentingan yang bersifat materil, 

melainkan juga non-materil. Hal ini mendorong penulis untuk memberi tawaran 

kebaruan topik penelitian tentang diplomasi pariwisata berdasarkan perspektif 

konstruktivisme dengan melihat seberapa besar keterlibatan agensi dalam 

mengkonstruksikan representasi, komunikasi, dan negosiasi. Di samping itu juga, 

penulis menunjukkan bahwa khazanah kajian diplomasi pariwisata di Indonesia 

masih tergolong sedikit memberi perhatian khusus kepada destinasi wisata 

alternatif, sementara branding pariwata yang digemakan oleh pemerintah yakni 

‘Wonderful Indonesia’ sepatunya perlu mempertimbangkan keberadaan Geopark 

Maros-Pangkep sebagai destinasi taman bumi yang tidak semata-mata menyangkut 

bentangan pegunangan karst salah satu terbesar di dunia, tetapi menyimpan decak-

kagum atas sejarah kebudayaan atau peradaban masyarakat lampau yang perlu 

menjadi perhatian di banyak pihak . 
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Dengan demikian, penelitian ini mengambil dua tujuan dasar, pertama 

memosisikan konsep diplomasi pariwisata sebagai konsep spesifik di bawah 

naungan konsep diplomasi budaya, dan juga menelaah tentang strategi diplomasi 

pariwisata atas GMP di hadapan masyarakat dunia pasca pengakuan UNESCO 

sebagai warisan dunia.   
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BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN  

Diplomasi Pariwisata 

Penelitian ini menggunakan perspektif Konstruktivisme dalam melihat 

aktivitas diplomasi pariwisata. Konstruktivisme merupakan perspektif cukup 

menonjol setelah perspektif arus-utama seperti Realisme dan Liberalisme. 

Kemunculan perspektif ini ditengarai oleh ketidakpuasan analisis yang ditawarkan 

pendekatan arus-utama yang dirasa terjebak pada analisis deterministik di mana 

struktur material memengaruhi perilaku aktor. Di mata Konstruktivis, pandangan 

ini menunjukkan kekeliruan paling mendasar saat prediksi mereka gagal – 

khususnya Neorealis – dalam menjelaskan dinamika usainya Perang Dingin. 

Faktanya, perang justru berakhir dengan penuh dramatis tanpa adanya peperangan 

terbuka antara dua kutub kekuatan besar, yakni AS dan Uni Soviet. Apa yang 

mereka abaikan ialah seolah-olah tatanan lingkungan internasional hanya diisi oleh 

interaksi antar negara yang pada gilirannya kalangan Konstruktivis skeptis atas 

gagasan arus-utama. Pertanyaan paling esensial ialah apakah kepentingan negara 

bersifat objektif dan rasional? Bagaimana sesungguhnya kepentingan itu tercipta?  

Selama ini, kalangan arus-utama telah terlibat dalam posisi epistemologis-

ontologis gaya rasionalisme sehingga membangun diktum bahwa kepentingan 

terbentuk oleh fakta material. Pada gilirannya, menempatkan status aktor penting 

hanya pada negara dengan dalil bahwa aktor ini membawa kepentingan objektif 
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yang acap given dalam merespon fitur internasional anarki. Maksudnya, interaksi 

antar negara dipayungi oleh kepentingan serupa yakni kekuasaan dan keamanan42.  

Konstruktivis mempersoalkan sepenuhnya gagasan ini. Baginya, 

kepentingan tidak bersifat terberi (given) sebab lingkungan interaksi antar negara 

berada dalam struktur sosial yang normatif dan dinamis. Bahkan, negara harus 

dipahami sebagai lingkungan yang dihuni oleh interaksi sosial yang kompleks. Jika, 

satu individu dalam relasi sosialnya bergantung dengan individu lain, sama halnya 

pula negara dengan negara lain. Dengan begitu, negara maupun kepentingannya 

eksis berdasar dari lingkungan dan struktur interaksi dengan negara lain. 

Konstruktivis memperluas cakupan aktor HI yang tidak semata-mata dihuni dan 

diisi oleh negara semata.  

Dapat dipahami juga, kalangan Konstruktivis membangun gagasannya 

sesuai dengan karakteristik sosiologis di mana memperlihatkan secara benderang 

bahwa perspektif arus-utama HI tergolong over-simplifikasi dan mengabaikan 

aspek-aspek yang tak bisa dilihat [aspek non-material] yang ternyata membentuk 

perilaku negara ataupun aktor. Di sini lah kemudian Konstruktivis menggaris-

bawahi bahwa kepentingan hanya lah soal tentang konstruksi sosial yang sedang 

berlangsung. Konstruksi ini dilandasi oleh norma, identitas, nilai, dst yang 

sesungguhnya bersifat dan berbentuk non-material sehingga memiliki implikasi 

positif membentuk kepentingan.  

 
42 Alexander Wendt. (1992). “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power 

Politics.” International Organization 46, no. 2. Hal 234–332 
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Sebagaimana pandangan sosiologis yang menilai pada struktur masyarakat 

eksis atas aturan dan norma yang terdapat di dalamnya. Interaksi masyarakat telah 

membentuk persepsi masyarakat mengenai diri mereka dan dunia di sekeliling 

mereka. Pada akhirnya akan menentukan pula tingkah laku mereka tersebut 

terhadap interaksi mereka dengan dunia di sekelilingnya. Demikian halnya juga 

dalam realitas HI seperti yang disampaikan oleh Alexander Wendt bahwa praktik 

dan eksistensi lingkungan internasional merupakan ranah sosial terekonstruksi, 

dengan demikian struktur lingkungan anarkis adalah konstruksi yang sedang 

berlangsung.43 Kesimpulannya, bahwa struktur tidak bersifat abadi, final, dan 

terberi, melainkan dinamis dan kompleks.  

Guna mengurai penjelasan kunci di atas, setidaknya dapat dibangun tiga 

asumsi mengenai perspektif ini yang kemudian sangat relevan mendudukkan 

keberadaan aspek non-material seperti identitas yang pada gilirannya memengaruhi 

pembentukan kepentingan dalam diplomasi infrastruktur. Pertama, Struktur 

masyarakat yang eksis sangat memengaruhi perluaku mereka. Struktur bisa berupa 

norma-norma, nilai-nilai, bahkan tatanan hukum yang berlaku. Jadi tindakan kita 

disesuaikan pada struktur yang eksis dan kita mengikuti pola-pola struktur itu. 

Kedua, betapa pentingnya struktur non-material berupa ide dan norma sebab ia 

dapat membentuk identitas seseorang. Bagi Konstruktivis, identitas juga 

membentuk kepentingan yang pada akhirnya dapat mengarahkan perilaku 

seseorang. Di mata pendekatan arus-utama, menganggap manusia itu rasional 

 
43 Alexander Wendt. (1992). “Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction 

of Power Politics.” International Organization 46, no. 2. Hal 391–425. 
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sehingga ia bergerak atas dasar kepentingannya sendiri-sendiri. Kepentingan berada 

pada kalkulasi antara untung dan rugi. Sementara Konstruktivis meyakini kondisi 

itu tidak selamanya benar44.  

Pada kenyataannya, identitas seseorang itulah yang lebih dominan dalam 

menggerakkan tingkah laku mereka. Terakhir, konstruktivis menilai adanya relasi 

antara agen dan struktur yang saling melengkapi. Agen di sini tidak sepenuhnya 

negara, melainkan luas seperti individu, kelompok kepentingan, lembaga 

internasional, dst. Interaksi agensi terbangun dalam hubungan timbal-balik dan 

berlangsung terus-menerus. Sehingga, kepentingan tidak terbangun dalam 

kerangka objektif, melainkan intersubjektif. Sementara, struktur bisa dipahami oleh 

lingkungan identitas, norma, dan nilai yang sedang terbangun oleh interaksi 

intersubjektif. Konstruktivis mengklaim bahwa relasi antar agen dan struktur saling 

memengaruhi dalam keadaan knowledgeable practice di mana praktik-praktik 

seseorang berhasil menyebarkan sebuah norma atau nilai ke dalam masyarakat. 

Setelah dilempar, norma atau nilai ini diterima secara mayoritas oleh individu-

individu. Pihak yang melakukan knowledeable disebut agen. Agen ini lantas 

membentuk struktur norma lalu dengan sendirinya stuktur norma itu menjadi 

pedoman perilaku seluruh individu lainnya. Singkatnya, agen dapat pula 

membentuk struktur yang pada akhirnya struktur tersebut menentukan perilaku 

 
44 Jay Wang. (2006). “Public diplomacy and global business.” Journal of Business Strategy, Vol. 27 

No. 3. Hal. 21-39 
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manusia. Jadi, struktur dan agen itu saling kontitutif (membangun) dalam dunia 

sosial.  

Berdasar dari asumsi-asumsi pokok di atas, maka dapat disederhanakan 

bahwa dalam realitas diplomasi pula terbentuk oleh konstruksi sosial yang sedang 

bermain. Maksudnya, interaksi, negosiasi, komunikasi, dan representasi memuat 

kedudukan kepentingan yang terbentuk oleh relasi sosial dan lingkungan itu sendiri. 

Kemunculan konsep diplomasi publik pada gilirannya juga membenarkan 

pandangan Konstruktivis yang menilai kepentingan aktor tidak sepenuhnya 

terbentuk secara given, melainkan melalui proses relasi dan interaksi sosial yang 

melibatkan banyak pihak. Hal ini memperlihatkan sekali lagi, aktivitas diplomasi 

tidak bisa sepenuhnya berada di tangan negara atau pemerintah, melaikan meluas 

dan mendalam dengan melibatkan agen lainnya seperti kelompok kepentingan, 

individu, dan aktor non-negara lainnya yang pada gilirannya memengaruhi ranah 

lingkungan diplomasi itu sendiri. Jelasnya, praktik diplomasi memuat struktur 

normatif atau ideasional yang menopang identitas agensi dan meraih pengaruh 

melalui pemahaman bersama atas dimensi intersubjektif45.  

Diplomasi publik secara sederhana dapat dipahami sebagai sarana di mana 

negara, asosiasi negara, dan aktor non-negara memahami budaya, sikap, dan 

perilaku, juga mengonstruksi dan mengelola hubungan relasional antar aktor, 

 
45 Bruce Gregory. (2008). “Public Diplomacy and National Security: Lessons from the U.S. 

Experience.” Small Wars Journal. 
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hingga bagaimana memengaruhi opini dan tindakan untuk menggapai kepentingan 

dan nilai-nilai mereka.46 

Dalam kaitan ini, sasaran diplomasi publik dapat dilihat secara sederhana, 

yakni 1) mempromosikan tujuan dari kebijakan luar negari; 2) sarana komunikasi 

yang memuat nilai dan wujud sikap; dan 3) menjadi instrumen guna meningkatkan 

pemahaman bersama karena dilandasi oleh mutual trust antara agensi.47 

Sesungguhnya, di balik dari tiga sasaran itu, ukuran kualitatif keberhasilan 

diplomasi publik ialah mengiformasikan, melibatkan, sekaligus memengaruhi 

publik yang lebih luas. Kalangan Konstruktivis memberi penekanan bahwa sasaran 

ini sesungguhnya dibentuk melalui relasi ideasional di mana pada gilirannya agensi 

membentuk struktur itu sendiri. Demikian sebaliknya. Ada nilai yang terbentuk 

melalui relasi aktif antar interaksi agensi. Jadi, diplomasi publik dalam kapasitasnya 

berguna menyediakan lahan interaksi dan persepsi ke khalayak publik sebagai 

akibat dari struktur normatif atau ideasional di mana mereka memahami dan 

bertindak atas dunia sosial itu sendiri.  

Praktik diplomasi publik berdasar pemikiran Konstruktivisme adalah 

pelibatan dimensi paling fundamental yakni inter-subjektif. Praktik ini secara 

intuituf dan sengaja terlibat dalam relasi inter-subjektif guna memahami identitas, 

posisi nilai, dan norma – baik yang relevan dengan struktur ideasional mereka 

sendiri, maupun dengan stuktur ideasional orang lain agar berhasil melibatkan dan 

 
46 Bruce Gregory. (2008). “Public Diplomacy and National Security: Lessons from the U.S. 

Experience.” Small Wars Journal. 
47 Jay Wang. (2006). “Public diplomacy and global business.” Journal of Business Strategy, 

Vol. 27 No. 3. Hal. 41-49 
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menginformasikan, melibatkan dan memengaruhi publik dan mencapai sasaran 

utama kepentingan suatu negara.  

Dalam banyak hal, harus diakui secara bersama bahwa konsep diplomasi 

publik melekat pada wilayah kekuatan lunak sebagaimana dipromosikan oleh 

kalangan Liberalisme seperti Joseph Nye Jr. Namun, pemikiran ini justru hanya 

terjebak pada kerangka materil dalam menilai dan memosisikan kekuatan. 

Kekuasaan, menurut Konstruktivisme, tidak dapat sepenuhnya dipahami dalam 

istilah atau kaitan material semata, melainkan juga sebagai kapasitas untuk 

memproduksi makna intersubjektif yang membentuk struktur dan aktor sosial.48 

Guna memahami memahami kepentingan apa yang memotivasi aktor untuk 

bertindak, Konstruktivis menyoroti pentingnya memahami identitas apa yang 

diatribusikan oleh aktor tersebut kepada diri mereka sendiri dan orang lain.49 

Sebagaimana yang ditekankan sebelumnya, bahwa asumsi sentral Konstruktivis, 

yakni hubungan antar aktor merupakan hubungan yang saling konstitutif antara 

agensi dan struktur. Namun, harus digarisbawahi struktur intersubjektiflah yang 

pada akhirnya menentukan makna dan identitas apa yang diberikan aktor kepada 

diri mereka sendiri dan orang lain, tindakan mereka sendiri dan khususnya interaksi 

dengan aktor lain secara konstan membentuk dan mereproduksi struktur ini.50  

 
48 Ted Hopf. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. 

International Security, vol 23 no 1, hal 177 
49 Alexander Wendt. (1999). Social Theory of International Politics, (Cambridge: 

Cambridge University Press), hal 122.  
50 Ted Hopf. (1998). The Promise of Constructivism in International Relations Theory. 

International Security, vol 23 no 1, hal 178. 
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Menukil gagasan Bially Mattern, bahwa proses yang paling umum dalam 

arti kekuasaan yang berlangsung ialah daya tarik yang terbangun dalam realitas 

politik internasional sebagai pertarungan verbal yang mencakup pemaksaan target 

atau sasaran guna menerima interpretasi subjektif seseorang atas realitas. Sehingga 

kekuatan yang sedang eksis adalah kekuatan representasi.51 Peranan bahasa 

merupaka bagian sentral yang menjadi perhatian Konstruktivis menilai kekuasaan 

sedang berlangsung. Sebagaimana disampaikan oleh Roselle dkk dalam 

memperkenalkan konsep ‘narasi strategis’ sebagai sarana dalam memahami 

kekuatan lunak dalam arena internasional. Menurunya, narasi menyangkut pada  

kemampuan untuk menjelaskan dan menetapkan batasan pada apa yang dapat 

dibayangkan dan dapat ditindaklanjuti, serta membentuk kepentingan yang 

dirasakan. Sehingga, terkadang perilaku aktor politik secara strategis membentuk 

dan dibentuk oleh suatu narasi tertentu. Katakanlah, propaganda Global War on 

Terror yang dianggap sebagai narasi simbolis-politis yang pada gilirannya 

membentuk perilaku dan kepentingan antar aktor dunia pasca invansi terorisme Al-

Qaeda di AS tahun 2001 lalu.52  

Terlepas pandangan antara Konstruktivis dengan Liberalis sangat tajam 

memahami kekuasaan, dalam sisi praktik kekuatan lunak harus dilihat secara 

sederhana ditransmisikan oleh ranah budaya, nilai politik, narasi, dan ide. 

Ringkasnya, sasaran kekuatan lunak tidak lain ingin menginformasikan, 

 
51  Janice Bially Mattern. (2005). Why `Soft Power’ Isn’t So Soft: Representational Force 

and the Sociolinguistic Construction of Attraction in World Politics. Millennium, vol 33 no 3, Hal 

602-604. 
52 Aspin Nur Arifin Rivai. (2022). Joko Widodo, Islam, dan Kebijakan Luar Negeri: 

Tinjauan Berdasarkan Pendekatan Konstruktivisme. Review of International Relations, vol 3, no 2. 

Hal 195.  
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melibatkan, dan membentuk cara pandang, kepentingan, dan kehendak aktor dan 

lingkungan yang dituju. Sehingga, konsepsi kekuatan lunak yang disodorkan oleh 

Liberalis secara tidak langsung menampung gagasan pokok Konstruktivis di mana 

ada peran norma atau ide yang terbangun dalam struktur interaksi.53 Hal itu pula 

diakui oleh Nye bahwa konsep kekuatan lunak telah mengkonvergensikan antara 

perspektif Realis, Liberalis dan Konstruktivis.54  

Berdasar dari hal itu, penulis menganggap titik temu dalam kaitan 

pembentukan kekuatan lunak dengan diplomasi publik sesungguhnya berada dalam 

sisi dan nilai kultural. Pada ranah sosiologis, kebudayaan sangatlah elastis dan 

dinamis bergantung pada interaksi intersubjektif. Meski begitu, dalam tataran lebih 

luas, kebudayaan dapat dipahami sebagai identitas yang membentuk perilaku dan 

kepentingan aktor. Dengan kata lain, praktik budaya pada gilirannya juga hendak 

membentuk kepentingan suatu aktor yang kemudian menempatkan diplomasi 

sebagai mediumnya. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai diplomasi 

kebudayaan. Secara definisi, diplomasi budaya merupakan konsep yang kontestatif. 

Kerap kali konsep ini disamaartikan dengan propaganda, diplomasi publik, dan 

kekuatan lunak. Pada gilirannya, konsep ini menjadi sesuatu konsep yang kabur.  

Di banyak pihak, diplomasi budaya secara khusus didefinisikan oleh 

kehendak atau intervensi negara. Dalam arti ini, praktik diplomasi budaya menjadi 

 
53 Christopher Lyne. (2010), ‘The Unbearable Lightness of Power’ dalam Inderjeet Parmar 

and Michael Cox (eds.), Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, historical, and 

contemporary perspectives. (London; New York: Routledge), hal 54. 
54 Joseph Nye, Jr. (2010), ‘The Future of Soft Power in US Foreign Policy’ dalam Inderjeet 

Parmar and Michael Cox (eds.), Soft Power and US Foreign Policy: Theoretical, historical, and 

contemporary perspectives. (London; New York: Routledge), hal 219. 
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instrumen khusus bagi negara ke lingkungan internasional.55Sebagaimana 

diterangkan oleh Richard Arndt bahwa praktik diplomasi jenis ini dapat dikatakan 

eksis ketika dilakukan secara formal, melayani pemerintah nasional, dan mencoba 

untuk membentuk atau menyalurkan tujuan kepentingan nasional.56 Singkatnya, 

praktik diplomasi budaya hanya pada soal keterlibatan negara. Pandangan ini 

kemudian bertolak belakang dengan dalil Konstruktivisme di mana memberi 

perhatian luas pada keterlibatan aktor negara dan non-negara. Senada dengan itu, 

Milton Cummings memberi penekanan bahwa diplomasi jenis ini menyangkut 

pertukaran ide, informasi, sendi, dan aspek bidaya lainnya di antara negara dan 

rakyaktnya guna menumbuhkan pemahaman bersama (mutual understanding).57 

Klaim Cumming masih memperlihatkan satu hal dari definisi-definisi sebelumnya, 

ialah peran pemerintah masih ordinat dalam praktik diplomasi budaya. Meski 

begitu, tampak Cummings masih menilai ada kemungkinan keterlibatan aktif aktor 

selain negara, yakni masyarakat dalam suksesi diplomasi budaya.  

Bagi penulis, diplomasi budaya harus dilihat secara serius berdasarkan 

definsi antropologis di mana diplomasi adalah bagian dari kebudayaan itu sendiri. 

Tiap negara-bangsa pasti memiliki kebudayaan, demikian halnya tiap komunitas 

masyarakat memiliki corak identitas yang berciri unikum di antara identitas budaya 

di komunitas lainnya. Dengan demikian, seluruh ranah diplomasi dapat dipelajari 

secara kultural. Namun, dalam praktiknya, tujuan diplomasi belum tentu bersifat 

 
55 Charlotte Faucher. (2016). “Cultural Diplomacy and International Cultural Relations in 

Twentieth-Century Europe,” Contemporary European History, vol 25 no. 2, hal 375. 
56 Richard T. Arndt. (2006). The First Resort of Kings: American Cultural Diplomacy in 

the 20th Century. (Washington, DC: Potomac Books) 
57 Milton C. Cummings. (2003). Cultural Diplomacy and the United States Government: A 

Survey. (Washington, DC; Center for Arts and Culture) 
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‘kultural’ dalam pengertian antropologi. Diplomasi dapat dikaitkan dengan isu-isu 

ekonomi, politik, militer atau publik, tergantung pada bagaimana masing-masing 

negara melihat dirinya dan ambisinya di wilayah lain, dan lingkungan internasional. 

Konsekuensinya, diplomasi budaya dalam praktiknya adalah ketika suatu negara-

bangsa memutuskan untuk melakukan pertukaran budaya dengan negara-bangsa 

lain dengan menggunakan aspek pendidikan, seni, dan masyarakat ke dalam forum 

internasional. 

Berdasar dari hal itu, konsep diplomasi budaya menjadi sesuatu yang kerap 

dipertukarkan dengan diplomasi publik di mana tujuan antar keduanya memang 

hampir sama, yakni mengiformasikan, melibatkan, sekaligus memengaruhi publik 

atau sasarannya. Untuk itu, penulis lebih hendak memilih untuk membedakannya 

secara tajam.  

Dalam sisi tujuan, baik diplomasi publik maupun diplomasi budaya punya 

kesamaan, yakni menggapai kepentingan yakni memengaruhi lingkungan publik 

atau khalayak eksternal atau dunia. Namun, dalam sisi target penggapaian tujuan, 

diplomasi budaya lebih mempertimbangkan kepentingan jangka panjang, yakni 

bagaimana identitas sesorang, aktor, lingkungan itu dikonstruksikan dan 

direpresentasikan dalam istilah diskursif atau wacana, sementara diplomasi publik 

lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek di mana menyangkut pada 

urusan representasi, yakni tingkat komunikasi dan pembentukan citra. 

Kesamaannya antar keduanya, ialah dalam diplomasi publik memasukkan dimensi 

budaya, sementara diplomasi budaya memasukkan dimensi publik.  
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Guna melihat pembeda secara tajam antar dua konsep ini, penulis 

mengilustrasikan dalam gambar sederhana:  Di sana, saya menyarankan bahwa 

Diplomasi Budaya bertanggung jawab atas bidang seni, budaya dan ilmiah, 

mempersiapkan pertukaran pendidikan dan mengembangkan wacana resmi tentang 

identitas nasional dan budaya negara. Di sisi lain, diplomasi publik akan beroperasi 

sebagai agen informasi dimana komunikasi resmi, hubungan masyarakat dan citra 

negara di luar negeri dapat dinilai dan juga disebarluaskan (bahkan sebagai 

propaganda atau komersial). Keduanya beroperasi di bawah diplomasi yang tepat, 

dan terhubung demi kepentingan mereka untuk menjangkau masyarakat asing di 

negara lain58. 

 

Berdasar dari dua konsep itu, maka titik temunya adalah konsep diplomasi 

pariwisata. Penulis mempertimbangkan definisi yang ditawarkan oleh Cumming 

atas diplomasi budaya, yakni aspek ‘pertukaran’ di mana menyangkut ide, 

 
58Milton C. Cummings. (2003). Cultural Diplomacy and the United States Government: A 

Survey. (Washington, DC; Center for Arts and Culture) 



37 
 

 
 

informasi, dan nilai-nilai kebudayaan lain antara suatu pihak [dalam arti ini adalah 

negara bangsa] dengan pihak eksternal [menyangkut khalayak luas baik negara 

maupun masyarakat internasional pada umumnya] guna mencapai sasaran paling 

esensial, yakni rasa ‘pemahaman bersama (mutual understanding)’. Sasaran itu 

tidak bisa sepenuhnya dipahami sebagai orientasi material, melainkan juga non-

material di mana ada praktik konstruksi dialog, pemahaman, dan kepercayaan 

bersama di antara para aktor berdasarkan prinsip yang terdefinisi dengan baik. 

Prinsip ini ialah independensi kebudayaan guna mencapai kredibilitas suatu negara-

bangsa59.  

Dengan demikian, keberadaan praktik diplomasi pariwisata hanya bisa 

dihimpun lewat aransemen praktik diplomasi publik di mana hendak memengaruhi 

publik yang kemudian ditopang oleh diplomasi budaya lewat pertukaran ide, 

informasi, dan nilai-nilai yang mengarah pada saling percaya sebagai dasar 

memperkuat hubungan kerja sama. Kian dalamnya kerja sama maka membentuk 

struktur damai dengan sendirinya.  

"Diplomasi publik terdiri dari semua upaya dan aktivitas yang dilakukan 

suatu negara untuk menjelaskan dirinya sendiri kepada dunia, dan diplomasi budaya 

memasok sebagian besar isinya" (Schneider, 2006a, hlm. 191). Keefektifan yang 

terakhir dalam tujuan utamanya untuk membangun dialog, pemahaman dan 

kepercayaan di antara para aktor internasional, didasarkan pada prinsip-prinsip 

yang terdefinisi dengan baik. Antara lain, "independensi diplomasi budaya" adalah 

 
59 Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. (2011). Destination Brands: Managing 

Place Reputation (Oxford: Elsevier). 
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salah satu prinsip penting untuk menjamin kredibilitasnya (Schneider, 2006a, hlm. 

194), sehingga perbedaan dari 'propaganda' (dan/atau iklan) sangat mendasar. 

Diplomasi budaya adalah tentang saling pengertian yang mengarah pada 

kepercayaan, sebagai dasar di mana seseorang dapat memulai kerja sama, bisnis, 

perdamaian, dll. Dalam pengertian ini, perlu dicatat perbedaan antara diplomasi 

budaya dan propaganda, yang merupakan kegiatan terutama yang bersifat bias atau 

menyesatkan, digunakan untuk mempromosikan alasan atau sudut pandang politik. 

Sebaliknya, diplomasi budaya didasarkan pada nilai-nilai dan keyakinan seperti 

penghormatan dan pengakuan keragaman dan warisan budaya; dialog antarbudaya 

global; keadilan, kesetaraan dan saling ketergantungan; perlindungan hak asasi 

manusia internasional dan perdamaian dan stabilitas global60. 

Kemudian, diplomasi pariwisata lewat analisis Konstruktivis dapat 

dipahami bahwa praktik ini sesungguhnya sebagai implementasi dorongan 

kepentingan untuk menginformasikan, melibatkan dan memengaruhi masyarakat 

tentang aspek-aspek kebudayaan yang dipromosikan. Memang, praktik diplomasi 

apapun dalilnya adalah hendak mencapai keuntungan material, seperti keuntungan 

geopolitik dan ekonomi. Namun, harus juga dipahami, di balik dari 

keberlangsungan diplomasi publik, budaya, dan pariwisata adalah menggapai 

penyebaran nilai-nilai kebudayaan fisik dan non-fisik atas suatu komunitas dan 

negara-bangsa kepada masyarakat asing [wisatawan]. Bahkan keuntungan yang 

diraih oleh masyarakat asing dalam konteks pariwisata tidak bisa juga sepenuhnya 

 
60 Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. (2011). Destination Brands: Managing 

Place Reputation (Oxford: Elsevier). 
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pada nilai material, melainkan ada pada sisi non-materil, seperti persepsi dan 

kebahagian. Tepatnya, berwisata adalah instrumen paling sederhana menggapai 

rasa kebahagiaan lewat destinasi yang dituju.  

Sementara korelasi antara kekuatan lunak dan sektor pariwisata merupakan 

bagian yang juga tak terpisahkan. Maksudnya, di banyak kasus, negara yang 

menjadi sasaran destinasi wisata bagi masyarakat asing akan dengan sendirinya 

mempromosikan kepentingan materil dan non-materilnya. Setidaknya ada tiga dalil 

yang memperlihatkan koneksi konsep ini. Pertama, wisatawan akan 

mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang destinasi yang seringkali 

mengarah pada empati yang lebih besar terhadap tempat yang mereka kunjungi. 

Empati dapat diterjemahkan ke dalam wujud keakraban dan kesukaan. Kedua, 

otoritas pariwisata suatu negara akan berupaya menampilkan citra negaranya 

sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara. Dalam sisi ini, bisa kita lihat 

sebagai mekanisme promosi. Pesan-pesan yang terbangun dalam promosi tersebut 

bermaksud untuk menarik daya tarik wisatawan terhadap destinasi tertentu 

sekaligus menampilkan citranya di pentas lingkungan internasional.61 Corak 

promosi atau destination branding dengan demikian menjadi taktik dari kekuatan 

lunak yang didefinisikan oleh diplomasi budaya dan diplomasin publik. Terakhir, 

wisatawan mancanegara atau masyarakat asing dan masyarakat lokal saling 

membentuk hubungan konstitutif sebagai corak interaksi saling memahami. 

Umumnya, wisatawan akan menyesuaikan diri dalam mengenal dan beradaptasi 

 
61 Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. (2011). Destination Brands: Managing 

Place Reputation (Oxford: Elsevier). 



40 
 

 
 

dengan lingkungan baru yang mereka datangi, sementara masyarakat lokal akan 

menerima corak kebudayaan mereka. Inilah disebut interkasi pertukaran 

sesungguhnya. Bahkan, kerap di beberapa negara memberi panduan khusus kepada 

masyarakatnya saat melakukan kegiatan wisata ke negara eksternal dengan 

beberapa etika yang harus mereka miliki. Sebab, cara seperti ini untuk 

memperkenalkan atau mempromosikan nilai yang mereka anut.  

Jadi, inti dari pengalaman wisata dalam sudut non-materil ialah 

mendapatkan kesempatan atau memiliki akses ke ekpresi budaya yang berbeda. 

Sebagaimana dicatat oleh Ashworth, mengunjungi museum, galeri seni, 

pertunjukan musik, teater, dst merupakan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan 

di suatu destinasi tertentu, yang pada gilirannya mempertautkan antara seni dan 

pariwisata yang membentuk corak interaksi kompleks.62 Misalnya, bagaimana 

hotel-hotel tidak semata-mata menyewakan layanan kamar di sekitaran destinasi, 

melainkan juga mendorong para pekerjanya untuk terlibat aktif dalam mengetahui 

dan mengedukasi situs destinasi dan komunitas lokal kepada wisatwan. Dalam 

pengertian wisata, budaya mengacu pada masyarakat dan karakteristik sosial 

mereka, tradisi dan pola perilaku sehari-hari yang menandai akan adanya distingsi 

dengan masyarakat lain, serta representasi kreatif dan artistic yang memiliki 

unikum tersendiri. Budaya menyediakan agregasi atas bahan dan sumber daya 

simbolik untuk pasokan pariwisata. Dalam konteks lebih luas, praktik dan tujuan 

diplomasi pariwisata tidak sekedar dilihat secara esensial hanya pada pertukaran 

 
62 Ashworth, G. J. (1995). Managing The Cultural Tourism. In G. J. Ashworth & A. 

Dietvorst (Eds.), Tourism and Spacial Transformation-Implications for Policy and Planning, Cab 

International. UK. 
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nilai kebudayaan, melainkan juga menjadi instrumen menuju perdamaian dunia di 

mana ada manifestasi kerja sama yang kompleks dalam praktik tersebut.63  

Penarikan kesimpulan atas tiga ragam analisis – diplomasi publik, diplomasi 

budaya, dan kekuatan lunak – dapat dibingkai ke dalam konsep diplomasi 

pariwisata. Kesemuanya bersandar atas perspektif Konstruktivis. Sebelum 

mengurai apa saja kandungan dari konsep diplomasi infrastruktur, penulis terlebih 

dahulu menempatkan dua dimensi dalam diplomasi, yakni representasi dan 

komunikasi. Representasi menyangkut siapa saja yang terlibat dalam prosesi 

diplomasi. Dalam kaidah ini, penulis memuat unit kunci, yakni pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan masyarakat sipil guna melihat bagaimana pola interaksi 

kepentingan mereka atas destinasi yang diperjuangkan sebagai bagian holistik 

dalam kepentingan atau program pariwisata. Berdasar dari pemikiran 

Konstruktivis, keberadaan aktor-aktor ini dapat diamati sebagai agensi yang 

memengaruhi struktur. Agen adalah aktor yang terlibat dalam prose membentuk 

ataupun dipengaruhi oleh struktur. Secara definisi, Struktur merupakan bagian dari 

relasi atau hubungan sosial dan pemaknaan bersama. Elemen dari struktur 

mencakup tentang kumpulan aturan, norma, keyakinan atau prinsip, pengetahuan 

bersama, praktik, kebiasaan, dan juga menyangkut elemen material. Keberadaan 

struktur material pada dasarnya memperoleh makna bagi tindakan manusia hanya 

eksis melalui struktur pengetahuan bersama (shared knowledge). Sejalan dalam 

memahami poin representasi mengandung tentang interaksi agensi yang 

 
63 Tomas Pernecky. (2010). “The Being of Tourism.” The Journal of Tourism and Peace 

Research, vol 1 no 1. Hal 1-15.  
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memengaruhi atau dipengaruhi oleh struktur pariwisata yang sedang 

dikonstruksikan. Kedua, komunikasi dalam arti diplomasi menyangkut metode atau 

prosedur keterlibatan diplomatis berlangsung. Namun, dalam pemahaman ini 

tergolong terbatas ketika hanya terjebak pada analisis prosedur. Supaya menjadi 

lebih luas, perspektif Konstruktivis memberi penyederhanaan bahwa komunikasi 

memainkan bagian vital sebagaimana ditegaskan Nicholas Onuf di mana bagian 

paling esensial dalam relasi sosial ialah praktik interaksi64. Dalam praktik itu 

bersemayam simbol linguistik. Alasannya, pertama memiliki fungsi konstitutif 

(membangun), yakni apa yg kita bicarakan dan ditangkap oleh pihak lain 

membentuk dunia sebagaimana kita persepsikan. Kedua, perkataan (speech act) dan 

berbagai turunannya berupa kebijakan dan aturan merupakan media konstruksi 

sosial sehingga menempatkan manusia selaku agen dalam penggunaan simbol-

simbol linguistic. Terakhir, bahasa menjadi esensial karena menjadi medium di 

mana bahasa bertransformasi ke berbagai materi yang ada (available materials) 

menjadi sumber daya (resources) sehingga berpotensi menciptakan asimetri dalam 

hal kontrol dan distribusi informasi guna dimanfaatkan oleh masing-masing 

subjek/agen. Dengan demikian, ranah komunikasi dalam dalil linguistik bukan 

hanya bersifat konstitutif [membangun], tetapi juga regulatif [mengatur] dengan 

tiga karakter, asertif [memaksa], direktif [menghimbau], dan komisif 

[menyarankan].  

 
64 Tomas Pernecky. (2010). “The Being of Tourism.” The Journal of Tourism and Peace 

Research, vol 1 no 1. Hal 17-25.  
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Kemudian, dalam aktivitas pariwisata setidaknya memuat elemen 

pertukaran dan promosi. Dalil ini dipinjam dari pemikiran diplomasi budaya. 

Menurut Kamus Inggris Oxford, diplomasi budaya merujuk pada kemampuan atau 

usaha untuk memajukan kerja sama internasional atau hubungan internasional 

melalui ‘pertukaran’ budaya, dan tindakan mempublikasikan dan memamerkan 

beberapa atau salah budaya spesifik suatu banga ke luar negeri. Penggunaan makna 

ini sudah tergolong umum dan dipahami semenjak periode antar perang di Eropa 

lalu di mana dijadikan sebagai bagian dari propaganda politik. Sementara dalam 

kamus diplomasi yang ditulis oleh Berridge dan Lloyd menyatakan sebagai 

‘promosi’ pencapaian budaya suatu bangsa di luar negeri yang mencakup atribut 

khusus, yakni bahasa, seni, dan IPTEK.65 Pertautan atas dua definisi di samping 

bukan sesuatu hal yang kontradiktif. Sebagaimana dalam dalam aksi diplomasi 

sesungguhnya mengarah pada upaya penggapaian kepentingan, dan saluran untuk 

mencapai kepentingan akan memuat beragam teknik dan instrumen teknis, yakni 

promosi dan pertukaran. 

Pertanyaannya kemudian ialah apa dan bagaimana diplomasi pariwisata itu 

eksis berdasarkan analisis Konstruktivisme? Secara definisi, diplomasi pariwisata 

– berdasarkan ragam eksplanasi sebelumnya – maka dapat dipahami sebagai upaya 

suatu negara, bangsa, atau komunitas dalam mempromosikan dan mempertukarkan 

informasi identitas mereka baik dalam wujud fisik dan non-fisik kebudayaan 

maupun destinasi alam dalam rangka pencapain pemahaman bersama. Orientasi 

 
65 G. R. Berridge, Lorna Lloyd. (2012). The Palgrave Macmillan Dictionary of Diplomacy 

(Basingstoke: Palgrave). 
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diplomasi pariwisata tidak hanya terjebak pada kepentingan jangka pendek, yakni 

keuntungan material, melainkan juga kepentingan jangka panjang yang 

menyangkut tentang bagaimana memengaruhi lingkungan eksternal terhadap 

identitas yang sedang terbangun. Misalnya, dalam konteks destinasi, agen-agen 

lokal – pemerintah dan masyarakat – tidak sekedar menampilkan keindahan atas 

panorama dan peradaban identitas mereka, melainkan juga mempromosikan 

identitas mereka yang mengarah pada keadaan yang saling membangun dan 

memaknai dengan pihak masyarakat atau pemerintah asing.  

Guna mengoperasionalisasikan bagaimana keberlangsungan diplomasi pariwisata 

selaku diskursus yang sedang terbangun dalam suatu masyarakat dan pemerintah, 

maka patut meninjau dari beberapa elemen penting, yakni instrumen, jalur 

diplomasi, dan agenda. 

Dalam memahami diplomasi pariwisata, maka kita sesungguhnya 

menyadari bahwa praktik ini selaku instrumen mencapai kepentingan tertentu. 

Gagasan instrumentalitas penting untuk dilihat secara spesifik guna memposisikan 

bagaimana wacana pariwisata membangun dirinya secara formal (melalui minat, 

tujuan, ataupun agenda), serta dalam wujud abstrak (cita-cita, identitas, prinsip, dan 

nilai). Dalam konteks pariwisata menjadi bagian dari konsep kebudayaan, maka 

sepatutnya dilihat sebagai struktur abstrak yang mengandung norma ataupun 

konsep. Maksudnya, pariwisata merupakan realitas sosial yang sedang terbentuk 

oleh interaksi antar-agen yang saling memaknai. Dengan demikian, pariwisata 

adalah instrumen yang terus ditafsirkan atau dimaknai berdasarkan konteks dan 

dinamika realitas. Dalam pembentukan diplomasi pariwisata memuat beragam 
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sumber [kekuatan politik dan rasionalitas keuntungan ekonomi], namun dalam 

pendekatan ini lebih melihat bahwa aspek budaya merupakan aspek kunci dan 

penentu. Alasannya, ketika diplomasi pariwisata didorong oleh motivasi kekuatan 

politik maka dengan sendirinya pariwisata telah terobjektivikasi. Pada gilirannya 

juga, praktik pariwisata hanya melanggengkan pensuboridanisan dan marjinalisasi. 

Misalnya, sasaran pengembangan sektor pariwisata hanya menjadi agenda 

pembangunan yang diatur secara sentralistik oleh kekuasaan atau pemerintah, 

sementara masyarakat lokal pada gilirannya tidak mampu membentuk dan 

memengaruhi seperti apa dan bagaimana pengembangan praktik pariwisata. Alih-

alih memajukan kualitas kehidupan lokal dan destinasi, proyeksi pembangunan 

diarahkan hanya untuk mengejar dan memprioritaskan kepentingan wisatawan66.  

Praktik kerusakan, penghancuran, dan eksploitasi akan lazim terjadi dalam 

model ini. Padahal tujuan paling esensial yang diharapkan dalam praktik diplomasi 

pariwisata ialah tentang bagaimana para unit aktor/agen memengaruhi kepentingan 

pelaku kebijakan bahwa pariwisata merupakan instrumen yang tidak sekedar 

mencapai keuntungan materil, melainkan juga menyisakan ruang untuk komunikasi 

dan pertukaran antar masyarakat lokal dan asing yang disebut sebagai hubungan 

budaya lewat elemen kepariwisataan, yakni promosi dan pertukaran.  

Jalur diplomasi menyangkut tentang pola interaksi diplomatis. Jika berkaca 

dari pemikiran diplomasi publik dan budaya, maka kita dapat berkesimpulan bahwa 

terdapat suatu kebaruan dari konsepsi diplomasi yang selama ini terkonsentrasi 

 
66 Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride. (2011). Destination Brands: Managing Place 

Reputation (Oxford: Elsevier). 
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pada aktivitas negara atau negara-sentris. Maksudnya, praktik diplomasi saat ini 

berkembang sedemikian rupa yang disertai oleh beragam isu dan aktor. 

Kompleksitas isu sekali lagi ditengarai oleh relasi sosial kian kompleks. Meminjam 

definisi Cumming tentang diplomasi budaya, yakni pertukaran ide, informasi, seni, 

dan aspek budaya lainnya dalam hubungan relasional antar suatu negara-bangsa 

yang pada gilirannya mengarah pada penciptaan kondisi yang saling memahami 

(mutual-understanding), maka diplomasi pariwisata juga secara spesifik 

mengabstraksikan tentang mutualitas tersebut. Hanya saja, dalil Cummings 

terkesan masih melihat konsentrasi atas relasi antar negara, sehingga definisi 

diplomasi budaya tak ada ubahnya dengan definisi klasik diplomasi itu sendiri. 

Jelasnya, jalur diplomasi hanya dilihat secara satu-jalur (one-way) atau dua jalur 

(two-way). Mutualitas mensyaratkan pada tindakan ‘retro-directional’ yang berarti 

kebijakan yang sedang dibangun bersama oleh dua negara demi mencapai mutual-

understanding. Akhirnya, tindakan interaksi atau pertukaran budaya lewat 

diplomasi pariwisata mengarah pada ciri pluralitas yang berarti pendekatan 

diplomatic multilateral terhadap budaya. Misalnya, aksi diplomasi pariwisata antar 

negara-bangsa terhimpun dalam corak institusi global melalui UNESCO. Secara 

praktik, hubungan jalur diplomasi pariwisata bisa terjadi dalam bentuk satu arah 

(uni-directional), dua arah (bi-directional), dan pluralitas (multi-directional).67  

Agenda eksis berdasarkan kehendak agen diplomasi pariwisata yang 

membawa atau merepresentasikan misi, tujuan, dan inisiatifnya. Secara umum, 

 
67 Tomas Pernecky. (2010). “The Being of Tourism.” The Journal of Tourism and Peace 

Research, vol 1 no 1. Hal 67-85.  
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kandungan dari agenda menyangkut tentang bagaimana mengungkapkan nilai-nilai, 

ekspresi, dan sumber daya destinasinya lewat promosi dan pertukaran budaya antar 

suatu bangsa dengan bangsa asing. Agenda yang hendak dicapai tidak semata-mata 

berpijak pada kepentingan material seperti keuntungan ekonomi dan status 

kekuatan, melainkan mempertahankan status kedaulatan budaya. Dalam konteks 

ini, dalam meraih keuntungan material dapat dilihat melalui agenda promosi, 

sementara keberhasilan promosi dengan sendirinya mengarah pada pada hubungan 

timbal-balik interaksi wisatawan mancanegara dan komunitas lokal akan interaksi 

budaya. Tujuan jangka panjang ini disebut sebagai pertukaran budaya, tentang 

bagaimana dirinya mengenali dan memahami budayanya, dan bagaimana pihak lain 

mengenali budayanya dan budaya yang mereka datangi. Kesimpulannya, narasi 

diplomasi pariwisata bermaksud untuk untuk membangun hubungan pemahaman 

bersama atas kebudayaan yang sedang terekonstruksi (socially constructed).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bersifat 

deskriptif dan lebih cenderung mencari sebuah makna dari data yang dikumpulkan 

dari hasil sebuah penelitian. Metode ini biasanya digunakan ketika akan meneliti 

terkait dengan masalah sosial dan budaya. Menurut Sugiyono (2014) mengatakan 

bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian 

naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang masih alamiah 

(natural setting)68. 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Model yang 

digunakan ialah model case study (studi kasus) yang merupakan salah satu dari 

jenis pendekatan yang dikemukakan oleh Creswell. Jenis pendekatan studi kasus 

ini merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami 

sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai 

macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar 

masalah yang diungkap dapat terselesaikan69.  

Sebagai pendekatan, kunci penelitian studi kasus memungkinkan untuk 

menyelidiki suatu peristiwa, situasi, atau kondisi sosial tertentu dan untuk 

 
68 Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed 

Method). Bandung: Alfabeta. 

 
69 Schwartz, H., & Jacobs, J. (1979). Qualitative Sociology: A Method to The Madness. 

New York: Free Press. 
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memberikan wawasan dalam proses yang menjelaskan bagaimana peristiwa atau 

situasi tertentu terjadi (Hodgetts & Stolte, 2012). Lebih lanjut Hodgetts & Stolte 

(2003) menjelaskan bahwa studi kasus individu, kelompok, komunitas membantu 

untuk menunjukkan hal-hal penting yang menjadi perhatian, proses sosial 

masyarakat dalam peristiwa yang konkret, pengalaman pemangku kepentingan. 

Kasus dapat mengilustrasikan bagaimana masalah dapat diatasi melalui 

penelitian70. 

Susilo Rahardjo dan Gudnanto (2010) juga menjelaskan bahwa studi kasus 

merupakan suatu  metode untuk memahami individu yang dilakukan secara 

integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang 

masalah yang dihadapi dengan tujuan yaitu masalah dapat terselesaikan dan 

memperoleh perkembangan yang baik. Adapun yang membedakan penelitian ini 

dengan pendekatan studi kasus dengan jenis pendekatan penelitian kualitatif yang 

lain yaitu terdapat pada kedalaman analisisnya pada suatu kasus tertentu yang lebih 

spesifik. Metode ini sangat tepat untuk menganalisis diplomasi pariwisata 

Indonesia melalui Asean Tourism Forum (ATF) terhadap promosi Geopark Maros-

Pangkep71. 

 
70 Rahardjo, Mudjia. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan 

Prosedurnya. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 

 
71 Rahardjo, Susilo & Gudnanto. (2011). Pemahaman Individu Teknik Non Tes. Kudus: 

Nora Media Enterprise 
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B. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan model desain (field analysis) dengan analisis 

lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti melakukan 

observasi langsung dan melakukan wawancara dengan informan. Field analysis 

menekankan pada analisis wacana yang menjadi pelengkap dalam suatu penelitian. 

Sifat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni 

merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan pandangan, strategi dan 

implementasi model dengan menggambar masalah berdasarkan hasil temuan. 

Mendiskripsikan hasil wawancara dan observasi sehingga mendapatkan data yang 

diinginkan dan menganalisisnya72. 

Analisis wacana sebagai pendukung dalam penelitian lapangan digunakan 

penulis untuk melihat kejanggalan terhadap kebijakan negara yang merugikan 

masyarakat. Analisis ini digunakan untuk menekan penulis agar mengeksplore lebih 

dalam dan detail terhadap latar belakang negara dalam menetukan kebijakan agar 

tidak terjadi kelonggaran yang mengakibatkan munculnya imigran illegal melalui 

wacana publik, representasi budaya ataupun opini lainnya yang kredibel73. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer, dimana data primer 

adalah data yang berasal dari informan pertama yang dilakukan melalui wawancara 

mendalam terkait penelitian yang sedang dilakukan. Penulis akan mencoba 

melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa aktor yang berperan dalam 

 
72 Mark B. Salter, Can E. Mutlu, Research Methods In Critical Security Studies, (London 

and New York: Routledge, 2013), h 18. 
73 Mark B. Salter, Can E. Mutlu, Research Methods In Critical Security Studies, (London 

and New York: Routledge, 2013), h 20. 
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bidang diplomasi pariwisata terkait perannya dalam mengembangkan Geopark 

Maros-Pangkep. Sedangkan data sekunder berasal dari informan kedua yaitu buku, 

jurnal, artikel, dan lain sebagainya. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang diimplementasikan dalam 

menghimpun data-data yang diperlukan. Bagian ini menjadi satu langkah strategis 

dan sistematis untuk memperoleh data yang valid, memiliki krebilitas yang tinggi 

dalam melihat kebenaran penelitian yang ada. Beberapa teknik pengumpulan data 

yang dilakukan pada metode studi kasus adalah : 

a) Wawancara: secara terbuka dan tertutup, terfokus dan terstruktur kepada 

Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep dan Masyarakat. 

b) Observasi langsung: pertemuan, kegiatan, dan lapangan. Observasi 

langsung ini memahami konteks maupun fenomena. 

c) Dokumentasi: surat, pengumuman resmi, agenda, kesimpulan pertemuan, 

penelitian, evaluasi resmi, artikel media masa. Kegunaannya untuk 

menverifikasi ejaan, judul, nama yang benar, menambah rincian spesifik, 

membuat inferensi. 

d) Studi Literatur: jurnal, buku-buka, media cetak, rekaman suara maupun 

video, serta halaman internet yang memiliki kredibilas ilmiah dan relevan 

dengan penelitian74.  

 

 
74 Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods (4th ed. Vo). Sage 

Publication 
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D. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman. 

Analisis data dalam pernyataannya merupakan teknik analisis kualitatif dengan 

menggunakan kata-kata yang kemudian akan susun dalam sebuah narasi. Miles dan 

Huberman menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam mengalisis data, yaitu : 

a) Proses Reduksi Data  

Reduksi data didefinisikan sebagai sebuah proses pemilihan, 

pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, pengabstrakan, serta 

perubahan data yang masih “kasar” yang datangnya dari catatan tertulis 

selama di lokasi penelitian. Proses reduksi data akan terus berjalan selama 

penelitian kualitatif ini berlangsung. Proses mereduksi data dapat dituntun 

menggunakan tujuan penelitian yang akan dicapai. 

b) Proses Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyajian data sebagai sekumpulan 

informasi yang tersusun untuk kemudian memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data 

memberikan pemahaman bagi peneliti untuk melihat apa yang terjadi dan 

apa yang kemudian peneliti harus lakukan berdasarkan kepada apa yang 

didapatkannya dari penyajian data. 

c) Proses Menarik Kesimpulan  

Proses terakhir dalam analisis data model Miles dan Huberman ini 

merupakan yang terpenting. Pada proses ini, peneliti mulai mencari arti, 
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mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, pemaknaan, konfugirasi yang 

memungkinkan, alur sebab-akibat, dan proposisi. Dalam proses ini bukan 

berarti penelitian telah berakhir dan data yang didapatkan sudah dipastikan 

benar. Kesimpulan yang diperoleh juga dilakukan verifikasi kembali. Hal 

tersebut dilakukan untuk melihat kebenaran, kekuatan, dan kecocokan data 

yang diperoleh atau validitasnya sebuah data75. 

  

 
75 Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , dan R&D. Bandung : 

Alfabeta 



 

54 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Diplomasi Pariwisata di Era Joko Widodo 

1. Soft Power Indonesia Sektor Pariwisata 

Salah satu strategi kekuatan lunak yang dapat digunakan oleh suatu negara 

untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya adalah melalui bentuk 

diplomasi budaya. Diplomasi budaya merupakan jenis diplomasi yang menekankan 

pemanfaatan unsur budaya sebagai inti, dan ini membuka peluang untuk partisipasi 

yang lebih meluas. Istilah "budaya" atau "kultur" dalam konteks ini lebih mengacu 

pada karakteristik masyarakat, yang mencakup aspek-aspek seperti bahasa, agama, 

adat istiadat, perilaku, keyakinan, dan juga seni. Dengan kata lain, hal yang 

dihubungkan di sini adalah bagaimana pola perilaku yang sudah tertanam dalam 

suatu masyarakat tertentu bisa berdampak pada kebijakan luar negeri yang akan 

dibuat. Keyakinan bahwa elemen budaya perlu diberikan fokus dalam merumuskan 

kebijakan internasional tercermin dalam pandangan para sarjana yang menyatakan 

bahwa saat kita berusaha untuk memahami hubungan antara dua negara, maka 

analisis tentang masyarakat terkait memang memiliki relevansi yang perlu diakui76.  

Diplomasi budaya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan citra 

positif, membangun pemahaman bersama, dan memperbaiki reputasi nasional. 

Menurut Goff (2013), diplomasi budaya berasal dari dua sumber. Pertama, relasi 

 
76 Cummings, M.C. (2003). Cultural Diplomacy and The United States Government: A 

Survey for Arts and Culture. Washington, DC: Center for Arts and Culture. 
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yang baik sering kali berakar pada pemahaman dan rasa hormat yang mendasar. 

Kedua, diplomasi budaya didasarkan pada keyakinan bahwa seni, bahasa, dan 

pendidikan termasuk di antara aspek paling signifikan dalam budaya. Keterkaitan 

antara budaya dan hubungan internasional sebenarnya telah dibahas dalam buku 

"Clash of Civilizations" oleh Samuel Huntington. Dia menjelaskan bahwa 

perbedaan dalam ideologi dan identitas budaya sebuah negara mampu memicu 

konflik global. Karenanya, diplomasi kebudayaan berfungsi sebagai saluran untuk 

mengungkapkan ideologi dan pemahaman tentang Indonesia, dengan tujuan untuk 

mengurangi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya77. 

Di era modern saat ini, pariwisata dianggap sebagai isu menarik dalam 

hubungan internasional karena komunikasi lintas negara yang semakin canggih 

tanpa batasan. Awalnya, industri pariwisata hanya berfokus pada perjalanan 

rekreasi, namun seiring waktu, pariwisata menjadi perhatian global dan mendorong 

pengenalan budaya suatu negara. Faktor ini mendorong negara-negara untuk terus 

mengembangkan sektor pariwisata dan menjadikannya bagian dari aktivitas 

diplomasi78. 

Pariwisata dipercaya efektif dalam implementasi diplomasi karena tidak 

melibatkan unsur paksaan dalam pelaksanaannya dan mudah diterima oleh 

komunitas internasional karena memiliki nilai-nilai universal seperti nilai budaya, 

tradisi, agama, estetika, struktur peninggalan sejarah atau bangunan modern yang 

unik, serta memiliki daya tarik yang khas. "Wonderful Indonesia" merupakan 

 
77 Fry, G., and Tarte, S. (2015). The new pacific diplomacy: an introduction. Dalam: G. 

Fry and S. Tarte (Ed.) 
78 Widhasti, G. B. (2016, Maret). Diplomasi Publik Pemerintah Republik Indonesia 

Melalui Pariwisata Halal. Surakarta, Solo, Indonesia. 
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inisiatif branding nasional yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 

2011, menggantikan kampanye sebelumnya yaitu "Visit Indonesia" yang 

diluncurkan pada tahun 199179. 

Kampanye Wonderful Indonesia didasari oleh Undang-Undang No.25 

Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dimana sektor pariwisata 

ditugaskan untuk melakukan percepatan pemulihan ekonomi nasional dan 

memulihkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Wonderful Indonesia bukan 

hanya tentang mengajak wisman untuk datang ke Indonesia, tetapi para wisman 

akan disugguhkan potensi destinasi wisata dan budaya Indonesia yang 

mengaggumkan (wonderful)80. 

Terlihat bahwa industri pariwisata memiliki potensi besar dalam 

memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap devisa negara. Karena alasan 

tersebut, Presiden Joko Widodo berambisi untuk menjadikan pariwisata sebagai 

sektor utama. Dalam peran utamanya ini, industri pariwisata diharapkan bisa 

menjadi pendorong utama dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan 

kebahagiaan seluruh masyarakat. Alasan mengapa pariwisata dianggap sebagai 

sektor utama adalah karena beberapa faktor, seperti kemampuannya untuk 

mendorong pertumbuhan destinasi dan investasi pariwisata. Secara lebih rinci, 

pariwisata menjadi kunci dalam penghasilan ekspor, penciptaan lapangan kerja, 

pengembangan berbagai jenis usaha, dan juga pengembangan infrastruktur. Industri 

pariwisata juga telah mengalami perkembangan dan variasi yang berkelanjutan, 

 
79 Kementrian Pariwisata. (2016). Panduan Logo Branding Wonderful Indonesia dan 

Pesona Indonesia. Dipetik November 13, 2019, dari Kementrian Pariwisata: kemenpar.go.id 
80 Kemenpar. (2013, September 30). Percepatan Pengembangan Destinasi Wisata. Jakarta, 

Jakarta, Indonesia. 
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menjadikannya salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan paling cepat di 

dunia. Bahkan saat menghadapi krisis global, sektor pariwisata tetap menunjukkan 

ketahanan dengan tidak terpengaruh secara signifikan, dan pertumbuhannya tetap 

mengarah ke arah yang positif81 . 

2. Tantangan Diplomasi Pariwisata  

Sejak masa awal kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo telah 

mengutamakan sektor pariwisata sebagai salah satu bidang yang diutamakan, 

dengan harapan bahwa sektor ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap 

penerimaan devisa negara. Menteri Pariwisata Arief Yahya secara konsisten 

menyebutkan dalam berbagai kesempatan bahwa alasan utama mengapa pariwisata 

diangkat sebagai sektor unggulan dalam program pembangunan Indonesia adalah 

karena merupakan industri yang paling berkelanjutan, memiliki dampak langsung 

pada berbagai lapisan masyarakat, dan terus menunjukkan peningkatan kinerja tiap 

tahunnya. Selama periode awal pemerintahan Jokowi, sektor pariwisata Indonesia 

menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini meliputi bencana alam 

yang terus menerus melanda destinasi pariwisata, situasi politik yang bergejolak, 

isu-isu keamanan, masalah lingkungan, kurangnya kesiapan infrastruktur di 

destinasi, serta kebutuhan untuk terus meningkatkan sumber daya manusia di sektor 

ini82. 

 
81 Bound, K., Briggs, R., Holden, J. and Jones, S. (2007). Cultural Diplomacy. London: 

Demos 
82 Kementrian Pariwisata. (2015, Oktober). Rencana Pembangunan Jangka Menangan 

Nasional (RPJM) 2015- 2019. Retrieved Desember 10, 2019, from Rencana Strategis 

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019: 

file:///C:/Users/USERPC/Downloads/media_1564021534_R 

ENCANA_STRATEGISPENGEMBANGAN_DESTINASI_DAN_INDUST 

RI_PARIWISATA_2015_- _2019%20(3).pdf  
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  Ketika mengacu pada pernyataan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Industri 

Pariwisata Nasional, Dony Oskaria dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional 

(KEIN), pertumbuhan kunjungan yang terus meningkat tidak memiliki korelasi 

positif dengan pengeluaran wisatawan asing (spending) yang justru terus menurun, 

dari sekitar US$1.300 menjadi sekitar US$1.000 per kunjungan. Ini menunjukkan 

adanya penurunan mutu dari pengalaman kunjungan. Penurunan mutu ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pelayanan dan fasilitas di destinasi yang 

masih belum optimal, daya tarik wisata yang kurang bervariasi, paket tur yang 

monoton, dan kurangnya upaya yang kuat dan kreatif dalam promosi pariwisata. 

Oleh karena itu, tantangan signifikan dalam masa depan pariwisata Indonesia 

adalah memastikan bahwa jumlah kunjungan wisatawan sebanding dengan mutu 

dan nilai pengeluaran mereka saat berlibur di destinasi pariwisata Indonesia. Untuk 

menangani hal ini, dibutuhkan kebijakan-kebijakan progresif yang dihasilkan 

melalui kolaborasi antara para pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata 

nasional. Tujuannya adalah agar pariwisata Indonesia dapat menjadi solusi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia83. 

3. Keuntungan Diplomasi Pariwisata  

Dalam mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo yang menjadikan 

pariwisata sebagai leading sector, Kementerian Pariwisata memilliki berbagai 

macam implementasi diplomasi publik dalam melancarkan kampanye Wonderful 

Indonesia, seperti : Implementasi Melalui Government, Diplomasi Publik Indonesia 

 
83 Kemenparekraf. “Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 2020-2024,” 2020. 
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Melalui Non-Government, Diplomasi Publik Melalui Jalur Business, Diplomasi 

Publik Indonesia Melalui Private Citizen, serta Diplomasi Publik Indonesia Melalui 

Communications and Media.  

Berbagai upaya dan kebijakan yang diusung pada pemerintahan Presiden 

Joko Widodo, terjadi peningkatan devisa Negara dari sektor pariwisata dengan 

melihat terjadinya peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

sejak nation branding Wonderful Indonesia pertama kali diluncurkan hingga tahun 

2019. Berikut data statistik peningkatan wisatawan mancanegara: 

 

 

Tahun 

 

Jumlah Wisman Datang ke 

Indonesia (per/Desember) 

2015 986.339 

2016 1.113.328 

2017 1.147.031 

2018 1.405.554 

2019 1.354.396 (Oktober) 

Sumber: Kementerian Pariwisata 

 

Terlihat pada era kepemimpinan Joko Widodo, sektor pariwisata Indonesia 

mengalami peningkatan setiap tahun. Upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh 

Menteri Arief Yahya diyakini bertujuan untuk menunjukkan potensi pariwisata 

Indonesia dengan mutu dan jumlah yang memadai. Menurut data yang disajikan 
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oleh Kementerian Pariwisata tahun 2019, tercatat jumlah kunjungan wisatawan 

asing tertinggi berasal dari Malaysia dengan 241.056 kunjungan, Tiongkok dengan 

160.446 kunjungan, Singapura dengan 145.246 kunjungan, Australia dengan 

131.861 kunjungan, dan Timor Leste sejumlah 91.761 kunjungan84. 

Berkaitan dengan pertambahan jumlah wisatawan asing tersebut, 

diperhatikan bahwa industri pariwisata berperan dalam kontribusi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB), penerimaan devisa, serta penciptaan lapangan pekerjaan 

yang efisien dan ekonomis. Dalam hal PDB, pariwisata menyumbang 10% dari total 

PDB nasional, memimpin di kawasan ASEAN, dan pertumbuhan PDB sektor 

pariwisata nasional mencapai 4,8%, dengan tren naik mencapai 6,9%, melebihi 

pertumbuhan sektor pertanian, manufaktur otomotif, dan pertambangan. Devisa 

dari pariwisata mencapai angka US$ 1 juta, menghasilkan PDB sebesar US$ 1,7 

juta atau pertumbuhan sebesar 170%, yang merupakan angka tertinggi 

dibandingkan dengan sektor-sektor nasional lainnya. 

Dalam hal penerimaan devisa, pariwisata menjadi penyumbang keempat 

terbesar bagi devisa nasional, dengan andil sebesar 9,3% dibandingkan dengan 

sektor industri nasional lainnya. Selain itu, industri pariwisata mencatat 

pertumbuhan devisa tertinggi sebesar 13%, melebihi sektor industri minyak gas 

bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit yang mengalami pertumbuhan negatif. 

Dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan, sektor pariwisata memberikan kontribusi 

 
84 Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, “Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional 2020-2024,” Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

2020-2024, 2019, 313. 
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sebanyak 9,8 juta lapangan pekerjaan, setara dengan 8,4% dari total lapangan 

pekerjaan di tingkat nasional85. 

 Kebijakan yang diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri 

Pariwisata telah mendorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang 

datang ke Indonesia. Kebijakan bebas visa, penerbangan langsung antara berbagai 

kota di Indonesia, serta upaya promosi melalui festival dan penempatan iklan di 

kota-kota besar, semuanya merupakan bagian dari diplomasi publik yang efektif 

dan efisien yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata. Keberhasilan 

Kementerian Pariwisata bisa dinilai dari sejauh mana peningkatan jumlah 

kunjungan wisatawan tiap tahun, baik itu peningkatan atau penurunan. Niat 

Presiden Joko Widodo untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor utama bukanlah 

sekadar impian, melainkan tujuan yang dapat dicapai melalui regulasi dan 

kebijakan yang tepat. 

Pemerintah memerlukan kampanye promosi di luar negeri untuk 

memperkenalkan nation branding yang menjadi citra Indonesia di arena 

internasional. Wonderful Indonesia tidak hanya merupakan merek identitas, tetapi 

juga merepresentasikan pariwisata Indonesia secara keseluruhan. Kampanye 

Wonderful Indonesia telah mencatat pencapaian yang signifikan dan mengesankan. 

Kesuksesan ini tidak hanya berkontribusi kepada pemerintah, tetapi juga 

melibatkan semua pihak yang terlibat86. 

 
85 Kemenparekraf. “Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 2020-2024,” 2020. 
86 Wonderful Indonesia Geopark Diproyeksikan Menyumbang 1,1 Juta 

Wismanhttp://kemenpar.go.id. diakses pada 8 Februari 2019 



62 
 

 
 

B. Perjuangan Diplomatis Indonesia Terhadap Geopark Maros-Pangkep 

1. Potensi Ekonomi Pariwisata 

Geopark merupakan salah satu strategi dan upaya yang diterapkan oleh 

pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. 

Alasannya adalah karena Geopark memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai 

aspek atau sektor. Sektor pariwisata merupakan salah satu kontributor terbesar 

dalam penerimaan devisa Indonesia, yang mengindikasikan bahwa pariwisata di 

Indonesia memainkan peran integral dalam pembangunan nasional dan berperan 

dalam menggerakkan ekonomi di Indonesia87.  

Salah satu tujuan dari Geopark adalah merangsang ekonomi dan 

pembangunan berkelanjutan. Geopark menghubungkan antara aspek budaya dan 

warisan geologi, menghormati lingkungan, serta merangsang perkembangan usaha-

usaha lokal yang kreatif, bisnis kecil, industri penginapan, program pelatihan, dan 

peningkatan kesempatan kerja. Perekonomian di Kawasan Geopark ditarik dari 

berbagai sektor, terutama sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan 

pertambangan. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung adalah entitas resmi 

pemerintah yang mengelola tempat alam terkenal di Kawasan Geopark, khususnya 

air terjun Bantimurung. Dari perspektif pertambangan, terdapat dua pabrik semen 

besar yang dikelola oleh pihak swasta dan pemerintah, yakni PT Semen Bosowa 

Maros (swasta) dan PT Semen Tonasa Pangkep (dikelola oleh BUMN PT Semen 

Indonesia). Di Geopark Maros Pangkep, upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi 

 
87 Geopark harus bisa mensejahterakan rakyat 

http://travel.detik.com/geopark/dan/tata/ruang.pdf diakses pada tanggal 12 Januari 2018 
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sektor pariwisata dan dampak penggandaannya didukung oleh ragam jenis objek 

dan daya tarik wisata yang tersebar di wilayah pegunungan, perbukitan, dan 

pantai88. 

Berdasarkan data yang Peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan bapak 

Hamid yaitu masyarakat sekitar Geopark Maros Pangkep (GMP) pada tanggal 13 

juli 2023, keberadaan Geopark mampu mempengaruhi perekonomian masyarakat 

utamanya yang bermukim di sekitar Geopark Maros Pangkep. Banyaknya 

pengunjung ataupun wisatawan yang datang berwisata ke Geopark Maros Pangkep, 

membuka peluang bisnis bagi Masyarakat sekitar, misalnya Masyarakat dapat 

membangun kios-kios ataupun warung kuliner disekitar Geopark. Beberapa 

masyarakat juga memanfaatkan lokasi parkiran Geopark sebagai ladang usaha, 

misalnya dengan menjadi tukang parkir. Semakin banyak pengunjung maka 

semakin tinggi omset yang diperoleh Masyarakat sekitar Geopark89. 

Signifikasi Geopark Maros-Pangkep dari aspek ilmu pengetahuan, 

pendidikan, dan konservasi bersifat menyeluruh, baik di tingkat lokal, regional, 

nasional maupun internasional. Makna inilah yang akan memajukan industri 

pariwisata di Geopark Maros-Pangkep. Pariwisata juga terbukti mampu menjadi 

solusi dalam menopang ekonomi Negara Indonesia. Industri pariwisata di berbagai 

daerah telah terbukti mampu memberi dampak positif yang cukup signifikan: 

 
88 McKeever, P. “UNESCO Global Geoparks and Agenda 2030.” In Proceedings of the 

8th International Conference on UGGps: Geoparks and Sustainable Development. Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, Madonna Di Campiglio, 22, 2018. 
89 Hamid., Masyarakat, Wawancara, Maros, 13 Juli 2023  
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mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang usaha baru, 

meningkatkan pendapatan 1-2 daerah dan lain sebagainya90 

2. Praktik Diplomasi Pariwisata  

Diplomasi di sektor pariwisata memiliki peranan yang sangat penting dalam 

pembangunan nasional suatu negara, terutama dalam konteks pariwisata geopark. 

Pemberian status UNESCO Global Geopark (UGG) pada sebuah situs geopark 

memiliki dampak positif dalam upaya promosi yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi wilayah dan pengembangan serta pelestarian sektor pariwisata geopark. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah melaksanakan diplomasi 

dengan fokus pada pencapaian status UNESCO Global Geopark (UGG) sebagai 

tindakan dari aktor negara. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan 

diplomasi Indonesia dengan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh 

UNESCO guna pengembangan, khususnya bagi situs pariwisata geopark di 

Indonesia serta mencapai status UNESCO Global Geopark (UGG). Diplomasi ini 

dilakukan melalui berbagai upaya promosi terkait geopark, penerapan regulasi 

hukum terkait geopark, pembentukan Komite Nasional Geopark dan Badan 

Pengelola Geopark, aktif dalam jaringan geopark kawasan regional dan global, 

pengembangan edukasi masyarakat terkait geopark, serta peningkatan promosi 

melalui media cetak dan digital91. 

 
90 Hermawan. (2016a). Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap 

Ekonomi Masyarakat Lokal. Pariwisata , 105-117. 
91 McKeever, P. “UNESCO Global Geoparks and Agenda 2030.” In Proceedings of the 

8th International Conference on UGGps: Geoparks and Sustainable Development. Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, Madonna Di Campiglio, 22, 2018. 



65 
 

 
 

Bentuk-bentuk karst yang luar biasa ini merupakan sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui (non renewable resource), artinya keberadaan karst dan 

struktur arsitekturnya yang unik serta peran lingkungan yang diemban olehnya 

merupakan sumber daya yang tidak dapat terulang di lokasi yang sama atau 

memerlukan ribuan hingga jutaan tahun dalam proses pembentukannya. Dengan 

kata lain, setiap kerusakan yang terjadi pada permukaan atau struktur karst bersifat 

permanen dan tidak dapat dipulihkan. Kawasan karst ini memiliki peran dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem regional, tetapi memiliki daya dukung 

lingkungan yang rendah dan sangat rentan terhadap perubahan. Aktivitas manusia 

menjadi ancaman utama terhadap kelestariannya. Kehilangan fungsi ekologis karst 

akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan manusia dan berbagai habitatnya, dan 

sulit untuk dihindarkan92 

 

Sumber : Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep 

 
92 McKeever, P. “UNESCO Global Geoparks and Agenda 2030.” In Proceedings of the 

8th International Conference on UGGps: Geoparks and Sustainable Development. Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, Madonna Di Campiglio, 22, 2018. 
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Fokus Area pengembangan UNESCO Global Geopark : 

a. Sumber Daya Alam, UNESCO Global Geoparks memberi tahu orang-

orang tentang penggunaan berkelanjutan dan kebutuhan sumber-sumber 

daya alam dan pada saat yang sama juga mempromosikan rasa hormat 

terhadap lingkungan dan integritas lanskap.  

b. Bahaya Geologis, Geopark menggugah kesadaran akan bahaya geologi, 

termasuk gunung berapi, gempa bumi dan tsunami, dan lainya sehingga 

perlu strategi mitigasi bencana di masyarakat setempat.  

c. Perubahan iklim, Geopark mampu memberikan Pendidikan tentang 

perubahan iklim saat ini dan mengadopsi pendekatan terbaik dalam 

pemanfaatan energi terbarukan dan pariwisata berkelanjutan.  

d. Pendidikan, Geopark mengembangkan dan mengoperasikan kegiatan 

Pendidikan untuk segala usia untuk menyebarkan kesadaran akan 

warisan geologi kita dan kaitanya dengan aspek lain (warisan alam, 

budaya dan hayati).  

e. Ilmu, Geopark mendorong Lembaga akademis untuk terlibat dalam 

penelitian ilmiah dalam ilmu bumi, dan disiplin ilmu lain yang sesuai, 

untuk memajukan pengetahuan kita tentang bumi dan prosesnya.  

f. Budaya, Geopark adalah tentang orang-orang dan hubungan masyarakat 

dan bumi.  

g. Gender (Wanita), Geopark menekankan tentang pemberdayaan 

perempuan baik melalui program Pendidikan atau pengembangan 

koperasi perempuan. 
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h. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Sekalipun suatu daerah memiliki 

warisan geologi yang luar biasa, terkenal di dunia dengan nilai universal 

yang luar biasa, tetapi tidak dapat menjadi UGGp jika Kawasan tersebut 

tidak memiliki rencana pengembangan berkelanjutan.  

i. Pengetahuan lokal, Geoparks harus secara aktif melibatkan masyarakat 

lokal/adat, dan melestarikan budaya mereka93. 

3. Keterlibatan Aktor Diplomasi dalam Memperjuangkan Geopark Maros-

Pangkep 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan 

Ibu Ana selaku staff di dinas pariwisata dan kebudayaan pada tanggal 07 

Agustus 2023 : 

“Geopark sudah diakui secara internasional, dan kita terlibat di 

berbagai sektor. Misalnya, sektor keilmuan ada Prof Asri Jaya yang 

merupakan guru besar geologi di Universitas Hasanuddin dan 

merupakan dewan pengarah dalam Geopark. Semua yang 

berhubungan dengan geologi di geopark maros-pangkep ada 

keterlibatan dengan beliau. Adapun di bagian arkeologi Dr Yadi 

Mulyadi dosen Universitas Hasanuddin, Dr Ilham Alimuddin geologi 

dan panologi. Dari pemerintah ada wakil bupati maros dan wakil 

bupati pangkep selaku head of the working group serta pemerintah 

provinsi Sulawesi Selatan yang di wakili dinas kebudayaan dan 

pariwisata. Adapun dari komunitas-komunitas yang mengadakan 

pelatihan dan sosialisasi94”  

Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa Geopark ternyata bukan 

hanya sekedar tempat wisata melainkan juga mencakup berabagai sektor, baik itu 

Pendidikan, sektor pemerintahan dan lainnya. Lebih lanjut, Ibu ana juga 

 
93 Djafar, Maulana. Muh. Faisal. 2019. Strategi Pengembangan Ekowisata Karst di Dusun 

Rammang-rammang Kanupaten Maros. Gorontalo Journal of Foresty Research, 1 Apri l 2019. 
94. Ana., Staff Bidang Pemasaran dan Promosi, Wawancara, Makassar, 7 Agustus 2023. 
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menjelaskan bahwa sejak diresmikan, pariwisata sulsel sudah ikut kegiatan promosi 

di ITB (Internationale Tourismus Borse) atau yang lebih dikenal dengan Bursa 

Pariwisata Internasional Berlin, yang bekerja sama dengan badan promosi 

pariwisata daerah Sulawesi Selatan dan disbudpar (Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata) Sulawesi Selatan. Dari pihak Indonesia dan setiap geopark di Indonesia 

mendapat pengawalan khusus dari komite nasional KNU dibawah organisasi 

komitte nasional Indonesia for UNESCO yang berpusat di Jakarta.  

Pada tahapan menuju status UNESCO Global Geopark, tanggung jawab 

pengelolaan diberikan kepada Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep, yang saat 

ini berlokasi di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan. 

Komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan Geopark memainkan peran penting 

dalam menjaga pengelolaan Geosite dan lingkungan sekitarnya secara 

berkelanjutan. Perilaku masyarakat ini merupakan unsur yang sangat kritis dalam 

mengelola serta melestarikan Kawasan Geopark. Di geosite Rammang-Rammang, 

saat ini kelompok sadar wisata dan warga setempat sedang menggelar aktivitas rutin 

untuk mempelajari bahasa Inggris guna mempermudah interaksi dengan wisatawan 

internasional. Warga sekitar juga menerima pelatihan dalam pembuatan souvenir. 

Di masa mendatang, Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep berencana untuk 

bekerjasama dengan DEKRANASDA di tingkat provinsi dan daerah guna melatih 

masyarakat lokal dalam pembuatan kerajinan tangan95.  

 
95 Waligo, V.M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A 

multistakeholder involvement management framework. Tourism Management, 36, 342-353. 

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008 
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4. Keberhasilan Geopark Maros-Pangkep 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki signifikansi dalam 

negara. Sektor ini memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan 

ekonomi dan perkembangan sosial. Pariwisata telah menunjukkan dirinya sebagai 

industri yang berkembang dengan cepat dan memiliki prospek yang positif. 

Menurut UNWTO (Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa), 

pada tahun 1999, jumlah wisatawan internasional mencapai 600 juta dan terus 

mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, jumlah wisatawan meningkat menjadi 

903 juta dan diperkirakan pada tahun 2020 akan terjadi ledakan kunjungan 

wisatawan ke berbagai destinasi di seluruh dunia, mencapai angka sekitar 1,602 

miliar. Fenomena ini memiliki dampak positif terhadap peningkatan penerimaan 

devisa suatu negara. Untuk memaksimalkan manfaat dari sektor pariwisata sebagai 

sumber devisa, negara perlu mengadopsi kebijakan-kebijakan yang mendukung, 

dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. 

Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang unik, yang menjadi 

daya tarik untuk menarik minat wisatawan asing. Gabungan antara iklim tropis dan 

17.508 pulau menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan 

populasi terbesar di dunia. Berbagai tempat wisata eksotis terdapat di Indonesia, 

seperti pulau-pulau di Bali, lokasi penyelaman di Bunaken, Gunung Rinjani, 

beberapa taman nasional di Sumatera, serta Wisata Alam Geopark Maros-Pangkep. 

Tempat-tempat ini tidak hanya menawarkan panorama yang memukau, tetapi juga 
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memiliki warisan budaya yang istimewa yang mencerminkan sejarah dan 

keragaman etnis Indonesia96. 

Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat sebelas 

provinsi yang seringkali menjadi tujuan wisatawan asing. Provinsi Bali menduduki 

peringkat pertama dengan jumlah kunjungan lebih dari 3,7 juta, diikuti oleh DKI 

Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatra Utara, 

Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatra Selatan, dan Banten. Data tersebut 

mengindikasikan fluktuasi dalam kunjungan wisatawan asing, yang dapat naik dan 

turun, tergantung pada kejadian-kejadian yang berdampak pada industri pariwisata 

Indonesia97. 

Pariwisata dianggap sebagai alat yang efektif dalam pelaksanaan diplomasi, 

karena pendekatannya yang tidak melibatkan paksaan dan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat internasional, karena mewakili nilai-nilai universal seperti budaya, 

tradisi, agama, estetika, serta warisan bangunan sejarah maupun modern yang unik, 

yang memiliki daya tarik tersendiri. Pada zaman modern ini, pariwisata dianggap 

sebagai isu menarik dalam hubungan antarnegara, terutama karena adanya 

komunikasi modern yang memungkinkan interaksi lintas negara tanpa batasan fisik. 

Meskipun awalnya industri pariwisata hanya terkait dengan perjalanan liburan, 

seiring berjalannya waktu, pariwisata telah menjadi perhatian global yang 

mendorong pengenalan terhadap budaya suatu negara. Faktor-faktor ini mendorong 

 
96 Waligo, V.M., Clarke, J., & Hawkins, R. (2013). Implementing sustainable tourism: A 

multistakeholder involvement management framework. Tourism Management, 36, 300-335. 

https://doi.org/10.1016/j.tourman.2012.10.008 
97 McKeever, P. “UNESCO Global Geoparks and Agenda 2030.” In Proceedings of the 

8th International Conference on UGGps: Geoparks and Sustainable Development. Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, Madonna Di Campiglio,30, 2018. 
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negara-negara untuk terus mengembangkan sektor pariwisata dan 

mengintegrasikannya dalam aktivitas diplomasi mereka98.  

Terkait dengan keberhasilan Geopark Maros Pangkep sebagai destinasi 

wisata di Sulawesi selatan, sebagaimana data yang Peneliti peroleh dari pihak Dinas 

Pariwisata melalui wawancara mendalam pada tanggal 07 Agustus 2023, pukul 

11.00 WITA, beliau menjelaskan bahwa: 

“Sejak kita sudah tercatat untuk apply unesco global geopark kita 

sudah mulai dijadikan sesuatu yang sudah di promosikan dalam 

urusan diplomasi negara-negara dalam hal ini di Indonesia tahun 

2022 ada 4 yang jadi UNESCO Global Geopark secara bersamaan 

otomatis dapat privillage untuk dipromosikan melalui KNU. Jadi 

termasuk di kemenparekraf karena merupakan kebanggaan karena 

bertaraf global secara tidak langsung pasti diangkat di dplomasi99.” 

Awal mula Geopark diusulkan sebagi pusat pariwisata di Sulawesi Selatan 

bermula sejak tahun 2017. Awalnya Geopark diusul sebagai geo heritage kemudian 

ditahun 2022 ada penilian verifikasi dari Unesco, hingga pada tahun 2023 dibulan 

mei tepatnya pada tanggal 1 ditetapkan sebagai unesco global geopark yang 

dikelola oleh badan pengelolah geopark maros-pangkep yang dimandatkan oleh 

oleh gubernur karena wilayah geopark ini mencakup lebih dari 1 wilayah 

kabupaten. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, Ada beberapa potensi yang 

mendorong Geopark ini yaitu keragaman geologi, arkeologi, dan budaya yang 

didorong oleh 30 said. Sebenarnya ada banyak puluhan said tapi yang didorong oleh 

badan pengelolah untuk mendapat pengakuan unesco hanya ada 31 said salah 

 
98 Djafar, Maulana. Muh. Faisal. 2019. Strategi Pengembangan Ekowisata Karst di Dusun 

Rammang-rammang Kanupaten Maros. Gorontalo Journal of Foresty Research, 1 Apri l 2019. 

 
99 Zulkarnaen., Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, Wawancara, Makassar, 12 Juli 

2023. 
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satunya ada di bagi 2 yaitu Kawasan karst yang identic dengan Menara-menara 

karst dan spermonde yang identic dengan pulau-pulau yang tersebar di Kawasan 

geopark maros-pangkep. 2 tahun berturut-turut desa wisata dusun rammang-

rammang (salenrang) masuk dalam anugerah desa wisata Indonesia yang masuk 

dalam 75 besar. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pada bulan desember 

mendatang Geopark akan mengadakan acara ceremonial di maroko Afrika untuk 

penyerahan status geopark karena dibulan mei kemarin baru sidang 

penetapannya100.  

C. Intersubjektifitas dan Konstruksi Kepentingan Indonesia atas 

Geopark Maros-Pangkep 

 

1. Agensi Pemerintah 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) atau Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) mengintensifkan usahanya untuk 

mewujudkan destinasi Geopark di Indonesia. Ini dilakukan dengan memperkuat 

kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola Dana 

Alokasi Khusus (DAK) yang berbasis inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Upaya 

sinergi ini tercermin dalam acara "Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik dan Non Fisik 

Bidang Pariwisata Tahun 2023" pada Rakornas Parekraf 2022, yang 

diselenggarakan di Grand Sahid, Jakarta, pada tanggal 16 Desember 2022. Deputi 

Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, 

Vinsensius Jemadu, menjelaskan bahwa wisata geopark merupakan konsep 

 
100 McKeever, P. “UNESCO Global Geoparks and Agenda 2030.” In Proceedings of the 

8th International Conference on UGGps: Geoparks and Sustainable Development. Adamello 

Brenta UNESCO Global Geopark, Madonna Di Campiglio, 22, 2018. 
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perjalanan yang berfokus pada keunikan dan keunggulan geologis suatu lokasi. 

Wisata geopark memiliki potensi besar untuk menarik perhatian wisatawan. 

Pada saat ini, pariwisata menjadi salah satu sektor industri yang menjanjikan. 

Sejak tahun 2013, industri pariwisata telah berada pada peringkat keempat sebagai 

penghasil devisa terbesar negara, setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan 

kelapa sawit. Pada tahun 2015, Kementerian Pariwisata telah menetapkan target 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia sebanyak 10 juta, lalu 

meningkat menjadi 12 juta pada tahun 2016, dan ditargetkan 15 juta pada tahun 

2017, dengan tujuan akhir mencapai 20 juta kunjungan wisman pada tahun 2019. 

Pertumbuhan terus-menerus dalam jumlah wisman menjadi pencapaian mikro yang 

dikejar oleh negara sebagai bagian dari strategi nasional. Pada tahun 2015, total 

kunjungan wisman ke Indonesia meningkat sebesar 2,9% dibandingkan tahun 

sebelumnya, dengan total wisman mencapai 9,7 juta. Dibandingkan dengan negara-

negara ASEAN lainnya, Indonesia berada di peringkat keempat setelah Thailand, 

Malaysia, dan Singapura101.  

Berdasarkan kebangsaan wisman yang memberikan kontribusi tertinggi 

kepada pariwisata Indonesia, dapat disorot bahwa negara-negara seperti Singapura, 

Malaysia, dan Tiongkok menjadi penyumbang terbesar, sementara dari luar Asia, 

Australia, Inggris, dan Amerika Serikat juga memiliki andil yang signifikan. 

Tampak jelas bahwa industri pariwisata memiliki potensi yang luar biasa dalam 

menjadikan devisa negara yang konsisten. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo 

 
101 Kemenparekraf. “Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 2020-2024,” 2020. 
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berkeinginan untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor utama. Dengan menjadi 

sektor utama, diharapkan bahwa industri pariwisata dapat menjadi pendorong 

utama dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi 

seluruh masyarakat. 

Pariwisata dianggap sebagai sektor utama karena beberapa faktor, antara lain 

kemampuannya dalam meningkatkan destinasi dan investasi di bidang pariwisata. 

Pariwisata juga memiliki peran penting dalam pendapatan dari sektor ekspor, 

penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha, dan infrastruktur. Selain itu, 

pariwisata telah mengalami perkembangan dan diversifikasi yang berkelanjutan, 

menjadikannya salah satu sektor ekonomi yang pertumbuhannya paling cepat di 

dunia. Bahkan dalam situasi krisis global, pariwisata tetap menunjukkan 

pertumbuhan positif yang berkelanjutan. 

Dalam upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber utama devisa dan 

untuk meningkatkan daya saing, penting untuk memperhatikan faktor kemudahan 

dan perbaikan infrastruktur serta aksesibilitas menuju destinasi wisata102. 

Kementerian Pariwisata, bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya, secara 

berkelanjutan berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas 

pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, dari barat hingga timur. Dampak positif 

dari upaya ini telah terlihat. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan sektor pariwisata 

Indonesia yang mencatatkan angka tiga kali lipat dari pertumbuhan rata-rata 

regional dan global. Pertumbuhan kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 22%, 

 
102 https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/bappenas-dorong-pembangunan-inklusif-

melalui-kerjasama-selatan-selatan-dan-triangular 
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sementara pertumbuhan di kawasan ASEAN hanya sekitar 7%, dan secara global 

hanya sekitar 6,4%. 

Ketika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, pertumbuhan 

kunjungan wisman ke Indonesia juga menunjukkan kinerja yang kompetitif. 

Vietnam mengalami peningkatan sebesar 29%, Malaysia mengalami penurunan 

menjadi 4%, Singapura mencatat peningkatan sekitar 5,8%, dan Thailand 

mengalami peningkatan sekitar 8,7%. 

 

 

Sumber : Badan Pengelola Geopark Maros-Pangkep 

Berbicara tentang upaya ataupun peran Pemerintah dalam Geopark ini lebih 

kepada keterlibatan pemerintah dalam mendorong geopark sebagai UNESCO 

Global Geopark. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zulkarnain 

selaku Kepala Bidang Promosi dan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

Beliau menjelaskan bahwa: 
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“Peran pemerintah dalam geopark mulai dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi hingga ke pemerintah kabupaten bahkan 

pemerintah desa setiap tingkatan pemerintah berperan dalam 

penetapan mendorong geopark sebagai UNESCO Global Geopark 

kemudian terkhusus perkembangan pariwisata kalau di kementrian 

SDM awal mengusul untuk kementrian yang membidangi yang terkait 

geologinya kemudian di provinsi mulai dari bapedda kemudian dinas 

kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu untuk mendorong 

pemerintah misalnya membuat kesektariatan pengurus yaitu badan 

pengelola geopark ditempatkan di dinas kebudayaan dan pariwisata 

Sulawesi Selatan kemudian fasilitas lain adalah ingin mendukung 

penganggaran terkait fasilitasi mulai dari pembenahan, perencanaan, 

pembenahan saidnya hingga ke pengusulan bahkan pendampingan 

untuk assessor menilai geopark. Pemerintah kabupaten maros tahun 

kemarin mengusulkan ke pemprov untuk mendapatkan bantuan 

keuangan daerah dari provinsi turun kurang lebih 8m kemudian 

dibangunlah beberapa fasilitas penunjang khususnya di salah satu said 

yaitu rammang-rammang makanya disana dibangun dermaga, 

pendestrian kayu, cottage untuk fasilitas pariwisatanya dan ditahun 

2022 ada dana hibah keuangan daerah untuk badan pengelola geopark 

kurang lebih 500 juta dari bantuan provinsi. Kalau pemerintah daerah 

mendorong desa-desanya untuk masuk masuk dalam jejaring desa 

wisata Indonesia masuk dalam event anugerah desa wisata 

Indonesia103” 

Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa keterlibatan pemerintah 

daerah hingga pemerintah pusat lebih kepada memastikan ketersediaan fasilitas dan 

pendampingan assessor, hingga ketersediaan bantuan dana dari pihak pemerintah 

provinsi. Sedangkan untuk bantuan dana dari UNESCO, menurut zulkarnain 

UNESCO belum memberikan bantuan dana tapi UNESCO membantu pada 

pengakuan terhadap potensi, pengelolaan sehingga kita mendapatkan pengakuan 

dunia melalui UNESCO. Untuk promosi sektor lokal salah satu yang menjadi 

 
103 Zulkarnaen., Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, Wawancara, Makassar, 12 Juli 

2023. 
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keragaman yang menunjang geopark maros-pangkep dari keragaman budayanya 

salah satunya tradisi bissu yang ada di maros104.  

Hal ini tentunya sebagaimana dengan data yang peneliti peroleh berdasarkan 

hasil wawancara dengan beberapa masyarakat terkhusus yang bermukim di sekitar 

Geopark Maros Pangkep, dimana Geopark Maros Pangkep ini memberikan peluang 

usaha bagi mereka masyarakat menengah ke bawah. Misalnya dengan adanya 

Geopark ini, para wisatawan maupun tourist asing banyak yang berkunjung ke 

destinasi wisata Sulawesi selatan tersebut, hal tentunya sangat menguntungkan bagi 

masyarakat karena mereka bisa membangun kios ataupun warung bahkan hingga 

mendirikan penginapan disekitar area wisata alam tersebut. Berdasarkan hal 

tersebut, data kita lihat bahwa bukan tidak mungkin Geopark Maros-Pangkep ini 

memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah stau wisata alternatif yang mampu 

mempengaruhi perekonomian negara105. 

2. Praktik Interaksi Dalam Agensi Masyarakat  

Penggunaan secara holistik atas warisan geologi diimplementasikan melalui 

konsep geopark atau taman bumi. Geopark memberikan keuntungan yang langsung 

dirasakan oleh masyarakat setempat, khususnya dalam hal pelestarian sumber daya 

alam dan peningkatan pemasukan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Badan Geologi 

 
104 Zulkarnaen., Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi, Wawancara, Makassar, 12 Juli 

2023. 
105 Ratnaningsih, Ni, I Gst. Agung Oka Mahagangga. 2015. Partisipasi Masyarakat Lokal 

Dalam Pariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Belimbing, Tabanan, Bali). Jurnal Destinasi 

Pariwisat 
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berupaya terus mengembangkan geopark di seluruh wilayah Indonesia yang 

memiliki potensi106. 

Geopark merupakan model baru dalam memanfaatkan warisan kebumian 

untuk keberlanjutan hidup masyarakat lokal secara berkelanjutan. Prinsip dasar 

konsep taman bumi yang diinisiasi oleh UNESCO adalah pendekatan 

pengembangan kawasan yang menyatukan tiga aspek keragaman, yaitu keragaman 

geologi, hayati, dan budaya. Tujuan dari pengelolaannya adalah untuk mendukung 

pertumbuhan ekonomi komunitas setempat sambil menjaga keberlanjutan dari tiga 

aspek keragaman yang ada di dalam kawasan tersebut. Salah seorang warga yang 

membuka kios dan warung makan di dekat Geopark, mengungkapkan bahwa 

pendapatannya telah meningkat sejak pendirian Geopark. Ini disebabkan oleh 

tingginya jumlah wisatawan yang datang mengunjungi Geopark Maros-Pangkep 

yang selalu ramai. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak pula pendapatan 

yang diperoleh oleh masyarakat, khususnya yang menjalankan usaha warung 

makan dan kios. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh pemilik penginapan di 

sekitar kawasan Geopark Maros-Pangkep. Dia mengungkapkan bahwa 

pendapatannya berasal dari wisatawan yang ingin menikmati Geopark dan 

memutuskan untuk menginap beberapa malam, baik itu pengunjung dari luar daerah 

Maros-Pangkep maupun penduduk setempat. Dia menambahkan bahwa pendapatan 

paling tinggi biasanya terjadi pada periode liburan107. 

 
106 Peraturan Menteri ESDM RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Penetapan Kawasan Bentang 

Alam Kars. 
107 Oki, O, 2005. Laporan Penetapan Kawasan Kars Maros Kabupaten Maros, Provinsi 

Sulawesi Selatan 
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Selain meningkatkan pendapatan daerah, Geopark juga memiliki potensi 

untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga lokal dan melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat setempat dalam pengelolaan situs tersebut. Pengalaman yang dialami 

oleh Bapak Hamid, seorang tukang parkir di sekitar Geopark Maros Pangkep, 

menjadi contoh nyata. Awalnya, dia bekerja sebagai buruh bangunan dengan 

pekerjaan yang tidak tetap. Dengan hadirnya Geopark, Bapak Hamid dapat 

memanfaatkan area sekitar Geopark sebagai tempat usaha sebagai tukang parkir, 

yang menghasilkan pendapatan harian yang lebih baik daripada saat menjadi buruh 

bangunan dengan pekerjaan yang tidak konsisten. Ini menggambarkan kesuksesan 

Geopark, yang tidak hanya memberikan dampak positif pada pemerintah sebagai 

alat diplomasi dan meningkatkan perekonomian negara, tetapi juga memberikan 

manfaat langsung kepada masyarakat sekitar. Geopark mampu menciptakan 

peluang kerja bagi masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan warga sekitar. 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengembangan Geopark merupakan inti dari 

konsep Geopark yang mendorong pembangunan komunitas untuk kemajuan 

ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 

tersebut108. 

 

 
108 Safii. (2018, Juli 13). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Retrieved from 

https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/geopark-tingkatkan-partisipasi-dan-

pendapatan-masyarakat-sekitar- 
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D. Diplomasi Pariwisata dalam Konteks Keislaman 

Pariwisata dianggap sebagai alat yang efektif dalam pelaksanaan diplomasi, 

karena pendekatannya yang tidak melibatkan paksaan dan lebih mudah diterima 

oleh masyarakat internasional, karena mewakili nilai-nilai universal seperti budaya, 

tradisi, agama, estetika, serta warisan bangunan sejarah maupun modern yang unik, 

yang memiliki daya tarik tersendiri. Secara umum, fungsi diplomasi yaitu dapat 

meningkatkan interaksi, penanganan konflik, perundingan, dan kerjasama. Adanya 

diplomasi menjadi alat penting untuk menghasilkan hubungan kerja sama dan 

penyelesaian konflik. Tujuan diplomasi diperlukan untuk menciptakan rasa aman 

dan sejahtera masyarakat dunia. Bentuk kerjasama dalam diplomasi yaitu saling 

tolong menolong. Dengan saling tolong-menolong, kita dapat memberikan bantuan 

kepada sesama dan saat kita memerlukan pertolongan, orang lain juga akan siap 

membantu kita.  

Melalui hal ini, kita bisa membangun hubungan yang positif dengan semua 

orang di sekitar kita. Saling tolong-menolong juga memiliki dampak positif dalam 

mempererat ikatan kasih sayang di antara tetangga, teman, dan rekan kerja. Pada 

intinya, semangat saling membantu adalah bagian integral dari kehidupan setiap 

pribadi. Melalui tindakan membantu sesama, kita akan merasakan kepuasan yang 

luar biasa dan kebahagiaan yang tak terhingga. Selain itu, kita juga merasakan 

bahwa kita memiliki peran penting dalam kehidupan orang lain. Tolong menolong 

merupakan sebuah integrasi yang sejalan dengan Q.S. Al-Maidah/5:2 yakni : 

الْقَلََۤ  وَلََ  الْْدَْيَ  وَلََ  الْْرََامَ  هْرَ  الشَّ وَلََ  اللّهِٰ  رَ  شَعَاۤىِٕ تُُِلُّوْا  لََ  اهمَنُ وْا  الَّذِيْنَ  يَ ُّهَا  يَْْ يٰها اهۤمِٰ وَلََا  دَ   ىِٕ
نْ رَّبِِّٰمْ وَرِضْوَانًً وَۗاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطاَدُوْا وَۗلََ يََْرمَِنَّكُ  مْ شَنَاهنُ  الْبَ يْتَ الْْرََامَ يَ بْ تَ غُوْنَ فَضْلًَ مِٰ
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ىۖ وَلََ تَ عَا قْوه وكُْمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ اَنْ تَ عْتَدُوْاۘ وَتَ عَاوَنُ وْا عَلَى الْبِِٰ وَالت َّ وَنُ وْا قَ وْمٍ اَنْ صَدُّ
ثِْْ وَالْعُ  َ شَدِيْدُ الْعِقَابِ عَلَى الَِْ َ اِۗنَّ اللّهٰ دْوَانِ وَۖات َّقُوا اللّهٰ  

Terjemahnya ; 

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar 

kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, 

jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan 

kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. 

Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-

halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas 

(kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-

Nya..”QS. Al-Maidah/5:2 

Penafsiran pada surat Al-Maidah ayat 2 berdasarkan Penafsiran Syekh 

Nawawi Tentang Tolong Menolong diatas menjelaskan tentang tolong menolong 

kepada kebaikan. Yang memiliki makna tentang menjauhkan diri dari hawa nafsu 

dan mengikuti seluruh perintah Allah SWT. Maksud dari mengikuti Perintah Allah 

SWT adalah mengikuti perintah yang telah tercantum pada isi Al-Quran misalnya 

melakukan shalat lima waktu dan juga shalat sunnahnya, melakukan ibadah puasa 

dan menunaikan zakat, sedangkan maksud dari menghindari ataupun menjauhi 

hawa nafsu ialah menghindari diri dari tindakan yang dapat mendekatkan kita 

kepada hal yang mudarat selayaknya api neraka, seperti membantu seseorang 

berbohong dalam konteks yang buruk109. 

 
109 Merdeka.com, Al-Quran Digital, diakses dari Website Merdeka.com di: 

https://www.merdeka.com/quran/al-
maidah/ayat9#:~:text=QS.%20Al%2DHasyr%20Ayat%209&text=Dan%20mereka%20tidak%20men
aruh%20 keinginan,itulah%20orang%2Dorang%20yang%20beruntung. 
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 Dalam QS. Al-Maidah/5:2 terdapat kalimat “Wa Lâ ta‘âwanu ‘ala al-itsm” 

yang berarti “tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” yakni 

melakukan pencegahan dan melarang seseorang melakukan tindakan kejahatan 

ataupun tindakan buruk dalam konteks maksiat kepada Allah SWT, melainkan 

melakukan perbuatan baik dan menolong sesama110.  

 

 

 
110 Nawawi Al-Bantani, Tafsîr Marah Labid Juz I, (Beirut: Dâr alKutub al-‘Ilmiyah, 1971), 

hal. 249 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Diplomasi pariwisata memiliki peran yang sangat krusial bagi 

pembangunan nasional suatu negara khususnya pariwisata geopark. Pemberian 

status UNESCO Global Geopark (UGG) terhadap sebuah situs geopark dapat 

membantu upaya promosi untuk menunjang perekonomian kawasan serta 

pengembangan dan konservasi dari sektor pariwisata geopark. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mencapai status 

UNESCO Global Geopark (UGG) merupakan sebuah praktik diplomasi yang 

dilakukan oleh state actor. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencapai tujuan 

diplomasi Indonesia dalam memenuhi berbagai kriteria yang diberikan oleh 

UNESCO dalam mencapai tujuan pengembangan khususnya bagi situs pariwisata 

geopark di Indonesia serta mencapai status UNESCO Global Geopark (UGG). 

Bentuk diplomasi yang dilakukan adalah dengan melakukan berbagai promosi 

terkait geopark, menerapkan regulasi hukum geopark, membentuk Komite 

Nasional Geopark dan Badan Pengelola Geopark, aktif dalam jaringan geopark 

kawasan regional dan jaringan geopark kawasan global, melakukan pengembangan 

edukasi terkait kawasan geopark terhadap masyarakat, dan melakukan peningkatan 

promosi dalam berbagai media komunikasi cetak maupun digital. 

Keberadaan Geopark Maros-Pangkep ini tentu memberikan keuntungan 

tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah. Jika dilihat dari segi konteks 

keuntungan yang diperoleh masyarakt melalui aktifitas GMP ini dapat kita lihat dari 

pendapatan harian masyarakat yang bersumber dari para wisatawan yng berkunjung 
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ke Taman Wisata Geopark Maros Pangkep. Selain itu, keberadaan cagar alam ini 

juga membuka peluang kerja bagia masyarakat sekitar, sehingga keberadaan cagar 

alam menimbulkn dampak positif masyarakat. Selain memberikan keuntungan 

masyarakat sebagai peluaang kerja, Geopark Maros-Pangkep ini juga mendapat 

respon yang positif dari pemerintah. Hal ini dikarenakan keberadaan Geopark 

Maros Pangkep yang tidak hanya berpotensi menumbuhkan perekonomian negara 

dengan membuka peluang kerja serta meningkatkan perekonomian masyarakat, 

Geopark ini mampu menjadi alternatif solutif bagi pemerihtah khususnya dalam hal 

pelestarian sumber daya alam serta membantu pemerintah dalam hal 

menanggulangi permasalahan tingkat pengangguran, karena GMP mampu 

membuka peluang kerja bagi Masyarakat. 
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B. Implikasi    

Berdasarkan dari hasil pengkajian di lapangan dan penelusuran terhadap data 

sekunder, penulis melihat bahwasanya Geopark Maros-Pangkep patut 

diperhitungan sebagai sebuah program yang dapat memajukan devisa negara yang 

di dasarkan pada penemuan-penemuan penulis dalam melakukan wawancara 

terhadap beberapa instansi yang berhubungan oleh karena itu, penulis bermaksud 

memberikan implikasi dalam bentuk saran-saran atau rekomendasi yang dianggap 

perlu dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemerintah maupun peneliti 

selanjutnya, yaitu sebagai berikut ini; 

1. Bagi Pemerintah 

Dalam upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai sumber utama devisa dan 

untuk meningkatkan daya saing, penting untuk memperhatikan faktor kemudahan 

dan perbaikan infrastruktur serta aksesibilitas menuju destinasi wisata. 

 

2. Bagi Penulis Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber 

maupun referensi yang terkait dengan Geopark Maros-Pangkep karena penulis saat 

ini masi kesulitan menemukan data akibat Geopark Maros-Pangkep yang masih 

sangat baru diakui oleh UNESCO. Maka dari itu, kepada peneliti selanjutnya 

diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait 

dengan Geopark Maros-Pangkep agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih 

lengkap lagi. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri 
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dalam proses pengambilan serta pengumpulan segala sumber sehingga penelitian 

dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan bermanfaat.  
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