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ABSTRAK 

Nama : NURCAHAYA 

Nim : 90300118048 

Judul : Analisis faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kunjungan Wisata Alam      

Bantimurung Kabupaten Maros. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Biaya 

masuk, fasilitas wisata, dan Jarak yang di tempuh wisatawan terhadap kunjungan 

wisatawan pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. Penelitian ini 

dilaksanakan di objek wisata alam Bantimurung, mempergunakan metode 

pengumpulan data Teknik kepustakaan dan dokumentasi. nis data yang digunakan 

adalah Data Kuantitatif dan Data Sekunder. Metode Analisis Data regresi linerar 

berganda. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) terdapat pengaruh variabel biaya 

masuk terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke Bantimurung. 2) Variabel fasilitas 

wisata tidak berpengaruh variabel fasilitas wisata terhadap jumlah kunjungan 

wisatawa ke Bantimurung. 3) Variabel Jarak berpengaruh terhadap minat 

kunjungan wisatawan. 

Kata kunci: Biaya, fasilitas, Jarak, kunjungn wisata 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan industry pariwisata merupakan suatu fenomena yang 

menarik, meskipun pariwisata juga merupakan sector yang sangat sensitive 

terhadap perubahan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang 

sangat berpengaruh terhadap jumlah dan minat wisatawan untuk mengunjungi 

suatu negara, Wilayah/provinsi maupun daerah. 

Pariwisata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa 

pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan untuk 

rekreasi, pariwisata adalah pelancongan, atau pariwisata adalah turisme sedangkan 

obyek wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, 

sejarah, dan keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi 

wisatawan (Faizal, 2015). 

Perkembangan Perkembangan pariwisata mendorong dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. Kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik 

konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan 

produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan 

belanjaannya, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (Tourism Final 

Demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya Final Demand wisatawan secara 

tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang modal dan bahan baku 

(Investment Derieved Demand) untuk berproduksi memenuhi permintaan 

wisatawan akan barang dan jasa (Deviana, 2019). Dalam usaha memenuhi 

permintaan wisatawan diperlukan investasi dibidan transportasi dan komunikasi, 
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perhotelan dan akomodasi lain , indutri kerajinan dan industri produk konsumen, 

industri jasa, rumah makan restoran dan lain-lain (Spillane, 2014). 

Menurut Sinaga (2012), Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang 

terencana, Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang dilakukan 

secara individu maupun kelompok dari satu tempat lain dengan tujuan untuk 

mendapatkan satu bentuk kepuasan dan kesenangan samata. Dengan adanya 

pariwisata masyarakat dapat menghilangkan rasa lelah, jenuh bahkan setres, 

dimana kegiatan reflesing yang merupakan salah satu kebutuhan manusia yang 

timbul akibat kesibukan atau aktivitas yang padat. 

Di dalam Al-Quran diperoleh banyak isyarat melakukan 

aktivitaspariwisata. Pariwisata juga salah satu sector yang dapat mendatangkan 

pendapatan individu, masyarakat dan negara. Bahkan ada juga beberapa daerah 

atau negara roda perekonomianya sangat tergantung pada sector pariwisatanya 

yang dapat menghasilkan income yang banyak. Semisal daerah yang memiliki 

letak geografis yang indah, keragaman seni dan budaya, sarana dan juga prasarana 

transportasi dan akomodasi, peningga lan sejarah yang kaya, maka pariwisata 

sebagai objek industry sangat menjanjikan dikembangkan. 

Di dalam surah Al-„Ankabut/ 2:19-20 berbunyi. 

Terjemahan : 

Dan apakah mereka tidaak memperhatikan bagai mana Allah 

menciptakan (manusia) dari permulaanya, kemudian mengulanginya (kembali). 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, 

berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan 

manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. 

Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. 
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Majunya industry pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada 

jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan 

pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan 

berkembang dengan baik. Pariwisata adalah hal yang paling disukai oleh banyak 

orang. Hal ini diketahui dari semakin meningkatnya kunjungan wisatawan asing 

mupun lokal ke kawasan wisata di Indonesia setiap tahunnya (Prakosa, 2018). 

Semakin menarik tempat wisata, semakin banyak juga peningkatan 

pengunjung setiap tahunnya. Pemanfaatan media promosi dalam kawasan wisata 

akan sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan banyaknya informasi menarik terkait 

kegiatan pariwisata yang dapat diketahui oleh banyak orang. Di Sulawesi Selatan 

banyak tempat rekreasi wisata salah satunya tempat rekreasi permandian dan 

wisata alam bantimurung. 

Wisata alam bantimurung memiliki potensi pariwisata sangat besar, objek 

dan daya tarik wisata tersebar di darat (dalam kawasan hutan konservasi/Taman 

Nasional) serta daerah laut dan pesisir. Berdasarkan beberapa kajian yang pernah 

dilakukan, wilayah Kabupaten Maros memperlihatkan tidak saja keunikan tapi 

juga keragaman objek dan khasanah seni dan budaya yang dimiliki merupakan 

potensi besar untuk pengembangan Pariwisata. 

Taman Wisata Alam Bantimurung sebagai objek wisata andalan di 

Kabupaten Maros tepatnya di Kecamatan Bantimurung banyak dikunjungi oleh 

wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.  Taman 

Wisata Alam Bantimurung dapat ditempuh dengan jarak sekitar 15 km dari pusat 

kota Kabupaten Maros dan sekitar 42 km dari pusat Kota Makassar.  

Taman Wisata Alam Bantimurung menyodorkan beragam atraksi wisata 

yang menarik, mulai dari air terjun yang mengalir deras, aliran sungai dengan 

tepian berbatu yang diapit kokohnya tebing terjal, penangkaran kupu-kupu dan 
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museum kupu-kupu serta sejuknya hawa menjadi suguhan yang mengundang 

banyak pengunjung juga terdapat goa alam didalam Taman Wisata Alam 

Bantimurung. 

 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisata 

Tahun Jumlah wisatawan Total 

Pengunjung 

local 

Pengunjung 

Touris 

2018 314.300 353 314.653 

2019 383.830 527 384.357 

2020 197.987 62 198.049 

2021 53.531 9 53.540 

Sumber: Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Maros 

Berdasarkan data menunjukkan bahwa jumlah pengunjung terbesar pada 

pengunjung lokal yang dilakukan pada hari kerja dan hari libur. Sedangkan untuk 

pengunjung tourist cukup rendah. Adapun peningkatan dan penurunan jumlah 

pengunjung dapat dilihat pada grafik berikut: 

Gambar 1. 1 

Jumlah Wisatawan 

 

 

100%

100%

100%

2018 2019 2020 2021

Pengunjung Lokal Pengunnjung Tuouris



5 
 

 
 

Menurunnya jumlah pengunjung wisata dari tahun 2018-2021 banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya adalah biaya perjalanan, jarak, akses, 

fasilitas, keindahan alam, dan umur. Setiap melakukan aktivitas wisata, wisatawan 

akan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya perjalanan. Biaya perjalanan 

menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan di antaranya biaya 

transportasi (membeli bahan bakar atau menggunakan transportasi ke lokasi 

tujuan), biaya untuk membayar tiket / retribusi masuk, biaya konsumsi makanan 

dan minuman, biaya dokumentasi, serta biaya lain yang terkait. Peningkatan biaya 

perjalanan akan mengurangi frekuensi kunjungan (Ali et al., 2018). 

Selanjutnya jarak Selanjutnya jarak merupakan ukuran seberapa jauh 

antara tempat tinggal wisatawan dengan tujuan objek wisata. Secara teoritis 

dikemukakan oleh Suparmoko (2016) dan Goeldner dan Ritchie (2012) bahwa 

semakin jauh jarak wisatawan ke tempat tujuan wisata, maka wisatawan semakin 

enggan untuk melakukan perjalanan wisata yang ditunjukkan dengan rendahnya 

jumlah kunjungan ke tempat wisata tersebut. Dapat diartikan bahwa wisatawan 

lebih memilih tempat wisata yang lokasinya lebih dekat dengan tempat tinggal 

wisatawan. 

Selain Variabel biaya perjalanan, pendapatan, jarak, dan aktivitas wisata, 

umur juga menjadi salah satu variabel yang mempengaruhi frekuensi kunjungan. 

Umur berkaitan dengan kemampuan fisik dan produktivitas wisatawan untuk 

melakukan kunjungan wisata serta menjadi faktor yang menentukan pola pikir 

seseorang dalam menentukan jenis barang dan jasa yang akan dikonsumsi (Budi 

dan Santosa, 2013), sehingga umur dapat mempengaruhi frekuensi kunjungan 

wisatawan. 

Jarak tempat wisata yang jauh tentunya akan mempengaruhi minat 

kunjungan wisata ke Bantimurung, dimana jika usia pengunjung termasuk dalam 
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kategori tua maka pengunjung akan mempertimbangkan Kembali kunjungan. 

Kelengkapan Fasilitas juga cukup berpengaruh, apalagi untuk wisatawan yang 

baru pertama kali datang ke suatu obyek wisata. Baik dan tidaknya fasilitas obyek 

wisata akan membuat kesan yang positif atau negatif terhadap wisatawan, agar 

mau kembali lagi ke obyek wisata tertentu. Kemudian adalah kemudahan 

aksesibilitas, kemudahan aksesibilitas juga sangat mempengaruhi tingkat 

kunjungan kembali oleh para wisatawan. Terutama untuk mereka yang berusia 

lanjut, maka kemudahan ini akan membuat mereka akan kembali lagi ke obyek 

wisata tertentu. Tingkat kepuasan wisatawan juga menjadi acuan para pengelola 

untuk terus menerus memperbaiki segala faktor penunjang suatu obyek wisata. 

Para wisatawan yang mengunjungi suatu obyek wisata tentunya terdiri dari latar 

belakang yang berbeda-beda. Tingkatan Usia dan Tingkat Pendidikan adalah dua 

faktor pembeda berdasarkan latar belakang para wisatawan. Berdasarkan latar 

belakang inilah maka akan di ketahaui persepsi masing-masin wisatawan terhadap 

4 unsur diatas. 

Penaksiran nilai ekonomi suatu objek wisata diperlukan untuk mengetahui 

apakah selama ini kegiatan wisata yang dilakukan di objek wisata tersebut 

memberikan manfaat terhadap individu yang mengunjungi lokasi wisata tersebut. 

Metode biaya perjalanan individu (Individual Travel Cost Method) merupakan 

metode yang umumnya digunakan untuk mengukur nilai ekonomi suatu kawasan 

wisata. Metode ini menduga nilai ekonomi sebuah kawasan wisata berdasarkan 

penilaian yang diberikan masing-masing individu atau masyarakat terhadap 

kenikmatan yang tidak ternilai (dalam rupiah) dari biaya yang dikeluarkan untuk 

berkunjung ke sebuah objek wisata, baik itu opportunity cost maupun biaya 

langsung yang dikeluarkan seperti biaya transportasi, konsumsi, makanan, 

minuman, hotel  (Raharjo, 2016). 
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Dari latar belakan di atas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kunjungan Wisata Alam Bantimurung Kabupaten Maros”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakan di atas, maka penulis merumuskan malasah 

dalam pertanyaan penelitian adalah; 

1. Apakah Biaya masuk wisatawan berpengaruh terhadap kunjungaN wisatawan 

pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 

2. Apakah fasilitas wisatawan berpengaruh terhadap wisatawan pada wisata alam 

Bantimurung Kabupaten Maros. 

3. Apakah Jarak yang di tempuh wisatawan berpengaruh kunjungan wisatawan 

pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas maka 

tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah Biaya masuk berpengaruh terhadap kunjungan 

wisatawan pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 

2. Untuk mengetahui apakah fasilitas berpengaruh terhadap kunjungan 

wisatawan pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 

3. Untuk mengetahui apakah Jarak yang di tempuh berpengaruh terhadap 

kunjungan wisatawan pada wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Untuk peneliti sendiri, Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang 

peran liburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerapan 

ilmu dan teori yang didapat di bangku perkuliahan dan mengaplikasikan teori 

penelitian ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus. 

b. Untuk peneliti lain diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan 

referensi maupun bahan pertimbangan bagi mereka yang menjadikan 

penelitian lebih lanjut khususnya mengenai peranan obyek wisata dalam 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat dijadikan sumber pembanding 

dalam penelitian dengan tema yang sama. 

2. Secara Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terlibat, dengan adanya 

penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat maupun masukan-

masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maros sehingg 

memotivasi Pemerintah Daerah untuk menggalakkan wisata. 

b. Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi pihak 

lain sehingga mengetahui seberapa besar peranan obyek wisata khususnya 

wisata alam Bantimurung dalam meningkatkan pendapatan asli daerah 

Kabupaten Maros. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Definisi Pariwisata 

Pariwisata menurut UU No.9 tahun 1990 adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata 

serta usaha – usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Dalam 

kegiatan kepariwisataan ada yang disebut subyek wisata yaitu orang-orang yang 

melakukan perjalanan wisata dan obyek wisata yang merupakan tujuan 

wisatawan. Bermacam-macam pendapat para ahli mengenai pariwisata 

diantaranya: 

Menurut Richard Sihite (Prakosa, 2018), pariwisata adalah suatu 

perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan 

dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu 

perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di 

tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan 

pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan beraneka ragam. 

Menurut Kodhyat (Shadam Fat Dholym, 2018), (Shadam Fat Dholym, 

2018), pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebagiaan dan lingkungan hidup dalam 

dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. 

Menurut James J Spillane (2014), pariwisata adalah kegiatan melakukan 

perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan mencari kepuasan, 

mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan. 
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Berdasarkan Smith, Stephen L.S (Suwantoro, 2016), wisatawan dalam 

kepariwisataan dapat digolongkan kedalam 5 bagian yaitu; 

a. Domestic Tourism adalah adalah pariwisata yang ditimbulkan oleh orang yang 

bertempat tinggal disuatu Negara yang mempunyai tempat di dalam Negara 

yang bersangkutan. 

b. Inbound Tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan orang – orang yang 

bukan penduduk disuatu Negara. 

c. Outbound Tourism adalah pariwisata sebagai kunjungan penduduk suatu 

Negara ke Negara lain. 

d. Internal Tourism adalah merupakan kombinasi anatara domestik dan outbound 

tourism. 

e. Intrnasional Tourism adalah merupakan kombinasi inbound tourism dan 

outbound tourism. Wisatawan yang dibedakan lagi menjadi wisatawan 

Internasional (mancanegara) adalah yang melakukan perjalanan wisatawan 

diluar negerinya, dan wisatawan didalam negerinya. Wisatawan Nasional 

menurut Badan Pusat Statisktik adalah sebagai berikut: 

Wisatawan Nasional (domestic) adalah penduduk Indonesia yang melakukan 

perjalanan di wilayah Indonesia diluar tempatnya berdomisili, dalam jangka 

waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap untuk masuk apapun 

kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah di tempat yang dikunjungi. 

2. komponen Pariwisata 

Cooper (Yoeti, 2016) mengemukakan bahwa terdapat empat 4komponen 

yang harus dimiliki oleh suatu objek wisata, antara lain; 

a. Atraksi (Attraction) merupakan segala sesuatu yang terdapat di daerah 

wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah 
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seperti alam yang menarik, kebudayaan daerah yang menawan dan seni 

pertunjukan. 

b. Aksesibilitas (accessibilities) seperti adanya transportasi lokal yaitu 

terminal, stasiun dan sebagainya. 

c. Fasilitas (amenities) merupakan sarana prasana yang disediakan oleh 

pengelola pariwisata ataupun untuk wisatawan seperti tersedianya sarana 

kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, 

hotel/penginapan, restoran, dan toko cenderamata. 

d. Ancillary (pelayanan tambahan) yaitu organisasi kepariwisataan yang 

dibutuhkan untuk pelayanan wisata untuk promosi dan informasi seperti 

destination marketing management organization, conventional and visitor 

bureaju. 

Lebih Lanjut Sinaga (2012) mengemukakan komponen pariwisata 

terdiri dari 6A yaitu: 

a. Attractions (daya tarik), mencakup alam, buatan manusia, warisan, acara 

khusus. 

b. Accessibility (aksesibilitas), mencakup seluruh sistem transportasi yang 

terdiri dari rute, terminal, dan kendaraan. 

c. Amenities (fasilitas), yaitu akomodasi dan fasilitas katering, ritel, layanan 

wisata lainnya. 

d. Available packages (paket yang tersedia), yaitu paket yang diatur 

sebelumnya oleh perantara dan pelaku utama. 

e. Activities (aktivitas), yaitu semua aktivitas tersedia di tempat tujuan dan 

apa yang akan dilakukan konsumen selama berkunjung. 
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f. Ancillary services (layanan tambahan), yaitu layanan yang digunakan oleh 

wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, agen koran, rumah sakit, dan 

sebagainya. 

3. Wisatawan 

Menurut Cohen (Ali et al., 2018) wisatawan diklasifikasikan atas dasar 

dari daerah yang akan di kunjungi, serta tingkat pengorganisasiannya dari 

perjalanan wisatanya. Atas dasar ini, Cohen membedakan wisatawan atas empat, 

yaitu: 

a. Drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali 

belum diketahuinya, dan bepergian dalam jumlah kecil. 

b. Explorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur 

perjalanannya sendiri, dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah 

umum melainkan mencari hal yang tidak umum. Wisatawan seperti ini 

bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar lokal dan tingkat interaksinya 

dengan masyarakat lokal juga tinggi. 

c. Individual Mass Tourist, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan 

perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata 

yang sudah terkenal. 

d. Organized-Mass Tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi 

daerah tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas yang seperti yang 

dapat ditemuinya di tempat tinggalnya, dan perjalanannya selalu dipandu oleh 

pemandu wisata. 

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, 

disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Dari asalnya, 

wisatawan dibagi menjadi dua, (Yoeti, 2016) yaitu wisatawan nusantara (wisnus) 

dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisatawan nusantara adalah orang yang 
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berdiam dan bertempat tinggal pada suatu negara dan melakukan perjalanan 

wisata di negara di mana dia tinggal, sedangkan wisatawan mancanegara adalah 

orang yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain 

yang bukan merupakan negara di mana dia tinggal. 

4. Biaya Perjalanan 

Biaya pejalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh seseorang 

maupun kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Menurut yoeti biaya 

perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan wisatawan untuk pergi ke suatu tempat 

wisata dan biaya tinggal di suatu tempat wisata. Biaya perjalanan termasuk 

transportasi, tiket masuk, konsumsi, dan biaya terkait lainnya. Biaya perjalanan 

merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam 

beriwisata. Semakin tinggi biaya perjalanan, maka semakin banyak wisatawan 

akan membalikan niat mereka dalam waktu dekat. Sebalinya, semakin rendah 

biaya perjaalanan, semakin sedikit wisatawan yang akan melakukan setiap kali 

(Mandasarii, 2020). 

Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan melalui metode travel cost menurut Garrod dan Willis (1999) dalam 

(Salma & Susilowati, 2004) yaitu: 

a. Pendakatan Zona Biaya Perjalanan (A simple zonal travel cost approach) 

Pendekatan ini menggunakan data sekunder dan pengumpulan data dari 

para pengunjung menurut daerah asal. Diterapkan dengan mengumpulkan 

informasi pada jumlah kunjungan ke suatu tempat dari jarak yang berbeda. Karena 

biaya perjalanan dan waktu akan bertambah sesuai dengan bertambahnya jarak, 

informasi ini memperkenankan peneliti untuk menghitung jumlah kunjungan 

“yang dibeli” pada “harga” yang berbeda. Informasi ini digunakan untuk 



14 
 

 
 

membangun fungsi permintaan terhadap suatu tempat dan memperkirakan surplus 

konsumen atau manfaat ekonomi layanan rekreasi suatu tempat. 

b. Pendekatan Biaya Perjalanan Individu (An individual travel cost 

approach). 

Pada mulanya pendekatan biaya perjalanan ini digunakan untuk menilai 

manfaat yang diterima masyarakat dari penggunaan barang dan jasa lingkungan. 

Pendekatan ini juga mencerminkan kesediaan masyarakat untuk membayar barang 

dan jasa yang diberikan lingkungan dibanding dengan jasa lingkungan dimana 

mereka berada pada saat tersebut. Banyak contoh sumber daya lingkungan yang 

dinilai dengan pendekatan ini berkaitan dengan jasa-jasa lingkungan untuk 

rekreasi di luar rumah yang seringkali tidak diberikan nilai yang pasti. 

Untuk tempat wisata pada umumnya hanya di pungut harga karcis yang 

tidak cukup untuk mencerminka nilai jasa lingkungan dan juga tidak 

mencerminkan kesediaan membayar oleh para wisatawan yang memanfaatkan 

sumber daya alam tersebut. Untuk lebih sempurnanya perlu di pertimbangkan pula 

kepuasan yang di peroleh para wisatawan yang bersangkutan (Suparmoko, 2016). 

Dalam memperkirakan nilai tempat wisata tersebut tentu menyangkut 

waktu dan biaya yang dikorbankan oleh para wisatawan dalam menuju dan 

meninggalkan tempat wisata tersebut. Semakin jauh jarak wisatawan ke tempat 

wisata tersebut, akan semakin rendah permintaannya terhadap tempat wisata 

tersebut. Permintaan yang dimaksud tersebut adalah permintaan efektifnya yang 

diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Para wisatawan yang lebih dekat 

dengan lokasi wisata tentu akan lebih sering berkunjung ke tempat wisata tersebut 

dengan adanya biaya yang lebih murah yang tercermin pada biaya perjalanan yang 

dikeluarkannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wisatawan mendapkan 

surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan kelebihan kesediaan membayar 
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atas harga yang telah ditentukan. Oleh karena itu surplus konsumen yang dimiliki 

oleh wisatawan yang jauh. 

5. Usia Wisatawan  

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan 

suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur 

manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu 

dihitung. Usia adalah lama waktu hidup atau sejak dilahirkan atau diadakan 

(Hoetomo, 2012). 

Usia atau umur berdasarkan depkes RI (2010) adalah satuan waktu yang 

mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun 

yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia 

lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari 

tarikhianya lahir sehingga tarikh semasa (masa kini). Manakala usia pula diukur 

dari tarikh kejadian  itu bermula sehinggalah tarikh semasa (masa kini). Pada 

Tahun 2009 DepKes RI mengkategorikan usia atau umur dibagi menjadi: 

a. Balita yang berumur 0-59 bulan 

Pada masa ini ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan 

yang sangat pesat dan disertai dengan perubahan yang memerlukan zat-zat gizi 

yang jumlahnya lebih banyak dengan kualitas yang tinggi. Akan tetapi, balita 

termasuk kelompok yang rawan gizi serta mudah menderita kelainan gizi karena 

kekurangan makanan yang dibutuhkan. Konsumsi makanan memegang peranan 

penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak sehingga konsumsi 

makanan berpengaruh besar terhadap status gizi anak untuk mencapai 

pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. 

b. Usia 5 sampai dengan 11 Tahun merupakan Massa Kanak-kanak. 
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Secara kronologis atau menurut urutan waktu, masa kanak-kanak adalah 

masa perkembangan dari usia 2 hingga 6 tahun. Perkembangan biologis pada 

masa-masa ini berjalan pesat, tetapi secara sosiologis ia masih sangat terikat oleh 

lingkungan dan keluarganya. 

c. Usia 12 sampai dengan 16 Tahun merupakan Masa Remaja Awal Usia. 

Seorang remaja untuk tahap ini akan terjadi perubahan-perubahan yang 

terjadi pada tubuhnya sendiri dan yang akan menyertai perubahan-perubahan itu, 

mereka pengembangkan pikiran-pikiran baru sehingga, cepat tertarik pada lawan 

jenis, mudah terangsang secara erotis, dengan dipegang bahunya saja oleh lawan 

jenis ia sudah akan berfantasi erotic. 

Tahap ini remaja membutuhkan kawan-kawan, remaja senang jika banyak 

teman yang mengakuinya. Ada kecenderungan mencintai pada diri sendiri, dengan 

menyukai teman-teman yang sama dengan dirinya, selain itu ia berada dalam 

kondisi kebingungan karena tidak tahu memilih yang mana peka atau tidak peduli, 

ramai-ramai atau sendiri, optimis atau pesimistis, idealitas atau materialis, dan 

sebagainya. 

d. Usia 17 sampai dengan 25 tahun merupakan Masa Remaja Awal. 

Tahap ini merupakan dimana masa konsulidasi menuju periode dewasa 

dan ditandai dengan pencapaian 5 hal yaitu: 

1) Minat makin yang akan mantap terhadap fungsi intelek. 

2) Egonya akan mencari kesempatan untuk bersatu dengan orang lain dan  dalam 

pengalaman-penglaman baru. 

3) Terbentuk identitas seksual yang tidak berubah lagi. 

4) Egosentrisme terlalu mencari perhatian pada diri sendiri diganti dengan 

keseimbangan dan kepentingan diri sendiri dengan orang lain. 

5) Tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya (privateself) 
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e. Usia 26 sampai dengan 35 Tahun merupakan Masa Dewsa Awal. 

Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih 

menjalani kehidupan yang hura-hura menuju masa yang menuntut akan rasa 

tanggung jawab 

f. Usia 36 sampai dengan 45 Tahun merupakan Masa Dewasa Akhir. 

Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup 

pada seseorang, dimana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari 

kehidupan atau masa sebelumnya. 

g. Usia 56 sampai dengan 65 Tahun merupakan Masa Lansia Akhir. 

Lansia dalam perspektif kesehatan dimulai saat masa lansia awal yaitu usia 

46–55 tahun. Ini adalah masa peralihan menjadi tua yang diikuti dengan 

penurunan fungsi organ dan jumlah hormon pada tubuh. 

h. Seseorang dengan Usia 65 Tahun keatas masuk Masa Manula. 

6. Fasilitas Wisata 

b. Pengertian Fasilitas 

Fasilitas merupakan suatu jasa pelayanan yang disediakan oleh suatu objek 

wisata untuk menunjang atau mendukung aktivitas-aktivitas wisatawan yang 

berkunjung di suatu objek wisata. Apabila suatu objek wisata memiliki fasilitas 

yang memadai serta memenuhi standar pelayanan dan dapat memuaskan 

wisatawan maka dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi melalui kesan-kesan 

baik dari wisatawan sebelumnya. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang 

memudahkan wisatawan dalam memperoleh kepuasan. Karena sesuatu bentuk 

jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, dam tidak dapat diraba maka aspek 

wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. Wisatawan yang ingin 

mencari kenyamanan selama proses menunggu pelaksanaan layanan jasa akan 
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lebih merasa nyaman apabila fasilitas yang digunakan oleh wisatawan dibuat 

nyaman dan menarik (Prakosa, 2018). 

Fasilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha jasa, oleh 

karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan desain interior 

dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus dipertimbangkan terutama yang 

berkaitan erat dengan apa yang dirasakan wisatawan secara langsung. Dalam 

(Hardiyanti, 2017) Sumayang (2003:124) menjelaskan bahwa Fasilitas adalah 

penyediaan perlengkapan fisik yang memberikan kemudahan kepada konsumen 

untuk melakukan aktivitasnya sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah perlengkapan 

fisik yang disediakan oleh penyedia jasa untuk dapat digunakan oleh konsumen 

dalam melakukan aktivitasnya.  

Sumayang (2003:124) juga menjelaskan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam penyediaan fasilitas antara lain: 

1) Kelengkapan, kebersihan, dan kerapian fasilitas yang ditawarkan adalah 

keadaan fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang menyertainya 

dan didukung dengan kebersihan dan kerapian saat wisatawan menggunakan 

fasilitas tersebut. 

2) Kondisi dan fungsi fasilitas yang akan ditawarkan adalah fasilitas yang 

berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. 

3) Kemudahan menggunakan fasilitas yang ditawarkan adalah fasilitas yang 

ditawarkan kepada wisatawan adalah fasilitas yang sudah familier bagi 

wisatawan sehingga wisatawan dapat menggunakannya dengan mudah. 

4) Kelengkapan alat yang digunakan adalah alat yang digunakan oleh wisatawan 

sesuai dengan spesifikasinya. 
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Persepsi wisatawan terhadap suatu jasa dapat dipengaruhi oleh atmosfir 

(suasana) yang dibentuk oleh eksterior dan interior fasilitas jasa bersangkutan. 

Tjiptono (1996: 43) desain dan tata letak fasilitas jasa erat kaitannya dengan 

pembentukan persepsi wisatawan. Persepsi yang diperoleh dari interaksi 

wisatawan dengan fasilitas jasa berpengaruh terhadap kualitas jasa tersebut di 

mata wisatawan. 

3. Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Desain Fasilitas Jasa 

Menurut Tjiptono (2019: 173-174) faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

desain fasilitas jasa meliputi: 

1) Sifat dan tujuan organisasi jasa 

Sifat suatu jasa sering kali menentukan berbagai persyaratan desainnya. 

Desain yang baik dapat memberikan manfaat, misalnya perusahaan mudah 

dikenali, desain eksterior bisa menjadi tanda atau petunjuk mengenai sifat jasa di 

dalamnya. Banyak organisasi jasa yang memperoleh manfaat langsung dari desain 

khusus yang disesuaikan dengan sifat/tujuanya. 

2) Ketersediaan tanah dan kebutuhan akan ruang dan tempat 

Setiap perusahaan jasa yang membutuhkan tanah untuk mendirikan lokasi 

fasilitasnya perlu mempertimbangkan kemampuan finansialnya, peraturan 

pemerintah berkaitan dengan kepemilikan tanah dan pembebasan tanah, dan lain-

lain. 

3) Fleksibilitas 

Fleksibilitas desain sangat dibutuhkan apabila volume permintaan sering 

berubah dan apabila spesifikasi jasa cepat berkembang sehingga risiko keusangan 

menjadi besar. Kedua kondisi ini menyebabkan fasilitas jasa harus dapat 

disesuaikan dengan mudah dan memperhitungkan pula kemungkinan 

perkembangan di masa yang akan dating. 
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4) Faktor estetis 

Fasilitas jasa yang tertata rapi, menarik, dan estetis akan dapat 

meningkatkan sikap positif wisatawan terhadap suatu jasa. Selain itu sikap 

karyawan terhadap pekerjaannya juga dapat meningkat. 

5) Masyarakat dan lingkungan sekitar 

 Masyarakat dan lingkungan di sekitar fasilitas jasa memainkan peranan 

penting dan berpengaruh besar terhadap perusahaan. Apabila perusahaan tidak 

mempertimbangkan faktor ini maka kelangsungan hidup perusahaan bisa 

terancam. 

7. Jarak 

Menurut (Indrajit (2016), Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh 

oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Dalam ilmu Fisika, jarak dan 

panjang lintasan memiliki pengertian yang sama. Panjang lintasan dan jarak 

keduanya merupakan besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki besar 

saja. Sebagai contoh, Anda berangkat dari rumah ke sekolah. Padam lintasan yang 

sama, jarak yang ditempuh dari rumah ke sekolah ketika Anda berangkat adalah 

sama dengan jarak yang ditempuh dari sekolah ke rumah ketika Anda pulang. 

Oleh karena jarak tidak memiliki arah, jarak selalu bernilai positif. Dalam hal ini, 

Jarak termasuk besaran skalar. 

Daldjoeni (2015), mengatakan bahwa Jarak merupakan sesuatu yang harus 

ditempuh dari suatu lokasi yang lain, jarak dapat dinyatakan dengan Jarak mutlak 

dan jarak nisbi. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan unit ukuran fisik seperti 

mil, km, meter, dan sebagainya. Selain itu jarak tidak terlalu diartikan sebagai 

ukuran fisik untuk mencapai lokasi yang dituju. 

Jarak dapat meliputis jarak biaya  perjalanan dan Jarak waktu. Jarak 

dikatakan dekat apabila jarak tempuh penduduk dengan berjalan kaki kurang atau 
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sama dengan 1 km dan jarak dikatakan jauh apabila Jarak tempuh lebih dari 1 km. 

Waktu tempuh penduduk dengan jalan kaki dikatakan dekat apabila kurang dari 

atau sama dengan 15 menit, dan dikatakan jauh apabila lebih dari 15 menit. 

Apabila menggunakan kendaraan dengan jarak tempuh 2 km, waktu tempuh 

penduduk dikatakan dekat apabila dapat ditempuh dengan waktu kurang dari atau 

sama dengan 15 menit dan dikatakan jauh apabila ditempuh dengan waktu lebih 

dari 15 menit 

B. Kerangka konseptual 

Keputusan berkunjung dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jarak 

perjalanan, biaya perjalanan, usia dan fasilitas. Jarak perjalanan adalah berapa 

lama suatu tempat yang menjadi tujuan dari tempat asal ke tempat tujuan. Dimana 

setiap individu memiliki waktu perjalanan yang berbeda-beda sesuai dengan 

tempat asalnya, kondisi jalan, waktu istirahat dan kondisi yang tidak dapat 

diperkirakan lainnya. Jarak sangat mempengaruhi jumlah pengunjung, apabila 

jarak sangat jauh maka hanya sebagian kecil pengunjung yang datang berkunjung. 

Selain jarak perjalanan, keputusan berkunjung juga di pengaruhi oleh 

biaya perjalanan. Biaya perjalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh 

seseorang maupun kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Biaya 

perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan pengunjung untuk sampai di objek 

wisata dan biaya selama di objek wisata. Biaya perjalanan meliputi biaya 

transportasi, biaya retribusi masuk, biaya konsumsi, biaya dokumentasi, serta 

biaya lain yang relevan. Semakin tinggi biaya perjalanan akan mempengaruhi 

wisatawan untuk mengurungkan niatnya dalam waktu dekat. Dan sebaliknya 

semakin rendah biaya perjalanan akan mempengaruhi wisatawan untuk 

melakukan kegiatan pariwisata setiap adanya waktu. 
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Selain jarak perjalanan dan biaya perjalanan, keputusan berkunjung pada 

suatu tempat wisata juga di pengaruhi oleh umur. Umur atau usia adalah lama 

waktu hidup atau sejak dilahirkan atau diadakan. Semakin tinggi tingkat umur 

pengunjung, semakin kecil jumlah pengunjung ke objek wisata. Artinya 

pengunjung yang datang sebagian besar yang berusia 50 tahun ke bawah. Hal ini 

disebabkan karena tingkat kesulitan menjangkau daerah objek wisata bagi 

pengunjung yang berusia 50 tahun ke atas. 

Faktor lain selain umur, faktor yang diduga mempengaruhi keputusan 

pengunjung yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan mencerminkan 

seberapa besar penghasilan yang diterima individu pada tiap bulannya, semakin 

tinggi tingkat pendapatan seseorang keinginan untuk melakukan perjalanan wisata 

juga semakin tinggi dikarenakan kecenderungan seseorang dengan pendapatan 

tinggi yang bekerja dengan jam kerja yang juga tinggi akan memanfaatkan waktu 

senjang dengan melakukan perjalanan wisata. 
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Berdasarkan pada paparan maka diuraikan kerangka konseptual sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

a. Pengaruh Biaya masuk wisatawan terhadap kunjungan wisatawan  

Biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung wisata, menjadi salah satu 

pertimbangan konsumen untuk melakukan kunjungan. Hal tersebut di kemukakan 

pula oleh Santoso dan Tangkilian (Deviana, 2019)mengatakan bahwa tingkat 

kunjungan wisata ke objek wisata, berhubungan dengan sarana dan prasarana 

yang menunjang, misalnya kondisi jalan, fasilitas dan tarif. Kondisi jalan yang 

baik merupakan syarat utama, berhubungan dengan mudah dan sulitnya 

menjangkau lokasi wisata umumnya. Jumlah dan jenis fasilitas yang menujang 

dan dibutuhkan, seperti Pusat informasi, tempat parker, rumah makan dan minum, 

Air bersih memberikan rangsangan tinggi sehingga mempengaruhi hasrat 

bekunjung oleh wisatawan. 

Biaya masuk (X1) 

Fasilitas Wisata (X2) 

Jarak yang di tempuh 

(X3) 

Kunjungan Wisatawan (Y) 

Gambar 1. 1 

Kerangka Pikir 
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Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Selvenco 

Frans Tuasuun (2017) dengan hasil penelitian bahwa Aksesibilitas, fasilitas dan 

biaya tiket masuk berpengaruh terhadap pngunjung/wisatawan. Biaya perjalanan 

salah satu faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan dalammelakukan 

pariwisata. Semakin nggi biaya perjalanan akan mempengaruhi wisatawan untuk 

mengurungkan niatnya dalam waktu dekat. Dan sebaliknya semakin rendah biaya 

perjalanan akan mempengaruhi wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata 

setiap adanya waktu.  

Berdasarkan paparan tersebut maka dirumuskan hipotesis bahwa: 

X1  = Biaya masuk berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 

    Biaya masuk tidak berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 

b. Pengaruh fasilitas wisatawan terhadap kunjungan wisatawan 

Salah satu unsur industri yang sangat penting adalah fasilitas. Betapa 

besarnya suatu daerah tujuan wisata, jika sulit untuk dicapai dan fasilitasnya tidak 

memadai, maka keinginan wisatawan untuk ke sana akan pudar. Fasilitas 

cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas terletak 

dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan 

tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. 

Selain itu ada kebutuhan akan support industries seperti toko souvenir, cuci 

pakaian, pemandu, dan fasilitas rekreasi. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Tuasuun et al., 

2017) yang menemukan hasil bahwa terdapat pengaruh Aksesibilitas, fasilitas dan 

biaya tiket masuk terhadap pengunjung/wisatawan sebesar 81.7%.  

Berdasarkan paparan tersebut maka dirumuskan hipotesis bahwa: 

X2 = Fasilitas berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 

   Fasilitas tidak berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 
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c. Pengaruh Jarak yang di tempuh wisatawan terhadap kunjungan 

wisatawan 

Jarak perjalanan adalah berapa lama suatu tempat yang menjadi tujuan dari 

tempat asal ke tempat tujuan. Dimana setiap individu memiliki waktu perjalanan 

yang berbeda-beda sesuai dengan tempat asalnya, kondisi jalan, waktu istirahat 

dan kondisi yang tidak dapat diperkirakan lainnya. Menurut (Fima Rosida, 2018) 

Jarak sangat mempengaruhi jumlah pengunjung, apabila jarak sangat jauh maka 

hanya sebagian kecil pengunjung yang datang berkunjung. 

Hal ini dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Anang Faizal (2015) yang menunjukkan bahwa Jarak tempuh perjalanan ke akses 

wisata berpengaruh positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan Pantai Kartini. 

Hasil pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi baik 

untuk dipergunakan untuk memprediksi kunjungan wisatawan. Sedangkan 

kunjungan wisatawan mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

pendapatan, umur, jarak dan biaya perjalanan sebesar 58,6%. 

Berdasarkan paparan tersebut maka dirumuskan hipotesis bahwa: 

X3 = Jarak berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 

   Jarak tidak berpengaruh H0 diterima H1 ditolak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Taman Nasional Bantimurung-

Bulusaraung Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi selatan. Waktu penelitian ini 

berlangsung selama kurang lebih 1 Bulan, yakni dimulai pada 1 Agustus 2022 

sampai 30 Agustus 2022. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang di gunakan adalah Data kualitatif yaitu metode penelitian 

yang berlandasan filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah (Sugiono, 2013). 

Sumber data yang digunakan adalah Data Primer Merupakan data yang di 

ambil langsung kepada responden menggunakan kuesioner terkait pengaruh 

kunjungan wisata alam Bantimurung Kabupaten Maros. 

C. Populasi dan Sampe 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteritas tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiono, 2013). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Adapun untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan Teknik accidental sampling, dimana sampel yang diambil sebanyak 

30 sampai 50 responden yang di temui secara kebetulan melakukan kunjungan 

wisata Bantimurung. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah tehnik atau cara-cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sugiyono, 2013:187). Ada 

beberapa instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan jalan bertanya 

langsung pada pihak terkait sehingga memudahkan pengumpulan data baik primer 

maupun sekunder. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak bisa 

digali dengan kuesioner. 

2. Kuisioner 

Kuisioner adalah seperangkat pertanyaan yang disusun untuk diajukan 

kepada responden. Data kuisioner dikumpulkan secara langsung, hal ini dilakukan 

untuk mendapatkan data yang benar-benar objektif. Data kuisioner bersifat 

tertutup, yakni pertanyaan dibuat sedemikian rupa sehingga jawaban responden 

terbatas pada salah satu alternatif jawaban yang disediakan. 

3. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mengutip baik 

secara langsung maupun tidak langsung dari literature-literatur yang berhubungan 

langsung dengan variabel penelitian. 

E. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul akan dianalisis oleh peneliti, hal ini dilakukan 

untuk memastikan data yang didapat benar-benar valid dan menghindari 

kesalahan. Tahap ananalisis data adalah sebagai berikut; 
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1. Uji instrument 

Uji instrumen terdiri dari uji validitas dan uji reabilitas terhadap alat ukur 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

a. Uji Validitas   

Uji Validitas  atau  kesahihan  adalah  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  

alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (a  valid  measure  if  it 

successfully  measure  the  phenomenon)  (Siregar,  2010).  Uji   validitas   

digunakan  untuk  menghitung  korelasi  antara  masing-masing  pernyataan   

dengan skor total dengan  rumus  korelasi  product  moment.  Uji  validitas  

digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  tidaknya  suatu  kuesioner.   Suatu  

kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan  sesuatu  yang  akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Uji  

validitas dihitung dengan membandingkan nilai r hitung (correlated itemtotal 

correlations)  dengan  nilai r tabel. Jika r hitung > dari r tabel   (pada   taraf 

signifikasi 5%) maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

b. Uji Realibilitas 

Uji reliabilitas adalah  suatu  indeks  yang  menunjukkan  sejauh  mana 

hasil   suatu   pengukuran   dapat   dipercaya.   Suatu   kuesioner   dinyatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang  terhadap  pertanyaan  adalah  

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut 

kekonsistenan jawaban jika diujikan  berulang  pada  sampel  yang  berbeda.  

Rumus   realibilitas   dalam   penelitian   ini   menggunakan   rumus   koefisien   

Alpha  Cronbach  dengan  rumus.  Dalam   penelitian   ini,   Uji   reliabilitas   

dilakukan  dengan   melihat   hasil   perhitungan   nilai   cronbach   alpha   (a).    

Suatu variable dikatakan reliable jika memberikan nilai cronbach alpha (a) 

> 0,6 yaitu bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu  dan  dimensi  yang  
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berbeda   akan   menghasilkan   kesimpulan   yang   sama.    Tetapi    sebaliknya  

bila alpha < 0,6 maka dianggap kurang handal, artinya bila variabelvariabel 

tersebut dilakukan penelitian  ulang dengan waktu  dan dimensi  yang berbeda 

akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. 

2. Pengujian Asumsi Klasik 

Suatu metode dapat dikatan baik ketika memenuhi standar tertentu 

sehingga dapat mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan apa yang terjadi 

di lapangan. Untuk memenuhi standar tersebut diperlukan beberapa uji terhadap 

asumsi data yang terdapat dalam penelitian. Berikut ini merupakan uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian terhadap normalitas data akan diuji melalui uji normalitas. 

Menurut Santoso (Mudrajad, 2016), uji normalitas berkaitan dengan uji sebuah 

distribusi data, apakah sebuah data bisa dianggap berdistribusi normal ataukah 

tidak. Dengan data yang berdistribusi normal maka hasil penelitian akan lebih 

valid dan dapat mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dari kejadian di 

lapangan. 

Hasil dari uji ini dapat diketahui melalui dua cara yang pertama adalah 

dengan melihat grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi dari 

variabel dependen dibandingkan grafik distribusi normal. Cara yang kedua adalah 

dengan melihat grafik PP Plots. Jika titik-titik distribusi berada di sekitar garis 

lurus diagonal maka distribusi frekuensi pengamatan sama dengan distribusi uji 

yang berarti data terdistribusi secara normal Untuk melakukan uji normalitas 

dapat pula dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinearitas. 

Asumsinya adalah data penelitian harus terbebas dari gejala multikolinearitas. 

Sehingga perlu untuk melakukan uji multikolinearitas. Menurut Santosa dan 

Ashari (Mudrajad, 2016), gejala munculnya multikolinearitas adalah gejala 

korelasi antar variabel independen. Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas, 

dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jika nilai 

toleransi masing-masing variabel bebas > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heterokedastisitas. 

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi di mana varians dan residual tidak sama 

untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu uji untuk menguji 

heterokedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual 

(Mudrajad, 2016).  

Untuk melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah memenuhi 

asumsi heterokedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari penyebaran residual yang 

terdapat pada hasil pengolahan data dengan memanfaatkan aplikasi SPSS untuk 

menguji heterokedastisitas. Apabila titik-titik yang tersebar dalam grafik 

Scatterplot pada hasil SPSS di sekitar garis nol pada sumbu vertikal dan tidak 

membentuk pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala heterokedastisitas terhadap data penelitian. Uji lain adalah dengan 

menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan SPSS. 

d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, maksud korelasi 
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dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan 

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode 

sesudahnya (Mudrajad, 2016). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan SPSS.  

 Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Deteksi Autokorelasi Positif 

a) Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif 

b) Jika DW > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif 

c) Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan 

2) Deteksi Autokorelasi Negatif 

a) Jika (4 - DW) < dL maka terdapat autokorelasi negative 

b) Jika (4 - DW) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negative 

c) Jika dL < (4 - DW) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak 

dapat disimpulkan. 

2. Analisis Regresi Berganda 

  Berdasarkan pada tujuan dan hipotesis yang diungkapkan dalam penelitian 

ini, maka metode analisis data yang dapat diterapkan adalah analisis regresi 

berganda. Dilihat dari jenis penilitian ini yang merupakan penelitian korelasi, 

metode analisis data dengan menerapkan analisis regresi berganda menjadi suatu 

pilihan yang patut digunakan. Melalui analisis ini dapat dilihat pengaruh  atau 

hubungan antara variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat 

(dependent variable). Dengan analisis regresi berganda maka dapat diketahui 

seberapa besar modal kerja (efisiensi kas, piutang dan persediaan) yang 

merupakan variabel bebas berpengaruh terhadap profitabilitas (ROI) sebagai 

variabel terikat. 
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  Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e  

Untuk mengestimasi koefisien regresi, untuk menghitung nilai elastisitas 

dari masing-masing variable bebas terhadap variable terkait kedalam model 

sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut; 

Y = β0 + β1X1+ β2X2 + β3X3 + β4X4 + e 

Keterangan: 

Y = Kunjungan Wisatawan 

X1 = Biaya masuk wisataan 

X2 = Fasilitas wisata 

X3 = Jarak yang ditempuh 

β0 = Konstanta 

e = Eror 

β1, β2, β3, = Koefisien regresi  

3. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis secara persial (Uji t) 

Uji t dipergunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau parsial 

(Mudrajad, 2016). Sehingga dalam penelitian ini Uji t dipergunakan untuk melihat 

besarnya pengaruh dari masing-masing komponen dalam manejemn modal kerja 

yaitu variabel efisiensi kas, piutang dan persediaan terhadap profitabilitas. 

Pengujian dilakukan dengan mengunakan aplikasi pengolahan data yaitu SPSS.  

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam Uji T dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut; 

H0 = Biaya masuk wisatawan, fasilitas, dan jarak tempuh tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisata. 
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Ha =Biaya masuk wisatawan, fasilitas, dan jarak tempuh berpengaruh 

signifikan terhadap kunjungan wisata. 

a. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Untuk mengetahui apakah suatu model regresi sudah benar atau salah, 

diperlukan uji hipotesis. Uji hipotesis dengan menggunakan Uji F dimaksudkan 

agar dapat diketahui pengaruh dari efisiensi kas, piutang, dan persediaan 

(manajemen modal kerja) secara simultan terhadap profitabilitas. Dengan kata lain 

Uji F dipergunakan untuk melihat pengaruh dari semua variabel bebas 

(independent variable) secara gabungan terhadap variabel terikat (dependent 

variable) (Mudrajad, 2016).   

Hipotesis nol dan hipotesis alternatif dalam Uji T dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

H0 = Biaya masuk wisatawan, fasilitas, dan jarak tempuh secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisata. 

Ha = Biaya masuk wisatawan, fasilitas, dan jarak tempuh secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kunjungan wisata. 

b. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang dapat menggambarkan 

sejauh mana variabel bebas independent variable dalam penelitian dapat 

mempengaruhi variabel terikat dependent variable dari pada pengaruh variabel-

variabel lain di luar model regresi dalam penelitian. Perhitungan uji koefisien 

determinasi dapat menggunakan aplikai SPSS. Dari hasil perhitungan SPSS akan 

diperoleh adjusted R Squere R2. Adujusted R Squere R2 digunakan untuk melihat 

besarnya pengaruh nilai dalam manajemen modal kerja, yaitu efisiensi kas, 

piutang dan persediaan terhadap profitabilitas. Semakin tinggi nilai dari koefisien 
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determinasi berarti menunjukkan semakin baik kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan perilaku variabel dependen (Mudrajad, 2016). 

F. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian 

Menghindari ketidak jelasan makna dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian, maka sebagai berikut ini akan diberikan definisi operasional dari 

variabel-variabel tersebut. 

1. Variabel Dependen (X) 

Menghindari ketidak jelasan makna dari variabel yang digunakan dalam 

penelitian, maka sebagai berikut ini akan diberikan definisi operasional dari 

variabel-variabel tersebut. 

a. Biaya masuk wisatawan 

Biaya perjalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh seseorang 

maupun kelompok yang sedang melakukan perjalanan. Biaya perjalanan meliputi 

biaya transportasi, biaya retribusi masuk, biaya konsumsi, biaya dokumentasi, 

serta biaya lain yang relevan. 

Variabel ini diukur menggunakan skala kontinyu dengan satuan rupiah 

(Rp/kunjungan) 

b. Fasilitas Wisata 

Fasilitas adalah segala hal yang fungsinya memenuhi kebutuhan 

wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah kunjungan wisata yang 

dikunjunginya, dimana mereka dapat santai menikmati dan berpartisipasi dalam 

kegiatan yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut. 

Indikator variabel fasilitas dikembangkan oleh Susetyarini (2018) 

meliputi: a) Tempat menikmati pantai yang sejuk, b) Kebersihan dan kerapian 

fasilitas yang ditawarkan, c) Kemudahan menggunakan fasilitas yang ditawarkan, 
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d) Keberadaan toilet, e) Keberadaan tempat parkir, f) Keberadaan tempat ibadah, 

g) Pelayanan keamanan. 

c. Jarak tempuh 

Waktu perjalanan didefinisikan sebagai total/keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan oleh suatu moda atau kendaraan untuk menempuh suatu rute 

perjalanan dari daerah asal menuju daerah tujuan. Waktu perjalanan adalah berapa 

lama suatu tempat yang menjadi tujuan dari tempat asal ke tempat tujuan. 

2. Variabel independent (Y) 

Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada destinasi wisata bantimurung 

yang meliputi permandian air terjun, gua mimpi, penangkalan kupu-kupu. 
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran lokasi penelitian 

1. Letak Geografis dan Demografis  

 Secara geografis Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang biasa 

disebut TN-BABUL ini terletak antara 119° 34‟ 17” – 119° 55‟ 13” Bujur Timur 

(BT) dan antara 4° 42‟ 49” – 5° 06‟ 42” Lintang Selatan (LS) yang berkedudukan 

di wilayah Pemerintahan Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan 

(Pangkep). Provensi Sulawesi Selatan Batas-batas kawasan Taman Nasional 

Bantimurung.  

Bulusaraung sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Pangkep Barru Bone. 

b. Sebelah Timur  : Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.  

c. Sebelah Selatan  : Kabupaten Maros. 

d. Sebelah Barat  : Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.  

Luas Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung ini sekitar 

43.750 Ha ditunjuk sebagai kawasan konversi berdasarkan Keputusan Menteri 

Kehutanan Nomor: SK.398/Menhut-II/2004, pada tanggal 18 Oktober 2004 dan 

saat ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, yang 

berkedudukan di kecamatan Bantimurung Maros, Sulawesi Selatan.  

Kondisi fisik di kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung 

bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit sampai dengan bergunung, Keadaan 

Iklim di sekitar Kawasan TN Bantimurung Bulusaraung mengalami 4 empat zona 

curah hujan, yakni curah hujan 2.250 mm, 2.750 mm, 3.250 mm dan 3.750 mm. 

Peta curah hujan memperlihatkan bahwa curah hujan 2.250 mm sampai 2.750 mm 
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berada di bagian timur kawasan Taman Nasional. Sebaliknya, curah hujan yang 

lebih tinggi yakni 3.250 mm sampai 3.750 mm, berada di bagian barat Taman 

Nasional dimana sekitar 75 % wilayah cakupannya merupakan arael karst. Taman 

Nasional Bantimurung Bulusaraung memiliki berbagai keunikan dan 

menyuguhkan wisata alam yaitu: karst, goa-goa dengan stalaknit dan stalakmit 

yang indah, dan penakaran kupu-kupu oleh Alfred Russel Wallace dijuluki 

sebagai kerajaan kupu-kupu). 

2. Aksesibilitas 

  Assesibiltas ke Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dapat  

dicapai dari beberapa sisi, yaitu dari sisi Selatan (Bantimurung, Kab. Maros) dan 

dari sisi Barat (Balocci, Kab. Pangkep). Sisi Selatan atau tepatnya obyek wisata 

Air Terjun Bantimurung berjarak ± 42 Km dari Kota Makassar, Ibukota Provinsi 

Sulawesi Selatan. Jarak ini dapat ditempuh selama ± 60 menit.  Untuk pengunjung 

yang berasal dari luar provinsi atau pengunjung manca negara, kawasan 

Bantimurung berjarak ± 21 Km dari Bandar Udara Internasional Hasanuddin atau 

dapat dicapai dalam waktu ± 45 menit. Tersedia banyak fasilitas angkutan umum 

dengan jalur khusus untuk dapat mencapai lokasi ini sepanjang hari. 

3. Sejarah Air Terjun Bantimurung 

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi 

Selatan memiliki keindahan tempat wisata yang tidak kalah dengan wilayah 

lainnya di Indonesia, Taman Nasional Bantimurung Bulusarang terbagi dari 

berberapa objek wisata seperti , wisata Alam Air Terjun Bantimurung, Musium 

Kupu-kupu, Karst, Gowa batu dan Gowa mimpi, dan waterpark Bantimurung. 

Wisata Alam Air Terjun Bantimurung adalah objek wisata alam yang kini 

dikembangkan, keindahan alam air yang mengalir dari mata air langsung mampu 
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membuat pengunjung takjub akan keindahan alam yang ada, objek wisata Alam 

bantimurung ini menyimpan sejarah panjang di balik namanya yang terkenal 

yaitu: 

Perjanjian Bungaya I dan II (1667-1669), Maros ditetapkan sebagai daerah 

yang dikuasai langsung oleh Belanda, hal ini menjadikan bentuk-bentuk 

pemerintahan atau kerajaan-kerajaan kecil yang berada di dalam wilayah kerajaan 

Maros diformulasikan dalam bentuk Regentschaap yang dipimpin oleh penguasa 

bangsawan lokal bergelar Regent, setelah itu Maros berubah menjadi distrik adat 

Gemenschaap yang dipimpin oleh seorang kepala distrik yang dipilih dari 

bangsawan lokal dengan gelar Karaeng Arung atau Gallarang. Kerajaan Simbang 

merupakan salah satu Distrik Adat Gemenschaap yang berada dalam wilayah 

Kerajaan Maros.  

Distrik ini dipimpin oleh seorang bangsawan lokal bergelar Karaeng 

Sekitar tahun 1923, Patahoeddin Daeng Paroempa, menjadi Karaeng Simbang. Ia 

mulai mengukuhkan kehadiran kembali Kerajaan Simbang dengan melakukan 

penataan dan pembangunan di wilayahnya. salah satu program yang 

dijalankannya ialah dengan melaksanakan pembuatan jalan melintas agar 

mobilitas dari dan ke daerah - daerah di sekitarnya menjadi lancar. Pembuatan 

jalan ini, rencananya akan membelah daerah hutan belantara. Namun, suatu waktu 

pekerjaan tersebut terhambat akibat terdengarnya bunyi menderu dari dalam hutan 

yang menjadi jalur pembuatan jalan tersebut.  

Karaeng Simbang yang memimpin langsung proyek ini lalu 

memerintahkan seorang pegawai kerajaan untuk memeriksa ke dalam hutan  

belantara dimana letak asal suara gemuruh itu. Karaeng Simbang lalu bertanya; 

“Aga ro merrung?” Maksudnya dalam Bahasa Bugis; suara apa itu yang 



39 
 

 
 

bergemuruh?.“Benti Puang,“ maksudnya Air, Tuanku, jawab sang pegawai tadi. 

"Benti", adalah Bahasa Bugis halus atau tingkat tinggi untuk air, kosa kata seperti 

ini biasanya diucapkan oleh seorang hamba atau rakyat jelata ketika bertutur 

dengan kaum bangsawan, mendengar laporan tersebut, Karaeng Simbang lalu 

berkenan melihat langsung asal sumber suara gemuruh dimaksud. Sesampainya di 

tempat asal suara, Karaeng Simbang terpana dan takjub menyaksikan luapan air 

begitu besar merambah batu cadas yang mengalir jatuh dari atas gunung. Beliau 

lalu berujar; “Makessingi kapang narekko iyae onroangngnge diasengi Benti 

Merrung!“ Maksudnya mungkin ada baiknya jika tempat ini dinamakan air yang 

bergemuruh. Berawal dari kata “Bentimerrung” inilah kemudian berubah bunyi, 

dan dikembangkan menjadi Bantimurung.  

Air Terjun yang mengalir tiap harinya kini menjadi kawasan Objek wisata 

Alam di Taman Nasional , udara yang sejuk dari mata Air terjun ini berasal dari 

luapan air yang mengalir jatuh dari atas merambah batu cadas dengan ketinggian 

kurang lebih 30 meter dari permukaan tanah di sertai dengan suara yang khas 

menggerumuh.  

Lokasi pemandian ini juga semakin indah karena dikelilingi oleh bukit 

karang yang tinggi sepanjang jalan wisata ditumbuhi pepohonan yang 

rindang.Sementara dibagian sebelah kiri Air Terjun, ada tangga setinggi 10 meter 

yang menjadi akses menuju dua buah gua, yaitu Gua Batu dan Gua Mimpi yang 

memiliki lorong sepanjang 1500 meter yang dihiasi oleh stalaktit dan stalakmit 

yang menambah keindahan alam, Air terjun ini menggemuruh sepanjang hari 

sehingga menjadikannya tempat rekreasi yang sangat populer di Kabupaten 

Maros. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil dari kuesioner penelitian yang diperoleh diketahui 

karakteristik responden pada penelitian sebagai berikut: 

a. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase 

Perempuan  36 72% 

Laki-laki 14 28% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data Primer diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.1 Diperoleh bahwa mayoritas responden pada penelitian 

ini yaitu perempuan  dengan persentase 72% sedangkan laki-laki diperoleh 

dengan persentase sebesar 28%. Perbandingan  persentase responden terdapat 

dilihat pada gambar 4.1 
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Gambar 4. 1 Jenis Kelamin Responden 

 

b. Karakteristik Responden berdasarkan Umur 

Karakteristik responden berdasarkan umur responden dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4. 2. Karakteristik Berdasarkan Umur Responden 

Usia (Tahun) Frekuensi Persentase 

18-25 30 60% 

26-30 10 20% 

31-40 9 18% 

41-55 1 2% 

Jumlah  50 100% 

  Sumber: Data Primer diolah 2022 

Berdasarkan tabel 4.2. Diperoleh bahwa responden terbanyak pada 

penelitian ini yaitu responden  pada umur 18-25 dengan perentase 60%, untuk 

umur 26-30 diperoleh persentase sebesar 20%, umur 31-40 tahun diperoleh 

Laki-laki 
28% 

Perempuan 
72% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki Perempuan
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persentase sebesar 18%, sedangkan untuk  umur 41-55 tahun diperoleh persentase 

sebesar 2%. Secara lengkap karakteristik responden berdasarkan Umur dilihat 

pada gambar berikut. 

Gambar 4. 2 Tingkat Usia Responden 

 

c. Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan responden dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4. 3. Karakteristik Berdasarkan Umur Responden 

Pendidikan Frekuensi Persentase 

SD 
7 14% 

SMP 
1 2% 

SMA 
40 80% 

S1 
2 4% 

Jumlah  50 100% 

  Sumber: Data Primer diolah 2020 

60% 20% 

18% 
2% 

Umur Responden 

18-25

26-30

31-40

41-55
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Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh disttribusi tingkat pendidikan responden 

berada pada pendidikan SMA sebesar 80%, Pendidikan SD dengan persentase 

sebesar 14%, responden pada tingkat pendidikan S1 diperoleh dengan persentase 

4%, dan responden pada tingkat Pendidikan SMP dengan persentase sebesar 2 %. 

Secara lengkap karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 

Gambar 4. 3 Pendidikan Responden 

 

2. Hasil Uji Validasi dan Reliability  

a. Uji Validitasi 

Untuk mengetahui valid atau sahnya variabel penulisan maka digunakan 

uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian yang diarahkan untuk 

mengukur ketepatan atau kecermatan apa yang ingin diukur. Dalam melakukan 

pengukuran mengenai validitas dilakukan dengan melakukan korelasi antara 

item pernyataan dengan item total (score total). Suatu item dianggap valid jika 

memiliki nilai corrected item total correlation > 0,30 (Sugiyono, 2010). Dalam 

kaitannya dengan uraian tersebut di atas, dapat disajikan hasil olahan data 

14% 
2% 

80% 

4% 

Pendidikan  Responden 

SD

SMP

SMA

S1
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mengenai pengujian validitas atas instrumen penulisan yang dapat dilihat pada  

tabel berikut ini dengan jumlah 50 responden. 

 

Tabel 4. 4. Hasil Uji Validitas 

Variabel 
Sub-

Variabel 

Corrected Item-

Total Correlation / 
r 

hitung 

r
tabel Keterangan  

 Biaya 

Perjalanan 

X1.1 0.797 0,30 Valid  

X1.2 0.795 0,30 Valid  

X1.3 0.617 0,30 Valid  

X1.4 0.709 0,30 Valid  

X1.5 0.635 0,30 Valid  

Fasilitas  

X2.1 0.652 0,30 Valid  

X2.2 0.650 0,30 Valid  

X2.3 0.469 0,30 Valid  

X2.4 0.441 0,30 Valid  

X2.5 0.332 0,30 Valid  

Jarak  

X3.1 0.395 0,30 Valid  

X3.2 0.796 0,30 Valid  

X3.4 0.87 0,30 Valid  

X3.4 0.803 0,30 Valid  

X3.5 0.833 0,30 Valid  

                        Sumber : Data primer diolah, tahun  2022 

Uji   validitas   digunakan  untuk  menghitung  korelasi  antara  

masing-masing  pernyataan   dengan skor total dengan  rumus  korelasi  

product  moment.  Uji  validitas  digunakan  untuk  mengukur  sah  atau  

tidaknya  suatu  kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan  sesuatu  yang  

akan  diukur  oleh  kuesioner  tersebut.  Uji  validitas dihitung dengan 

membandingkan nilai r hitung (correlated itemtotal correlations)  dengan 

nilai r tabel yaitu padsa taraf signifikan 5% (a= 0,05) dan n 50 (N= 50-2), 
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sehingga angka yang terjadi acuan adalah 48 dan di peroleh r tabel = 0,30. 

Diketahui bahwa seluruh item indikator yang digunakan dalam penulisan 

ini untuk mengukur variabel biaya masuk, fasilitas wisata, Jarak, terhadap 

kunjungan wisata dinyatakan valid. Nilai dari masing-masing item 

pernyataan berdasarkan Corrected item Total Correlation memiliki nilai 

koefisien positif dan lebih besar dari 0,30 

b.  Uji Realibilitas  

Uji reliabilitas adalah  suatu  indeks  yang  menunjukkan  sejauh  mana 

hasil   suatu   pengukuran   dapat   dipercaya.   Suatu   kuesioner   dinyatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah  

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut 

kekonsistenan jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda.  

Rumus   realibilitas   dalam   penelitian   ini   menggunakan   rumus   koefisien   

Alpha Cronbach dengan rumus. Dalam penelitian ini, Uji reliabilitas   

dilakukan  dengan   melihat   hasil   perhitungan   nilai   cronbach   alpha   (a).   

Tabel 4. 5. Hasil Uji Reliability  

NO Variabel 
Cronbach’s  

Alpha 

Standar  

Reliabilitas 
Keterangan 

1 Biaya masuk 0.799 0.600 Reliabel 

2 

Fasilitas 

wisata 0.707 0.600 Reliabel 

3 Jarak 0.757 0.600 Reliabel 

4 

Kunjungan 

wisata 0.800 0.600 Reliabel 

    Sumber : Data primer diolah, tahun  2022 
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Jika nilai alpa > 0.90 maka reliabilitas sempurna, jika alpha antara 0.70-

0.09 maka realiabilitas tinggi, jika alpha 0.50-0.70 maka moderat, jika alpha < 

0.05 maka reliabilitas rendah, Berdasarkan tabel hasil uji realibilitas terhadap 

seluruh vaiabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Cronbach Alpha > 0,60 

sehingga dinyatakan handal atau layak digunakan untuk menjadi alat ukur 

instrument kuesioner dalam penulisan ini. 

3. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Data dari hasil penyebaran kosioner, dari 50 responden dengan jumlah 

pertanyaan 5 di setiap variabel  biaya masuk,fasilitas dan jarak penyebaran nilai 

merujuk pendapat Anas sudijono (1992:50).  

Rumus total range (R) = H – L = 1 

Dengan;  R =Tolal range 

    H =Skor maksimum  

    L =Skor minimum 

    1 =Bilangan kostan 

  Banyaknya interval = 
 

 
  

     R=Total range 

     i=Interval 

1. Biaya Masuk 

Analisis jawaban responden tentang variabel biaya masuk, pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam koesioner yang di sebarkan pada responden. 

Vasiasi jawaban responden untuk variable biaya masuk dapat di lihat pada table 

berikut; 
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Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Biaya Masuk (X1) 

Kategori Interval Frekuensi % 

Sangat Rendah 50-80 8 16% 

Rendah 81-120 11 22% 

Cukup 121-150 4 8% 

Tinggi 151-200 10 20% 

Sangat Tinggi 201-250 17 34% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS 2022 

Tabel 4.6  Distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas 

variabel biaya masuk menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian 

sangat rendah terdapat 8 responden (16%), terdapat 11 responden (22%) 

menyatakan dengan penilaian rendah, 4 responden (8%) menyatakan dengan 

penilaian cukup,10 responden (20%) menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 17 

responden (34%) yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. 

2. Fasilitas Wisata 

Analisis jawaban responden tentang variabel biaya masuk, pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam koesioner yang di sebarkan pada responden. 

Vasiasi jawaban responden untuk variable fasilitas wisata dapat di lihat pada table 

berikut; 
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Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Fasilitas (X2) 

Kategori Interval Frekuensi % 

Sangat Rendah 50-80 5 10% 

Rendah 81-120 10 20% 

Cukup 121-150 9 18% 

Tinggi 151-200 14 28% 

Sangat Tinggi 201-250 12 24% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS 202 

Tabel 6.7 Distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel 

fasilitas wisata menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian sangat 

rendah terdapat 5 responden (10%), terdapat 10 responden (20%) menyatakan 

dengan penilaian rendah, 9 responden (18%) menyatakan dengan penilaian 

cukup,14 responden (18%) menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 12 responden 

(34%) yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. 

3. Jarak 

Analisis jawaban responden tentang variabel biaya masuk, pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat dalam koesioner yang di sebarkan pada responden. 

Vasiasi jawaban responden untuk variable biaya masuk dapat di lihat pada table 

berikut; 
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Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Mengenai Variabel Jarak Yang 

Ditempuh(X3) 

Kategori Interval Frekuensi % 

Sangat Rendah 50-80  8 16% 

Rendah 81-120 8 16% 

Cukup 121-150 6 12% 

Tinggi 151-200 12 24% 

Sangat Tinggi 201-250 16 32% 

Jumlah 50 100% 

Sumber : Data kuesioner yang telah diolah dengan program SPSS 2021 

Distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel jarak 

menunjukkan bahwa responden yang menyatakan penilaian sangat rendah 

terdapat 8 responden (16%), terdapat 8 responden (16%) menyatakan dengan 

penilaian rendah, 6 responden (12%) menyatakan dengan penilaian cukup,12 

responden (24%) menyatakan dengan penilaian tinggi, dan 16 responden (32%) 

yang menyatakan dengan penilaian sangat tinggi. 

4. Hasil Analisis Data 

1. Pengujian Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat, serta menguji hipotesis penelitian yang telah 

ditetapkan sebelumnya, persamaan regresi dapat di lihat dari tabel hasil uji 

coefisient berdasarkan output SPSS terhadap kelima variabel biaya masuk, 

fasilitas wisata, dterhadap kemisan jarak terhadap jumlah kunjungan: 

Persamaan selanjutnya dari persamaan awal : 
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Ln Y= β0 +(β1LnX1) + (β2X2) + (β3LnX3) + e 

Y    =   Kunjungan Wisata 

Β0  =   Konstanta 

X1  =   Biaya masuk 

X2  =   Fasilitas wisata 

X3  =   Jumlah yang di tempuh 

Ln  =   Logaritma Natural 

Β1, β2, β3,= koefisien regresi 

Β1, β2, β3,= koefisien regresi 

Tabel 4. 9 Pengujian Regresi Linier Berganda 

Variabel 
Koefisien Regresi 

(B) 

T-

hitung 
Sig. Tolerance VIF 

X1 .565 2.253 .029 .483 2.071 

X2 .166 .590 .558 .520 1.925 

X3 .367 1.837 .073 .692 1.445 

 
     

Konstanta -2.811 

R .622 

R Square .387 

Adjusted R Square .347 

F-hitung 9.672 

Sig. F 0,000
b 

N 50 

D. Watson 2.271 

Std. Error (μ) 4.539 

Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

 Dapat dilihat tabel 4.9 berdasarkan koefisien regresi di atas, persamaan 

regresi diperoleh sebagai berikut: 

 Ln Y = -2.811+ 0,565 + 0,166 + 0,367 + 4.539  
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a. Nilai koefisien α sebesar -2.811 jika variabel Biaya masuk (X1), fasilitas 

wisata (X2), dan jarak yang di tempuh (X3) tidak mengalami perubahan atau 

konstan, maka memungkinkan terjadinya penurunan kunnjungan wisatawan 

sebesar -2.811. 

b. Hasil uji signifikansi terhadap nilai koefisien korelasi untuk  variabel biaya 

masuk (X1) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.565 bertanda positif yang 

berarti bahwa jika biaya masuk di naikkan di tambahkan sebesar 1% maka 

akan menaikkan jumlah pengunjung wisata sebesar 0.565. Selanjutnya nilai t 

hitung sebesar 2.253 > t tabel 0.679, Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

variabel biaya masuk terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke Bantimurung. 

c. Hasil uji signifikansi terhadap nilai koefisien korelasi untuk  variabel fasilitas 

wisata (X2) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.166 yang bertanda positif 

yang berarti bahwa jika jumlah fasilitas wisata di perbaiki  atau ditambah 

sebanyak 1 unit, maka akan membantu menaikkan jumlah wisatawan yang 

berkunjung sebesar 0.166. namun berdasrkan pada koefisien nilai t hitung 

sebesar 0.590 < t tabel 0.679, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

variabel fasilitas wisata terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke 

Bantimurung. 

d. Hasil uji signifikansi pada variabel Jarak (x3) menunjukkan nilai koefisien 

korelasi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0.367 bertanda positif yang 

berarti bahwa jika jarak tempat fasilitas dan tempat permandian lebih dekat 

maka akan memudahkan wisata dalam beraktivitas dan akan meningkatkan 

minat kunjungan wisata sebesar 0.367. Selanjutnya nilai t hitung sebesar 
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1.837> t tabel 0.679, Kegiatan Melakukan perjalanan dengan tujuan 

mendapatkan kenikmatan mencari kepuasan, mengetahui sesustu, 

memperbaiki kesehatan. Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel 

jarak terhadap minat kunjungan wisatawan. 

2. Analisis Uji Asumsi Klasik 

 Suatu metode dapat dikatan baik ketika memenuhi standar tertentu 

sehingga dapat mendapatkan hasil penelitian yang relevan dengan apa yang terjadi 

di lapangan. Untuk memenuhi standar tersebut diperlukan beberapa uji terhadap 

asumsi data yang terdapat dalam penelitian. Berikut ini merupakan uji asumsi 

klasik yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

a. Uji Normalitas 

Pengujian terhadap normalitas data akan diuji melalui uji normalitas. 

Menurut Santoso (Mudrajad, 2016), uji normalitas berkaitan dengan uji sebuah 

distribusi data, apakah sebuah data bisa dianggap berdistribusi normal ataukah 

tidak. Dengan data yang berdistribusi normal maka hasil penelitian akan lebih 

valid dan dapat mempresentasikan keadaan yang sebenarnya dari kejadian di 

lapangan. 

 Hasil dari uji ini dapat diketahui melalui dua cara yang pertama adalah dengan 

melihat grafik histogram yang menggambarkan distribusi frekuensi dari variabel 

dependen dibandingkan grafik distribusi normal. Cara yang kedua adalah dengan 

melihat grafik PP Plots. Jika titik-titik distribusi berada di sekitar garis lurus 

diagonal maka distribusi frekuensi pengamatan sama dengan distribusi uji yang 

berarti data terdistribusi secara normal Untuk melakukan uji normalitas dapat pula 

dengan uji Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS. 
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Gambar 4. 4 Grafik Uji Normalitas 

 

Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

Sumber : Data Primer Diolah,2022 

Gambar 4. 1 Grafik Uji Normalitas 
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Dari gambar 4.4 tersebut terlihat bahwa pola distribusi mendekati normal, 

karena data mengikuti arah garis grafik histogramnya. Dari gambar 4.5 tersebut 

sebagaimana terlihat dalam grafik normal P-P plot of regression standardized 

residual, terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka 

dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai 

untuk memprediksi angka kemiskinan berdasarkan variabel bebasnya 

b. Uji Multikolinearitas 

 Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinearitas. 

Asumsinya adalah data penelitian harus terbebas dari gejala multikolinearitas. 

Sehingga perlu untuk melakukan uji multikolinearitas. Menurut Santosa dan 

Ashari (Mudrajad, 2016), gejala munculnya multikolinearitas adalah gejala 

korelasi antar variabel independen. Untuk dapat melihat gejala multikolinearitas, 

dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Jika nilai 

toleransi masing-masing variabel bebas > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung gejala multikolinearitas. 

Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas 

Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

Hasil uji multikolinearitas di atas menunjukkan bahwa tolerance menurut 

Imam  Ghozali  (Pamungkas, 2013)  > 0,10  dan  VIF  < 10,00  yang  berarti  

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

X1 .483 2.071 

X2 .520 1.925 

X3 .692 1.445 
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dalam   model  regresi  tidak  ditemukan  adanya  korelasi  antara  variabel  bebas  

(independen). 

c. Uji Heterokedastisitas 

Salah satu asumsi dalam regresi berganda adalah uji heterokedastisitas. 

Asumsi heterokedastisitas adalah asumsi di mana varians dan residual tidak sama 

untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu uji untuk menguji 

heterokedastisitas ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual 

(Mudrajad, 2016).  

Untuk melihat persamaan regresi suatu penelitian apakah memenuhi 

asumsi heterokedastisitas atau tidak, dapat dilihat dari penyebaran residual yang 

terdapat pada hasil pengolahan data dengan memanfaatkan aplikasi SPSS untuk 

menguji heterokedastisitas. Apabila titik-titik yang tersebar dalam grafik 

Scatterplot pada hasil SPSS di sekitar garis nol pada sumbu vertikal dan tidak 

membentuk pola tertentu atau acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

gejala heterokedastisitas terhadap data penelitian. Uji lain adalah dengan 

menggunakan Uji Glejser dengan menggunakan SPSS.  

Gambar 4. 2 Grafik Scatterplot 
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d. Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi di mana 

variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri, maksud korelasi 

dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan 

dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode 

sesudahnya (Mudrajad, 2016). Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat 

menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan SPSS.  

 Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut: 

1) Deteksi Autokorelasi Positif 

a) Jika DW < dL maka terdapat autokorelasi positif 

b) Jika DW > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif 

c) Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan 

2) Deteksi Autokorelasi Negatif 

a) Jika (4 - DW) < dL maka terdapat autokorelasi negative 

b) Jika (4 - DW) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negative 

Jika dL < (4 - DW) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 

Tabel 4. 11 Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 
.622

a
 .387 .347 5.035 2.271 

Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

Dasar pengambilan keputusan autokorelasi dengan durbin Watson 

test: 
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jika DW < dL                   : maka terdapat autokorelasi 

jika dL < DW < dU                           : maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

jika dU < DW < (4-dL)    : maka tidak terjadi autokorelasi 

jika (4-dU) < DW < (4-dL)               : maka pengujian tidak dapat disimpulkan 

jika DW > (4-dL)                           : maka terdapat autokorelasi negatif 

Perhitungan yang digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase dari 

variasi total variabel ketimpangan yang mampu dijelaskan oleh model regresi dari 

tabel di atas di lihat nilai durbin Watson sebesar 2.271 selanjutnya akan 

dibandingkan dengan nilai tabel signifikasi 5% berdasarkan klarifikasi nilai DW 

yaitu a = 5%, k = 3, n = 50, maka diperoleh hasil dari tabel DW sebagai berikut: 

dL= 1.4206, dU=1.6739, 4-dL = 2,5794, dan 4-dU=2,3261. 

nilai durbin Watson menunjukkan nilai 2.271. Nilai dL sebesar 1.4206 dan nilai 

dU sebesar 1.6739 jika dilihat dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa nilai DW 

berada di antara  dU < DW < (4-dL)di mana 1.6739 < 2.272 <2,5794  maka tidak 

terjadi autokorelasi. 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t (uji parsial) digunakan untuk mengetahui seberapa besar  pengaruh  

variabel  bebas individual  menjelaskan  variabel  terikat.  Berikut  merupakan  

hasil  uji  t : 
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Tabel 4. 12  Hasil Uji T 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 

-2.811 4.539  -.619 .539 

X1 .565 .251 .374 2.253 .029 

X2 .166 .281 .094 .590 .558 

X3 .367 .200 .255 1.837 .073 

Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial  variabel yang terdiri 

dari biaya masuk, fasilitas wisata, Jarak, terhadap kunjungan wisata.   

1. Pengaruh Biaya Masuk Wisatawan Terhadap Kunjungan Wisatawan 

 Variabel biaya masuk (x1) menunjukan nilai signifikan 0,029 < 0,05 

dengan nilai t hiting 2.253 > t table 1,678 dari hasil tersebut dapat di simpulkan 

bahwa H0 ditolak dan Ha di terima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

biaya masuk terhadap jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan. 

2. Pengaruh Fasilitas Wisatawan Terhadap Kunjungan Wisatawan 

 Variabel fasilitas wisatawan (x2) menunjukan nilai signifikan 0,558 > 0,05 

dengan nilai t hiting 0,590 < t table 1,678 dari hasil tersebut dapat di simpulkan 

bahwa H0 diterima dan Ha di tolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

fasilitas terhadap jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh. 

3. Pengaruh Jarak Yang Di Tempuh Wisatawan terhadap kunjungan wisatawan 

 Variabel jarak (x3) menunjukan nilai signifikan 0,073 > 0,05 dengan nilai 

t hiting 1.837 > t table 1,678 dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa H0 
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diterima dan Ha di tolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel jarak terhadap 

jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh. 

b. Uji f 

Tabel 4. 13 Hasil Uji F 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 735.594 3 245.198 9.672 .000
b
 

Residual 1166.159 46 25.351   

Total 1901.753 49    

Sumber : Data Primer Diolah, 2022. 

 Dari hasil regresi yang ditunjukan pada table di atas pengaruh variabel 

biaya masuk (x1), fasilitas (x2), dan jarak (x3) terhadap jumlah kunjungan 

wisatawan (Y), maka diperoleh signifikan .000 < 0,05 dengan nilai f hitung > f 

table 9.672 > 2.81. Hal ini menunjukan bahwa ketiga variabel bebas secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

4. Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

 Koefisien determinasi (uji R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kempuan model dalam meneran gkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah nol dan satu. Nilai (R
2
) yang kecil berarti kempuan viriabel-

variabel indipenden dalam menjelaskan variasi variabel dependent amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 
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Tabel 4. 14 Hasil Uji R 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .622
a
 .387 .347 5.035 2.271 

  Sumber : Data Primer Diolah, 2022 

 Pada table di atas hasil regresi tersebut Berdasarkan tabel hasil uji 

Adjusted R Square dapat diketahui bahwa nilai R = 0,622. Untuk mengetahui 

besarnya variasi dari pengaruh biaya masuk, fasilitas wisata, dan Jarak secara 

bersama-sama pada penelitian ini diperoleh nilai Adjusted R Square yang 

diperoleh sebesar 0,387. hal ini menunjukkan bahwa jumlah minat kunjungan 

wisatawan dilakukan dipengaruhi oleh variabel biaya masuk, fasilitas wisata, dan 

Jarak sebesar 38.7%, sedangkan sisanya sebesar 61.3% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar penelitian ini 

C. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel biaya masuk terhadap minat 

kunjungan wisatawan. Sedangkan pada jarak dan variabel fasilitas wisata, 

menunjukkan tidak memberikan pengaruh terha dap mi nat kunjungan 

wisatawan. Adapun pembahasan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Biaya Masuk terhadap Minat Kunjungan Wisatawan 

Berdasarkan hasil uji signifikansi terhadap nilai koefisien korelasi untuk  

variabel biaya masuk (X1) berpengaruh H0 diterimah H1 ditolak, menunjukkan 

nilai koefisien sebesar 0.565 bertanda positif yang berarti bahwa jika biaya masuk 

naik pengunjung tetap ramai karna pengunjung bukan melihat dari banyaknya 

biaya yang harus di keluarkan tetapi iya mempertimbangkan kepuasanya apabila 

di tambahkan sebesar 1% maka akan menaikkan jumlah pengunjung wisata 
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sebesar 0.565. Selanjutnya nilai t hitung  sebesar 2.253 > t tabel 0.679, 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel biaya masuk terhadap jumlah 

kunjungan wisatawa ke Bantimurung. 

Biaya perjalanan adalah biaya yang harus di keluarkan oleh seseorang 

maupun sekelompok yang sedang melakukan perjalanan. Menurut yoeti biaya 

perjalanan adalah biaya yang dikeluarkan wisatawan untuk pergi ke suatu tempat 

wisata dan biaya tinggal di suatu tempat wisata. Biaya perjalanan termasuk 

transportasi, tiket masuk, konsumsi, dan biaya terkait lainnya. Biaya perjalanan 

merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam 

beriwisata. Semakin tinggi biaya perjalanan, maka semakin banyak wisatawan 

akan mempertimbangkan niat mereka untuk berkunjung dalam waktu dekat. 

Sebalinya, semakin rendah biaya perjaalanan, maka semakin banyak yang akan 

melakukan beriwisata berulangkali (Mandasarii, 2020). 

Untuk tempat wisata pada umumnya hanya di pungut harga karcis yang  

tidak cukup untuk mencerminka nilai jasa lingkungan dan juga tidak  

mencerminkan kesediaan membayar oleh para wisatawan yang memanfaatkan  

sumber daya alam tersebut. Untuk lebih sempurnanya perlu di pertimbangkan pula  

kepuasan yang di peroleh para wisatawan yang bersangkutan (Suparmoko, 2016). 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan Fara 

fadilah (2018), berdasarkan hasil regresi bahwa biaya masuk berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan dihutan pinus imogiri. 

Hal ini juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Desica (2022) 

dengan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh daya tarik wisata dan harga 

terhadap minat kunjungan ulang wisatawan di objek wisata d‟riam  Riverside. 

Hal ini turut dijelaskan Syarifuddin (dalam Dewi et al., 2019) berpendapat 

bahwa “Penetapan harga harus  sesuai  dengan  kualitas  produk  yang ditawarkan    
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agar    wisatawan    tertarik    untuk membeli  dan  menggunakan  produk  wisata 

yang dijual dengan hal tersebut dapat meningkatkan minat berkunjung 

wisatawan”. Harga yang ditawarkan dapat menentukan seseorang membeli/tidak 

membeli produk, apalagi harga ini merupakan hal yang sensitif apabila terjadi 

perubahan dan tidak sesuai dengan calon pembeli. penetapan harga memiliki 

peran penting dalam keputusan berkunjung  wisatawan,  harga  yang  ditetapkan  

oleh  pengelola  hendaknya menyesuaikan dengan harapan wisatawan yang 

berkunjung. 

2. Pengaruh Fasilitas terhadap Minat Kunjungan Wisatawan 

Variabel (X2) fasilitas wisata tidak berpengaruh H0 ditolak H1 diterimah, 

nilai koefisien sebesar 0.166 namun berdasarkan pada koefisien nilai t hitung 

sebesar 0.590 < t tabel 0.678, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

variabel fasilitas wisata terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke Bantimurung. 

Hasil dari pengamatan di lapangan kondisi fasilitas ada beberapa yang mengalami 

kerusakan dan berpotensi membahayakan pengunjung, oleh karena itu perlu 

peningkatan fasilitas seperti perbaikan gazebo yang sudah rapuh, dan menambah 

fasilatas pendukung  lainya demi kenyamanan wisatawan. 

Fasilitas merupakan suatu jasa pelayanan yang disediakan oleh suatu objek 

wisata untuk menunjang atau mendukung aktivitas-aktivitas wisatawan yang 

berkunjung di suatu objek wisata. Apabila suatu objek wisata memiliki fasilitas 

yang memadai serta memenuhi standar pelayanan dan dapat memuaskan 

wisatawan maka dapat menarik wisatawan lebih banyak lagi melalui kesan-kesan 

baik dari wisatawan sebelumnya. Fasilitas dapat pula berupa segala sesuatu yang 

memudahkan wisatawan dalam memperoleh kepuasan. Karena sesuatu bentuk 

jasa tidak dapat dilihat, tidak dapat dicium, dam tidak dapat diraba maka aspek 

wujud fisik menjadi penting sebagai ukuran dari pelayanan. Wisatawan yang ingin 
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mencari kenyamanan selama proses menunggu pelaksanaan layanan jasa akan 

lebih merasa nyaman apabila fasilitas yang digunakan oleh wisatawan dibuat 

nyaman dan menarik (Prakosa, 2018). 

Fasilitas merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha jasa, oleh 

karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, kelengkapan desain interior 

dan eksterior serta kebersihan fasilitas harus dipertimbangkan terutama yang 

berkaitan erat dengan apa yang dirasakan wisatawan secara langsung. Dalam 

(Hardiyanti, 2017) menjelaskan bahwa Fasilitas adalah penyediaan perlengkapan 

fisik yang memberikan kemudahan kepada konsumen untuk melakukan 

aktivitasnya sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Dari pengertian di 

atas dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah perlengkapan fisik yang disediakan 

oleh penyedia jasa untuk dapat digunakan oleh konsumen dalam melakukan 

aktivitasnya. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan M.Akrom 

K (2014), berdasarkan hasil regresi bahwa fasilitas berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan di pantai cahaya. Sedangkan 

menurut sandi (2015) bahwa fasilitas berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kunjungan wisatawan di objek wisata masjid agung Jawah Tengah.  

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yoeti bahwa 

fasilitas wisatawan adalah semua fasilitas yang fungsinya memenuhi kebutuhan 

wisatawan yang tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata yang di 

kunjunginya, dimana mereka dapat santai menikmati dan berpartisifasi dalam 

kegiatan yang tersedia di daerah tujuan wisata tersebut. 

3. Pengaruh Jarak terhadap Minat Kunjungan Wisatawan 

Berdasarkan hasil uji signifikansi pada variabel (x3) Jarak tidak 

berpengaruh H0 ditolak H1 diterimah, nilai koefisien sebesar 0.367 namun 
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berdasarkan nilai t hitung sebesar 1.837> t tabel 0.679, menunjukkan bahwa tidak 

mempengaruhu variabel jarak terhadap minat kunjungan wisatawan. Hal dari 

pengamatan penelitian ini banyak yang mengeluh jarak parkir dengan airterjun 

sangat jauh maka pengurus atau pemilik perlu mencari cara agar areah parkir 

dengan air terjun berdekatan, dan perlu pemerintah kabupaten maros hendaknya 

memperbaiki kualitas jalan. 

Lama perjalanan yang ditempuh oleh wisatawan merupakan salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap arus wisatawan pada suatu objek wisata. Pada 

umumnya, semakin dekat objek wisata tersebut akan mempengaruhi wisawatan 

untuk mengunjungi tempat tersebut, begitu juga sebaliknya. Dalam hal 

Pendidikan, Brata, Yolaminda, dan Amalius (2018) berpendapat bahwa semakin 

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan seseorang. Secara tidak langsung, dengan meningkatnya pendapatan 

orang tersebut maka akan berpengaruh terhadap intensitas melakukan perjalanan 

wisata orang tersebut, seiring dengan meningkatnya pola konsumsi orang tersebut. 

Daldjoeni (2015), mengatakan bahwa Jarak merupakan sesuatu yang harus 

ditempuh dari suatu lokasi yang lain, jarak dapat dinyatakan dengan Jarak mutlak 

dan jarak nisbi. Jarak mutlak dinyatakan dalam satuan unit ukuran fisik seperti 

mil, km, meter, dan sebagainya. Selain itu jarak tidak terlalu diartikan sebagai 

ukuran fisik untuk mencapai lokasi yang dituju. 

Hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang di lakukan Fara 

fadilah (2018), berdasarkan hasil regresi bahwa jarak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan dihutan pinus imogiri. 

Sedangkan menurut fana fitriana (2017) berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kunjungan wisatawan alam angkeng kapuk Jakarta Utara. 
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Hasil penelitian ini juga didukung oleh Rizki dan Setyawati (2019) bahwa 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kunjungan yaitu jarak dan 

pendapatan. Jarak tempuh memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan 

atau dalam kata lain pendapatan dan jarak tempuh memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan jumlah kedatangan wisatawan. 

 



 

66 
 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab  

sebelumnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut: 

1.Berdasarkan hasil uji signifikansi terhadap nilai koefisien korelasi untuk  

variabel biaya masuk (X1) berpengaruh H0 diterimah H1 ditolak, menunjukkan 

nilai koefisien sebesar 0.565 bertanda positif yang berarti bahwa jika biaya 

masuk naik pengunjung tetap ramai karna pengunjung bukan melihat dari 

banyaknya biaya yang harus di keluarkan tetapi iya mempertimbangkan 

kepuasanya apabila di tambahkan sebesar 1% maka akan menaikkan jumlah 

pengunjung wisata sebesar 0.565. Selanjutnya nilai t hitung  sebesar 2.253 > t 

tabel 0.679, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel biaya masuk 

terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke Bantimurung. 

2.Variabel (X2) fasilitas wisata tidak berpengaruh H0 ditolak H1 diterimah, nilai 

koefisien sebesar 0.166 namun berdasarkan pada koefisien nilai t hitung sebesar 

0.590 < t tabel 0.678, menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel 

fasilitas wisata terhadap jumlah kunjungan wisatawa ke Bantimurung. Hasil dari 

pengamatan di lapangan kondisi fasilitas ada beberapa yang mengalami 

kerusakan dan berpotensi membahayakan pengunjung, oleh karena itu perlu 

peningkatan fasilitas seperti perbaikan gazebo yang sudah rapuh, dan menambah 

fasilatas pendukung  lainya demi kenyamanan wisatawan. 

3. Berdasarkan hasil uji signifikansi pada variabel (x3) Jarak tidak berpengaruh 

H0 ditolak H1 diterimah, nilai koefisien sebesar 0.367 namun berdasarkan nilai t 

hitung sebesar 1.837> t tabel 0.679, menunjukkan bahwa tidak mempengaruhu 

variabel jarak terhadap minat kunjungan wisatawan. Hal dari pengamatan 
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penelitian ini banyak yang mengeluh jarak parkir dengan airterjun sangat jauh 

maka pengurus atau pemilik perlu mencari cara agar areah parkir dengan air 

terjun berdekatan, dan perlu pemerintah kabupaten maros hendaknya 

memperbaiki kualitas jalan. 

B. Saran 

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan pada Wisata alam 

Bantimurung dapat dilakukan dengan cara menjaga atau meningkatkan kualitas 

wisata tersebut seperti perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan 

pengawasan agar fasilitas tidak mudah dirusak oleh pengunjung. Selain itu, 

perlu ditingkatkannya promosi melalui internet, surat-menyurat, pemberian 

brosur, atau memasang papan petunjuk arah ke Wisata alam Bantimurung 

sebagai sarana publikasi.  

2. Bagi pengelola objek Wisata alam Bantimurung untuk lebih memperhatikan 

pelayanan terutama dalam memberikan fasilitas tambahan seperti pelayanan 

ojek gratis dari tempat parkir menuju objek wisata, spot foto, tempat untuk 

bersantai, dan fasilitas-fasilitas permainan khusus anak-anak untuk menarik 

minat wisatawan dalam berkunjung dan berwisata ke objek Wisata alam 

Bantimurung. Selain itu, bagi pengelola objek Wisata alam Bantimurung 

diharapkan mampu menurunkan tarif atau biaya foto di setiap spot yang ada.
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Reliability 

 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.800 4 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.799 5 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

X1.1 3.3800 1.15864 50 

X1.2 2.7800 1.14802 50 
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X1.3 4.1000 .90914 50 

X1.4 3.7600 1.07968 50 

X1.5 2.4400 1.03332 50 

X1 16.4600 4.13156 50 

 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 29.5400 53.437 .797 .748 

X1.2 30.1400 53.592 .795 .749 

X1.3 28.8200 58.844 .617 .783 

X1.4 29.1600 55.688 .709 .765 

X1.5 30.4800 57.275 .635 .776 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

32.9200 68.279 8.26312 5 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.707 5 



73 
 

 
 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

X2.1 3.1800 1.30447 50 

X2.2 2.5400 1.09190 50 

X2.3 4.0800 .80407 50 

X2.4 4.0400 .83201 50 

X2.5 3.7600 1.07968 50 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 33.9600 32.447 .652 .621 

X2.2 34.6000 34.327 .650 .637 

X2.3 33.0600 38.507 .469 .686 

X2.4 33.1000 38.582 .441 .689 

X2.5 33.3800 38.240 .332 .699 

 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

37.1400 43.837 6.62096 5 

 

 

 

Reliability 

 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 50 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.757 5 

 

Item Statistics 

 Mean 

Std. 

Deviation N 

X3.1 3.1800 1.30447 50 

X3.2 3.5200 .97395 50 

X3.3 3.6000 .83299 50 

X3.4 3.7200 .85809 50 

X3.5 3.7800 .84007 50 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 36.8800 54.393 .395 .749 

X3.2 36.5400 51.600 .796 .703 

X3.3 36.4600 52.498 .870 .707 

X3.4 36.3400 52.923 .803 .712 

X3.5 36.2800 52.818 .833 .710 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

40.0600 63.690 7.98061 5 

 

 

FREQUENCIES VARIABLES=JK 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 
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Tatistics 

JK   

N Valid 50 

Missing 0 

 

 

JK 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 14 28.0 28.0 28.0 

Perempuan 36 72.0 72.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

Umur   

N Valid 50 

Missing 0 

 

 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18.00 1 2.0 2.0 2.0 

20.00 3 6.0 6.0 8.0 

21.00 3 6.0 6.0 14.0 

22.00 4 8.0 8.0 22.0 

23.00 6 12.0 12.0 34.0 

24.00 5 10.0 10.0 44.0 

25.00 8 16.0 16.0 60.0 

26.00 5 10.0 10.0 70.0 

28.00 3 6.0 6.0 76.0 

29.00 1 2.0 2.0 78.0 

30.00 1 2.0 2.0 80.0 

31.00 4 8.0 8.0 88.0 

32.00 1 2.0 2.0 90.0 

33.00 2 4.0 4.0 94.0 
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37.00 1 2.0 2.0 96.0 

38.00 1 2.0 2.0 98.0 

48.00 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

Statistics 

Tingkat Pendidikan   

N Valid 50 

Missing 0 

 

 

Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SMA 7 14.0 14.0 14.0 

D3 1 2.0 2.0 16.0 

S1 40 80.0 80.0 96.0 

S2 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

Biaya Masuk 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

X1.1 

Pearson 

Correlation 

1 .632
**

 .564
**

 .629
**

 .403
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .004 

N 50 50 50 50 50 

X1.2 

Pearson 

Correlation 

.632
**

 1 .373
**

 .483
**

 .720
**

 

Sig. (2-tailed) .000  .008 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X1.3 

Pearson 

Correlation 

.564
**

 .373
**

 1 .524
**

 .256 

Sig. (2-tailed) .000 .008  .000 .072 
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Fasilitas 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

X2.1 

Pearson 

Correlation 

1 .489
**

 .453
**

 .369
**

 .205 

Sig. (2-tailed)  .000 .001 .008 .153 

N 50 50 50 50 50 

X2.2 

Pearson 

Correlation 

.489
**

 1 .113 .358
*
 .285

*
 

Sig. (2-tailed) .000  .437 .011 .045 

N 50 50 50 50 50 

X2.3 

Pearson 

Correlation 

.453
**

 .113 1 .056 .023 

Sig. (2-tailed) .001 .437  .699 .876 

N 50 50 50 50 50 

X2.4 

Pearson 

Correlation 

.369
**

 .358
*
 .056 1 .284

*
 

Sig. (2-tailed) .008 .011 .699  .046 

N 50 50 50 50 50 

X2.5 

Pearson 

Correlation 

.205 .285
*
 .023 .284

*
 1 

Sig. (2-tailed) .153 .045 .876 .046  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

N 50 50 50 50 50 

X1.4 

Pearson 

Correlation 

.629
**

 .483
**

 .524
**

 1 .334
*
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .018 

N 50 50 50 50 50 

X1.5 

Pearson 

Correlation 

.403
**

 .720
**

 .256 .334
*
 1 

Sig. (2-tailed) .004 .000 .072 .018  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Jarak 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

X3.1 

Pearson 

Correlation 

1 .391
**

 .274 .228 .279
*
 

Sig. (2-tailed)  .005 .054 .111 .050 

N 50 50 50 50 50 

X3.2 

Pearson 

Correlation 

.391
**

 1 .714
**

 .593
**

 .567
**

 

Sig. (2-tailed) .005  .000 .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.3 

Pearson 

Correlation 

.274 .714
**

 1 .782
**

 .805
**

 

Sig. (2-tailed) .054 .000  .000 .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.4 

Pearson 

Correlation 

.228 .593
**

 .782
**

 1 .847
**

 

Sig. (2-tailed) .111 .000 .000  .000 

N 50 50 50 50 50 

X3.5 

Pearson 

Correlation 

.279
*
 .567

**
 .805

**
 .847

**
 1 

Sig. (2-tailed) .050 .000 .000 .000  

N 50 50 50 50 50 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

X1 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 

N 
Valid 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.38 2.78 4.10 3.76 2.44 16.46 

Std. Error of 

Mean 

.164 .162 .129 .153 .146 .584 

Median 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00 16.50 

Mode 4 2 4 4 2 18 

Std. Deviation 1.159 1.148 .909 1.080 1.033 4.132 

Variance 1.342 1.318 .827 1.166 1.068 17.070 

Range 4 4 4 4 4 19 

Minimum 1 1 1 1 1 5 
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Maximum 5 5 5 5 5 24 

Sum 169 139 205 188 122 823 

 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Valid 

sangat tidak 

setuju 

3 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 10 20.0 20.0 26.0 

Netral 10 20.0 20.0 46.0 

setuju 19 38.0 38.0 84.0 

sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

 

X1.2 

 Frequen

cy 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 5 10.0 10.0 10.0 

tidak setuju 19 38.0 38.0 48.0 

netral 13 26.0 26.0 74.0 

setuju 8 16.0 16.0 90.0 

sangat setuju 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 2.0 2.0 2.0 

tidak setuju 3 6.0 6.0 8.0 

netral 3 6.0 6.0 14.0 

setuju 26 52.0 52.0 66.0 

sangat setuju 17 34.0 34.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 3 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 4 8.0 8.0 14.0 

netral 6 12.0 12.0 26.0 

setuju 26 52.0 52.0 78.0 

sangat setuju 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 10 20.0 20.0 20.0 

tidak setuju 17 34.0 34.0 54.0 

netral 15 30.0 30.0 84.0 

setuju 7 14.0 14.0 98.0 

sangat setuju 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

5 1 2.0 2.0 2.0 

6 1 2.0 2.0 4.0 

9 1 2.0 2.0 6.0 

10 1 2.0 2.0 8.0 

11 2 4.0 4.0 12.0 

12 1 2.0 2.0 14.0 

13 1 2.0 2.0 16.0 

14 5 10.0 10.0 26.0 



81 
 

 
 

15 7 14.0 14.0 40.0 

16 5 10.0 10.0 50.0 

17 3 6.0 6.0 56.0 

18 8 16.0 16.0 72.0 

19 3 6.0 6.0 78.0 

20 2 4.0 4.0 82.0 

21 3 6.0 6.0 88.0 

22 3 6.0 6.0 94.0 

23 2 4.0 4.0 98.0 

24 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

X2 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2 

N 
Valid 50 50 50 50 50 50 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.18 2.54 4.08 4.04 3.76 19.54 

Std. Error of 

Mean 

.184 .154 .114 .118 .153 .502 

Median 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 19.00 

Mode 4 2 4 4 4 17 

Std. Deviation 1.304 1.092 .804 .832 1.080 3.553 

Variance 1.702 1.192 .647 .692 1.166 12.621 

Range 4 4 3 4 4 14 

Minimum 1 1 2 1 1 12 

Maximum 5 5 5 5 5 26 

Sum 159 127 204 202 188 977 

 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 5 10.0 10.0 10.0 

tidak setuju 15 30.0 30.0 40.0 

netral 4 8.0 8.0 48.0 

setuju 18 36.0 36.0 84.0 
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sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 8 16.0 16.0 16.0 

tidak setuju 20 40.0 40.0 56.0 

netral 11 22.0 22.0 78.0 

setuju 9 18.0 18.0 96.0 

sangat setuju 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

tidak setuju 3 6.0 6.0 6.0 

netral 5 10.0 10.0 16.0 

setuju 27 54.0 54.0 70.0 

sangat setuju 15 30.0 30.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 2.0 2.0 2.0 

tidak setuju 1 2.0 2.0 4.0 

netral 7 14.0 14.0 18.0 

setuju 27 54.0 54.0 72.0 

sangat setuju 14 28.0 28.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 

sangat tidak setuju 3 6.0 6.0 6.0 

tidak setuju 4 8.0 8.0 14.0 

Netral 6 12.0 12.0 26.0 

Setuju 26 52.0 52.0 78.0 

sangat setuju 11 22.0 22.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

12 1 2.0 2.0 2.0 

14 3 6.0 6.0 8.0 

15 2 4.0 4.0 12.0 

16 2 4.0 4.0 16.0 

17 8 16.0 16.0 32.0 

18 6 12.0 12.0 44.0 

19 5 10.0 10.0 54.0 

20 6 12.0 12.0 66.0 

21 2 4.0 4.0 70.0 

22 4 8.0 8.0 78.0 

23 1 2.0 2.0 80.0 

24 4 8.0 8.0 88.0 

25 3 6.0 6.0 94.0 

26 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

X3 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3 

N 

Valid 50 50 50 50 50 50 

Missin

g 

0 0 0 0 0 0 

Mean 3.18 3.52 3.60 3.72 3.78 22.26 

Std. Error of 

Mean 

.184 .138 .118 .121 .119 .612 

Median 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 23.00 
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Mode 4 4 4 4 4 24 

Std. Deviation 1.304 .974 .833 .858 .840 4.327 

Variance 1.702 .949 .694 .736 .706 18.727 

Range 4 4 4 4 4 24 

Minimum 1 1 1 1 1 6 

Maximum 5 5 5 5 5 30 

Sum 159 176 180 186 189 1113 

 

 

 

X3.1 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak 

setuju 

5 10.0 10.0 10.0 

tidak setuju 15 30.0 30.0 40.0 

netral 4 8.0 8.0 48.0 

setuju 18 36.0 36.0 84.0 

sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 1 2.0 2.0 2.0 

tidak setuju 6 12.0 12.0 14.0 

netral 17 34.0 34.0 48.0 

setuju 18 36.0 36.0 84.0 

sangat setuju 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
sangat tidak setuju 1 2.0 2.0 2.0 

tidak setuju 3 6.0 6.0 8.0 
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netral 16 32.0 32.0 40.0 

setuju 25 50.0 50.0 90.0 

sangat setuju 5 10.0 10.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 2 4.0 4.0 4.0 

tidak setuju 1 2.0 2.0 6.0 

netral 12 24.0 24.0 30.0 

setuju 29 58.0 58.0 88.0 

sangat setuju 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

sangat tidak setuju 2 4.0 4.0 4.0 

tidak setuju 1 2.0 2.0 6.0 

Netral 9 18.0 18.0 24.0 

Setuju 32 64.0 64.0 88.0 

sangat setuju 6 12.0 12.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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X3 

 frequency percent valid percent cumulative 

percent 

6 1 2.0 2.0 2.0 

14 1 2.0 2.0 4.0 

15 1 2.0 2.0 6.0 

17 2 4.0 4.0 10.0 

18 2 4.0 4.0 14.0 

19 2 4.0 4.0 18.0 

20 6 12.0 12.0 30.0 

21 6 12.0 12.0 42.0 

22 3 6.0 6.0 84.0 

23 5 10.0 10.0 58.0 

24 9 18.0 18.0 76.0 

25 3 6.0 6.0 82.0 

26 3 6.0 6.0 88.0 

27 2 4.0 4.0 92.0 

30 4 8.0 8.0 10 

TOTAL 50 100.00 100.00  
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Variables Entered/Removed
a
 

Mode

l 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 X3, X2, X1
b
 . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary
b
 

M

od

el 

R R 

Squa

re 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimat

e 

Change Statistics Durbin-

Watson R 

Square 

Change 

F 

Chan

ge 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 
.622

a
 

.387 .347 5.035 .387 9.672 3 46 .000 2.271 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

  

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 735.594 3 245.198 9.672 .000
b
 

Residual 1166.159 46 25.351   

Total 1901.753 49    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

VIF 
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1 

(Consta

nt) 

-2.811 4.539  -.619 .539   

X1 .565 .251 .374 2.253 .029 .483 2.071 

X2 .166 .281 .094 .590 .558 .520 1.925 

X3 .367 .200 .255 1.837 .073 .692 1.445 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

Collinearity Diagnostics
a
 

Mode

l 

Dimensio

n 

Eigenval

ue 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constan

t) 

X1 X2 X3 

1 

1 3.940 1.000 .00 .00 .00 .00 

2 .030 11.411 .31 .52 .00 .04 

3 .018 14.625 .20 .00 .15 .92 

4 .011 18.880 .49 .47 .85 .04 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 

 

 

Residuals Statistics
a
 

 Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

N 

Predicted Value 5.03 25.73 17.89 3.875 50 

Std. Predicted Value -3.319 2.023 .000 1.000 50 

Standard Error of 

Predicted Value 

.729 3.257 1.332 .510 50 

Adjusted Predicted 

Value 

3.18 25.19 17.84 4.017 50 

Residual -5.192 29.072 .000 4.878 50 

Std. Residual -1.031 5.774 .000 .969 50 

Stud. Residual -1.054 6.112 .005 1.026 50 

Deleted Residual -6.168 32.575 .053 5.483 50 

Stud. Deleted Residual -1.055 13.945 .162 2.057 50 

Mahal. Distance .048 19.521 2.940 3.623 50 

Cook's Distance .000 1.125 .033 .159 50 
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Centered Leverage 

Value 

.001 .398 .060 .074 50 

a. Dependent Variable: Y 
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TABULASI DATA 

X

1.

1 

X

1.

2 

X

1.

3 

X

1.

4 

 X

1.

5 

X

1 

X

2.

1 

X

2.

2 

X

2.

3 

X

2.

4 

X

2.

5 

X

2 

X

3.

1 

X

3.

2 

X

3.

3 

X

3.

4 

X

3.

5 

X

3 

5 4 5 4 

 

4 

2

2 5 4 5 4 4 

2

6 5 3 4 4 4 

2

4 

5 5 5 3 

 

4 

2

2 5 5 5 5 3 

2

6 5 5 5 5 5 

3

0 

5 5 5 5 

 

4 

2

4 4 4 4 5 5 

2

4 4 5 5 5 5 

3

0 

2 2 2 2 

 

2 

1

0 2 2 2 5 2 

1

2 2 5 5 5 5 

3

0 

2 2 2 4 

 

2 

1

2 4 3 4 4 4 

2

0 4 5 4 5 4 

2

7 

3 3 4 4 

 

2 

1

6 3 2 4 3 4 

1

7 3 3 3 4 4 

2

0 

4 4 5 4 

 

4 

2

1 4 4 5 5 4 

2

5 4 4 4 4 4 

2

6 

4 4 4 4 

 

2 

1

8 4 3 4 4 4 

1

7 4 4 4 4 4 

2

4 

1 2 4 2 

 

2 

1

1 4 2 4 4 2 

1

9 4 4 3 3 4 

2

1 

2 2 5 2 

 

2 

1

3 3 2 4 4 2 

2

0 3 3 4 4 4 

2

3 

2 2 4 4  2 1 2 4 4 4 4 2 2 2 3 4 4 2



91 
 

 
 

4 0 1 

1 1 1 1 

 

1 5 1 1 5 1 1 

1

7 1 1 1 1 1 6 

4 4 4 4 

 

4 

2

0 5 2 5 3 4 

2

0 5 4 4 4 4 

2

3 

4 1 5 4 

 

1 

1

5 1 1 4 5 4 

1

8 1 3 4 4 4 

2

1 

4 3 4 4 

 

2 

1

7 4 2 4 4 4 

2

0 4 3 4 4 4 

2

2 

4 2 4 4 

 

1 

1

5 2 1 4 4 4 

1

6 2 2 4 4 4 

2

0 

3 2 5 5 

 

3 

1

8 4 3 4 4 5 

1

9 4 4 4 4 4 

2

3 

5 5 5 5 

 

3 

2

3 2 3 3 4 5 

2

0 2 4 4 4 4 

2

4 

4 3 4 5 

 

2 

1

8 2 2 3 4 5 

1

7 2 4 4 4 4 

2

4 

4 2 4 4 

 

1 

1

5 2 1 4 4 4 

1

6 2 2 4 4 4 

2

0 

5 2 5 5 

 

1 

1

8 1 1 5 4 5 

1

8 1 3 3 4 4 

2

1 

3 2 4 4 

 

3 

1

6 4 2 4 4 4 

1

8 4 4 3 4 4 

2

3 

4 3 4 5 

 

3 

1

9 2 2 4 5 5 

2

1 2 5 5 4 5 

2

7 

4 3 5 5 

 

3 

2

0 4 4 4 5 5 

2

4 4 5 5 5 5 

3

0 

4 5 3 4 

 

5 

2

1 4 5 4 5 4 

2

5 4 5 4 3 4 

2

6 

3 2 4 4 

 

2 

1

5 4 2 4 4 4 

1

7 4 4 4 4 4 

2

4 

4 3 5 4 

 

3 

1

9 4 3 5 4 4 

2

1 4 4 4 4 4 

2

4 

2 3 4 4 

 

3 

1

6 2 4 2 4 4 

1

4 2 3 3 3 4 

2

0 

4 3 4 3 

 

4 

1

8 5 4 5 4 3 

2

5 5 5 4 5 4 

2

6 

4 4 4 3 

 

3 

1

8 4 4 5 4 3 

2

4 4 4 4 4 4 

2

4 

1 1 2 1 

 

1 6 1 1 4 4 1 

1

4 1 4 4 4 3 

2

2 

5 4 5 5 

 

2 

2

1 4 3 4 5 5 

2

2 4 4 4 4 4 

2

5 

2 2 4 4 

 

2 

1

4 3 2 4 4 4 

1

9 3 4 4 4 4 

2

4 
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2 2 5 4 

 

1 

1

4 2 1 5 3 4 

1

7 2 3 2 1 1 

1

4 

3 1 4 2 

 

1 

1

1 1 2 3 2 2 

1

5 1 2 2 3 3 

1

5 

4 4 5 5 

 

4 

2

2 5 4 5 4 5 

2

6 5 3 3 4 4 

2

2 

4 3 5 4 

 

3 

1

9 5 2 4 5 4 

2

2 5 3 4 3 5 

2

5 

2 1 4 1 

 

1 9 5 1 5 5 1 

1

7 5 3 2 2 2 

1

7 

3 4 4 4 

 

2 

1

7 2 2 2 3 4 

1

4 2 2 3 3 3 

1

7 

4 2 4 5 

 

3 

1

8 4 2 5 4 5 

2

3 4 4 4 3 3 

2

1 

3 3 3 3 

 

3 

1

5 2 2 3 5 3 

1

9 2 3 3 3 3 

2

0 

2 2 4 4 

 

2 

1

4 4 2 3 3 4 

1

8 4 3 3 3 3 

1

8 

4 3 4 4 

 

3 

1

8 4 3 5 5 4 

2

4 4 4 4 4 4 

2

5 

3 2 3 4 

 

3 

1

5 3 3 4 4 4 

1

9 3 3 3 4 4 

2

1 

4 3 4 4 

 

2 

1

7 2 3 4 4 4 

2

2 2 4 4 4 4 

2

4 

3 2 5 3 

 

3 

1

6 2 2 4 3 3 

1

8 2 3 3 3 3 

1

8 

2 3 4 4 

 

2 

1

5 4 2 4 4 4 

1

7 4 4 3 4 4 

2

3 

5 5 5 5 

 

3 

2

3 5 3 5 5 5 

2

2 5 2 3 3 3 

1

9 

5 2 4 4 

 

1 

1

6 2 2 4 3 4 

1

5 2 3 3 4 4 

2

0 

3 2 4 3 

 

2 

1

4 2 3 4 4 3 

1

8 2 3 3 3 3 

1

9 

 

JK Umur Y Y/100 

2 23 1887 18.87 

2 28 2287 22.87 

1 26 5480 54.8 

1 24 1184 11.84 

2 25 1888 18.88 

1 30 1478 14.78 

2 28 2184 21.84 
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2 23 2000 20 

2 25 1893 18.93 

2 25 1866 18.66 

1 26 1585 15.85 

2 23 760 7.6 

2 31 1983 19.83 

1 26 1283 12.83 

2 26 1850 18.5 

2 31 1575 15.75 

2 38 1570 15.7 

2 24 1980 19.8 

2 25 1700 17 

2 21 1575 15.75 

2 32 1980 19.8 

2 24 1900 19 

1 22 1781 17.81 

2 20 1989 19.89 

1 28 2194 21.94 

2 26 1880 18.8 

1 25 1875 18.75 

2 22 1368 13.68 

2 23 2174 21.74 

2 25 1894 18.94 

2 20 1596 15.96 

2 33 1678 16.78 

2 23 1186 11.86 

2 25 1700 17 

1 25 1385 13.85 

1 33 1981 19.81 

1 31 1775 17.75 

1 21 786 7.86 

2 22 1869 18.69 

2 18 1984 19.84 

2 23 1279 12.79 

2 24 1560 15.6 

2 29 1881 18.81 

2 37 1774 17.74 

2 21 1685 16.85 

1 20 1600 16 

2 31 1694 16.94 

1 22 1950 19.5 
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2 48 1374 13.74 

2 24 1675 16.75 
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Kuesioner 

Penelitian tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan Wisata 

Alam Bantimurung Kabupaten Maros 

Petunjuk Pengisian : 

1. Berikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang benar-benar sesuai 

dengan kondisi anda. 

2. Satu pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban. 

3. Pilih jawaban yang tersedia: 

 Sangat tidak setuju (STS) = 1 

 Tidak setuju (TS)  = 2 

 Netral (N)   = 3 

 Setuju (S)   = 4 

 Sangat setuju (ST)  = 5 

Identitas Responden 

Nama Responden : 

Umur   : 

Alamat   :  

Jenis kelamin  : 

Pendidikan  : 

Pertanyaan 

1. Kuesioner mengenai Biaya masuk wisata alam bantimurung kabupaten 

maros. 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1.  Apakah pengunjung yang ingin masuk di 

wisata alam bantimurung harus membayar 

tiket masuk yang ditentukan? 

     

2. Perlu adanya biaya parkir      

3. Apakah perubahan harga tiket di hari-hari 

tertentu dapat diterima dan diketahui 

dengan jelas oleh pengunjung 

     

4. Harga tiket masuk dewasa Rp35000      

5. Harga tiket anak-anak Rp25000      
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 Berapa Biaya yang pengunjung keluarkan untuk datang menikmati 

wisata alam bantimurung Rp………………………….(Sendiri, 

Berdua, Keluarga dan Rombongan). 

  

2. Kuesioner mengenai Fasilitas wisata alam bantimurung Kabupaten Maros 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Apakah Wisata alam bantimurung 

memiliki fasilitar wisata yang memadai 

(toilet,parkir,termap 

sampah,mushola,warung,pusat 

informasi) 

     

2. Terdapat pemisahan area parkir untuk 

kendaraan beroda dua, mobil pribadi 

dan kendaraan rombongan wisata (bus) 

     

3. Terdapat sarana keamanan (misalnya 

sarana pemadam kebakaran) 

     

4. Terdapat mobil kesehatan atau 

ambulance yang berjaga diarea objek 

wisata alam bantimurung. 

     

5. Terdapat staf penjaga keamanan umum 

di objek wisata alam bantimurung. 

     

 

3. Kuesioner mengenai jarak yang di tempuh objek wisata alam bantimurung 

No Pertanyaan STS TS N S SS 

1. Adanya arah petunjuk ke tempat wisata 

bantimurung 

     

2. Kondisi jalan menuju objek wisata 

alam bantimurung baik 

     

3. Area wisata saling berdekatan      

4. Apakah tempat parkir dengan tempat 

masuk wisata alam bantimurung dekat  

     

5. Tidak ada hambatan lalu lintas menuju 

tempat wisata alam bantimurung 

     

 

 Berapa  Jarak (KM) dan waktu (Menit) yang ditempuh  

Pengunjung untuk sampai ke Objek Wisata dari tempat tinggal  

…………(Kilometer/km), ……….(Menit).  
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Dengan Menggunakan ( Mobil Pribadi, Mobil Rental, Transportasi 

Onlie, Bus, Kendaraan Roda Dua/Motor) 

Apakah pengunjung yang ingin masuk di wisata alam bantimurung harus 

membayar tiket masuk yang ditentukan? 
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