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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan  

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B be ب

 Ta T te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R er ر

 Zai Z zet ز

 Sin S es ش

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain „ apostrof terbalik„ ع

 Gain g ge غ
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 fa F Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah ‟ Apostrof ء

 ya y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong atau vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fath}ah a A ا َ

 Kasrah i I ا َ

  D}ammah u u ا َ

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 

dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

--يَ—ََ   Fath}ah dan ya ai a dan i 

--وَ—ََ   Fath}ah dan wau au a dan u 

Contoh:  َيْف  haula =  ه وْل                kaifa =  ك 
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

...َىَ   ...َاَ 
Fath}ah dan alif 

/ya 
ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ī i dan garis di atas ىَ 

 D}ammah dan wau ū u dan garis di atas وَ 

Contoh: َ َوْت ي م   = yamu>tu     َ َق يْل  = qi>la           َات  ma>ta =  م 

 

4. Ta>’ Marbu>tah 

Transliterasi untuk ta>‟ marbu>tah  ada dua, yaitu: ta>‟ marbu>tah yang 

hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan ta>‟ marbu>tah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

tansliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>‟ marbu>tah 

diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta>‟ marbu>tah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh:            َةَالأ طف ال وض  ر    = raud}ah al-at}fa>l 

 

5. Syaddah (Tasydi>d) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydi>d () ّّ , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: ربنّا   =  rabbana>     نسّل   =  nazzala 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‟rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 

sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.  

Contoh: الْسلسلة  = al-zalzalah                          َالشَّمْص     = al-syams 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‟) hanya berlaku bagi 

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

kata, tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa tulisan alif. 

Contoh:         أمرت   = amu>tu                          تأمرون    = ta‟ 

muru>na 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, 

atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 

atau yang sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata 

al-Qur‟an (dari kata al-Qur‟a>n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. 

 

9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf ja>r dan lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.
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10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tapi dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. 

Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan huruf 

pertama pada penulisan kalimat, dan aturan lainnya. 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu> wa ta‟a>la> 

saw.  = s}allalla>hu „alaihi wa sallam 

a.s.  =„alaihi al-sala>m 

H  = Hijriah 

M  = Masehi 

SM  = Sebelum Masehi 

l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.  = Wafat tahun 

QS .../...: ... = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A>li „Imra>n/3: 4 

HR  = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
Nama             : Ismail 
Nim                : 50300117071 
Judul           : Perubahan Sosial Masyarakat di Kawasan Pengembangan Wisata         

Hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa 
 

Penelitian ini membahas tentang 1. Bagaimana eksistensi kondisi sosial 
budaya masyarakat di kawasan pengembangan hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa, 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada kawasan 
pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa dan 3. Bagaimana bentuk 
perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di kawasan pengembangan hutan 
pinus Malino Kabupaten Gowa. Tujuan penelitian ini 1. Untuk mengetahui eksistensi 
kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan pengembangan hutan Pinus Malino 
Kabupaten Gowa, 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya 
perubahan sosial pada kawasan pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 
3. Untuk mengetahui bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di 
kawasan pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif 
adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami. Pada metode 
peneliti ini menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data penelitian yaitu 
data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang di gunakan 
adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Lalu, teknik pengelolaan dan analis data 
yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyanyian data dan 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian ini menunjutkan bahwa masyarakat yang berada di sekitar 
wisata hutan pinus malino mengalami perubahan sosial secara baik hal ini dapat 
dilihat dari sikap dan perilaku. 1. Kondisi sosial masyarakat sebelum dan setelah 
adanya kawasan wisata hutan pinus malino, kehidupan masyarakat telah mengalami 
perkembangan dari sebelumnya 2. Adanya faktor yang mempengaruhi yaitu (Faktor 
pendidikan, pariwisata, budaya luar/asing ekonomi dan pengembangan pada wilaya)  
dan 3. Bentuk perubahan sosial yang terjadi adalah a. Perubahan pola fikir 
(kehidupan sudah berkembang,pemikiran yang sudah maju dan interaksi kepada 
orang/punjung semakin terbuka). b. Gaya hidup yang sudah modern dan bahasa yang 
semaking berkembang   
 Implikasi dari penelitian ini adalah 1). Kepada pemerintah agar kiranya dapat 
menjaga budaya dan tradisi yang ada 2). Sebagai masyarakat haruslah mampu 
memanfaatkan waktu dan kondisi 3). Sebagai masyarakat harus mampu melakukan 
perubahan berdasarkan kondisi lingkungan yang semakin berkembang. 
 
 
Kata kunci: Perubahan Sosial , Pengembangan Wisata dan Lingkungan Hidup 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Dinamika peradaban manusia dalam sejarahnya selalu tumbuh dan 

berkembang secara dinamis sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi   

dalam setiap sejarah kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai makhluk yang terus 

mencari dan menyempurnakan dirinya, manusia senantiasa berusaha dan berjuang 

memenuhi kebutuhan hidupnya untuk tetap eksis dan “survive” di tengah 

kebersamaannya di tengah manusia lainnya. 

Perjuangan memenuhi kebutuhan hidup ini telah memotivasi manusia untuk 

menggunakan akal budinya secara maksimal di manapun manusia itu berada. 

Karena tuntutan pemenuhan kebutuhan naluri kehidupannya, maka manusia sebagai 

makluk yang berakal budi (rational animal) selalu berpikir untuk bagaimana iya 

menghadapi tuntutan-tuntutan naluriah itu.  

Dorongan naluriah itu “memaksa” manusia untuk mencari segala sesuatu 

untuk dapat memenuhi keinginannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang 

hidup manusia tidak saja terbatas di mana iya dilahirkan dan dibesarkan, tetapi juga 

di tempat dan waktu lain, di mana menurut dia segala kebutuhannya bisa terpenuhi.1 

Naluri-naluri itu muncul berdasarkan perkembangan dan kemajuan di 

kawasan wisata hutang pinus malino. Di mana Salah satu sektor yang digalakkan 

dalam pembangunan adalah bidang wisata, karena Indonesia memiliki berbagai daya 

tarik baik dari budaya maupun keindahan alamnya. Ini relevan dengan penelitian 

yang dilakukan Yunita Dwi dan V. Indah Sari yang menyatakan bahwa adanya objek 

                                                           
1 Jelamu Ardu Marius, Perubahan Sosial, Jurnal Penyuluhan Vol.2 No.2. 2006. h.1 
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wisata pada suatu tempat akan mengharuskan mereka untuk merubah segalahnya, 

dari mulai tempat tinggal, mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.2 

Hal ini di dukung oleh pernyataan I Gede Pitana yang menyatakan bahwa pariwisata 

mempunyai efek yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat 

mengalami metamorphose dalam berbagai aspek3. 

Malino adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Tinggimoncong 

Kabupaten Gowa, Sulawesi selatan. Daerah yang terletak 90 km dari Kota Makassar 

kearah selatan ini merupakan suatu objek wisata alam yang mempunyai daya tarik 

luar biasa sebagai salah satu potensi dalam pengembangan wisata. 

Di kawasan wisata malino sendiri, terdapat hutan wisata berupa pohon pinus 

yang tinggi berjejer di antara bukit dan lembah. Jalan menanjak dan berkelok-kelok 

dengan melintasi daratan pegunungan dan lembah yang indah dan akan mengantarkan 

anda ke kota malino. Kawasan tersebut di kenal sebagai kawasan rekreasi dan wisata 

sejak penjajahan belanda. 

Berbagai jenis peninggalan belanda saat kota malino menjadi titik 

penjajahan di waktu itu, peninggalan-peninggalan tersebut berupa bangunan (rumah 

belanda) dan gua tempat persembunyian nenek moyang terdahulu. Namun 

peninggalan tersebut tidak sering di kunjungi oleh wisatawan karena jarak yang 

lumayang jauh dari wisata hutan pinus malino. Dan pengunjung lebih tertarik dengan 

keindaham alam hutan pinus malino yang sangat cocok untuk camping atau refresing 

bersama keluarga. 

                                                           
2 Yunita Dwi Rahmayanti dan V Inda Sri Pinasti, Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk 

Sermo Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sermo, Kulon Progo, Daerah Istimewa 
Yogyakata. Jurnal Pendidikan Sosiologi. 2014. H.14 

3 I Gede Pitana & Gayatri Putu G, Sosiologi Pariwisata. (Yogyakarta: CV Andi Offser, 2005) h. 
109 
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Malino memiliki gunung-gunung yang sangat kaya dengan pemandangan 

batu gamping dan pinus. Berbagai jenis tanaman tropis yang indah, tumbuh dan 

berkembang di Kota yang dingin ini. Selain itu malino pun menghasilkan buah-

buahan dan sayuran khas yang tumbuh di lereng Gunung bawakaraeng. Di mana 

Suhu pada Kota Malino ini dari 100 C sampai 260 C. 

Pengembangan kawasan yang dilakukan pemerintah sedikit banyak 

mengubah aktifitas masyarakat di sekitarnya, adanya objek wisata akan 

mendatangkan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan 

nusantara yang membutuhkan pelayanan, cepat atau lambat pasti akan memberi 

dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dan kehidupan 

sosial budaya masyarakat tempat tujuan wisatawan tersebut. Dampak tersebut bisa 

bersifat positif dan bisa bersifat negatif, mengingat bahwa perubahan-perubahan dalam 

kehidupan sosial budaya masyarakat dapat terjadi akibat adanya kontak langsung 

ataupun tidak langsung dengan dunia luar yang masing-masing membawa ciri-ciri 

budaya tersendiri. 

Semenjak dikembangkannya distinasi wisata hutan pinus Malino tempat ini 

terus berbenah diri, sehingga kawasan ini sekarang ramai dikunjungi oleh para 

wisatawan. Rumah makan, penginapan, dan sarana-sarana penunjang lainnya terus 

dibangun di lingkungan sekitar hutan pinus tersebut telah menyebabkan sikap dan 

tingkah laku penduduk setempat sedikit demi sedikit mengalami perubahan, dimana 

perubahan tersebut mengarah  kepada hal-hal yang positif maupun yang negatif. 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat tersebut ada yang berjalan dengan 

cepat ada pula yang berjalan dengan lambat. 
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Perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, 

pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan 

masyarakat, kekuasaan, dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya.4 Perbahan 

yang terjadi pada masyarakat dewasa ini merupakan gejala yang normal, bahkan 

pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain berkat adanya 

komunikasi modern. 

Fenomena menjamurnya industri-industri pariwisata sekarang ini, tidak 

terkecuali kawasan wisata hutan pinus Malino yang kini menjadi tempat pariwisata yaitu 

wisata alam maupun kuliner, telah menyebabkan penduduk sekitar menjadi mempunyai 

pekerjaan baru atau tambahan yang tadinya berkisar pekerja tani beralih ke 

perdagangan.  

Perpindahan pola masyarakat agraris atau tradisional pada masyarakat industri 

yang mengarah kepada perilaku masyarakat. Tetapi selain itu adanya pariwisata 

menimbulkan kemajuan ekonomi yang dicapai dan terbukanya wawasan masyarakat 

tentang dunia luar. Sejalan dengan perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat akibat 

adanya perkembangan-perkembangan kemajuan yang dicapai, maka perilaku secara 

langsung ataupun tidak langsung, mengikuti perkembangan perubahan sosial yang ada. 

Akan terjadi masalah disaat perubahan sosial yang terjadi mengubah kebiasaan , nilai-

nilai dan norma-norma yang sudah tertanam  sejak dulu seperti pudarnya keagamaab, 

nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, sistem gotong royang dan sebagainya. 

 

                                                           
4 Sukanto, Suatu Pengantar Sosiologi. Jakarta: Pt grafindo, 2006. h. 259 
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Di dalam islam Allah swt. telah mengajarkan kepada manusia uuntuk 

memamfaatkan potensi alam dengan baik sebagaimana yang terkandung dalam al-

Qur‟an surat Ibrahim:32-33. 

                          

                           

   .                          . 

Terjemahan: 
Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari 
langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan 
menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya 
bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan 
(pula) bagimu sungai-sungai. dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari 
dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan 
bagimu malam dan siang.5 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan melakukan kajian secara lebih mendalam tentang”Perubahan Sosial 

Masyarakat di Kawasan Pengembangan Wisata Hutan Pinus Malino Kabupaten 

Gowa.”  

 

B. Fokus Penelitian dan Dekripsi Fokus 

1. Fokus penelitian 

Berdasarkan Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang 

lingkup yang akan di teliti. Olehnya itu pada penelitian ini penulis memfokuskan 

                                                           
5 Kementrian  Agama RI,  Al-Quran  dan Terjemahnya, (cet. 1 : Jakarta: Dua Ribu Wisata, 

2002) h. 836 
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penelitiannya mengenai perubahan sosial pada masyarakat di kawasan pengembangan 

wisata hutan pinus malino kabupaten gowa. 

 

2. Deskripsi fokus 

Deskripsi fokus adalah deskripsi mengenai penelitian yang bertujuan 

memberikan gambaran secara umum terhadap apa yang akan diteliti pada penelitian 

tersebut yang bertujuan untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari 

pembacadan agar lebih memudahkan pemahaman terhadap maknayang terkandung 

dalam topik skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa pengertian terhadap 

kata yang di anggap perlu. 

a. Perubahan sosial 

Perubahan sosial yang dimaksud oleh penulis adalah perubahan pola pikir 

dan gaya hidup yang terjadi pada masyarakat yang ada di sekitar wisata hutan pinus 

Malino. 

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah makluk sosial atau sekelompok orang yang berada di 

suatu wilayah dan bertempat tinggal selamanya, yang saling berinteraksi dan saling 

membutuhkan satu sama lain. Jadi masyarakat yang di maksud penulis adalah seluruh 

lapisan masyarakat yang ada di sekitar wisata hutan pinus Malino yang mampu 

berinteraksi dengan lingkungan sekitar sesuai dengan perkembangan zaman. 

c. Pengembangan Wisata 

Pengembangan wisata adalah segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat 

sekitar yang dapat meingkatkan kualitas pelayanan lebih baik sehingga dapat 

memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama bagi masyarakat. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana eksistensi kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan 

pengembangan hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa? 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada kawasan 

pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa? 

3. Bagaimana bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di kawasan 

pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa? 

D. Kajian Pustaka  

Eksistensi kajian pustaka dalam bagian ini dimaksudkan oleh penulis untuk 

memberi pemahaman serta penegasan bahwa masalah yang menjadi kajian tentang 

bentuk perubahan sosial yang terjadi  masyarakat di kawasan pengembangan hutan 

pinus Malino Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

beberapa literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Beberapa referensi yang 

relevan dengan penelitian ini yaitu: 

 
1. Journal Of Educational Sosial Studies “ Perubahan Sosial dan Peran 

Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Kawasan Wisata Kepulauan 

Karimun Jawa” Qomaruddin Program Pascasarjana Pendidikan Ilmu 

Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013. Dengan tujuan 

penelitian yaitu: 1. Untuk mengetahui proses pengembangan kawasan wisata 

karimunjawa. 2. Dampak pengembangan kawasan wisata karimunjawa 

terhadap perubahan sosial masyarakat, dan 3. Untuk mengetahui peran serta 

masyarakat dalam melaksanakan pengembangan kawasan wisata 

karimunjawa. Dan memperoleh hasil penelitian yang menunjutkan bahwa 
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perubahan sosial selalu terjadi dalam masyarakat termasuk dalam 

pengembangan kawasan wisata kepulauan karimun jawa, diantaranya adalah 

peningkatan pendapatan,semakin majunya pola pikir sebagai hasil interaksi 

dengan wisatawan. Meningkatnya kesadaran untuk melindungi ekosistem 

yang ada dalm kawasan wisata. Sedangkan dampak negative diantaranya 

adalah semakin berubahnya pola hidup kebersamaan menjadi matrealisme dan 

individualistic, semakin tingginya tingkat pencemaran sebagai akibat wisata 

dan pembangunan yang tidak dirasakan oleh sebagian lapisan masyarakat 

yang ada di karimunjawa. Peran serta masyarakat dalam pengembangan 

kawasan wisata belum optimal dan sangat bergantung dari karasteristik sosial 

dan budaya masyarakat.    

2. Skripsi oleh Ian Asriadi. Yang berjudul ” Strategi Pengembangan Obyek 

Wisata Air Terjun Bisappu Di Kabupaten Bantaeng” Program Studi 

Administrasi Negara Universitas Hasanuddin Makassar, 2016. Dengan tujuan 

penelitian:1).Mengidentifikasi  strategi  pengembangan  yang  dilakukan  

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bantaeng untuk 

mengembangkan potensi objek wisata Air Terjun Bissapu, 

2). Mengimplementasikan strategi pengembangan yang teridentifikasi yang 

dilakukan Dinas Kubadayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng untuk 

mengembangkan potensi objek wisata Air Terjun Bissapu. Sehinggah 

memperoleh hasil yang terkait  dengan dimensi-dimensi strategi yakni: 

Tujuan,  Kebijakan  dan Program yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Bantaeng  termasuk  ke  dalam  Strategi  Sebagai  

Rencana,  karena  kita dapat melihat Kepala Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata yang mencoba untuk menetapkan arah organisasi menjadi lebih 

baik dengan berbagai perencanaan yang disusun secara matang dan segala 

Tujuan, Kebijakan dan Program yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan 
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Pariwisata yang dikembangkan secara sadar dan sengaja. Dan jenis penelitian 

Deskriptif . 

3. Skripsi oleh Rizkun Imaduddin. Yang berjudul ” Pengembangan Wisata 

Pantai Lawata Dalam Pengembangan Wilayah Di Kota Bima” Tehnik 

Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Makassar, 2017. 

Dengan tujuan penelitian : 1).Untuk mengetahui peran objek pantai wisata 

Lawata dalam mendukung sektor kepariwisataan di Kota Bima, 2).Untuk 

mengetahui pengaruh pengembangan wisata pantai Lawata pada 

pengembangan wisata di Kota Bima. Sehinggah memperoleh hasil penelitian 

yaitu : Dengan adanya dan di kembangkannya wisata pantai lawata ternyata 

memberi mafaat langsung bagi masyarakat yang berada disekitar pantai 

lawata tersebut seperti pedagang,penyedia wahana,tenaga kerja dan 

sebagainya. Sehingga bisa meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat yang di 

sekitaranpantai lawata tersebut yang terlibat langsung. Kondisi ini di tandai 

dengan naiknya pendapatan perkapita masyarakat yaitu di atas UMR (Upah 

Minimum Regional) kota Bima sebesar Rp.800,000. Selain itu adanya 

pariwisata pantai lawata ternyata mampu mendorong perkembangan sector 

kepariwisataan yang ada di Kota Bimakhususnya sector jasa dan industry. 

Dan dengan jenis penelitian kuantitatif. 

Dari beberapa karya tulis ilmiah tersebut, ada keterkaitan dengan yang akan 

diteliti oleh penulis akan tetapi dari segi materi dan lokasi penelitian berbeda. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka untuk mengarahkan pelaksana penelitian dan mengungkapkan 

masalah yang dikemukakan pada pembahasan pendahuluan, maka dikemukakan 

tujuan kegunaan penelitian. 

1. Tujuan penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui: 

1 Untuk mengetahui eksistensi kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan 

pengembangan hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa. 

2 Untuk mengetahui bentuk perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di 

kawasan pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 

3 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial 

pada kawasan pengembangan hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 

2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian ini terbagi dua antara 

lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.  

2) Sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang relevan 

b. Kegunaan Praktis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi sumbangsi 

kepada masyaraka dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di tengah 

masyarkat, khususnya pada masyarakat di sekitar daerah pengembangan wisata. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

 

A. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Dalam bukunya Bruce J.Cohen mendefinisikan perubahan sosial, bahwa 

setiap perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam 

organisasi sosial masyarakat. Perubahan sosial berbeda dengan   perubahan   budaya   

(cultural),   karena   perubahan   kultural   ini mengarah kepada perubahan dalam 

kebudayaan masyarakat.6 

Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan- 

perubahan  yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Misalnya, timbul 

pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis telah menyebabkan perubahan-

perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.  

Gillin dan Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial sebagai variasi 

dari cara-cara hidup  yang telah diterima baik karena perubahan- perubahan 

kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun 

karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Secara singkat Sammuel Koenirg mengatakan bahwa perubahan-perubahan sosial 

menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan 

manusia. Modifikasi terjadi karena sebab intern maupun sebab ekstern. 

 

                                                           
6 Bruce J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992), 226 
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Willbert Moore misalnya, mendefinisikan perubahan sosial sebagai 

“perubahan  penting  dari  struktur  sosial”.  Dan  yang  dimaksud  dengan struktur 

sosial adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. Moore memasukan ke dalam 

definisi perubahan sosial berbagai ekpresi mengenai struktur seperti norma, nilai dan 

fenomena kultural. Perubahan sosial didefinisikan sebagai variasi atau modifikasi 

dalam setiap aspek proses sosial, pola sosial  dan bentuk-bentuk  sosial  serta setiap  

modifikasi  pola antar hubungan yang mapan dan standar perilaku.7 

2. Bentuk-bentuk Perubahan 

Perubahan sosial dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk yaitu: 

a) Perubahan Lambat dan Perubahan Cepat 

Perubahan-perubahan  yang  memerlukan  waktu  lama  dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lembut, dinamakan evolusi. 

Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak 

tertentu. Perubahan terjadi karena usaha- usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri 

dengan keperluan-keperluan keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang 

timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 

b) Perubahan Kecil dan Perubahan Besar 

Agak sulit untuk merumuskan masing-masing penelitian tersebut diatas 

karena batas-batas pembedaannya yang relatif. Sebagai pegangan dapatlah dikatakan 

bahwa perubahan-perubahan kecil adalah perubahan- perubahan yang terjadi pada 

unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawah pengaruh lansung atau berarti bagi 

masyarakat. Perubahan model pakaian, misalnya, tak akan membawa pengaruh apa-

apa bagi masyarakat dalam keseluruhan, karena tidak mengakibatkan perubahan- 

                                                           
7 Robert H. Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta : PT. Rineka Cipta,1993), 

303 



 
13 

 
 

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sebaliknya suatu proses 

industrialisasi yang berlansung pada masyarakat agraris, misalnya, merupakan 

perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat berbagai lembaga-

lembaga kemasyarakatan akan ikut terpengaruh misalnya, hubungan-hubungan kerja, 

sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya. 

c) Perubahan yang Dikehendaki Atas Perubahan yang Direncanakan dan 

Sebaliknya. 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang 

diperkirakan atau yang direncanaka terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak 

mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Suatu perubahan yang dikehendaki atau 

yang direncanakan selalu berada di bawah pengadialan serta pegawasan agent of 

change tersebut. Cara cara mempengarui masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan perencanaan sosial (social planning). 

Perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan, 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tampa dikehendaki berlangsung di luar 

jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat 

sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat.8 Suatu perubahan  yang dikehendaki 

dapat timbul sebagai reaksi (yang direncanakan) terhadap perubahan-perubahan 

sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya, baik yang merupakan perubahan 

yang  dikehendaki  maupun  yang  tidak  dikehendaki.  Terjadinya perubahan-

perubahan    yang    kemudian    merupakan    perkembangan. 

 

                                                           
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1987), 

330-331 
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selanjutnya, meneruskan proses. Bila sebelumnya terjadi perubahan- 

perubahan yang tidak dikehendaki, maka perubahan yang dikehendaki dapat 

ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya, agar di 

terimah secara luas oleh masyarakat. Perubahan yang dikehendaki merupakan suatu 

teknik sosial yang oleh Thomas dan Znaniecki ditafsirkan sebagai suatu proses yang 

berupa perintah dan larangan. Artinya, menetralisirkan suatu keadaan krisis dengan 

suatu akomodasi (khusus arbitrasi) untuk melegalisasikan hilangnya keadaan yang 

dikehendaki. Legalisasi tersebut dilaksanakan dengan tindakan-tindakan fisik yang 

bersifat arbitrative. 

 

B. Jenis-Jenis Hubungan Sosial 

Adapun jenis-jenis hubungan sosial adalah sebagai berikut 

a. Akulturasi 

Pola  akulturasi  akan  terjadi  manakala  kedua  kelompok  ras  yang  

bertemu mulai berbaur dan berpadu. Misalnya kita melihat bahwa kebudayaan orang 

belanda di Indonesia menyerap berbagai unsur kebudayaan Indonesia, seperti cara 

berbusana, cara makan, dan gaya berbahasa.9 

b. Dominasi 

Pola ini akan terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. 

Contoh: kedatangan bangsa eropa ke benua asia untuk memperoleh SDA. Atau 

kita jumpai dalam pengelompokan, misalnya suatu kelompok etnik mendominasi 

                                                           
9 Astuti, Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi (Medan: 

Universitas Sumatera Utara,  2012), h. 13 
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kelompok etnik lain,laki-laki mendominasi perempuan, orang kaya mendominasi 

orang miskin, dan lain sebagainya.10 

c. Paternalisme 

Suatu bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. 

Banton   mengemukakan   bahwa   pola   ini   muncul   manakala   kelompok 

pendatang yang secara politik lebih kuat mendirikan koloni di daerah jajahan. Dalam 

pola hubungan ini Banton membedakan tiga macam masyarakat: masyrakat 

metropolitan (didaerah asal pendatang), masyarakat kolonial yang terdiri atas para 

pendatang serta sebagian dari masyarakat pribumi, dan masyarakat pribumi yang 

dijajah11. 

d. Integrasi 

Suatu pola hubungan yg mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, 

tetapi tidak memberikan perhatian khusus atau makna penting pada perbedaan ras 

tersebut12. 

e. Pluralisme 

Suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak 

perdata semua warga masyarakat.Akan tetapi pola hubungan itu lebih terfokus pada 

kemajemukan kelompok ras daripada pola integrasi.Dalam pola ini solidaritas  dalam  

masing-masing  kelompok  ras  lebih  besar.Barton berpendapat bahwa suatu pola 

mempunyai kecenderunagn untuk lebih berkembang kesuatu arah tertentu.Pola 

                                                           
10 Astuti, Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi (Medan: 

Universitas Sumatera Utara,  2012), h. 13 
11 Astuti, Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi (Medan: 

Universitas Sumatera Utara,  2012), h. 13 
12 Astuti, Pola Relasi Sosial Dengan Buruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi (Medan: 

Universitas Sumatera Utara,  2012), h. 14 
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dominasi cenderung mengarah pada pluralisme, sedangkan pola akulturasi dan 

paternalisme cenderung mengarah pada pola integrasi13. 

 

C. Konsep Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang  menyangkut 

hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan 

bersama. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan timbal balik atau saling 

mempengaruhi antar manusia yang berlangsung sepanjang hidupnya di dalam 

masyarakat. 

Interaksi sosial berarti hubungan dinamis antar individu, individu dengan  

kelompok dan kelompok dengan kelompok. Bentuknya seperti kerjasama, 

persaingan, pertikaian, tolong-menolong dan gotong-royong. Soerjono Soekanto 

mengatakan  interaksi sosial adalah kunci dari seluruh kehidupan sosial, maka tanpa 

interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi kehidupan bersama.14 

Pengertian tentang interaksi sosial sangat berguna dalam memperhatikan dan 

mempelajari berbagai masalah masyarakat. Misalnya di Indonesia sendiri membahas 

mengenai interaksi-interaksi sosial yang berlangsung berbagai suku bangsa, golonga 

agama. Dengan mengetahui dan memahami perihal tersebut dapat menimbulkan atau 

mempengaruhi bentuk-bentuk interaksi sosial tertentu.15 

 

                                                           
13 Astuti, Pola Relasi Sosial Dengan B uruh Tani dalam Produksi Pertanian, Skripsi (Medan: 

Universitas Sumatera Utara,  2012), h. 14 
14Sahrul. Sosiologi Islam. Medan: IAIN PRESS, 2001, h. 67. 
15Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h.54. 
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2. Syarat-syarat Terjadinya Interaksi Sosial 

Berbicara mengenai syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, maka suatu 

interaksi sosial tidak akan dapat terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu 

adanya kontak sosial (social contact) dan adanya komunikasi. 

a. Kontak Sosial (Social Contact) 

Syarat terjadi interaksi sosial yang pertama adalah adanya kontak sosial. 

Kontak sosial merupakan hubungan sosial yang terjadi baik secara fisik maupun non 

fisik.  Kontak sosial yang terjadi secara fisik yaitu bertemunya individu secara 

langsung, sedangkan kontak sosial yang terjadi secara non fisik yaitu pada 

percakapan yang dilakukan tanpa bertemu langsung, misalnya berhubungan melalui 

media elektronik seperti telepon, radio dan lain sebagainya16. 

b. Komunikasi 

Syarat terjadinya interaksi sosial yang kedua adalah adanya komunikasi. 

Komunikasi adalah memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud 

pembicaraan, gerak-gerak tubuh maupun sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. Individu yang bersangkutan kemudian memberikan 

reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh individu lain tersebut. Jadi 

komunikasi merupakan suatu proses dimana satu sama lainnya saling mengerti 

maksud atau perasaan masing-masing, tanpa mengerti maksud atau perasaan satu 

sama lainnya tidak dapat dikatakan sebagai komunikasi17. 

3. Bentuk-bentuk Interaksi sosial 

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama (cooperation), 

persaingan (competition), dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau 

                                                           
16Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h.55. 
17Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 1990, h.55 
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pertikaian (conflict). Suatu pertikaian mungkin mendapatkan suatu penyelesaian, 

dimana  penyelesaian tersebut hanya akan dapat diterima untuk sementara waktu, 

yang dinamakan akomodasi (acomodation). Ada pula bentuk interaksi yang 

menyangkut dua kebudayaan bercampur menjadi satu, dalam hal ini dinamakan 

asimilasi (assimiliation).18 

a. Kerja Sama (Cooperation) 

Kerja sama adalah usaha bersama antar-manusia untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan kata lain, kerja sama adalah suatu bentuk interaksi sosial individu  

atau  kelompok berusaha saling menolong untuk mencapai tujuan bersama. Kerja 

sama merupakan proses sosial yang paling banyak terjadi di masyarakat. Masyarakat 

yang sangat kompetitif pun tidak akan dapat berjalan, jika tidak ada kerja sama di 

dalamnya. Kerja sama dapat terjadi dengan sendirinya, tanpa disadari oleh pihak-

pihak  yang  bekerja sama19. 

Contoh, pengendara motor di jalan raya sering tidak menyadari bahwa 

dirinya tengah bekerja sama dengan pengendara sepeda motor lainnya dengan cara 

saling menjaga jarak yang aman serta saling tetap dijalur masing-masing. Di lain 

pihak, ada juga kerja sama yang dilakukan secara sengaja dan diketahui oleh para 

pihak  yang bekerja sama. Misalnya, kerja sama yang dilakukan penduduk desa 

dalam membangun rumah ibadah. Setiap bentuk interaksi sosial dapat berpengaruh 

kepada pribadi dan masyarakat yang bersangkutan. 

Kerjasama cenderung memunculkan pribadi yang sensitif pada orang lain, 

memperhatikan orang lain, merasa aman, tenang, dan kalem serta tidak agresif. 

Masyarakat yang menjunjung tinggi kerja sama dan menghindari kompetisi dan 

                                                           
18Saptono. Sosiologi. Jakarta: Phibeta. 2006, h. 72-77 
19Saptono. Sosiologi. Jakarta: Phibeta. 2006, h. 72-77 
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konflik cenderung tenang dan teratur, dengan sedikit tekanan emosi atau rasa tidak 

aman, serta relatif rendah tingkat perubahan sosialnya. 

b. Persaingan (Competition) 

Persaingan adalah usaha untuk melakukan sesuatu secara lebih baik 

dibandingkan orang atau kelompok lain dalam mencapai tujuan. Persaingan hanya 

akan  muncul  apabila sesuatu dibutuhkan dan diinginkan oleh dua atau lebih pihak, 

dan  sesuatu  tersedia dalam jumlah yang terbatas sehingga tak semua kebutuhan dan 

keinginan dapat dipenuhi. Kedua hal itu merupakan syarat terjadinya persaingan. 

c. Pertikaian (Conflict) 

Konflik adalah proses di mana orang atau kelompok berusaha memperoleh 

sesuatu (imbalan tertentu) dengan cara melemahkan atau menghilangkan pesaing  

atau  kompetitor lain, bukan hanya mencoba tampil lebih baik seperti dalam 

kompetisi.  Konflik dapat bersifat terbuka dan menggunakan kekerasan seperti 

perkelahian, pengeboman, dan pembakaran, dan dapat juga terjadi secara tersembunyi 

dengan menggunakan jasa dukun santet, tipu daya, atau pihak ketiga20. 

d. Akomodasi (Acomodation) 

Akomodasi adalah proses penyelesaian suatu masalah yang bersifat 

sementara waktu antara pihak-pihak yang sedang atau mempunyai potensi untuk 

berkonflik, dalam ini kedua belah pihak belum tentu puas sepenuhnya21. 

e. Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi adalah proses peleburan beberapa kebudayaan menjadi satu, 

sehingga akar konflik yang bersumber pada perbedaan kebudayaan terhapus. 

Misalnya, keluarga pendatang yang setelah beberapa generasi menyerap budaya 

                                                           
20 Saptono. Sosiologi. Jakarta: Phibeta. 2006, h. 72-77 
21 Saptono. Sosiologi. Jakarta: Phibeta. 2006, h. 72-77 
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penduduk  asli,  dan sekaligus memberi sedikit unsur budayanya kepada penduduk 

asli. Jika tidak ada perbedaan ras atau agama yang mencolok, biasanya para 

pendatang akan terasimilasi secara budaya dan diterima secara sosial. 

4. Jenis-jenis Interaksi Sosial 

Sebagaimana yang terlihat pada definisi interaksi sosial diatas, interaksi sosial 

selalu melibatkan dua orang atau lebih. Oleh karena itu, terdapat tiga jenis interaksi 

sosial, yaitu interaksi antara individu dengan individu, antara kelompok dengan 

kelompok, dan antara individu dengan kelompok. 

a. Interaksi antara Individu dengan Individu 

Pada saat dua individu bertemu, walaupun tidak melakukan kegiatan apa-

apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak 

sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-

masing. Seperti minyak wangi, bau keringat, bunyi sepatu ketika berjalan, dan hal-hal 

lain yang bisa mengundang reaksi orang lain. Interaksi jenis ini selain tidak harus 

konkret seperti telah dijelaskan di atas, juga bisa sangat konkret. Wujudnya antara 

lain berjabat tangan, saling bercakap-cakap, saling menyapa, dan lain-lain22. 

b. Interaksi antara Kelompok dengan Kelompok 

Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu-kesatuan, bukan sebagai 

pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Maksudnya kepentingan 

individu dalam kelompok merupakan satu-kesatuan yang berhubungan dengan 

kepentingan individu dalam kelompok lain. Contohnya pertandingan antar tim 

kesebelasan  sepak bola23. 

                                                           
22

SS Belajar, “Pengertian dan Jenis-jenis Interaksi Sosial” Sumber http://www.ssbelajar. 
net/2013/05/interaksi-sosial.html (Diakses 20 Juni, jam 09.00 AM) 

23
SS Belajar, “Pengertian dan Jenis-jenis Interaksi Sosial” Sumber http://www.ssbelajar. 

net/2013/05/interaksi-sosial.html (Diakses 20 Juni, jam 09.00 AM) 
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c. Interaksi antara Individu dengan Kelompok 

Interaksi antara individu dengan kelompok menunjukkan bahwa kepentingan 

individu berhadapan dengan kepentingan kelompok. Bentuk interaksi ini berbeda-

beda sesuai dengan keadaan. Contohnya seorang guru yang mengawasi murid-

muridnya yang sedang mengerjakan ujian. Dalam hal ini seorang guru sebagai 

individu berhubungan dengan murid-muridnya yang berperan sebagai kelompok.24 

 

D. Islam dan Interaksi Sosial 

1. Pengertian Interaksi Sosial dalam Islam 

Dalam Islam, interaksi sosial disebut dengan istilah  hablum  minannaasi 

(hubungan sesama manusia), yang pengertiannya juga tidak berbeda dengan 

pengertian interaksi sosial di atas, yaitu hubungan antar individu, individu dengan 

kelompok dan kelompok dengan kelompok. Contohnya saling sapa, berjabat tangan, 

silaturrahim, solidaritas sosial, ukhuwah (persaudaraan) islamiah dan lain sebagainya. 

Bentuk hubungan yang populer dalam Islam yaitu silaturrahim, yang artinya 

hubungan kasih sayang. Silaturrahim sebagai bentuk interaksi sosial banyak 

dilakukan umat Islam pada kegiatan majlis taklim, menyambut bulan suci  

Ramadhan,  penyambutan tahun baru Islam, hari raya Idhul Fitri  dan hari raya Idul 

Adha serta  halal bi halal. 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam mengaitkan antara menyambung 

silaturrahim dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Beliau bersabda: 

 
                                                           

24SS Belajar, “Pengertian dan Jenis-jenis Interaksi Sosial” Sumber http://www.ssbelajar. 
net/2013/05/interaksi-sosial.html (Diakses 20 Juni, jam 09.00 AM) 
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Artinya: 
“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia 

menyambung silaturahmi.”
25 

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa manusia sebagai mahluk beragama 

harus selalu menjaga silaturahmi atau interaksi sosial dengan orang lain sebagai 

bentuk ketaatan kepada Allah swt. 

Istilah yang lebih luas dari interaksi sosial yakni ukhwah Islamiyah. Artinya, 

persaudaraan yang dijalin sesama muslim.  

Dasar terbentuknya ukhwah Islamiyah tercantum dalam firman Allah swt. 

QS. al-Hujuraat ayat 10 yang berbunyi:  

                              

Terjemahnya: 
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan 
takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

26 

Dari ayat Al-Qura‟an di atas dapat dipahami bahwa orang-orang mukmin 

walaupun bukan saudara kandung tapi mereka terikat dengan persaudaraan iman, 

maka hendaknya sealu menjaga persatuan dan kesatuan sehingga akan melahirkan 

rahmat bagi kaum mukmin. 

Interaksi sosial dalam Islam tidak hanya ditujukan untuk sesama muslim,  

melainkan juga termasuk untuk non-muslim.  

 

 

 

                                                           
25Imam al-Bukhari. Hadits shahih (no. 6138) dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 
26Kementrian Agama RI,  Al-Quran  dan Terjemahnya, (cet. 1 : Jakarta: Dua Ribu Wisata, 

2002) h. 836 
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2. Etika Interaksi Sosial dalam Islam 

Dalam Islam, berinteraksi dengan seseorang atau lebih memiliki beberapa 

etika (aturan) tersendiri, guna menjaga keharmonisan dan kedamaian yang tidak 

terputus. Beberapa etika tersebut meliputi. 

a. Mengucap salam ketika bertemu dengan seseorang atau lebih, baik yang  ingin  

ditemui maupun yang tidak sengaja ditemui. Meminta izin apabila hendak 

menggunakan barang yang bukan milik kita, agar kita tidak meremehkan hak-

hak orang lain. 

b. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. 

c. Bersikap santun dan tidak sombong. 

d. Berbicara dengan perkataan yang sopan. Dalam Islam, perkataan yang hendak 

diutamakan adalah perkataan yang bermanfaat dengan suara lembut dan dengan 

gaya yang wajar. 

e. Tidak dibolehkan saling menghina. 

f. Tidak dibolehkan saling membenci dan iri hati. Rasa iri hati akan berdampak 

dapat berkembang menjadi kebencian yang pada akhirnya mengakibatkan 

putusnya hubungan. 

g. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. 

h. Mengajak untuk berbuat kebaikan.27 

 

 

 

 

                                                           
27Aminazra,  “Etika  Pergaulan  Dalam Islam”Sumber:http://aminazra.blogspot. 

co.id/2014/02/ etika-pergaulan-dalam-islam. html. (Diakses 25 Juni 2020, jam  20.15 
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E. Pengertian Pengembangan 

Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan 

melalui pendidikan dan latihan. Selain itu pengembangan  dalam  organisasi  

merupakan  usaha  meningkatkan organisasi dengan mengintegrasikan keinginan 

bersama akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian tersebut. 

Sama halnya dengan pengelolaan, pengembangan dapat diartikan sebagai 

manajemen, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. 

Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan  dari  fungsi-

fungsi  manajemen  itu.28 Menurut G.R. Terry adalah manajemen suatu proses yang 

khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran- 

sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber-sumber lainnya. Andrew F. Sikula berpendapat bahwa manajemen adalah 

suatu proses yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi 

dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan 

untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.29 Sedangkan 

menurut James A.F. Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota 

                                                           
28Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007) 
29 Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007) h.2 
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organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya 

tujuan organisasi.30 

Dari tiga penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen itu 

merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, serta merupakan 

proses yang sistematis, terkoordinasi,  kooperatif, dan terintegrasi dalam 

pemanfaatan unsur-unsurnya.31 Perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan tindakan 

yang akan dilakukan. Pengorganisasian yaitu mengkoordinasikan sumber daya 

manusia serta sumber  daya  lainnya  yang  dibutuhkan.  Kepemimpinan  yaitu 

mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin. Pengendalian yaitu 

memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak, dan jika tidak tercapai dilakukan 

tindakan perbaikan.32 

Pengembangan (developing) merupakan salah satu perilaku manajerial yang 

meliputi pelatihan (couching) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

keterampilan seseorang dan memudahkan penyesuaian terhadap pekerjaannya dan 

kemajuan kariernya. Proses pengembangan ini didasarkan atas usaha untuk 

mengembangkan sebuah kesadaran, kemauan, keahlian, serta keterampilan para 

elemen dakwah agar proses dakwah berjalan secara efektif dan efisien. 

Pengembangan dan pembaruan adalah dua hal yang sangat diperlukan. 

Rasulullah SAW. Mendorong umatnya supaya selalu meningkatkan kualitas, cara 

kerja dan sarana hidup, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam semaksimal 

mungkin.  

                                                           
30 Siswanto, B. Pengantar Manajemen. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).h.2 
31 Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007) h.3 
32 Siswanto, B. Pengantar Manajemen. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005).h.2 
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Karena Allah telah menciptakan alam semesta ini untuk memenuhi hajat 

hidup manusia. QS.al- Hasyr ayat 18: 

                              

        

Terjemahan:  
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah 
Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 
(akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Hasyr: 18).33 

Dalam dunia manajemen, proses pengembangan (organization development) 

itu merupakan sebuah usaha jangka panjang yang didukung oleh manajemen 

puncak untuk memperbaiki proses pemecahan masalah dan pembaruan organisasi, 

terutama lewat diagnosis yang lebih efektif danhasil kerjasama serta manajemen 

budaya organisasi dengan menekankan khusus pada tim kerja formal, tim sementara, 

dan budaya antar kelompok dengan bantuan seorang fasilitator konsultan yang 

menggunakan teori dan teknologi mengenai penerapan ilmu tingkah laku termasuk 

penelitian dan penerapan.34 

Secara individual proses pengembangan yang berorientasi kepada perilaku 

para da‟i memiliki sejumlah keuntungan potensial dalam proses pergerakan dakwah 

khususnya bagi para pemimpin dakwah. Dalam pengembangan itu sendiri pembinaan 

dan peningkatan wawasan jamaah dalam pemahaman, sikap, dan akitivitasnya 

tentang ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek hidup dan kehidupan yakni 

akidah, ibadah, akhlak, keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, dan 

                                                           
33 Kementrian Agama RI.Al-Qur‟an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002.(Jakarta: CV 

Darus Sunnah, 2012). h.549 
34 Munir, M.& Ilahi, Wahyu. Manajemen Dakwah.(Jakarta: Kencana, 2006).h 243 
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kewarganegaraan, ekonomi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, kesenian, 

kejasmanian, kesehatan,  keterampilan  dan  keamanan  jasmani.35 

Dalam  pengembangan  wisata  religi,  terdapat  beberapa  hal  yang harus 

diperhatikan oleh pengelola, yaitu: 

a. Perlu   pembentukan   forum   rembug   masyarakat   setempat   untuk membahas 

pengembangan daya tarik wisata religi tematis keagamaan atau   ziarah   muslim   

secara   tepat   dengan   memperhatikan   potensi kekayaan budaya lokal yang 

ada. 

b. Perlu perlengkapan berupa pembuatan induk pengembangan (master plan) 

RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) dan dibahas secara lintas 

sektoral yaitu saling menghormati, saling percaya, saling bertanggung jawab, 

dan saling memperoleh manfaat. Beberapa hal termasuk pula persyaratan-

persyaratanteknis untuk pendirian suatu bangunan (building code). 

c. Perlu   dikembangkan   pula,   “Collaborative   Management”   antara instansi-

instansi yang berkepentingan (lintas sektor) dengan maksud untuk tetap menjaga 

kelestarian sejarah dan budaya yang ada. Adapun lintas  sektor  yang  dimaksud  

yaitu:  Mutual  Respect  (saling menghormati),  Mutual  Trust  (saling percaya),  

Mutual  Responsibility (saling bertanggung jawab), Mutual Benefit (saling 

memperoleh manfaat.36 

 

 

 

                                                           
35 Munir, M.& Ilahi, Wahyu. Manajemen Dakwah.(Jakarta: Kencana, 2006).h244 

 
36 Suryono, Agus. Paket Wisata Ziarah Umat Islam. (Semarang: Kerjasama Dinas 

Pariwisata Jawa Tengah dan Stiepari Semarang, 2004) h.11-12 
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F. Obyek Wisata 

Menurut Chafid Fandeli obyek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan 

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

yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata 

alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber 

daya alam dan tata lingkungannya.37 

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang 

dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 

daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara 

karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjng ke 

suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata .38 

1. Jenis Obyek wisata 

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang 

ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Menurut Mappi Objek wisata dikelompokan 

ke dalam tiga jenis, yaitu : 

1) Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna 

(langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain. 

2) Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik 

(tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara 

panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional,   festival   

                                                           
37 Yuningsih, Nining, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan 

Potensi Obyek Wisata Pantai angandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Skripsi, 2005 h.18  
Pradikta, Angga, Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati. 2013. Skripsi. h.16  
38 Pradikta, Angga. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Waduk Gunungrowo Indah Dalam 

Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati.Skripsi.2013. h.14 
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budaya,   kain   tenun   (tradisional),   tekstil   lokal, pertunjukan (tradisional), 

adat istiadat lokal, museum dan lain-lain  

3) Objek wisata buatan, misalnya : sarana dan fasilitas olahraga, permainan 

(layangan),  hiburan  (lawak  atau  akrobatik,  sulap),  ketangkasan  (naik kuda), 

taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain- lain.39 

Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan 

sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai- nilai 

agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek wisata itu sendiri. Pembangunan 

obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun 

Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait. 

Dalam  UU  No.  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  disebutkan 

bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, 

dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan 

manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.40 Kata wisatawan 

(tourist) merujuk kepada orang. Secara umum wisatawan menjadi subset atau bagian 

dari traveler atau visitor.41 

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan berupa 

keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia. Pada 

dasarnya obyek wisata air terjun Bissapu ini mempunyai kekayaan alam dan hasil 

buatan manusia karena selain memiliki air terjun dengan keindahan alamnya juga 

                                                           
39 Ian asriandi. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bisappu Di Kabupaten 

Bantaeng. Skripsi.  Universitas Hasanuddin. 2016 h.23-24 
40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan 
41 Pitana,  I  Gde  dan  Diarta,  I  Ketut  Surya,  2009.  Pengantar  Ilmu  Pariwisata. 

Yogyakarta: Andi. h.35 
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terdapat campur tangan manusia diantaranya jalan setapak dan beberapa bangunan 

yang disediaakan. 

 

2. Manajemen dalam Pariwisata 

Manajemen yang efektif dan efisien sangat memerlukan penguasaan atas 

orang-orang yang mengelola untuk mencapai suatu tujuan yang telah diterapkan. 

Dalam kegiatan wisata terdiri dari komponen utama yaitu wisatawan,  elemen  

geografi,  unsur-unsur  pariwisata  dan  industri pariwisata. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

a. Wisatawan  adalah  orang yang melakukan  kunjungan  di  suatu  tempat untuk 

melakukan perjalanan pariwisata dengan tujuan kunjungan untuk bersenang-

senang, olahraga, agama, berlibur, belajar, kesehatan, dan berdagang. Adapun 

wisatawan menurut sifatnya: 

1) Wisatawan modern Idealis, wisatawan yang sangat menaruh minat pada 

budaya multinasional serta eksplorasi alam secara individual.  

2) Wisatawan    modern    Materialis,    wisatawan    dengan    golongan 

Hedonisme (mencari keuntungan) secara berkelompok. 

3) Wisatawan tradisional Idealis, wisatawan yang menaruh minat pada 

kehidupan sosial budaya yang bersifat tradisional dan sangat menghargai 

sentuhan alam yang tidak terlalu tercampur oleh arus modernisasi. 

4) Wisatawan  tradisional  Materialis,  wisatawan  yang  berpandangan 

konvensional, mempertimbangkan keterjangkauan, murah dan keamanan.42 

                                                           
42 Pendit, Nyoman, S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, ( Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 1994).h 37 
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b. Elemen  geografi  adalah  Pergerakan  wisatawan  berlangsung  pada  tiga area 

geografi, seperti berikut ini: 

1) Daerah  Asal  Wisatawan  (DAW).  Daerah  tempat  asal  wisatawan berada,   

tempat   ketika   melakukan   aktivitas   keseharian,   seperti bekerja, belajar, 

tidur dan kebutuhan dasar lain. Rutinitas itu sebagai pendorong untuk 

memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW, seseorang dapat mencari 

informasi tentang obyek dan days tarik wisata yang diminati, membuat 

pemesanan dan berangkat menuju daerah tujuan. 

2) Daerah  Transit  (DT).  Tidak  seluruh  wisatawan  harus  berhenti  di daerah 

itu.  Namun,  seluruh  wisatawan pasti  akan  melalui  daerah tersebut  

sehingga  peranan  DT  pun  penting.  Seringkali terjadiperjalanan wisata 

berakhir di daerah transit, bukan di daerah tujuan. Hal inilah yang membuat 

negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong berupaya  menjadikan  

daerahnya  multifungsi,  yakni  sebagai Daerah Transit dan Daerah Tujuan 

Wisata. 

3) Daerah Tujuan Wisata (DTW)Daerah ini sering dikatakan sebagai sharp   end   

(ujung   tombak)   pariwisata.   Di   DTW   ini   dampak pariwisata sangat 

dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi  manajemen  yang 

tepat.  Untuk  menarik  wisatawan,  DTW merupakan pemacu keseluruhan 

sistem pariwisata dan menciptakan permintaan  untuk  perjalanan  dari  

DAW.  DTW  juga  merupakan alasan  utama  perkembangan  pariwisata 

yang menawarkan  hal-hal yang berbeda dengan rutinitas wisatawan. 

c. Unsur-unsur pariwisata adalah Unsur-unsur yang terlibat dalam industri 

pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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1) Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara. 

2) Jasa  Boga  dan  Restoran,  industri  jasa  di  bidang  penyelenggaraan 

makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. 

3) Transportasi dan Jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang 

angkutan darat, laut dan udara. 

4) Atraksi   Wisata,   kegiatan   wisata   yang   dapat   menarik   perhatian 

wisatawan atau pengunjung. 

5) Cinderamata (Souvenir),   benda   yang   dijadikan   kenang-kenangan untuk 

dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal 

6) Biro Perjalanan, badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari 

berangkat hingga kembali. 

d. Industri pariwisata adalah Industri yang menyediakan jasa, daya tank, dan 

sarana wisata. Industri yang merupakan unit-unit usaha atau bisnis di dalam 

kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut. Sebagai contoh, biro 

perjalanan wisata bisa ditemukan di daerah asal wisatawan, Penerbangan bisa 

ditemukan balk di daerah asal wisatawan maupun di daerah transit, dan 

akomodasi bisa ditemukan di daerah tujuan wisata.43 

3. Unsur-unsur Manajemen dalam Pariwisata 

Unsur adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan satu sama 

lainnya. Unsur-unsur manajemen itu sendiri terdiri dari  man, money, methods, 

materials, machines, and market men, money, methods, materials, machines, and 

market yang disingkat dengan 6 M. Adapun penjelasannya yaitu: 

                                                           
43 Pendit, N y o m a n , S, Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana, ( Jakarta: PT 

Pradnya Paramita, 1994) h.41 
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a. Man (Manusia) 

Yaitu tenaga manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja 

operasional atau pelaksana. Manusia merupakan unsur pendukung yang paling 

penting untuk mencapai suatu tujuan tang telah direncanakan sebelumnya.   Sehingga   

berhasil   atau   gagalnya   suatu   manajemen tergantung pada kemampuan untuk 

mengarahkan dan menggerakkan orang-orang ke arah tujuan yang akan dicapai b.  

b. Money (Uang) 

Uang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Karena segala 

aktivitas dalam sebuah lembaga tentu membutuhkan uang dalam mengoperasionalkan 

kegiatan. 

c. Method (Metode) 

Cara-cara  yang  dipergunakan  dalam  usaha  mencapai  tujuan. Untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dalam perusahaan perlu alternatif cara agar produk 

bisa berhasil guan sesuai dengan perkembangan yang menawarkan  berbagai  metode  

baru  untuk  lebih  cepat  dalam menghasilkan produk dan jasa. 

d. Material (Bahan) 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam proses kegiatan, 

manusia sangat membutuhkan adanya bahan dan materi, karena materi merupakan 

unsur pendukung manajemen dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah 

diterapkan. 

e. Machine (Mesin atau alat) 

Mesin-mesin atau alat-alat yang diperlukan atau dipergunakan untuk 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. 
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f. Market (Pasar) 

Pasar untuk menjual barang dan jasa-jasa yang dihasilkan. Bagi kegiatan yang 

bergerak dalam bidang wisata maka pasar sangat penting sebagai pencapaian tujuan 

akhir.44  

Penjelasan  tentang  6  M  kaitannya  dengan  fungsi  manajemen. Dimana  

serangkaian  kegiatan  yang  dijalankan  dalam  manajemen berdasarkan fungsinya 

masing-masing yang mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu  dalam  

pelaksanaannya.  Fungsi  manajemen  sebagaimana diterangkan oleh Nickels, 

McHugh and McHugh (1997) yaitu Planning (Perencanaan), Organizing 

(Pengorganisasian), Directing (Pengimplementasian), Controlling (Pengendalian atau 

pengawasan).45 

4. Strategi Pengembangan Kepariwisataan 

Strategi pengembangan kepariwisataan bertujuan untuk mengembangkan 

produk dan pelayanan  yang berkualitas, seimbang dan bertahap. Langkah pokok 

strategi pengembangan pariwisata yaitu: 

a. Dalam jangka pendek dititik-beratkan pada optimasi, terutama untuk: 

1) Mempertajam dan memantapkan citra kepariwisataan, 

2) Meningkatkan mutu tenaga kerja, 

3) Meningkatkan kemampuan pengelolaan, 

4) Memanfaatkan produk yang ada, 

5) Memperbesar saham dari pasar pariwisata yang telah ada. 

                                                           
44 Hasibuan, Malayu S.P. Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah.(Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007) h.20 
45 Tisnawati, Ernie & Saefullah, Kurniawan, Pengantar Manajemen Edisi Pertama,(Jakarta: 

PT Fajar Interpratama Mandiri, 2005) h.8 
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b. Dalam  jangka  menengah  dititik-beratkan  pada  konsolidasi,  terutama dalam: 

1) Memantapkan citra kepariwisataan Indonesia, 

2) Mengkonsolidasikan kemampuan pengelolaan, 

3) Mengembangkan dan diversifikasi produk4) Mengembangkan jumlah dan 

mutu tenaga kerja, 

c. Dalam   jangka   panjang   dititik-beratkan   pada   pengembangan   dan 

penyebaran dalam: 

1) Pengembangan kemampuan pengelolaan, 

2) Pengembangan dan penyebaran produk dan pelayanan, 

3) Pengembangan pasar pariwisata baru, 

4) Pengembangan  mutu  dan  jumlah  tenaga  kerja.46 

5. Pariwisata dalam Pengembangan Wilayah 

Dalam era otonomi daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam 

merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan maka diperlukan suatu model 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas serta karakteristik wilayah 

masing – masing, sehingga diperlukan upaya untuk menggali potensi daerah sebagai 

dasar dalam perumusan strategi pembangunan. Menurut Tantra dalam merencanakan 

dan melaksanakan pembangunan diperlukan sebuah kerangka teoritik, yaitu 

paradigma berpikir yang memperhatikan ruang secara realistik. Ruang tidak berarti 

fisik, tetapi juga lingkungan sosial budaya dalam arti luas. Pola dasar pembangunan 

yang memperhatikan ruang (fisik dan non fisik) secara holistik yaitu ruang sebagai 

                                                           
46 Suwantoro, Gamal. Dasar-dasar Pariwisata. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997) h.55 
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kesatuan wilayah administratif, ekonomi, historis dan empiris. Dengan demikian pola 

pembangunan dirumuskan berdasarkan kondisi dan potensi lingkungan dan 

manusianya. 

Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari pengembangan wilayah. 

Pendekatan pengembangan pariwisata dengan mendasarkan pada pandangan 

keruangan, maka pengembangan pariwisata dapat dilaksanakan diantaranya dengan 

beberapa teori pengembangan wilayah seperti dengan teori kutub pertumbuhan atau 

dengan konsep tempat sentral (Christaller). Teori kutub pertumbuhan dari Christaller 

dapat dioperasikan atas dasar tiga konsep dasar yakni (1) konsep leading industry, (2) 

konsep polarization, (3)konsep spread effects (Sujali, 1989). Konsep leading industry 

mendasarkan pemikiran bahwa obyek wisata yang dijadikan sebagai leading industry 

adalah obyek wisata yang mempunyai potensi tinggi sehingga dengan potensi yang 

dimiliki dapat mempengaruhi perkembangan obyek-obyek wisata kecil di sekitarnya.  

Konsep polarisasi mendasarkan pemikiran, bahwa suatu obyek wisata dapat 

berkembang kalau masing-masing obyek wisata dapat berkembang kalau masing- 

masing obyek wisata tersebut mempunyai identitas yang khas. Artinya perlu adanya 

diversifikasi produk-produk wisata.  

Konsep spread effects didasarkan pada pemikiran, bahwa obyek wisata yang 

potensial perlu dilengkapi sarana-prasarana agar dapat memacu pertumbuhan 

perekonomian daerah tempat obyek wisata.  

Pengembangan destinasi wisata dalam kerangka pembangunan daerah 

memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam tataran makro, 

serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tataran mikro. Sehingga 

pengembangan pariwisata daerah haruslah juga memperhitungkan keuntungan dan 
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manfaat bagi banyak pihak, terutama masyarakat lokal. Pengembangan pariwisata 

yang baik dapat mendorong terbukanya peluang kerja, pengembangan produk 

lokal,serta kesempatan pendidikan dan pelatihan masyarakat. Secara harafiah 

pengembangan diartikan sebagai proses atau cara. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Ketiga (2005: 538) mendefinisikan pengembangan sebagai suatu proses, cara, 

perbuatan mengembangkan sesuatu menjadi lebih baik, maju sempurna dan 

berguna,sehingga pengembangan merupakan suatu proses / aktivitas memajukan 

sesuatu yang dianggap perlu untuk ditata sedemikian rupa dengan meremajakan atau 

memelihara yang sudah berkembang agar menjadi menarik dan lebih berkembang.  

Pariwisata dikatakan sebagai katalisator dalam pembangunan, karena dampak 

yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian di negara yang dikunjungi 

wisatawan. Kedatangan wisatawan mancanegara (foreign tourists)pada suatu Daerah 

Tujuan Wisata (DTW) telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi 

penduduk setempat, di mana pariwisata itu dikembangkan.47 Dilihat dari kacamata 

ekonomi makro, jelas pariwisata memberikan dampak positif, karena sebagai suatu 

industri : 

a. Dapat menciptakan kesempatan berusaha. Dengan datangnya wisatawan, perlu 

pelayanan untuk menyediakan kebutuhan (need), keinginan (want)dan harapa 

(expectation)wisatawan yang terdiri berbagai kebangsaan dan tingkah lakunya. 

b. Dapat meningkatkan kesempatan kerja (employments). Bayangkan saja, bila 

sebuah hotel dibangun dengan kamar sebanyak 400 kamar, paling sedikit 

diperlukan karyawan 600 orang dengan ratio 1: 1,5. 

                                                           
47 Yoeti, Oka, A. Pengantar Ilmu Pariwisata.(Bandung: Angkasa, 1990 
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c. Dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan 

masyarakat, sebagai akibat multiplier effect yang terjadi dari pengeluaran 

wisatawan yang relatif cukup besar itu. 

d. Dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah. Seperti 

kita ketahui tiap wisatawan berbelanja selalu dikenakan pajak sebesar 10 persen 

sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku. 

e. Dapat meningkatkan pendapatan nasional atau Gross Domestic Bruto (GDB). 

f. Dapat mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sector 

ekonomi lainnya.48 

Menurut Suwantoro pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau 

meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Dengan demikian pengembangan pariwisata 

dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mengembangkan destinasi, kawasan 

serta usaha pariwisata menjadi lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

banyak pihak, terutama bagi masyarakat. 

Grady menjelaskan bahwa kriteria pengembangan pariwisata haruslah selalu 

melibatkan masyarakat lokal sehingga pengembangan yang dilakukan memberikan 

manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pengembangan juga harus diarahkan agar tidak 

merusak nilai – nilai dalam masyarakat, serta minimalisasi dampak melalui 

penyesuaian program dengan kapasitas sosial masyarakat.49 Kriteria tersebut sejalan 

dengan konsep dasar pariwisata berbasis masyarakat (communitybased tourism)serta 

pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourismdevelopment). Hal yang 

sama juga tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang kepariwisataan. Dalam 

Undang – Undang nomor 10 tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip dasar 

                                                           
48 Yoeti, Oka, A. Pemasaran Pariwisata (Tourism Marketing).(Bandung: Angkasa,1990). 
49 Suwantoro, Gamal. Dasar-dasar Pariwisata. (Yogyakarta: Andi Offset, 1997). 
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pengembangan pariwisata agar berkelanjutan yaitu: Meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi 

pengangguran, serta melestarikan alam lingkungan dan budaya. 

Menurut Spillane, dampak pariwisata terhadap suatuwilayah adalah cukup 

kompleks. Untuk itu pengembangan pariwisata harus mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pengembangan pariwisata harus menyeluruh, sehingga semua segi 

pengembangan pariwisata memperhitungkan pula untung rugi apabila disbanding 

dengan pembangunan sektor lain. Keuntungan yang diharapkan biasanya adalah 

membuka kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, menambah devisa negara, 

merangsang pertumbuhan kebudayaan asli Indonesia dan menunjang gerak 

pembangunan daerah. Sedangkan kerugian antara lain lingkungan menjadi rusak, 

pariwisata beralih ke tangan asing, pencarian benda-benda kuno, berubahnya 

tujuan kesenian rakyat dan upacara adat tradisional, timbulnya industri seks, dan 

lain-lain. 

2. Pengembangan pariwisata harus diintegrasi kedalam pola dan program 

pembangunan semesta ekonomi, fisik dan sosial suatu Negara. 

3. Pengembangan pariwisata dapat membawa kesejahteraan ekonomi yang tersebar 

luas dalam masyarakat.Dari berbagai penjelasan, maka dapat dilihat hubungan 

dalam memberikan konsep secara operasional tentang pengembangan pariwisata. 

Pengembangan pariwisata yang dimaksud dalam pengembangan wisata pantai di 

Kota Bima merupakan sebuah proses untuk mengarahkan kegiatan pariwisata 

menjadi lebih baik, dengan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan 
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pemberdayaan masyarakat, sehingga kegiatan pariwisata dapat memberikan 

manfaat bagi sumber daya yang terkait di dalamnya. 

4. Pengembangan pariwisata harus sadar “lingkungan”. Dalam pelaksanaannya 

harus memperhatikan ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan yang telah 

ada. 

5. Pengembangan pariwisata dapat mengarahkan perubahan-perubahan sosial yang 

positif. 

6. Penentuan tata cara pelaksanaan harus disusun sejelas-jelasnya dengan 

pencatatan (monitoring) terus menerus mengenai pengaruh pariwisata terhadap 

suatu masyarakat dan lingkungan kehidupan masyarakat. 

Menurut Mill dalam bukunya yang berjudul “The Tourism, International 

Business” (2000, p.168-169), menyatakan bahwa : “pariwisata dapat memberikan 

keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan 

taraf hidup melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut”.  

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat memaksimalkan 

keuntungan dan dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai 

peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan obyek wisata, karena 

penduduk setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktifitas-aktifitas yang 

berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan 

rumah yang ramah, penyelanggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, 

upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cindera mata yang memiliki 

ke khasan dari obyek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar 

sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di obyek 

wisata tersebut. Akan tetapi apabila suatu obyek wisata tidak dikembangkan atau 
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ditangani dengan baik atau tidak direncanakan dengan matang, dapat menyebabkan 

kerusakan baik secara lingkungan maupun dampak-dampak negatif terhadap ekonomi 

maupun sosial.  

Perlu dikemukakan juga bahwa dalam melihat dampak sosial budaya 

pariwisata terhadap masyarakat setempat, masyarakat tidak dapat dipandang sebagai 

suatu yang internally tottaly integrated enity, melainkan harus juga dilihat segmen- 

segmen yang ada, atau melihat berbagai interest groups, karena dampak terhadap 

kelompok sosial yang satu belum tentu sama bahkan bisa bertolak belakang dengan 

dampak terhadap kelompok sosial yang lain. Demikian juga mengenai penilaian 

tentang positif dan negatif, sangat sulit digeneralisasi untuk suatu masyarakat, karena 

penilaian positif atau negatif tersebut sudah merupakan penilaian yang mengandung 

„nilai‟ (value judgement), sedangkan nilai tersebut tidak selalu sama bagi segenap 

kelompok masyarakat. Artinya, dampak positif ataupun negatif masih perlu 

dipertanyakan, “positif untuk siapa dan negatif untuk siapa?”.50 

 

G. Pariwisata dan Dampak yang Ditimbulkannya 

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan 

melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat 

setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, 

yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam 

berbagai aspeknya. Dampak pariwisata merupakan wilayah kajian yang paling 

banyak mendapatkan perhatian dalam literatur, terutama dampak terhadap 

                                                           
50 Pitana,  I  Gde ,  1999.  Ppelangi pariwisata bali. Penerbit bali post denpasar :bali. H.45 
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masyarakat lokal. Di lain pihak, dampak pariwisata terhadap wisatawa dan/atau 

negara asal wisatawan belum banyak mendapatkan perhatian.51  

Menurut Cohen, Meskipun pariwisata juga menyentuh berbagai aspek 

kehidupan masyarakat secara politik, keamanan, dan sebagainya, dampak pariwisata 

terhadap masyarakat dan daerah tujuan wisata yang banyak mendapat ulasan adalah: 

1. Dampak positif obyek wisata terhadap Sosial Ekonomi 

Secara formal, para ahli membedakan dampak sosial ekonomi yang terjadi 

karena kegiatan pariwisata, terdiri dari Efek Langsung (Direct Effects), Efek Tidak 

Langsung (Indirect Effects) dan Efek Induksi (Induced Effects). Sementara itu, Efek 

Tidak Langsung dan Efek Induksi kadang-kadang disebutnya sebagai Efek Sekunder 

(Secondary Effects) yang menyertai Efek Langsung selaku Efek Primer (Primary 

Effect).  

Analisis dampak sosial ekonomi kegiatan pariwisata lazimnya berfokus pada 

perubahan penjualan, penghasilan dan penempatan tenaga kerja di daerah 

bersangkutan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata. Secara nyata, kegiatan 

pariwisata memberikan manfaat pada penjualan, keuntungan, lapangan kerja, 

pendapatan pajak dan penghasilan dalam suatu daerah. 

a) Peningkatan pendapatan negara dalam valuta asing atau devisa,sehingga akan 

bisa memperkuat neraca pembayaran. Bahwa pariwisata menyumbang kepada 

neraca pembayaran merupakan perbandingan antara semua mata anggaran yang 

diterima oleh negara dari negara-negara asing sebagai pemasukan dan semua 

anggaran yang harus dibayar kepada negara-negara asing sebagai pengeluaran. 

Karena wisatawan itu membelanjakan uang yang diterima di negara yang 

                                                           
51 Suarta, N.Pengaaruh Pariwisata Terhadaap Lingkungan sosiaal masyarakat desaa 

batubuulan ddaerah tingkat II giannyar. Tesis , yogyakarta.1994 
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dikunjunginya, maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan 

mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran 

menguntungkan. Inilah artinya, kalau dikatakan bahwa pariwisata menyumbang 

kepada neraca pembayaran.52 Akan tetapi penerimaan dari pariwisata menambah 

besarnya volume uang didalam masyarakat, dan ini dapat menimbulkan inflasi 

kalau produksi komoditi didalam negeri tidak bertambah. Inilah sebabnya maka 

dikawasan pariwisata harga-harga biasanya lebih mahal dari pada di daerah- 

daerah. Banyaknya barang tidak dapat mengimbangi laju pertambahan uang yang 

beredar. 

b) Penambahan pendapatan negara dari penerimaan pajak. Banyaknya wisatawan 

yang berkunjung tentunya banyak juga wisatawan yang membelanjakan uangnya 

untuk membeli barang yang ada di daerah sekitar. Dengan demikian secara tidak 

langsung pemerintah mendapat pajak yang nantinya akan dibayarkan oleh para 

pedagang yang barangnya laku terjual. Semakin banyak wisatawan berkunjung 

maka semakin banyak pula yang membeli barang, maka pajak yang diterima oleh 

Negara juga semakin banyak. Pajak yang telah dibayarkan oleh pedagang 

kemudian akan dikelola untuk dapat digunakan dalam pembangunan daerah 

seperti pengembangan objek daerah wisata dan lain sebagainya. 

c) Menimbulkan adanya dampak pergandaan (multiplier effect). Bahwa sejumlah 

uang yang diterima masyarakat akan dikeluarkan lagi, yang menerima 

belakangan ini akan mengeluarkan lagi dan seterusnya Akibatnya di dalam sosial 

ekonomi masyarakat akan terjadi pertambahan uang berganda. Inilah yang 

dimaksud dengan dampak pergandaan (multipliereffect) Dikarenakan adanya 

                                                           
52 Nyoman Pendit. Ilmu pariwisata sebuah pengantar perdana. PT Pradnya Paramita: 

Jakarta:1994 h.65 
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“kebocoran-kebocoran” yaitu sebagian dari uang tidak ikut beredar di dalam 

masyarakat karena ditabung atau karena dibelanjakan untuk barang atau jasa 

import, sehingga bagian uang tersebut mengalir ke masyarakat luar negeri. Jadi 

peredaran uang itu berjalan terus tetapi tidak tanpa batas, karena pada suatu saat 

dampak pergandaan itu begitu kecil sehingga praktis nihil. 

d) Terbentuknya kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Kesempatan berusaha 

yang langsung untuk menerima kebutuhan wisatawan meliputi usaha akomodasi, 

restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan. Sedangkan lapangan usaha yang 

tidak langsung seperti : kerajinan, industri pakaian, industri olahraga dan 

lapangan usaha yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Luasnya 

kesempatan dalam berusaha berarti akan membuka lapangan kerja karena sektor 

pariwisata merupakan sektor padat karya yaitu kegiatannya membutuhkan tenaga 

manusia yang cukup banyak. Kecuali itu pariwisata juga memerlukan tenaga 

kerja untuk keperluanpemberian jasa perorangan, seperti pramuwisata, instruktur, 

misalnya untuk main sky, pramuria di club malam, pelayan di bar, pengangkut 

barang, sopir dan sebagainya. Ini semua membuat tenaga kerja yang diperlukan 

di bidang pariwisata menurut perbandingan lebih banyak dari pada di usaha-

usaha lain. Banyak tenaga kerja di bidang pariwisata itu memerlukan pendidikan 

dan latihan khusus, sehingga menimbulkan lapangan kerja di bidang pendidikan. 

e) Mendorong pembangunan daerah. Daerah industri bukan daerah yang biasanya 

berkembang menjadi kawasan pariwisata. Daerah-daerah di mana terdapat 

atraksi wisata ialah daerah-daerah terpencil dengan penduduk dan kebudayaan 

terasing, pantai laut tanpa penduduk, atau dengan kegiatan penangkapan ikan 

sekadarnya, pegunungan dengan pemandangan dan hawa yang sejuk dan 
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sebagainya. Semuanya daerah di mana boleh dikatakan tidak terjadi 

pembangunan. Karena di daerah itu terdapat atraksi wisata, maka daerah-daerah 

tersebut dapat dikembangkan menjadi kawasan wisata. Kalau hal ini terjadi pada 

perkembangan kepariwisataan didaerah, maka akan mendorong pemerintah dan 

masyarakat untuk mempersiapkan danmembangun sarana dan prasarana yang 

diperlukan seperti: 

1) Pembangunan dan perbaikan jalan 

2) Instalasi listrik 

3) Pembenahan obyek dan daya tarik wisata 

4) Perbaikan lingkungan.53 

Selain itu juga akan mendorong para infestor untuk menanamkan modalnya 

dalam pembangunan obyek dan daya tarikwisata. Usaha sarana akomodasi, usaha jasa 

biro perjalanan,restaurant dan rumah makan. 

Menurut Cohen Dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat 

lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar yaitu: 

1) Dampak terhadap penerimaan devisa 

2) Dampak terhadap pendapatan masyarakat 

3) Dampak terhadap kesempatan kerja 

4) Dampak terhadap harga-harga 

5) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan 

6) Dampak terhadap kepemilikan dan control 

7) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan 

8) Dampak terhadap pendapatan pemerintah. 

                                                           
53 Rizkun imaduddin. Pengembangan wisata pantai llawata dalam pengembangan wilayah di 

kota bima. Skripsi.Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2017. h.19-21 
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2. Dampak negatif obyek wisata  

Di samping pengembangan pariwisata mempunyai manfaat yang positif 

bagi pembangunan juga mempunyai berbagai macam dampak negatif, antara 

lain : 

1) Mahalnya harga barang atau jasa pelayanan 

2) Tumbuhnya sikap mental materialisme 

3) Dampak positif obyek wisata terhadap sosial budaya54 

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Pariwisata 

Dalam meningkatkan kegiatan kepariwisataan, pemerintah telah 

mencanangkan tahun sadar wisata nasional sehingga masyarakat diharapkan dapat 

menyambutdan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Kepariwisataan masih 

merupakan suatu hal yang baru sehingga masih banyak terlihat kekurangan- 

kekurangan dalam upaya menunjang kegiatan pariwisata Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi perkembangan pariwisata yang sifatnya mendorong dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

1. Motivasi pokok para wisatwan 

Adapun motovasi pokok wisatawan datang mengunjungi suatu daerah wisata 

adalah untuk memenuhi atau memuaskan beberapa kebutuhan dan permintaan. 

Biasanya mereka tertarik pada suatu lokasi karena ciri khas tertentu yang menarik 

wisatwan seperti : keindahan alam, iklim atau cuaca, kebudayaan sejarah, kesukuan, 

kemudahan dalam hal perjalanan ke tempat tertentu. 

2. Situasi dan kondisi negara atau daerah tujuan wisata 

                                                           
54 54 Rizkun imaduddin. Pengembangan wisata pantai llawata dalam pengembangan wilayah 

di kota bima. Skripsi.Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.2017. h.21-22 
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Faktor situasi  dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi, 

serta kemanan negara atau daerah tujuan wisata juga sangat diperhatikan oleh 

wisatawan yang ingin melakukan kunjungan wisata ke suatu daerah. mereka berharap 

akan merasa aman, santai, dan senang saat berwisata di tempat tersebut. Oleh karena 

itu negara atau daerah yang bersangkutan harus memperhatikan hal ini agar 

permintaan pariwsataa senakin bertambah. 

3. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan nyata dan gaya hidup akan mempengaruhi permintaan 

pariwisata. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan dan gaya hidup, maka semakin 

besar permintaan akan rekreasi dan manfaat lain dari pariwisata. 

4. Harga 

Harga yang termasuk di sini adalah ongkos transportasi, sewa kamar hotel, 

harga barang untuk oleh-oleh (souvenir), dan lain sebagainya. Faktor ini juga perlu 

diperhatikan, karena pengunjung (wisatawan) pada umumnya bukan merupakan 

orang-orang kaya akan tetapi tergolong sebagai orang-orang yang berpenghasilan 

sedang. Dimana pada umumnya mereka ingin segala sesuatunya terasa lebih baik dan 

dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan permintaan 

pariwisata, maka hendaknya harga-harga yang ditetapkan tidak sampai melebihi 

(lebih mahal dari ) negara atau daerah lain. 

5. Keramah-tamahan Penduduk 

Masyarakat Indonesia dikenal dengan kermah-tamahannya yang perlu terus 

dipertahankan karena hal ini sangat penting dan sangat berpengaruh bagi ketenangan 

dan betahnya wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. 
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6. Kegiatan Pemasaran Kepariwasataan (Promosi Wisata) 

Untuk meningkatkan kepariwisataan perlu dilakukan kegiatan pemasaran 

kepariwisataan.  Bids berbentuk brosur perjalanan wisata, postcard dan bentuk- 

bentuk lain yang di edarkan di dalam dan di luar negeri. Selain itu juga hal-hal yang 

dapat dilakukan adalah dengan mengundang biro-biro luar negeri dengan maksud 

memperkenalkan daerah wisata. 

7. Misi – misi Kebudayaaan 

Negara kita yang kaya akan aneka kebudayaan tardisional, perlu 

diperkenalkan pada masyarakat Internasional salah satunya dengan cara mengirim 

misi-misi kebudayaan ke luar negeri. Juga untuk memperkenalkan lokasi atau daerah-

daerah objek wisata, dalam hal ini duta-duta besar perlu lebih giat dalam berperan 

untuk mengiatkan misi-misi kebudayaan. 

8. Masalah Fasilitas 

Masalah fasilitas memegang peranan penting dalam pengembangan 

pariwisata, karena betapapun bagusnya daerah tujuan pariwisata tersebut dan 

bagaimanapun efisien dan gencarnya promosi wisata yang dilakukan, namun 

wisatawan pasti akan sangat kecewa bila tidak menemukan fasilitas seperti yang 

mereka inginkan. Kekecewaan ini dapat berakibat panjang karena wisatawan tersebut 

akan menceritakannya kepada calon wisatawan yang lain yang merupakan rekan 

sekota atau senegaranya, hal ini bisa saja berantai dan berakibat luas. Oleh karena itu, 

baik dari segi fasilitas kepariwisataan yaitu terdiri dari berbagai jasa-jasa yang 

memberi kemudahan untuk menikmati daerah tujuan wisata, perlu mendapatkan 

perhatian yang serius. Selain itu, urusan keimigrasian dan bea cukai harus myediakan 

pelayanan yang sebaik mungkin, karena kesan pertama sangat berpengaruh bagi 
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wisatawan untuk perjalanan selanjutnya. Selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, 

masih ada beberapa hal pengembangan dan pembangunan yang menunjang sector 

pariwisata yaitu : 

a. Pemeliharaan objek-objek wisata yang sudah ada 

b. Pembangunan jalan-jalan atau transportasi lainnya untuk lebih mudah dalam 

mencapai lokasi objek 

c. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung yang diperlukan pada daerah 

obek wisata 

d. Menjaga mutu kesenian daerah agar benar-benar tetap orisinil sehingga 

dapat merangasang para wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata. 

Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan agar perkembangan 

pariwisata di Indonesia akan dapat memenuhi sasaran, sehingga peranan pariwiata 

nantinya benar-benar dapat bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, sekaligus 

juga dapat menambah pendapatan masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Salah satu hal yang paling urgen untuk memperoleh pengakuan sebagai 

sebuah ilmu adalah adanya metode. Karena metode itu sendiri berfungsi sebagai 

pedoman mengerjakan sesuatu agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal, akurat, 

serta hasil dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 

Oleh karena itu, penulis akan mencoba menguraikan apa saja metode yang 

dipakai adalah penelitian yang tercakup di dalamnya jenis penelitian, metode 

pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data serta metode 

analisis data. 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai 

fenomena realitas sosial di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai cara, karakter, modal, tanda atau gambaran  

fenomena tertentu.55 

Penelitian kualitatif  itu, bermaksud mendeskripsikan dan menguraikan 

tentang  pola perubahan sosial pada masyarakat di kawasan pengembangan wisata 

hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. Untuk mengetahui fenomena yang dialami  

subjek peneliti, peneliti harus memahami subjek secara alamiah yang kemudian 

dirangkaikan dengan kata-kata.  

                                                           
55Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu 

Sosial (Jakarta: Kencana, 2013), h. 68. 
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2. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Malino Kabupaten Gowa.  

3. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. 

Pendekatan sosiologi maksud adalah untuk mengetahui, memahami dan 

mengungkapkan sudut pandang yang digunakan   atau disiplin ilmu yang menjadikan 

acuan dalam menganalisis  objek  yang diteliti  sesuai  dengan  teori  dan  untuk  

menjawab  pokok masalah peneliti tentang pola perubahan sosial masyarakat di 

kawasan pengembangan wisata hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 

Menurut Hasan Shadily Pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang 

mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara 

manusia yang menguasai kehidupan dengan mencoba mengerti sifat dan maksud hidup 

bersama, cara terbentuk dan tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan 

kepercayaan dan keyakinan.56 

B. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.57 Cara mengumpulkan data 

primer yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara yaitu tentang data 

masyarakat di wilayah penelitian yang dalam hal ini adalah informan Ibu Hasna, Dg. 

Baco,  Ari Kurniawan dan Rahman.  

                                                           
56Hasan Shadily, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet, IX. Jakarta: Bina Aksara, 

1983),Hal 1 
57Lexy J. dan Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2005), h.93.  
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2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder 

tersebut juga data tersedia.58  

Sumber data sekunder ini yaitu dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan 

pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku keterangan-keterangan, 

modul, surat kabar dan literatur lainnya yang datanya masih relevan dengan 

pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Ada dua metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai 

berikut: 

1. Metode Observasi  

Metode Observasi yaitu data yang dibutuhkan diperoleh dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang relevan dengan fokus 

penelitian. Penekanan observasi lebih pada upaya mengungkap makna-makna yang 

terkandung dari berbagai aktivitas terarah tujuan dan hasil Observasi tersebut 

dimasukkan dan dicatat dalam buku catatan dan selanjutnya dilakukan pemilihan 

sesuai kategori yang ada dalam fokus penelitian. Observasi merupakan studi yang 

dilakukan dengan sengaja dan sistematis tentang fenomena atau kejadian sosial serta 

berbagai gejala psikis melalui pengamatan dan pencacatan.59 

                                                           
58Lexy J. dan Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2005), h.226. 
59

Kartono, “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli”, Sumber: 

https://www.google.co.id/search  pengertian.observasi.menurut.para.ahli  chrome. html (Diakses pada 
tanggal 25 Mei 2019, jam 20.00). 

https://www.google.co.id/search
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Observasi adalah suatu prosedur pengumpulan data primer yang dilakukan 

dengan cara melihat, mengamati dan mencatat perilaku dan pembicaraan subyek 

penelitian dengan menggunakan pedoman observasi.60 

2. Metode wawancara  

Wawancara merupakan tekhnik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan jawaban-jawaban 

informan dicatat dan direkam.  

Yang menjadi informan dalam peneliti ini adalah masyarakat malino yang ada 

di sekitar pengembangan wisata hutan pinus. Data yang dikumpukan digunakan 

untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pola perubahan sosial pada 

masyarakat di kawasan pengembangan wisata hutan pinus Malino Kabupaten Gowa. 

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengajukan 

pertanyaan langsung kepada masyrakat yang ada di sekitar wisata hutan pinus malino 

untuk mendapatkan informasi yang yang diperlukan dengan mengacu pada pedoman 

wawancara yang telah dipersiapkan. 

3. Metode Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu tekhnik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen 

yang tersedia serta pengambilan gambar disekitar objek penelitian yang akan 

dideskripsikan pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir 

penelitian. 

 

 

                                                           
60Syamsuddin AB,  Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuanitatif  (Makassar, 

Shofia, 2016),  h.65. 
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D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu dalam mengumpulkan data.61 

Pengumpulan data merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar sesuai 

dengan pengertian peneliti yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari 

beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan 

tautan peristiwa atau kegiatan lainnya. 

Data yang diperoleh melalui penelitian akan diolah menjadi suatu informasi 

yang merujuk pada hasil penelitian nantinya. Oleh karena itu, dalam pengumpulan 

data dibutuhkan beberapa alat untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat 

dalam suatu peneliti diantaranya: pedoman observasi, pedoman wawancara, kamera, 

alat perekam, dan buku catatan. 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan penulis adalah deskriptif kualitatif. 

Analisa data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis cacatan 

hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan yang lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan 

bagi yang lain.62 Tujuan analisa data adalah untuk menyederhanakan data kedalam 

bentuk yang mudah dibaca dan diimplementasikan. 

Analisis data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 

penyusunan, dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan 

makna untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk 

mencapai tujuan penelitian. Analisis data ini bertujuan mencari dan menata data 

                                                           
61Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hal.68. 
62Noen Muhajirin, Metode Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000), h. 183. 
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secara sistematis dari hasil rekaman atau catatan wawancara, observasi dan dokumen 

yang telah dilakukan. Proses analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pemikiran 

Miles dan Huberman, yang pada dasarnya meliputi 3 alur kegiatan setelah proses 

pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Namun analisis data tidak dilakukan 

secara parsial dan berdiri sendiri tetapi dilakukan secara terus menerus dan 

terintegrasi selama dan setelah proses pengumpulan data dilakukan di lokasi 

penelitian, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penulis mengelola data 

dengan bertolak teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang 

terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada perpustakaan. Data dikumpulkan, 

dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam 

penelitian. 

Disini data yang telah dikumpulkan direduksi dengan melakukan 

penyederhanaan pengabstrakan, pemilihan dan pemetaan (persamaan dan perbedaan) 

sesuai dengan fokus penelitian secara sistematis dan integral. Reduksi data ini 

berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung hingga sampai pada 

penarikan kesimpulan.63 

 

                                                           
63Syamsuddin AB,  Paradigma Metode Penelitian Kualitatif dan Kuanitatif  (Makassar, 

Shofia, 2016), h. 72. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses penyusunan kata yang diperoleh dari informan 

dengan menarik sebuah kesimpulan yang kemudian dianalisis dan mengambil sebuah 

tindakan yang sesuai dengan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data 

sebelumnya. 

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh 

permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan yang tidak, lalu 

dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.64 

Penyajian data yang dimaksud menampilkan berbagai data yang telah 

diperoleh sebagai sebuah informasi yang lebih sederhana, selektif dan memudahkan 

untuk memaknainya. Dari penyajian data tersebut, maka diharapkan dapat 

memberikan kejelasan mana data yang substantif dan mana data pendukung. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing /Verfication) 

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan karena berubah bila di temukan bukti-bukti kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Upaya penarikan kesimpulan dilakukan 

penulis dalam hal pengumpulan dan melalui informan, setelah pengumpulan data, 

penulis mulai mencari penjelasan yang terkait dengan apa yang dikemukakan dengan 

informan serta hasil akhir dapat ditarik sebuah kesimpulan secara garis besar dari 

judul penelitian yang penulis angkat. 

                                                           
64Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif”, h. 249. 
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BAB IV 

PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DI KAWASAN PENGEMBANGAN 

WISATA HUTAN PINUS MALINO KABUPATEN GOWA 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kota     Malino mulai dikenal sejak zaman penjajahan Belanda pada tahun 

1905-1941. Dalam perjalanan sejarah, sebelum namanya berubah menjadi 

Malino, masyarakat lebih dulu mengenalnya dengan Lappara. Lappara dalam 

bahasa Makassar berarti datar. Lappara terletak pada ketinggian 1050m  diatas 

permukaan laut. Udaranya dingin kering dengan angin yang berhembus dari 

Gunung Bawakaraeng.65 

Kota Malino itu sendiri terdiri dari dua paduan bahasa Makassar dan 

Bugis. Nelayan di tepi pantai mengatakan “Linoi” artinya tidak ada ombak di laut 

dan keadaannya sangat tenang. Sedangkan orang Bugis mengatakan 

“Malinoi”juga berarti sangat tenang, bahkan sangat sepi jauh dari hiruk pikuk 

manusia dan hewan.  

Malino merupakan  kelurahan yang terletak di Kecamatan 

Tinggimoncong, Kabupaten Gowa,   Sulawesi Selatan. Daerah yang terletak 

90km dari Kota Makassar ke arah selatan ini dikenal dengan objek wisatanya 

yang mempunyai daya tarik yang luar biasa. Namun perlu diketahui kekayaan 

wisatanya, Malino juga ternayata memiliki beragam sisi sejarah dibaliknya. Jalan 

                                                           
65 Data profil kelurahan malino  
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menanjak dan berkelok dengan melintasi deretan pegunungan dan lembah yang 

indah baklukisan alam akan mengantarkan kita ke Kota Malino. Memasuki area 

kota, mata kita akan dimanjakan dengan deretan pohon sepatu dea yang berdiri 

kokoh di hamparan jalan kota Malino.66     

Meski kaya dengan berbagai tempat wisata seperti Air Terjun Takapala 

yang terkenal dengan pahatan batu alami serta airnya yang begitu sejuk dengan 

keindahan alam yang memanjakan mata. bukan hanya air terjun takapala, salah 

satu tempat yang juga menjadi tempat wisata kota malino adalah Air Terjun 

Ketemu jodoh yang terkenal akan mitos yang membuat banyak wisatawan tertarik 

untuk berkunjung. (Masuk penjaga air terjun bahas soal mitos). Selain dari dua 

ikon wisata tersebut, Malino masih memiliki begitu banyak tempat wisata yang 

belum terekspos seperti halnya Air Terjun Biroro. Beralih dari objek wisata yang 

ada di Kota Malino, mari kita bahas beberapa situs bersejarah yang sampai saat 

ini masih dijaga dan dirawat oleh masyarakat setempat. 

a. Balla Lompoa dan Balla Jambua 

Memasuki daerah Buluttana yang letaknya tidak jauh dari Kota Malino 

kita akan menemui dua rumah adat yang  masih tersisa yakni Balla Lompoa dan 

Balla Jambu. (Masuk Dg Nassa Bahas Soal Kebakaran dan Penamaan). Tak jauh 

dari kedua rumah adat tersebut, kita akan menemui meriam sisa pertempuran 

tentara Jepang pada tahun 1945 yang masih terawat dan tersimpan kokoh dalam 

benteng beton. 
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b. Monumen Buluballea  

Selanjutnya adalah  monumen buluballea yang terletak pada Kelurahan 

Pattapang sekitar beberapa kilometer disebelah timur Kota Malino, monument 

Buluballea merupakan bukti sejarah perjuangan dan perlawanan rakyat gowa 

untuk tetap mempertahankan kemerdekaan. Disinilah perjuang laskar merah 

putih melakukan penghadangan terhadap kontrolir yang umumnya dikenal 

sebagai pembantu bupati Belanda bersama rombongan pada tanggal 16 

Desember 1946. 

Di tempat ini pula, Kontrolir Belanda bernama W.F. Joff  atau yang 

dikenal dengan  Tuan Petoro tewas bersama dengan salah seorang anggota 

pejuang laskar merah putih bernama Karaeng Pado‟. Untuk mengenang jasa dan 

perjuangan beliau namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan didekat 

polsek tingimoncong yang mengarah ke tombolopao.67 

1. Letak Geografis Kelurahan Malino 

Kelurahan Malino Kecamatan Tinggimoncong bagian yang tidak 

terpisahkan dari sejarah berdirinya kerajaan Gowa adalah satu dari 167 

Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa yang terdiri dari 3 Lingkungan, 10 

ORW dan 39 ORT, dengan luas wilayah 19,59 Ha yang merupakan bagian 

administratif dari Kecamatan Tinggimoncong  dengan batas-batas sebagai 

berikut : 

 

 Sebelah utara :  Kelurahan Gantarang 

 Sebelah timur  :  Kelurahan Malino 

 Sebelah selatan :  Desa Parigi 

 Sebelah Barat :  Kelurahan Pattapang 

 

                                                           
67 Buku sejarah malino  1927 
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Malino yang berjarak 63 km dari Ibu Kota Kabupaten Gowa dengan 

kondisi geografis kelurahan yang berada di kaki Gunung Bawakaraeng dengan 

rata-rata ketinggian 1014 meter di atas permukaan laut. 

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kelurahan Malino dari tahun ke tahun 

terus bertambah seiring dengan bertambahnya Pemukiman. Adapun jumlah 

Penduduk pada dua tahun terakhir, sebagai berikut : 

Table 4.1 Jumlah penduduk pada dua tahun terakhir kel.Malino68  

No. Keterangan Jumlah 

  Tahun 2011 Tahun 2012 

1 2 3 4 

1 Jumlah Penduduk 6.290  Orang 6.519  Orang 

2 Jumlah Laki – laki 3.146  Orang 3.243  Orang 

3 Jumlah Perempuan 3.144  Orang 3.276  Orang 

4 
Jumlah Kepala 

Keluarga 

1.583  Kepala 

Keluarga 

1.674  Kepala 

Keluarga 

5 Jumlah Rumah Tangga 1.524  Rumah Tangga 1.539 rumah Tangga 

 Sumber : Data Profil Kelurahan Malino Tahun 2011 sampai 2020 

Masyarakat Malino yang beraneka Suku, Agama, Golongan dan Ras 

senantiasa menjaga kerukunan hidup antar umat beragama,ini dibuktikan 

bahwa mulai berdirinya Kelurahan Malino sampai saat ini tidak pernah 

sekalipun kasus SARA terjadi. 

2. Potensi Wilayah Kelurahan Malino 

Wilayah Kelurahan Malino yang kondisi tanahnya adalah dataran 

tinggi dan berbukit, dengan jarak / posisi dari laut 800-1050 Km dan jarak 

dari gunung 60 Km yang terbentang pada kawasan yang luasnya 19,59 Ha, 

dengan perincian penggunaan lahan sebagai berikut: 

 
                                                           

68 Data Profil Kelurahan Malino Tahun 2011 sampai 2020 
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 Hutan Lindung/Wisata   =         800  Ha    

 Hutan Produksi     =         220  Ha 

 Sawah      =           46  Ha 

 Ladang     =          112 Ha 

 Lahan tidur/Penggembalaan   =    54 Ha 

 Pemukiman     =   133 Ha 

 Lahan Perkebunan/ Lain2   =          290 Ha 

 

Dilihat dari luas wilayah yang didiami oleh 6.519 jiwa dengan 

kepadatan penduduk sekitar 355 jiwa/Km, dengan perincian penduduk 

menurut usia sebagai berikut: 

a. Kelompok Umur  

 Table 4.2 Jumlah kelompok umur Kel. Malino.69 

Sumber : Data Profil Kelurahan Malino Tahun 2012-2020 

 

 

 

                                                           
69 Data profil kelurahan malino tahun 2012-2020 

No Kelompok Umur (Tahun) 
Jumlah 

TH 2011 TH 2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0 - 12 Bulan 

> 1 - < 5 Tahun 

≥ 5 - < 7 Tahun 

≥ 7 - ≤ 15 Tahun 

> 15  - 56  Tahun 

> 56 Tahun 

95 Orang 

349 Orang 

253 Orang 

1.355 Orang 

3.680 Orang 

558 Orang 

81 Orang 

405 Orang 

267 Orang 

1.375 Orang 

3.707 Orang 

684 Orang 

Jumlah 6.290 Orang 6.519 Orang 
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b. Kelompok Pendidikan 

Tabel 4.3 Jumlah kelompok pendidikan Kel. Malino70 

No. 
Kelompok Umur ( 

Tahun ) 

Jumlah 

Th 2011 Th 2012 

1 

2 

3 

4 

5 

5-6 

7-12 

13-15 

16-18 

19 keatas 

253 Orang 

714 Orang 

643 Orang 

573 Orang 

582 Orang 

267 Orang 

925 Orang 

703 Orang 

628 Orang 

678 Orang 

Jumlah 2.765 Orang 3.201 Orang 

Sumber : Data Profil Kel.Malino Tahun 2012-2020 

 

Sumber : Data Profil Kel.Malino Tahun 2012-2020 

 

 

 

                                                           
70 Data profil kelurahan malino tahun 2012-2020 

No. 
Kelompok Umur ( 

Tahun ) 

Jumlah (Tahun) 

2011 2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 – 14 

15 - 19 

20 - 26 

27 - 40 

41 - 56 

57 keatas 

750 Orang 

588 Orang 

641 Orang 

1.190 Orang 

1.360 Orang 

636  Orang 

765 Orang 

603 Orang 

664 Orang 

1.218 Orang 

1.394 Orang 

651 Orang 

Jumlah 5.165 Orang 5.245 Orang 
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c.  Kelompok Tenaga Kerja 

Adapun potensi serta prospek untuk berkembang dan telah tergarap oleh 

masyarakat adalah sektor Pertanian, Jasa, Perdagangan, Pendidikan dan 

Perindustrian.71 

 

B. Eksistensi Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Pengembangan 

Hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa 

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat di setiap daerah tidak terlepas dari 

sebuah budaya, maka setiap daerah memiliki berbagai jenis budaya dan tradisi yang 

berbeda-beda berdasarkan dari kepercayaan mereka yang turun-temurun dari nenek 

moyang mereka. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki 

bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. 

Budaya atau kebiasaan masyarakat di Kelurahan Malino hampir sama dengan 

kebiasaan masyarakat-masyarakat makassar lainnya, masyarakat di kelurahan malino 

memiliki sikap yang terbuka pada masyarakat pendatang atau masyarakat luar yang 

datang berkunjung ke daerah malino (kawasan wisata hutan pinus malino). Tradisi-

tradisi yang ada di Malino sudah tidak begitu banyak karena semenjak dijadikannya 

sebagai kawasan distenasi wisata sebagian tradisi yang sering di lakukan sejak zaman 

penjajan belanda (hanya orang terntu) sudah mulai pudar karena banyaknya 

masyarakat dari luar yang banyak membawa pengaruh kepada masyarakat setempat, 

seperti: Keagamaan, bahasa, dan gaya hidup yang sudah berbedah dari yang dulu. 

Di Malino juga terdapat berbagai jenis seni dan budaya yang hampir sama 

dimiliki oleh masyarakat dari daerah lain seperti dalam kesenian bercocok tanam 

(bertani) sebagian masyarakat Malino memiliki mata pencaharian yang berbeda 

dengan tehknik yang berbeda-beda pulan dalam mengembangkan sebuah usaha yang 

di jalankan, salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Malino adalah 

dalam menjamun tamu-tamu dari luar daerah biasanya mereka menjamu atau 

                                                           
71 Data Profil Kelurahan Malino 2012-2020 
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menyediakan makanan tradisioanal buat para tamu yang dari luar. Kemuadian dari 

segi ritual-ritual keagamaan sebagian masyarakat Malino masih memjalankan yang 

namanya barasanji, baik itu acara masuk atau naik rumah baru, syukuran, dan lain-

lain sebagainya. Sedangkan dari tradisi kematian masyarakat Malino pada umumnya 

sama dengan masyarakat-masyarakat lain yang melaksanakan yang namanya taksia 

sampai malam ke tiga, akan tetapi sebagian juga masyarakat memiliki tadisi yang 

bernama Angngalle Bangngi yang mana arti dari kata ini adalah untuk mengenang 

dan mendoakan almarhum agar senangtiasa di beri keselamatan di akhirat, kemudian 

esok harinya makam almarhum di percantik (di cor dan di beri keramik) atau 

masyarakat sering menyebutnya Akbatu. Maka dari itu dari berbagai jenis 

seni,budaya dan tradisi di malino yang seiring berjalannya dengan waktu terjadilah 

sebuah peningkatan dan perubahan dalam sebuah masyarakat.    

Peningkatan atau perubahan dalam kehidupan ke arah yang lebih baik selalu 

diinginkan oleh setiap orang dalam masyarakat, baik dalam bidang sosial maupun 

ekonominya. Keluarga mempunyai peranan penting dalam hal tersebut termasuk 

tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarganya, untuk itu 

mereka harus berusaha keras sehingga kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. 

Di dalam masyarakat suatu perubahan memang sering terjadi di lingkungan 

mereka, perubahan-perubahan itu sendiri terjadi karena sering di pengaruhi oleh 

faktor lingkungan atau di pengaruhi oleh faktor keadaan sosial,keluarga dan individu. 

Keberadaan suatu hal merupakan suatu faktor yang dapat mendukung  

terjadinya sebuah perubahan di lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di 

atas dapat di peroleh dua bagian yaitu: 

1. Eksistensi kondisi sosial masyarakat sebelum adanya pengembangan wisata 

hutan pinus malino  

Untuk dapat mencapai suatu tujuan manusia memiliki naluri di mana 

naluri itu bersifat memaksa sehingga manusia mencari segala sesuatu untuk 

dapat memenuhi keinginannya tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruang 

hidup manusia tidak saja terbatas di mana ia dilahirkan dan dibesarkan, tetapi 
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juga di tempat dan waktu lain,  di  mana  menurut  dia  segala kebutuhannya 

bisa terpenuhi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di laksanakan oleh peneliti 

dengan Ibu Hasna warga kelurahan Malino seorang wirausaha di sekitaran 

wisata hutan pinus malino  mengatakan bahwa : 

“Sebelum adanya kawasan wisata ini dulunya saya hanya bekerja sebagai 

ibu rumah tangga dan mengisi waktu dengan cara berkebung. 
Pekerjaannya  suami ku juga hanya sebagai buruh bangunan dan 
bertani,”

72 
 

Hal ini dikatakan juga oleh informan bapak Dg.Baco selaku warga 

kelurahan malino yang tepatnya di jln pendidikan yang tak jauh dari lokasi 

pengembangan wisata hutan pinus malino beliau mengatakan bahwa: 

“Dulu itu saya hanya bekerja seorang petani dan peternak, dengan kondisi 
keluarga yang memiliki perekonomian yang standar. Sebelum kawasan 
wisata ini di kembangkan oleh pemerintah kondisi lingkungan di 
sekitaran sini masih kosong belum ada rumah atau tokoh dan 
penginapan.“

73 
 

Berdasarkan pernyataan dari ibu hasna dan bapak Dg.Baco memang 

bahwa dulu mereka hidup dalam kedaan keluarga yang sederhana dan hanya 

dapat memenuhi kebutuhan pokoknya saja, sebelum kawasan hutan pinus 

malino di kelolah oleh pemerintah sebagai objek wisata hutan pinus malino. 

Namun mereka tetap bersyukur atas apa yang di peroleh. 

Lain halnya dengan wawancara yang di lakukan oleh penulis kepada 

Informan lainnya. Sebagaimana yang diperoleh penulis dari hasil wawancara 

dengan Rahman warga kelurahan malino yang berda di jl.karaeng pado, yang 

mengatakan bahwa : 

“keadaan lokasi di sini sebelum begitu berkembang, wisata itu sepih 
kebanyakan masyarakat disini aktivitasnya itu berada di lahan perkebunan 

                                                           
72 Informan Ibu Hasna Wawancara di Kelurahan Malino 17 February 2021 
73 Informan Bapak Dg. Baco Wawancara di Kelurahan Malino 17 February 2021 
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ki, saya juga dulu tidak tau juga apa yang bagus di kerja karena kebetulan 
masih remaja sekali ki dulu ”

74 
 

Hal tanggapan di katan oleh Ari kurniawan selaku anggota pengelola 

wisata hutan pinus malino, berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa mengatakan: 

“saya tidak banyak  mengetahui juga bagaimana kondisi di lingkungan di 

sekitar sini karena saya bukan asli orang dari sini, akan tetapi berdasarkan 
pandangan saya dulunya ini masih sederhana belum banyak bangunan-
bangunan yang terbangun saperti saat sekarang ini. Masih kurang juga 
masyarakat yang beraktivitas di sekitaran daerah ini”

75 
 

Berdasarkan pernyataan di atas menunjutkan bahwa kehidupan sosial 

masyarakat yang berdasarkan kebaradaan dan keadaan kondisi.  Masyarakat 

yang berada di kawasan wisata hutan pinus malino kabupaten gowa, mereka 

hidup dalam kedaan ada yang rendah dan ada pula yang stdanr hidupnya 

lumayang terpenuhi. Berdasarkan hasil wawancara, kehidupan masyarakat di 

kawasan wisata hutan pinus masih di bawah rata-rata semisal (50%), hal ini 

dapat di ketahui berdasarkan pendapatan yang di peroleh tiap bulan atau di 

setiap panen (petani) 

Maka dari itu Perubahan sosial dalam masyarakat akan terjadi karena 

dapat di pengaruhi oleh beberapa faktor atau keadaan lingkungan yang mulai 

berkembang sehingga masyarakat pun ikut berubah berdasarkan keperluan 

mereka baik itu keperluan pribadi,keluarga,kelompok dan masyarakat itu 

sendiri. 
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2. Eksistensi kondisi sosial masyarakat setelah adanya pengembangan wisata 

hutan pinus malino 

Perubahan-perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup  yang 

telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, 

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya 

difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Pada kondisi 

yang seperti ini tingkat pendapatan pada masyarakat itu semakin bertambah, 

berdasarkan hasil usaha yang dijalankan. 

Pendapatan atau penghasilan seseorang biasanya berupa uang. Dengan 

penghasilan yang besar tentunya dapat mencukupi kebutuhan hidup bahkan 

lebih dari itu. Hidup sejahtera merupakan harapan setiap orang, hidup sejahtera 

tandai dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup baik primer maupun 

sekunder, yaitu bisa membangun rumah yang bagus, memiliki kendaraan dan 

barang-barang lainnya. Dimana dapat dianggap menunjang kehidupan 

sejahtera serta menempuh pendidikan yang layak. Salah satu kriteria hidup 

sejahtera adalah dengan memperoleh penghasilan yang tinggi dan mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup. 

Berdasarkan hasil wawancara yang di lalukan oleh peneliti dengan 

respon dari informan Ibu Hasna yang mengatakan bahwa: 

“sejak di resmihkan ki ini tempat wisata oleh pemerintah dan di 
kembangkan, Alhamdulillah pendapatan saya meningkat karena 
semakin banyak orang atau pengunjung yang datang. Kebutuhan 
keluarga ku semakin terpenuhi juga apa lagi biaya pendidikan anak 
saya” 

76 
 

Lanjut wawanvara dengan Rahman yang mengatakan bahwa : 

“setelah adanya kawasan wisata  hutan pinus ini, penghasilan saya sudah 

meningkat sebab banyak lowongan atau kesempatan membangun 
sebuah usaha contohnya yaitu saya meneyediakan Fasilitator Outdoor di 
dalam kawasan tersebut (flaying foks) dengan adanya kesempatan ini 
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saya di bantu oleh keluarga agar bisa menyediakan alat-alat yang di 
butuhkan. Yang kedua saya membuka warkop atau kedai makan dan 
minum.”

77 
 

 Begitupula dengan hasil wawancara yang di dapat dari Ari Kurniawan 

mengatan bahwa: 

“Setelah lokasi ini di resmihkan oleh pemerintah saya sangat bersyukur 

sebab disinilah saya dapat memperoleh penghasilan sedikit demi sedikit, 
yaa bisa di bilang sudah mampu menghidupi diri saya sendiri dan 
keluarga. Dengan adanya juga pengembangan wisata ini dapat memberi 
peluang bagi pemuda-pemuda yang menganggur mereka mendapatkan 
kesempatan membangun sebuah usaha atau pekerjaan lewat wisata 
ini.:”

78 
  
 Lanjut wawancara yang di peroleh dari bapak Dg.Baco yang mengatakan bahwa: 

“Sebelum kawasan wisata ini di buka secara resmi oleh pemerintah 

kalau berbicara pendapatan yang dapat saya peroleh itu sebenarnya 
tergantung jumlah pengunjung dan kita di sini sebagai penunggang kuda 
itu sekitar 42 orang jika mereka hadir semua. Tetapi alhamdulillah sejak 
kawasan ini di buka secara resmi oleh pemerintah pendapatan saya 
sudah lumayang meningkat karena jumlah pengunjung yang semakin 
bertambah apa lagi di hari-hari libur seperti sabtu dan minggu.”

79 
 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari beberapa 

penjelasan dapat di tulis bahwa penghasilan di dalam masyarakat itu dapat 

meningkat berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi. Maka dari itu dapat 

di jelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat di kawasan wisata hutan pinus 

malino sebelum berkembang menjadi distinasi wisata,  masyarakat yang berada 

di wilayah tersebut terbilang masih dalam kondisi yang tenang artinya masih 

belum ramai oleh penduduk baik dari luar maupun penduduk asli, yang ke dua 

Pendapatan masyarakat juga masih kurang sebab mata pencaharian mereka 
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terbatas, ke tiga pendidikan juga masih sederhana, dan yang terakhir pergaulan 

masyarakat yang masih kurang karena jumlah masyarakat yang masih sedikit. 

Namun semenjak di kembangkannya wilayah tersebut oleh pemerintah 

menjadi salah satu kawasan wisata di kabupaten Gowa, sebagian masyarakat 

yang ada di kawasan tersebut sudah banyak mengalami peningkatan dari 

sebelumnya 50% naik ke 90%, hal ini dapat diketahui berdasarkan wawancara 

antara informan dengan peneliti. Ada beberapa peningkatan yang di alami oleh 

masyarakat yang pertama dari segi pendapatan sudah meningkat dari 

sebelumnya. Kedua keluarga sudah banyak menempuh pendidikan yang lebih 

tinggi bahkan sampai ke jenjang Universitas, sehingga keluarga memiliki 

harapan yang lebih besar untuk kedepannya.  

Sejak di kembangkannya wilayah tersebut masyarakat merasa sedikit 

terbantu oleh pemerintah, karena sebagian masyarakat mampu melakukan 

investasi jangka panjang dari hasil usaha yang telah mereka jalankan. 

Selanjutnya masyarakat juga sudah mampu bergaul dengan masyarakat lain 

baik itu pengunjung dari luar atau masyarakat yang tidak jauh dari daerah 

kawasan tersebut, karena masyarakat sudah memiliki wadah untuk melakukan 

atau melaksanakan sebuah interaksi sosial antara masyarakat dengan 

pengunjung (wisatawan), dimana interaksi-interaksi itu bisa berjalan baik 

secara individu,kelompok dan umum. 

Perubahan-perubahan yang telah di capai oleh masyarakat itu sejalan 

dengan teori perubahan sosial yang menurut Kingsley Davis bahwa perubahan 

sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi 

masyarakat. Misalnya, muncul sebuah organisasi baru dalam masyarakat 

kapitalis yang  dapat menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi 

ekonomi atau politik. Sehingga pada perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat di kawasan wisata hutan pinus adalah perubahan ekonomi, di mana 

pendapatan yang sederhana kini menjadi meningkat, sebab timbulnya 

organisasi baru dalam masyarakat.  
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C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Masyarakat 

Pada dasarnya setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dalam hidupnya 

dapat dipastikan akan mengalami yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. 

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut akan dapat diketahui bila kita 

melakukan suatu perbandingan dengan melihat suatu masyarakat pada masa tertentu 

yang kemudian dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada masa lampau. 

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, pada intinya merupakan suatu 

proses yang terjadi   terus   menerus,   ini   artinya   bahwa   masyarakat   pada 

kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan. Tetapi perubahan yang terjadi 

pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lain tidaklah sama. 

Perubahan dalam masyarakat tersebut wajar, mengingat manusia memiliki 

kebutuhan yang tidak terbatas. Kita akan dapat melihat perubahan itu setelah 

membandingkan keadaan pada beberapa waktu lalu dengan keadaan sekarang. 

Perubahan itu dapat terjadi di berbagai aspek kehidupan, seperti peralatan dan 

perlengkapan hidup, mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, 

sistem pengetahuan, serta religi/keyakinan. Pola pikir masyarakat yang sudah maju 

serta perkembangan lokasi wisata. 

1. Pola Pikir Masyarakat yang sudah Maju 

Secara sosial kehidupan di desa sering dinilai sebagai kehidupan yang 

tenteram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang   dapat   menimbulkan   konflik.   

Oleh   karena   itu,   desa dianggap sebagai tempat yang cocok untuk menenangkan 

pikiran atau melepaskan lelah dari kehidupan kota. Akan tetapi, sebaliknya, adapula 
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kesan yang menganggap masyarakat desa adalah bodoh, lambat dalam berpikir dan 

bertindak, sulit menerima pembaharuan, mudah ditipu dan sebagainya. Kesan 

semacam ini timbul karena masyarakat kota hanya mengamati kehidupan  desa  

secara  sepintas  dan  kurang  mengetahui tentang kehidupan mereka sebenarnya. 

Terdapat pula beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah 

perubahan sosial (perubahan pola pikir ). Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1. Pendidikan   

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan,keterampilan, dan 

kebiasaan sekelompok orang yang di turunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran,pelatihan, atau penelitian.80  

2. Pariwisata  

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh 

dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap 

masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi 

dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat 

mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. 

3. Budaya luar 

Budaya luar atau sering disebut dengan budaya asing adalah budaya 

regional dan global dengan muatannya berupa nilai-nilai yang berbeda 

dengan nilai-nilai yang selama ini di anut oleh masyarakat pada suatu daerah 

(setempat), yang masuk melalui berbagai media,pergaulan,wisata dan lain 

sebagainya.81  
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4. Ekonomi   

Ekonomi adalah sebuah tingkat kebutuhan dalam masyarakt, dimana 

masyarakat dapat di ketahui atau dilihat bagaimana keadaan keluarga mereka 

berdasarkan tingkat perekonomian mereka.  

 

Dari ke empat faktor diatas maka dapat di peroleh penjelasan bahwa faktor 

pendukung pada perkembangan pola pikir dalam masyarakat karena adanya faktor 

yang memengaruhi. Sehingga pola pikir masyarakat sekarang berbeda dengan pola 

pikir masyarakat dahulu, yang berupa perubahan pola pikir adalah bergesernya pola 

pikir tradisional pada masyarakat kearah pola pikir yang bersifat modern, dan 

sekarang etos kerja masyarakat juga semakin tinggi dan mereka juga lebih 

menghargai makna pendidikan dalam kehidupan. 

Dalam hal ini seperti wawancara dengan informan Ibu Hasna mengatakan : 

“pernah terjadi perkelahian terus yang berkelahi itu biasa anak-anak remaja 
yang anak gaul-gaul berkelahi dengan sesama anak-anak remaja lainnya tapi 
cepat ji selesai karna langsung dipisahkan karena banyak ji orang ”82 

 

Ketika mewawancarai seorang informan yang bernama Rahaman, ia mengutarakan 

bahwa : 

“belum ada yang pernah saya dapatkan berkelahi, tapi kalau ada yaa mungkin 
sesamanya ji pengunjung atau biasa yang anak-anak di sini kalau baku 
cekcokmi berkelahimi. Terus  kalau ada yang berkelahi kita melapor ke yang 
berpihak”

83 
  
Dari hasil wawancara diatas informan Bu hasna dan informan Rahman, dapat 

disimpulkan bahwa jika terjadi konflik disekitar kawasan wisata hutan pinus, 

masyarakat bertindak secara cepat untuk menyelesaikan masalah itu. Dan perkataan 

seorang informan Ari Kurniawan tidak jauh beda dengan informan sebelumnya yang 

mengatakan bahwa: 
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“Pernah,   pengunjung   dengan   pengunjung   kalau berdesakan sekali biasa 
kalau ada acara atau ifen yang besar kan banyak massa biasa berkelahi, terus 
kalau ada yang berkelahi begitu biasa di kasi pisah cepat. Biasa juga ada ji 
petugas kalau ada semacam acara besar jadi ndak terlau berkepanjangan ji itu 
masalah ” 

84 
 
 
Ketika wawancara kepada informan Dg. Baco ternyata hampir sama dengan 

apa yang dikatakan oleh informan- informan sebelumnya bahwa : 

“kalau ada berkelahi pengunjung dengan masyrakat biasanya salah paham ji, 
tapi yang sering itu pengunjung dengan pengunjung ji yang anak-anak muda 
kan mereka mudah emosi, seperti yang anak genk-genk. Kalau ada begitu 
langsung dilapor dulu sama petugas dan pemerintah setempat, jadi nanti  
mereka yang kasih damai”

85  
 

Dari hasil wawancara diatas tentang pola pikir masyarakat sudah maju dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat sekarang di Malino itu jika terjadi konflik atau 

perkelahian diantara pengunjung dengan masyarakat setempat atau pengunjung 

dengan pengunjung mencoba untuk memisahkan, dan kasus yang banyak terjadi 

yaitu perkelahian antara pengunjung dengan pengunjung dan jika terjadi konflik ia 

mencoba untuk memisahkan tapi jika konflik yang terjadi serius maka ia 

melaporkannya/menyerahkannya kepihak yang berwajib  atau kepolisian untuk 

menanganinya. 

2. Pengembangan Lokasi Wisata 

Di kawasan yang terbilang masih asri ini, masih memerlukan  pembenahan.  

Setidaknya,  fasilitas  pendukung bagi  wisatawan  yang  berkunjung  ke  objek  

wisata  ini.  Area sekitar wisata Malino yang luas dan terancam penyempitan karna 

banyaknya warga yang akan membangun pemukiman di sekitar kawasan wisata. 
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Jalur  kendaraan  dalam  kawasan  wisata malino masih  sebagian jalanan 

yang kurang tertata dengan baik ini tampak pada sebagian kawasan wisata malino 

masih terdapat lubang-lubang di tengah jalan, selain itu di samping kiri dan kanan 

jalan masih banyak terdapat tumbuhan rerumputan yang tidak tertata degan baik. 

 

Menurut seorang yang berdomisili di Malino yaitu informan Bu Hasna 

mengatakan : 

“iya ada yang berubah, sekarang keuntunganku bertambah karena selama jadi 
tempat wisata ini banyak mi yang datang, di perbolehkan maki juga 
membangun di sekitaran tempat ini dan jalanan juga di perbaikimi”86 
 

Dari  penuturan juga oleh  Informan    Ari Kurniawan yang mengatakan: 

“Ada, sekarang jalannya sudah lumayang bagus tidak lubang- lubang mi lagi, 
apalagi sekarang sementara perluasan jalan mi.”

87 
 

Ketika   mewawancarai   Informan   Dg. Baco penuturannya hampir sama 

dengan informan Bu Hasna yaitu : 

“ada, perbedaannya dulu disini Kurang ramai (alla-alla ji), tidak banyak pi 
rumah, tapi sekarang sudah banyak bangunan yang berdiri pengunjung juga 
bertambah jadi keuntungan bertambah juga, terus di sini ada juga jalan yang 
khusus pakuda sudah si pisahkan antara pejalan kaki dengan yang mau naik 
kuda.”88 
 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dulunya di Malino 

pembangunannya tidak terlalu bagus, dibanding sekarang yang pembangunannya 

sudah mulai meningkat pada sektor wisata alam. 
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Ketika wawancara dengan informan Rahman, ia juga menambahkan bahwa : 

“Kalau perbedaannya dulu dengan sekarang disini dari fasilitasnya seperti 
Flaying Foks, pondokan untuk makan, tempat untuk berfoto dll. Dimana 
dulunya itu tidak tapi sekarang yaa alhamdullillah sudah ada.” 

89 
 
Setelah memperoleh hasil wawancara para informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa sekarang tempat wisata di Malino sudah mengalami banyak 

perubahan dari segi pembangunannya, yang dulunya tempat wisata ini dilihat dari 

sepanjang jalan masuk kawasan Malino masih banyak  terdapat  lubang-lubang  di  

tengah  jalan, selain  itu  disamping kiri dan kanan jalan masih banyak terdapat 

tumbuhan rerumputan yang tidak tertata degan baik dan bagunan tidak terlalu 

banyak.  

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman yang semakin modern, sekarang 

di Malino sudah menjadi objek wisata yang menjadi popular di mata masyarakat 

malino dan daerah sekitarnya. Pada teori di bagaian pengembangan wilayah seperti 

teori kutub pertumbuhan atau dengan konsep tempat sentral (Chistaller). Dalam  

teori ini, di poin ke tiga yang di sebut sebagai konsep spread effects yaitu di 

dasarkan pada pemikiran, bahwa objek wisata yang potensial perlu dilengkapi 

sarana-prasarana agar dapat memacu pertunbuhan perekonomian daerah tempat 

wisata. Pada penjelasan ini sangat berkaitan dengan hasil yang telah di teliti, dimana 

pengembagan distenasi wisata dalam kerangka pembangunan daerah memiliki 

hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi dalam tataran makro, serta 

peningkatan kesejahteraan msyarakat dalam tatanan mikro.    

Maka dari itu pengembangan wilayah menjadi salah satu faktor perubahan 

sosial dalam masyarakat yang berada di kawasan wisata hutan pinus malino, karena 

dengan adanya pengembangan wilayah ini masyarakat mulai lebih aktif dalam 

membuka usaha ataukah mencari penghasilan. Masyarakat bisa lebih aktif dalam 

mencapai tujuan hidupnya sebab mereka sudah mampu mendapatkan lapangan 
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pekerjaan, artinya saat sekarang ini masyarakat sudah tidak merasa canggun lagi 

untuk memulai atau membangun suatu usaha.    

 

D. Bentuk-bentuk Perubahan Sosial Masyarakat di Kawsan Pengembangan 

Wisata Hutan Pinus Malino  

Perubahan sosial megacu pada perubahan signifikan dari waktu ke waktu 

dalam pola perilaku dan nilai budaya serta norma. Kata “perubahan”menunjutkan 

perbedaan dalam segala yang di amati selama beberapa periode waktu. Karena itu 

perubahan sosial berarti perbedaan yang dapat diamati dalam fenomena sosial apa 

pun selama waktu tertentu. Perubahan sosial juga berarti variasi  dari setiap aspek 

proses sosial,pola sosial,interaksi sosial atau organisasi sosial. 

Perubahan sosial adalah hal yang pasti tejadi pada suatu komunitas 

masyarakat di tingkat apapun. Suatu tatanan sosial tetentu tidak berlanjut selama 

beberapa  dekade, baik ratusan maupun lebih pasti akan mengalami perubahan. 

Dalam hal ini  bentuk perubahan sosial yang dapat di peroleh adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan Pola Fikir 

Pada dasarnya perubahan-perubahan sosial terjadi karena rasa tidak puas 

masyarakat terhadap keadaan, ada kesadaran akan kekurangan-kekurangan yang ada 

dalam lingkungannya,ada usaha masyarakat untuk beradaptasi dengan keadaan baru 

yang ditimbulkan oleh perkembangan dalam masyarakat yang makin bertambah, dan 

sikap terbuka masyarakat terhadap hal-hal baru. 

Berdasarkan penjelasan maka penulis memperoh hasil wawancara kepada 

salah satu masyarakat  di kawasan tersebut. sebagaiaman yang di dapatkan penulis 

dari informan Ibu Hasni salah satu masyarakat malino yang megatakan bahwa: 

“Kalau tentang pola pikir ku yaa sekarang sangat baik karena ada lapangan 

pekerjaan yang bisa kita kerjakan seperti inimi contohnya saya menjual-jualka 
dan ini usaha yang saya jalani sekarang ini adalah usaha orang tua saya dulu. 
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Terus Saya melanjutkan mi ini usaha sebab kebutuhan di keluarga kami juga 
semakin bertambah, terutama pada pendidikan anak saya.”

90 
 

Lanjut hal yang serupa pun dikatakan oleh informan Rahman sebagai warga 

malino yang berada di jln karaeng pado yang mengatakan bahwa: 

“kalau bicara pola pikir ia sesuai dengan perkembangan waktu semenjak 
adaki ini kawasan wisata di malino, banyak sekali peluang-peluang yang bisa 
di dapatkan terutama bagi pemuda-pemuda yang masih menganggur, dan 
tidak memiliki pekerjaan. Dan disinimi juga saya kefikiran bagaimana cara 
saya untuk dapat membangun aset agar kehidupan dan kebutuhan saya itu 
untuk kedepannya lebih dapat terpenuhi.”

91.  
 

Lanjut dengan informan Ari Kurniawan yang menuturkan yang hampir sama 

dengan Rahman dan bu hasna bahwa: 

“kalau saya ia Berdasarkan apa yang saya lihat pada keadaan lingkungan di 
sekitar sini. saya itu berfikir ini sangat baik bagi kita semua karena pemerintah 
telah memembukakan sebuah lapangan usaha bagi masyarakat yang ada di 
sini dan bagi masyarakat luar. Dan saya juga berfikir bahwa kedepannya ini 
akan semakin baik jika dapat di kelolah dengan baik.”

92  
 
Pola fikir atau mindset adalah sekumpulan kepercayaan (belief) yang 

mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang, yang akhirnya akan menentukan level 

keberhasilan hidupnya. Belief menentukan cara berfikir,berkomunikasi dan bertindak 

seseorang. Dengan demikian jika ingin mengubah pola fikir, yang harus diubah 

adalah Belief atau kumpulan Belief.93 

 Dari penjelasan tersebut peniliti memperoleh ungkapan dari salah seorang 

warga kelurahan malino atas nama Bapak Dg.Baco yang menuturkan bahwa: 
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“Sebelumnya saya itu hanya petani ja kodong (pakoko) dan memiliki hewan 

ternak tapi karena banyak kebutuhan yang di perlukan, jadi ku mamanfaatkan 
mi ini hewanku (kuda) untuk di sewakan kepada pengunjung dan dari dulu 
cuman ini yang saya kerja di tempat ini sebagai penunggan kuda (pasewa 
jarang) dan bertani”

94 
 

 Berdasarkan wawancara di atas maka dapat diperoleh penjelasan bahwa 

perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat di kawasan wisata hutan pinus malino 

dapat di ketahui dari segi perkembangan pola pikir masyarakat. Perubahan-perubahan 

pola pikir itu terjadi karena adanya faktor yang memengaruhi sehingga, masyarakat 

mengalami perubahan tersebut. Perubahan pola pikir yang dimaksud adalah adanya 

perubahan atau peningkatan hidup dalam masyarakat itu sendiri seperti, dulunya 

masyarakat yang berfikiran bahwa kerja atau tidak kerja yang penting makan dalam 

bahasa modern “ada-ada ji itu”. Hal yang seperti ini dapat mempengaruhi seseorang 

merasa malas dalam bertindak. 

 Namun dengan adanya faktor yang memengaruhi sehingga masyarakat 

mengalami perubahan pola fikir berdasarkan perkembangan wilayah dan kebutuhan. 

Bentuk-bentuk  perubahan itu di antaranya adalah pertama kehidupan masyarakat 

yang sudah berkembang, di katakana sudah berkembang karena saat ini sebagian 

masyarakat sudah mengalami perubahan yang dulunya berjualan menggunakan 

gubuk atau tenda untuk berjualan, tetapi saat sekarang ini masyarakat sudah mampu 

memiliki bangunan yang permanen untuk dapat di tempati membangun usaha. Kedua 

pemikiran masyarakat yang sudah maju, masyarakat memiliki sebuah naluri yang 

dapat membuat masyarakat mencari segala sesuatu untuk dapat memenuhi keinginan 

tanpa di batasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya pengembangan wisata hutan 

pinus malino banyak membuat masyarakat mengalami perubahan sedikit demi sedikit 

berdasarkan kebutuhannya. Masyarakat tidak seperti dulu lagi yang mengatakan 

bahwa kerja atau tidak kerja tetap makan, pandangan yang seperti itu bisa di 

pengaruhi oleh lingkungan yang belum berkembang sehingga sebagian masyarakat 
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merasa sempit untuk melakukan sesuatu atau membangun usaha dan mencari kerja. 

Akan tetapi sekarang ini dengan adanya pengembangan wilayah yang di lakukan oleh 

pemerintah banyak mengubah cara berfikir masyakarat. Ketiga interaksi masyarakat 

kepada orang lain atau pengunjung semakin terbuka, berjalannya sebuah interaksi 

karena adanya hubungan sosial baik antara pengunjung dengan masyarakat setempat 

yang berprofesi sebagai pedagang dan sebainya. Sebagaimana pada konsep interaksi 

sosial yang merupakan hubungan sosial adalah yang menyangkut  hubungan antar 

individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Semakin 

banyak wisatawan yang datang maka semakin baik pula sikap masyarakat dalam 

menyambut para wisatawan yang datang secara baik.  

2. Perubahan Gaya Hidup 

Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan dalam aktivitas, 

minat dan opini khususnya yang berkaitan dengan citra diri untuk  merefleksikan  

status  sosialnya.  Gaya hidup merupakan frame of reference yang dipakai sesorang 

dalam bertingkah laku dan konsekuensinya akan membentuk pola perilaku tertentu. 

pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup 

menunjukkan bagaimana orang mengatur kehidupan pribadinya, kehidupan 

masyarakat, perilaku di depan umum, dan upaya membedakan statusnya dari orang 

lain melalui lambang-lambang sosial. Gaya hidup atau life style dapat diartikan juga 

sebagai segala sesuatu yang memiliki karakteristik, kekhususan, dan tata cara dalam 

kehidupan suatu masyarakat tertentu. 

Gaya  hidup  dalam  hal  ini  dapat  dipahami  sebagai sebuah   

karakteristik   seseorang   secara   kasat mata,   yang menandai  sistem nilai,  serta  

sekap  terhadap  diri  sendiri  dan lingkungannya. Menurut Piliang, Gaya hidup 

merupakan  kombinasi  dan  totalitas  cara,  tata,  kebiasaan, pilihan, serta objek-

objek yang mendukungnya, dalam pelaksanaannya dilandasi oleh sistem nilai atau 

sistem kepercayaan tertentu. 
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Perkembangan teknologi terutama teknologi informasi menyebabkan 

manusia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan tersebut supaya tidak 

dibilang ketinggalan zaman. Hal inilah yang mendasari terbentuknya gaya hidup 

baru yaitu gaya hidup modern. Dengan bertambahnya zaman dan semakin 

canggihnya teknologi, maka semakin berkembang luas pula penerapan gaya hidup 

oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya gaya berpakaiaan anak 

zaman sekarang. Yang dahulu masyarakat tidak terlalu mementingkan urusan 

penampilan dan gaya hidup. Mereka  lebih mementingkan masalah kebutuhan 

pokok dari  pada masalah penampilan, tetapi sekarang berbeda keadaannya, karena 

kini urusan penampilan dan gaya hidup mulai menjadi   perhatian serius. Masyarakat 

Sekarang terlihat lebih lugu, dahulu kepolosan mereka terkadang membuat mereka 

mempunyai kesan kuno dan tertinggal dari wilayah lain. Masyarakat Sekarang   

yang   dahulu identik dengan   masyarakat yang tradisional, lugu, dan sederhana. 

Kesan modern jauh dari citra mereka sebagai penduduk asli sekarang. 

Perkembangan  disegala  bidang  terjadi  sekarang  ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan 

berbagai bentuk perubahan dan pebaharuan. Sekarang ini penduduk mengalami 

berbagai  perubahan  Setelah  adanya   wisatawan  dari  luar daerah. Gaya hidup 

mereka menjadi lebih modern dari sebelumnya mereka mempunyai pengetahuan-

pengetahuan tentang dunia modern. Kedatangan wisatawan mempunyai peranan 

besar terhadap kehidupan penduduk lokal. Realitanya, kini  penduduk  lokal  

mempunyai  gaya  hidup  yang  mengikuti gaya hidup para wisatawan. Wisatawan 

mempunyai latarbelakang yang beragam dari berbagai daerah membawa banyak 

pengaruh baik maupun buruk terhadap penduduk. Sehingga   terkadang   kebiasaan   

atau   gaya   hidup   yang berlebihan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. 

Gaya hidup wisatawan yang sebagian anak muda   yang jati dirinya adalah 

memiliki citra yang modern dalam bergaul dan berpenampilan dalam kehidupannya. 

Mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang terkesan bebas dalam gaya hidupnya. 

Seharusnya masyarakat tidak lantas menerima dan terpengaruh oleh kebiasaan-
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kebiasaan yang dibawa oleh para wisatawan,  tetapi  harus  memilah-milah  nya  

terlebih  dahulu. Agar   mereka   tidak   lantas   benar-benar   terpengaruh   oleh 

keadaan yang dibawa oleh para wisatawan. Hal   ini   senada   dengan   hasil   

wawancara   dengan Informan Bu Hasna yang mengatakan : 

“Kalau tentang cara berbicaranya anak-anak disini yaa, masih sama ji yang 
dulu. Terus tentang adakah yang berubah yaa ada kayak, tentang penggunaan 
alat komunikasinya sekarang  sudah  ada  mi  yang  pakai kayak  Hp, 
Laptop, tidak seperti kita dulu tidak pakai yang begitu, apalagi itu laptop 
tidak di tau”

95  

Sesuai dari hasil wawancara dengan informan Bu Hasna hal yang tidak jauh 

beda dikemukakan pula oleh informan Rahman yaitu tentang  bagaimana  gaya  

hidup  anak-anak di  Malino yang dlihat dari cara berpakaian dan cara berbicaranya. 

Berikut informan Rahman menyatakan bahwa : 

“Kalau tentang itu sekarang anak anak di sini sudah sangat berbeda dengan 
yang dulu. Mereka tidak mau lagi ketinggalan jaman, mereka sudah hampir 
rata-rata memiliki hp serta cara berpakainnya sudah terlalu modern karena 
kan sudah banyak pengunjung yang dating dengan jenis dan model pakaian 
yang berbeda-beda terus kalau menarikmi na liat anak-anak pasti na ikutimi 
cara berpakaiannya”

96 

Dari penuturan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa gaya 

berpakaiaan anak sekarang lebih mengikuti cara berpakaian wisatawan yang datang. 

Seperti misalkan dahulunya masyarakat tidak terlalu mementingkan urusan 

penampilan dan gaya hidup. Mereka lebih mementingkan masalah kebutuhan 

pokok dari pada masalah penampilan, tetapi sekarang berbeda keadaannya ,karena 

kini urusan penampilan dan gaya hidup mulai menjadi perhatian serius. 

Kemudian penuturan dari Informan Ari Kurniawan juga mengatakan bahwa : 

“Mengenai Cara berpakaian sekarang itu sudah tidak malu pakai celana 
pendek, baju ketiak/kensi, pakai hp juga yang mahal-mahal mi, karena malu 
sama temannya, terus kalau naliat lagi orang pakai baju bagus-bagus mau I 
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lagi karena penasaran ki juga mau coba penampilannya orang-orang. Terus  
kebanyakan yang bergaul atau sekolah di kota sama banyak wisatawan yang 
datang dari luar daerah Malino” 

97 

Dalam abad gaya hidup, penampilan adalah segalanya. Perhatian terhadap 

urusan penampilan sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah. Urusan 

penampilan atau presentasi-diri ini sudah lama menjadi perbincangan sosiolog dan 

kritikus budaya. Erving Goffman, misalnya dalam The Presentation of Self in 

Everyday Life, mengemukakan bahwa kehidupan sosial terutama terdiri dari 

penampilan teatrikal yang diritualkan, yang kemudian lebih dikenal dengan 

pendekatan dramaturgi (dramaturgical approach). Yang dia maksudkan adalah 

bahwa kita bertindak seolah-seolah di atas sebuah panggung. Bagi Goffman, 

berbagai penggunaan ruang, barang-barang,  bahasa  tubuh,  ritual  interaksi  sosial  

tampil untuk  memfasilitasi kehidupan  sosial  sehari-hari. 

Dan ketika wawancara kepada informan Dg.Baco, ia menyatakan penuturan 

yang tidak jauh beda dengan Informan Ari dan Rahman yakni : 

“Dari cara berpakaiaannya, kalau saya lihat anak-anak remaja disini 
mengikuti cara berpakaian pengunjung, baru, cara berbahasanya juga yang 
dulunya pakai bahasa Makassar sekarang lebih berusaha ki menggunakan 
bahasa Indonesia  kalau  bicara  sama  orang lain karena biasa juga mau di 
lihat gaul atau tren begitu”

98 

Berdasarkan Wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan 

kecil karena seiring perkembangan zaman dan perubahan model, model pakaian 

yang mereka kenakan mengalami perubahan semisalkan anak-anak sekarang yang 

tinggal di Malino yang cara berpakaiannya sudah mulai mengikuti trend atau gaya 

berbusana pengunjung yang datang dari  luar  daerah  Malino, dan  dalam  

kesehariannya, sehinnga sebagian masyarakat sekarang justru mengikuti gaya hidup 

para pegunjung dibanding menjaga atau mempertahankan gaya hidup mereka yang 
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terdahulu, sebelum Malino dijadikan tempat Wisata. Mereka terbawa oleh 

kebiasaan-kebiasaan yang ditimbulkan dari adanya para wisatawan, baik dalam 

sikap maupun perilakunya. Sekarang ini para penduduk Sekarang bergaya layaknya 

masyarakat kota yang serba modern, bukan tradisional seperti dahulu. dan juga 

perubahan terjadi karena masuknya teknologi ke daerah Malino. 

Dalam islam juga jelaskan pada surah al-Anfal (8): ayat 53 Allah berfirman : 

                              

          

Terjemahan: 

“(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak 

akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, 

hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”
99 

 

Pada ayat ini dapat di jelskan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum 

kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri artinya Allah tidak mencabut nikmat yang 

telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan 

bersyukur kepada Allah. Sehingga perubahan di dalam sebuah masyarakat tidak akan 

terjadi jika tidak ada usaha baik secara individu,keluarga, kelompok masyarakat atau 

organisasi dan masyarakat umum. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat sanagt 

perlu di lakukan sebab kehidupan dan keperluan tidak akan lagi sama dengan 

keperluan sesudahnya artinya kehidupan ini semakin kedepan semakin berbeda. 

Sehinggah perlu di lakukan yang namanya perubahan dalam sebuah kehidupan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Eksistensi Kondisi Sosial Budaya Masyarakat di Kawasan Pengembangan 

Hutan Pinus Malino Kabupaten Gowa Yaitu Kondisi sosial masyarakat 

sebelum adanya pengembangan wisata hutan pinus malino: a) Kurangnya 

pendapatan yang diperoleh masyarakat, b) Kondisi masyarakat yang masih 

terbilang tenang dan belum ramai, c) Pendidikan yang masih sederhana , d) 

Lapangan pekerjaan/usaha yang minim, e) Pergaulan yang masih kurang. 

Kondisi sosial masyarakat sesudah adanya pengembangan wisata hutan pinus 

Malino kabupaten Gowa Yaitu : a) Tingkat pendapatan yang meningkat, b) 

Bagi keluarga banyak menempuh pendidikan yang lebih tinggi bahkan 

sampai ke jenjang Universitas, c) Mampu melakukan investasi jangka panjang 

dari penghasilan yang di peroleh, d) Mampu bergaul dengan masyarakat lain 

ataukah pengunjung yang datang secara baik. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat di kawasan 

pengembangan wisata hutan pinus Malino kabupaten Gowa. Terdapat 

beberapa faktor  yang mempengaruhi perubahan sosial masayarakat di 

kawasan wisata hutan pinus Malino ini adalah sebagai berikut: 1) Pola pikir 

yang sudah maju (a. Pendidikan, b.Budaya luar/asing, c. Pariwisata, dan d. 

Ekonomi) dan 2). Pengembangan wilayah. 

3. Bentuk-bentuk perubahan sosial masyarakat di kawsan pengembangan wisata 

hutan pinus Malino kabupaten Gowa yaitu: 1) Perubahan Pola fikir yang di 

antaranya adalah: a) Kehidupan yang sudah berkembang, b) Pemikiran yang 



 
85 

 
 

sudah maju, c) Interaksi kepada orang lain semakin bagus. 2) Perubahan Gaya 

hidup yang terdiri dari : a) penampilan yang sudah modern seperti 

pengunjung, b) bahasa yang sudah berkembang (mengikuti penjungjung ).  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas terdapat beberapa implikasi 

penelitian sebagai berikut : 

1. Kepada pemerintah setempat kiranya mampu berperan penting dalam 

mempertahankan budaya dan tradisi di kawasan wisata tersebut.  

2. Sebagai masyarakat haruslah mampu memanfaatkan waktu dan keadaan yang 

sudah lebih maju akibat adanya pengembangan wilayah. 

3. Sebagai masyarakat haruslah mampu melakukan peruabahan berdasarkan 

kondisi lingkungan yang sudah semakin berkembang, agar keluarga juga 

kedepannya mampu menikmati kehidupan yang lebih layak dari 

sebelumnya.
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  Daftar Informan  

Table 5.1 Daftar nama informan 

No  Nama Alamat  Agama  Pekerjaan  

1 Hasna 
Jl. Karaeng Pado  

Kelurahan Malino  
Islam 

Ibu rumah tangga 

(Wirausaha)  

2 Rahman 
Jl. Karaeng Pado  

Kelurahan Malino 
Islam 

Fasilitas outdoor 

dan Wirausaha 

3 Dg. Baco 
Jl. Pendidikan  

Kelurahan Malino  
Islam 

Petani dan 

Penunggang Kuda 

4 Ari Kurniawan 

Jl. Karaeng Pado  

Kelurahan Malino Islam 

Anggota 

Pengelolah wisata 

hutan pinus 
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Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana pendapat atau menurut anda dengan adanya pengembangan wisata 

hutan pinus di tempat ini? 

2. Bagaiaman kondisi sosial keluarga anda sebelum dan setelah di 

kembangkannya wilayah ini sebagai wisata hutan pinus? 

3. Sejak adanya kawasan wisata hutan pinus ini, apakah anda dan keluarga sudah 

mengalami peningkatan? 

4. Sudah berapa lama anda menjalankan usaha ini? 

5. Di saat sekarang ini bagaimana pola fikir anda sejak wisata hutan pinus ini di 

kembangkan? 

6. Bagaimana menurut anda mengenai perkembangan gaya hidup masyarakat di 

sekitaran kawasan wisata hutan pinus ini? 

7. Apa yang membuat anda sehingga mau menjalankan usaha ini? 

8. Apakah di kawasan ini sering atau pernah terjadi sebuah konflik atau masalah 

lainnya?  

9. Bagaiaman perkembagan bahasa masyarakat baik anak-anak remaja dan orang 

dewasa yang berada di wilaya hutan pinus ? 

10. Bagaimana peningkatan cara berpakain orang-orang yang ada di wilayah 

hutan pinus malino sejak wilayah ini menjadi tempat wisata? 
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Dokumentasi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(Tanggal 17-02-2021) Wawancara dengan Informan Rahman Masyarakat  

Kelurahan Malino 
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(Tanggal 17-02-2021) Wawancara kepada Informan Bu Hasna masyarakat 

 Kelurahan Malino 
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      (Tanggal 17-02-2021) Wawancara dengan Informan Ari Kurniawan Anggota 
pengelolah  Wisata Hutan pinus Malino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Tanggal 17-02-2021) Wawancara dengan Informan Bapak Dg. Baco warga 
Kelurahan Malino 
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Gamabar  tentang Lokasi Wisata Hutan Pinus Malino (Tanggal 17-02-2021) 
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