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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, 

sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 

0543b/U/1987, 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

 ṡa 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

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 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

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 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 هـ
 hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa 

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

dengan tanda apostrof (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

َ
 
 fatḥah A A ا

 Kasrah I I اَِ

َ
 
 ḍammah 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 

ىَْ َـ  fatḥah dan yā’ Ai a dan i 

وَْ َـ  fatḥah dan wau Au u dan u 

 Contoh: 

يْفََ 
 
 kaifa : ك

وْلََ 
َ
 haula : ه

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harakat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda 

Nama 

 fatḥahَdan alif atau yā’ Ā ...َََاَ|َ...َََى
a dan garis di 

atas 

ـى ِـ  kasrah dan yā’ Ī ــــ
i dan garis di 

atas 

و ُـ  ḍammah dan wau Ū 
u dan garis di 

atas 

 Contoh: 

َ
َ
 māta : مَات

 ramā : رَمََ

 qīla : قِيْلََ 

َ
ُ
 yamūtu : يَمُوْت

4. Tā’ marbūṭah 

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

hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 

adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah [h]. 

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

yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 

maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

الَِ
َ
ف
ْ
ط
َ
َُالأ

ُ
ة
َ
 rauḍah al-aṭfāl : رَوْض

َ
ُ
ة
 
اضِل

َ
ف
ْ
ل
 
َاُ
ُ
ة
َ
مَدِيْن

ْ
ل
 
 al-madīnah al-fāḍilah : ا

َ
ُ
مَة
ْ
حِك

ْ
ل
 
 al-ḥikmah : ا

 



 

xiii 
 

5. Syaddah (Tasydīd) 

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydīd ( ََ ـ ّـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 

Contoh: 

َ
 
نا  rabbanā : رَبَّ

َ
 
يْنا جَّ

َ
 najjainā : ن

َ
 
حَق

ْ
ل
 
 al-ḥaqq : ا

مََ عِّ
ُ
 nu“ima : ن

و َ
ُ
د
َ
 aduwwun‘ : ع

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (َّـى ِـ  .maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī ,(ـــ

Contoh: 

لَِ 
َ
 Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘ : ع

 َ
رَب 
َ
 Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : ع

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufَال

 (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransli-

terasi seperti biasa, al-, baik ketika ia 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: 

مْسَُ
َّ
لش
 
 al-syamsu (bukan asy-syamsu) : ا

َ
ُ
ة
 
زَل
ْ
ل لزَّ
 
 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : ا

َ
ُ
ة
َ
سَف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ل
 
al-falsafah : ا
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َ
ُ
د
َ
بِلا
ْ
ل
 
 al-bilādu : ا

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 

berupa alif. 

Contoh: 

َ
َ
مُرُوْن

ْ
أ
َ
 ta’murūna : ت

َ
ُ
وْع
َّ
لن
 
 al-naw‘u : ا

ءَ  ْ ي
َ  syai’un : ش 

َ
ُ
مِرْت

 
 umirtu : أ

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 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 sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau 

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut 

cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), 

alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. 

Contoh: 

Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (َُالل) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

   billāh بِاللَِ  dīnullāh دِيْنَُاللَِ

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

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

َرَحْمَةَِاللَِ ْ ي ِ
 
مَْف

ُ
 hum fī raḥmatillāh =  ه

10. Huruf Kapital 

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

dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 

penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 

Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama 

pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), 

maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 

dalam catatan rujukan. Contoh: 

Wa mā Muḥammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīhi al-Qur’ān 

Naṣīr al-Dīn al-Tūsī 

Abū Naṣr al-Farābī 
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ABSTRAK 
Nama :  Ira Irnawati 
Nim  :  50300119008 
Jurusan :  Pengembangan Masyarakat Islam 
Judul : Strategi Pengembangan Wisata Pemandian Wae Tuo 

Temboe dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa 
Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi 
pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam memberdayakan 
masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba. Kemudian diuraikan ke dalam beberapa sub masalah yaitu: 1) 
Bagaimana upaya pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam 
memberdayakan masyarakat? 2) Bagaimana pengembangan perekonomian 
masyarakat pada wisata pemandian Wae Tuo Temboe?. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi. Selanjutnya, sumber data yang digunakan adalah data 
primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu: tahap reduksi data, tahap 
penyajian data, tahap verifikasi data atau penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengembangan wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe dalam memberdayakan masyarakat yaitu: 1) 
masyarakat memberikan sumbangan kepada keberhasilan wisata pemandian 
Wae Tuo Temboe yaitu berupa sumbangan pikiran (ide/gagasan), 
sumbangan tenaga untuk mendirikan fasilitas dan mempromosikan melalui 
media sosial. 2) Pengembangan perekonomian masyarakat pada wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe yaitu mengalami peningkatan sejak berdirinya 
wisata ini hingga sekarang yang dirasakan oleh pedagang maupun karyawan. 

Implikasi penelitian ini adalah diperlukan kerjasama antara pemilik 
dan masyarakat dalam mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe 
di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga 
menarik minat pengunjung serta upaya masyarakat yang mampu 
mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dan dapat 
meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, memiliki ribuan pulau 

dan garis pantai yang terpanjang di dunia. Dunia pariwisata semakin tahun 

semakin meningkat dan diminati oleh berbagai kalangan baik dari lokal 

hingga mancanegara, sehingga membuat para wisatawan menambah rasa 

penasaran atau rasa ingin tau akan keindahan Indonesia. 

Keindahan alam Indonesia sangat memesonakan, karena memiliki 

berbagai ragam daya tarik dan keindahan budaya dari sabang sampai 

marauke. Sulawesi Selatan sebagai sebuah provinsi yang menjadi salah satu 

destinasi tujuan wisata di Indonesia dengan menawarkan berbagai macam 

objek wisata, baik itu wisata alam, budaya, bahkan wisata buatan.1 

Sulawesi Selatan sendiri merupakan provinsi yang terletak dibagian 

selatan, pulau Sulawesi ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia 

dengan berbagai keindahan pariwisatanya, di samping karena didukung oleh 

potensi pariwisata di setiap kabupaten. Ini dapat dilihat dengan banyaknya 

potensi pariwisata yang ada di berbagai kabupaten yang ada di Sulawesi 

Selatan, contohnya di Kabupaten Bulukumba yang menawarkan mulai dari 

keindahan alam pegunungan, pantai, permandian, sejarah, dan agrowisata 

yang tersebar di beberapa Kecamatan. 

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang 

mempunyai banyak destinasi wisata dan menjadi salah satu daerah yang 

                                                           

1Michelle Chandra Theodorus dan Riduan Sukardi, “Fasilitas Wisata Budaya di 
Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan”, Jurnal eDimensi Arsitektur, vo. IX, no. 1, 2021, h. 
841 
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paling banyak diminati oleh para wisatawan lokal hingga mancanegara. Hal 

ini didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah dengan sebutan “Butta 

Panrita Lopi” dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang cukup 

beragam.  

Salah satu tempat wisata yang terkenal di Kabupaten Bulukumba 

yaitu Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe. Wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe merupakan salah satu tempat wisata yang terletak di Kecamatan 

Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe 

memiliki jarak sekitar 40 kilometer dari ibu kota kabupaten dengan waktu 

tempu sekitar satu setengah jam. 10 kilometer dari kantor camat Bulukumpa. 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe memiliki arti Wae Tuo yang berarti 

sumber mata air yang mengalir secara terus menerus, sedangkan Temboe 

yang artinya nama tanah atau nama kampung tempat di dirikan wisata ini 

zaman dulu yang berganti sekarang dengan nama Dusun Ballatinggia Desa 

Bontominasa.  

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe menawarkan suasana alam. 

Pemandian Wae Tuo Temboe mempunyai satu kolam yang sangat besar. 

Kolam tersebut mempunyai tembok pembatas antara kolam anak-anak dan 

kolam dewasa. Air yang mengisi kolam tersebut berasal dari alam atau 

sumber mata air setempat. Tembok pembatas dari wisata ini juga dibuatkan 

gambar menarik sehingga dapat menjadi salah satu spot untuk berfoto. 

Kondisi air yang berada di tempat wisata ini bersih dan dingin. Lokasi yang di 

jadikan wisata pemandian ini milik pribadi. Wisata ini dikelolah oleh Bapak 

Abdullah H, SH dan orang yang dipercayakan untuk bekerja di tempat wisata 

ini adalah masyarakat Desa Bontominasa. 
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Biaya masuk ke lokasi wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini 

sebanyak Rp. 8000,00 perkepala. Di dalam area wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe juga terdapat pedagang makanan dan minuman yang berupa 

gorengan, es buah, air mineral dan masih banyak lagi lainnya. Jadi 

pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman setelah berenang. 

Kemudian pengunjung diperbolehkan untuk membawa makanan masuk ke 

area pemandian ini. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe juga bekerja sama 

dengan beberapa sekolah di Kabupaten Bulukumba dengan keperluan 

praktik berenang setiap semester. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe buka 

pada pukul 08.30-17.00 WITA. 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe awalnya memiliki target pasar 

hanya untuk anak-anak dengan upaya masyarakat yang cukup sederhana 

yaitu hanya promosi dari mulut ke mulut. Dengan fasilitas toilet, gazebo serta 

kolam yang memiliki sumber mata air alami. Namun seiring berjalannya 

waktu terjadi peningkatan baik dari segi pemasaran hingga upaya 

pengembangan wisata yang dimiliki, yaitu diantaranya target pasar sekarang 

bukan hanya anak-anak saja tetapi mulai dari anak-anak hingga dewasa dan 

juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yaitu toilet, tempat ganti pakaian, 

gazebo, tempat karaoke, bilik untuk shalat hingga sementara pembangunan 

Café. Kemudian upaya masyarakat pada pengembangan wisata ini yaitu 

promosi melalui media sosial. Selain itu masyarakat pada pengembangan 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe juga memberikan sumbangan ide, 

pikiran dan tenaga. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Difokuskan pada strategi pengembangan wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe dalam memberdayakan masyarakat yang terletak di Desa 

Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba.  

2. Deskripsi Fokus  

Untuk menghindari penafsiran yang keliru dari pembaca, dan agar 

lebih memudahkan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam 

topik skripsi ini, maka penulis mengemukakan beberapa kalimat yang 

dianggap penting: 

a. Masyarakat dan Strategi 

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang secara bersama-sama 

tinggal di suatu tempat dan saling berinteraksi dalam mengembangkan 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe. Strategi ini merupakan rencana, 

tujuan yang hendak dicapai dalam mengembangkan wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe. 

b. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam memberdayakan 

masyarakat 

Pemandian Wae Tuo Temboe adalah tempat wisata yang berupa 

kolam renang yang terletak di Kecamatan Bulukumpa khususnya di 

Desa Bontominasa. Pemandian Wae Tuo Temboe adalah pemandian 

yang menggunakan mata air setempat. Pemandian Wae Tuo Temboe 

ini dikelola oleh kepala desa tibona sekaligus pemilik dari wisata ini 

yang bernama bapak Abdullah H, S.H. Dengan adanya wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe masyarakat memiliki peluang kerja yang 
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sangat tinggi. Untuk masuk ke wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini, 

pengunjung diwajibkan membayar karcis terlebih dahulu. Harga 

karcis yang harus dibayar yaitu Rp. 8000,00 perkepala.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian dan deskripsi 

fokus maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana strategi 

pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam memberdayakan 

masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba. Dari pokok masalah tersebut dapat dirumuskan sub masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe 

dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ? 

2. Bagaimana pengembangan perekonomian masyarakat pada wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran peneliti terhadap karya 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema yang diangkat oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arif Gunawan yang berjudul 

“Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Desa Kahayya Kecamatan 
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Kindang Kabupaten Bulukumba”.2 Metode penelitian yang digunakan 

yaitu pendekatan kuantitatif. Fokus penelitian ini yaitu mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan belum berkembangnya ekowisata Desa 

Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Serta untuk 

menentukan strategi pengembangan ekowisata Desa Kahayya, Kecamatan 

Kindang, Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini mengkaji faktor 

penyebab belum berkembangnya ekowisata di Desa Kahayya adalah 

terbatasnya fasilitas penunjang. Kemudian strategi pengembangan 

ekowisata untuk tahun kedepan menggunakan strategi diferensiasi. 

2. Kanzul Fikri Majid dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata di Desa Sembalun Lawang 

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur”.3 Metode penelitian 

yang digunakan yaitu penelitian lapangan yang bersifat kualitatif 

deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana strategi 

pengembangan objek dan daya tarik wisata serta faktor pendukung dan 

penghambat strategi pengembangan objek dan daya tarik wisata di Desa 

Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pengembangan objek 

wisata Desa Sembalun Lawang tiap tahunnya memiliki perkembangan 

yang sudah bagus yang dimana sistem kerjasama dalam pembangunan 

objek wisata ini sangat baik antara pemerintah desa dengan pemuda-

pemuda dan masyarakat Sembalun Lawang. 

                                                           

2Muhammad Arif Gunawan, “Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Desa Kahayya 
Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, Skripsi, (Bulukumba, 2021) 

3Kanzul Fikri Majid, “strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata di Desa 
Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun kabupaten Lombok Timur”, Skripsi, (Lombok Timur, 
2020) 
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3. Rizkun Imaduddin dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan Wilayah di Kota Bima”.4 

Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Fokus 

penelitian ini yaitu peran objek wisata pantai Lawata dalam mendukung 

sektor kepariwisataan di Kota Bima serta pengaruh pengembangan 

wisata pantai Lawata dalam pengembangan wilayah di Kota Bima. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa dikembangkannya wisata pantai Lawata 

memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada disekitar 

pantai Lawata tersebut hal ini ditandai dengan naiknya pendapatan 

perkapita masyarakat tersebut yang di atas UMR Kota Bima sebesar Rp. 

800.000,00. Selain itu didapatkannya nilai multiplier effect untuk Ratio 

Income Multipier Effect di kawasan pantai Lawata yaitu sebesar 18,22 

yang artinya peningkatan sebesar 100.000 rupiah pengeluaran 

wisatawan akan mengakibatkan peningkatan masyarakat 1.822.000 

rupiah pada total pendapatan masyarakat yang meliputi dampak  

langsung, dampak tidak langsung dana dampak induksi. 

4. Vina Wahyuni dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis di Kelurahan Air Manis 

Kecamatan Padang Selatan Kota Padang”.5 Metode penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu strategi 

pengembangan objek wisata pantai air manis di Kelurahan Air Manis 

Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. Hasil Penelitian menunjukkan 

bahwa (1) kondisi sapta pesona objek wisata pantai Air Manis sudah baik 

                                                           

4Rizkun Imaduddin, “Pengembangan Wisata Pantai Lawata dalam Pengembangan 
Wilayah di Kota Bima”, Skripsi, (Bima, 2017) 

5Vina Wahyuni, “strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Air Manis di Kelurahan 
Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang”, Skripsi, (Padang, 2016) 
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terlihat dari kondisi alam yang sangat indah namun ada beberapa 

permasalahan yang dapat merusak indahnya alam tersebut salah satu 

contoh yaitu masalah sampah yang belum terselesaikan di beberapa titik 

lokasi. (2) pengelolaan objek wisata pantai Air Manis tergolong sedang 

karena sudah ada bahan pengelola yang dibentuk untuk memaksimalkan 

pengelolaan, namun ada beberapa oknum masyarakat yang tidak 

bertanggung jawab yang malah mengacaukan kegiatan pengelolaan. (3) 

strategi yang tepat dalam pengembangan objek wisata pantai Air Manis 

Kecamatan Padang Selatan Kota Padang adalah menjalin kerjasama 

antara pemerintah, pengelolah maupun  masyarakat setempat agar 

pengembangan objek wisata dapat terlaksana dengan maksimal. 

5. Andi Muhammad Ahsan dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Potensi Ekowisata Desa Bontomanai Tanarajae 

Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”.6 Metode penelitian yang 

digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif-kuantitatif atau penelitian 

terapan yang di dalamnya mencakup penelitian survey, yakni penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu di Desa 

Bontomanai Tanarajae Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep 

mengenai potensi ekowisata sebagai wisata alam yang berbasis marine 

(perikanan dan kelautan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga 

saat ini permasalahan utama dari Desa Bontomanai Tanarajae adalah 

potensi ekowisata yang mulai memudar. Hal ini tampak dari mulai tidak 

terawatnya beberapa fasilitas desa dan kurangnya perhatian pemerintah 

serta menurut beberapa warga dalam beberapa tahun terakhir tidak ada 

                                                           

6Andi Muhammad Ahsan, “Strategi Pengembangan Potensi Ekowisata Desa 
Bontomanai Tanarajae kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep”, Skripsi, (Pangkep, 2017) 
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lagi paket perjalanan wisata dengan  tujuan ke Tanarajae yang otomatis 

berpengaruh pada perekonomian warga sekitar. Oleh karena itu perlu 

adanya strategi pengembangan yang dapat meningkatkan kembali jumlah 

kunjungan wisata lokal maupun wisatawan luar negeri. 

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, maka persamaan penelitian 

ini adalah sama-sama membahas tentang pengembangan wisata sedangkan 

yang membedakan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian dan 

lokasi penelitian. 

 

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian untuk mengungkapkan masalah pada 

pendahuluan maka perlu diketahui tujuan penelitian, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui upaya pengembangan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

b. Untuk mengetahui pengembangan perekonomian masyarakat pada 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 
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2. Kegunaan penelitian 

a) Kegunaan teoritis 

1) Upaya pengembangan wisata  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung teori tentang 

upaya pengembangan wisata yang telah ada dan dapat 

diaplikasikan pada wisata pemandian Wae Tuo Temboe. 

2) Wisata Permandian Wae Tuo Temboe dalam memberdayakan 

masyarakat 

       Diharapkan dengan adanya teori ini masyarakat di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

semakin mandiri, berdaya dan wisata pemandian Wae Tuo Temboe 

semakin dikenal oleh banyak orang di seluruh wilayah Sulawesi 

Selatan bukan hanya di Kabupaten Bulukumba saja. Kemudian 

semakin memiliki pengunjung yang lebih banyak dari sebelumnya. 

b) Kegunaan praktis  

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi masukan kepada 

masyarakat agar lebih mengetahui dan mengenal wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe yang terletak di Desa Bontominasa Kecamatan 

Bulukumpa Kabupaten Bulukumba dan dapat berkunjung ke tempat 

tersebut.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 
 

A. Tinjauan Umum tentang Masyarakat, Strategi 

1. Pengertian Masyarakat  

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syaraka yang 

artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris 

masyarakat adalah “society” yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, 

perubahan sosial dan rasa kebersamaan. Masyarakat juga berarti bahwa 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama.1 

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu 

yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan 

J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok 

manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan 

persatuan yang sama. S.R. Steinmentz, memberikan batasan mengenai 

masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi 

pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat 

dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat 

adalah suatu sistem kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu 

yang meliputi kelompok-kelompok dan bagian-bagian sosial lainnya, sistem 

pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan 

selalu berubah atau jaringan relasi sosial.2 

                                                           

1Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) 

2Beni Ahmad Saebani, Pengantar Antropologi, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 
137-138 
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Berdasarkan uraian di atas masyarakat timbul dari adanya kumpulan 

individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama.  

2. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep yang mengacu pada 

proses di mana individu, kelompok, atau komunitas diberikan kesempatan, 

sumber daya, dan pengetahuan untuk meningkatkan kontrol, partisipasi, dan 

kualitas hidup mereka. Dalam konsep ini masyarakat didorong untuk aktif 

terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan 

mereka, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan 

untuk mengatasi masalah mereka sendiri, serta memiliki akses dan kendali 

atas sumber daya yang mendukung perkembangan ekonomi dan sosial 

mereka. pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan memiliki kemampuan 

untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam lingkungan mereka. 

Pemberdayaan sangat penting yaitu pertama, hal ini membantu 

individu dan kelompok untuk mengambil kontrol atas hidup mereka sendiri. 

Ini berarti mereka dapat aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan 

yang memengaruhi mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan 

mengatasi masalah yang di hadapi. Kedua, pemberdayaan masyarakat 

berkontribusi pada pengurangan ketidaksetaraan. Ini memberikan akses 

yang lebih merata kepada sumber daya dan peluang, sehingga membantu 

mengatasi disparitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Ketiga, 

pemberdayaan masyarakat juga mendukung perkembangan komunitas yang 

lebih berkelanjutan. Dengan mendorong partisipasi dan pengelolaan sumber 
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daya yang bijak, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik 

dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan.3 

3. Elemen-Elemen dalam Masyarakat 

Sebagai suatu sistem sosial, masyarakat juga memiliki elemen-elemen 

dasar, yaitu: 

a. Penduduk (orang), terikat secara paternal, hubungan darah, ascribed 

status maupun achievement status. 

b. Wilayah, terdapat masyarakat setempat, ada interaksi antara penduduk 

dan wilayahnya. Wilayah inilah yang membedakan antara community 

dengan society, dimana society merupakan penduduk dalam arti luas yang 

tidak terikat dengan tempat tinggal atau teritori, misal: kelompok 

masyarakat akademik. 

c. Interaksi. 

d. Kepentingan bersama. 

e. Kebutuhan bersama. 

 Adapun empat unsur masyarakat, yaitu: 

a. Manusia yang hidup bersama. 

b. Mereka bercampur waktu yang lama. 

c. Mereka sadar sebagai satu kesatuan. 

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.4 

                                                           

3Hasdiansyah, Pemberdayaan Masyarakat, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), 
h. 1-2 

4Eko Murdiyanto, Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa, 
(Yogyakarta: “Veteran” Yogyakarta Press, 2008), h. 70-72 



14 
 

 

 Apabila suatu kelompok orang atau sekelompok orang memiliki cri-ciri 

tersebut diatas maka dapatlah kelompok masyarakat disebut sebagai 

masyarakat. 

4. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Islam 

Konsep pemberdayaan dalam Al-Qur’an merupakan pemahaman 

sempurna yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia dari 

berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, politik, lingkungan dan masyarakat 

sesuai dengan aturan yang telah diterapkan Allah swt. Pemberdayaan 

masyarakat yaitu suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk 

kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan 

lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk potensi 

alam maupun tenaga serta menggali inisiatif masyarakat setempat untuk 

lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai tingkat hidup 

yang lebih tinggi.5 

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang 

individunya saling membutuhkan dan saling mendukung, antar individu 

masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. 

Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi 

yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahim antar 

sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan 

berpegang pada tiga prinsip utama yaitu: 

Pertama, prinsip ukhuwwah. Prinsip ukhuwwah dalam bahasa Arab 

berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling 

bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa 

                                                           

5Salmadanis, “Strategi Dakwah Dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” 
Jurnal Ilmu Sosial dan Pengembangan Masyarakat, vo. VI, no. 1, Januari-Juni 2015, h. 17 
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persaudaraan, menjamin adanya rasa empati dan merekatkan tali kasih 

sayang dalam masyarakat. Prinsip ini dalam Q.S. Al-Hujurat/49:10 yang 

berbunyi: 

َ
َ
رْحَمُوْن

ُ
مَْت
 
ك
َّ
عَل
 
َل َ
ه
اللّٰ واَ

ُ
ق
َّ
مََْوَات

 
وَيْك

َ
خ
 
َا بَي ْ َ صْلِحُوْاَ

 
ا
َ
َف
 
وَة
ْ
َاِخ

َ
وْن

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ال مَاَ

َّ
 ࣖ اِن

Terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan 
bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.6 

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang 

mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki 

visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung 

kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan 

beban saudaranya yang dilanda kesulitan. 

Kedua, prinsip ta’awun. Prinsip ta’awun atau tolong menolong ini 

merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan 

masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah 

sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan 

bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa 

kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. 

Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan 

persaudaraan. Prinsip ta’awun atau tolong menolong ini juga dapat diartikan 

sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi 

terwujudnya pemberdayaan yang optimal. Pemberdayaan masyarakat adalah 

kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi 

terwujudnya tujuan bersama. 

                                                           
6Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 699 
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Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Pada dasarnya 

perbedaan harta dan kekayaan tidak menjadi sumber perpecahan, akan 

tetapi menjadi pendekatan untuk tolong menolong dan saling membantu. 

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat yaitu perlu dorongan bagi semua 

pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan masyarakat.7 

Dari beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa strategi 

pemberdayaan masyarakat dalam perspektif islam yaitu sebagai masyarakat 

harus menumbuhkan ketiga prinsip tersebut yaitu diantaranya menjaga 

persaudaraan dengan sesama manusia baik itu yang beragama Islam maupun 

yang non Islam, prinsip yang kedua yaitu harus saling tolong menolong 

dengan sesama umat manusia dalam segala hal. Kemudian dalam 

mengembangkan suatu usaha harus saling memberikan peluang kerja 

kepada orang yang membutuhkan, dan prinsip yang ketiga yaitu persamaan 

derajat. 

Adapun konsep pemberdayaan masyarakat yang meliputi tiga aspek, 

yaitu pemberdayaan, penguatan potensi, dan kemandirian. Pada konteks 

pemberdayaan, masyarakat yang belum berkembang dapat dikembangkan 

keahliannya sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Jika mereka hidup 

dalam masyarakat pertanian, maka pemberdayaan yang diprioritas mesti 

didahulukan pada sektor pertanian, begitu pun pada masyarakat lainnya. 

Pemberdayaan masyarakat akan lebih tepat sasaran apabila dilakukan sesuai 

dengan kondisi masyarakat yang hendak dikembangkan. 

                                                           

7Ulfi Putra Sani, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-
Qur’an” Jurnal Ilmu Dakwah, vo. 39, no. 1, 2019, h. 34-36 
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Penguatan potensi merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam 

pemberdayaan masyarakat. Dalam penguatan ini masyarakat yang belum 

berdaya diberikan motivasi tentang kecakapan hidup. Sehingga melahirkan 

sikap optimis yang tinggi. Sikap ini merupakan bagian penting yang patut 

dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada penguatan 

potensi pun masyarakat diberikan kesadaran tentang aspek penting potensi 

yang terdapat pada dirinya, seperti percaya diri, mampu bekerja secara 

maksimal dan sebagainya. Apabila potensi itu dimaksimalkan, maka 

masyarakat yang tidak berdaya dapat merubah diri menjadi masyarakat yang 

berdaya. 

Pemberdayaan masyarakat tentu tidak dapat dilepaskan dari aspek 

kemandirin. Aspek ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah dan setiap 

masyarakat yang ingin mewujudkan pemberdayaan. Karenanya, 

pemberdayan masyarakat yang tidak sekedar mengatasi problematika yang 

dialami oleh masyarakat yang tidak berdaya secara jangka pendek, namun 

mesti bersifat jangka panjang. Setelah dikembangkan masyarakat yang belum 

berdaya tidak sekedar berubah menjadi berdaya, tetapi juga mesti dipastikan 

mampu untuk mandiri dengan mengembangkan daya yang telah dimilikinya. 

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh 

masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan 

serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan 

masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya atau potensi 

yang dimiliki. 

Konsep pemberdayaan masyarakat sangat sejalan dengan ajaran 

Islam. Selain mengajarkan tentang kepatuhan kepada Tuhan, Islam pun 

mengajarkan agar setiap manusia memiliki perhatian kepada sesama. 
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Artinya, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai 

kemanusiaan yang terdapat dalam ajaran Islam. Pemberdayan merupakan 

gerakan perubahan masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik 

dapat diaktualisasikan.8 Prinsip perubahan dalam Islam terdapat pada Q.S. 

Ar-Rad/13:11 yang berbunyi: 

بَِ َمَاَ ُ ِّ يّ 
َ
َيُغ

َ
َلَ َ
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ْ
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َ
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َبَي ْ 
ْۢ
نْ َمِّ

 
بٰت

ِّ
َمُعَق

ٗ
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ْۤ
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ٓ
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ۗ
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ُ
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ْ
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َ
َيُغ ال 

وْنِهَٖمِنَْوَّ
ُ
نَْد هُمَْمِّ

 
ل َوَۚمَاَ

ٗ
ه
 
َل
َّ
َمَرَد

َ
لَ
َ
ف   

Terjemahnya: 

“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya 
bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas 
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka 
tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka 
selain dia”.9 

Ayat di atas menegaskan bahwa siapa pun, baik yang bersembuyi di 

malam hari atau berjalan terang-terangan di siang hari, masing-masing ada 

baginya pengikut-pengikut, yakni malaikat-malaikat atau makhluk yang 

selalu mengikutinya secara bergiliran, di hadapannya dan juga di 

belakangnya, mereka yakni para malaikat itu menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari positif 

ke negatif atau sebaliknya dari negatif ke positif sehingga mereka mengubah 

apa yang ada pada diri mereka, yakni sikap mental dan pikiran mereka 

sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, 

tetapi ingat bahwa dia tidak menghendakinya kecuali jika manusia 

mengubah sikapnya terlebih dahulu. Jika Allah menghendaki keburukan 

terhadap suatu kaum, maka ketika itu berlakulah ketentuan-Nya yang 

                                                           

8Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Islam” Jurnal DYAR”IE, vo.3, Februari 2020, h. 5 

9Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 379 
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berdasar sunnatullah atau hukum-hukum kemasyarakatan yang di tetapkan-

Nya. Bila itu terjadi, maka tak ada yang dapat menolaknya dan pastilah 

sunnatullah menimpanya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka yang 

jatuh atas-Nya ketentuan tersebut selain dia. 

Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut ayat di atas 

yaitu: 

a. Ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan perubahan 

individu. Perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia 

saja tetapi perubahan bermula dari seseorang kemudian menyebarluas 

ide-idenya dan dapat diterima dalam masyarakat. 

b. Menunjukkan bahwa hukum kemasyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi 

kaum muslimin atau satu suku, ras dan agama tertentu, tetapi ia berlaku 

umum, kapan dan di mana pun mereka berada. 

c. Ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku 

pertama adalah Allah swt. Yang mengubah nikmat yang dianugerahkan-

Nya kepada suatu masyarakat atau apa saja yang dialami oleh suatu 

masyarakat sedang pelaku kedua adalah manusia dalam hal ini 

masyarakat yang melakukan perubahan. Perubahan yang terjadi akibat 

campur tangan Allah atau di istilakan seperti kekayaan dan kemiskinan, 

kesehatan dan penyakit, kemuliaan atau hinaan, persatuan atau 

perpecahan dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat secara 

umum bukan secara individu. 

d. Ayat ini juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah, 

haruslah didahului oleh perubahan yang dilakukan oleh masyarakat 

menyangkut sisi dalam mereka. Tanpa perubahan ini, mustahil akan 

terjadi perubahan sosial. Karena itu boleh saja terjadi perubahan 
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penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika dalam masyarakat tidak 

berubah, maka keadaan akan tetap bertahan sebagaimana sediakala. Jika 

demikian, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan al-Qur’an 

yang paling pokok guna keberhasilan perubahan sosial adalah perubahan 

sisi dalam manusia, karena sisi dalam manusialah yang melahirkan 

aktivitas, baik positif maupun negatif, dan bentuk sifat serta corak 

aktivitas itulah yang mewarnai keadaan masyarakat, apakah positif atau 

negatif. 

e. Ayat ini juga menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan Allah atas 

manusia, tidak akan terjadi sebelum manusia terlebih dahulu 

melangkah.10 

Untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik tentu dibutuhkan 

dorongan dari yang lain. Hal ini adalah kodrat manusia sebagai makhluk 

sosial. Dalam konsep ini perubahan yang dialami oleh manusia yang belum 

berdaya, sangat tergantung dari bagaimana pemerintah dan orang-orang 

yang memiliki daya memberikan dorongan dan motivasi kepada yang belum 

berdaya untuk melakukan perubahan pada ranah kehidupan yang lebih baik. 

Perubahan dapat diraih oleh individu yang memiliki keinginan dan mental 

kuat untuk berubah. Keinginan dan mental ini dapat melahirkan dorongan 

kepada perubahan-perubahan yang bersifat positif, baik dalam bentuk sikap, 

perilaku maupun kondisi kehidupan sosial.11 

                                                           

10M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an), vol. 6, 
(Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 564-572 

11Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, “Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam 
Islam” Jurnal SYAR’IE, vo. 3, Februari 2020, h. 5-6 
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Dari beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas dalam perspektif 

Islam, maka kunci bagi masyarakat atau individu itu sendiri untuk berdaya 

dan sehebat apa pun juga dorongan dari orang-orang luar sekalipun itu 

pemerintah jika bukan masyarakat  ini atau individu ini yang tidak memiliki 

keinginan dari dalam hati untuk melakukan perubahan maka pemberdayaan 

masyarakat tidak berjalan dengan baik.  

5. Pengertian Strategi  

Strategi berasal dari kata dalam bahasa Inggris “strategic”. Yang akar 

kata dari strategic adalah “strategi” yang mempunyai beberapa arti di 

antaranya adalah seni dan ilmu untuk merencanakan dan pengarahan dari 

operasi militer dalam skala besar.12 

Strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar dari 

suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun pengertian lain 

dari strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan (Goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan 

peluang dan tantangan yang dihadapi di lingkungan industrinya.13  

Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh 

organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar 

dan rencana penting. Setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap 

organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak 

dinyatakan secara eksplisit. Adapun defenisi strategi yaitu: 

                                                           

12Suyadi prawirosentono, Manajemen Strategik dan Pengambilan Keputusan Korporasi 
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 3 

13Mamduh M Hanafi, Manajemen (Yogyakarta: Unit Penerbit. 2003), h. 136 
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Menurut Alfred Chandler strategi adalah penetapan sasaran dan 

arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan. 

Menurut Kenneth Andrew strategi adalah pola sasaran, maksud atau 

tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu 

yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan 

jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut. 

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan 

kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada 

kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber 

daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.14 

Menurut Griffin strategi adalah rencana komprehensif untuk 

mencapai tujuan organisasi. (Strategy is a comprehensive plan for 

accomplishing an organization’s goals).15 

Menurut Bintoro Tjokroanidjojo menyatakan strategi merupakan 

keseluruhan langkah kebijakan dengan perhitungan yang pasti guna 

mencapai tujuan atau untuk mengatasi suatu permasalahan. Sedangkan 

menurut Sarjono Soekanto strategi adalah prosedur yang mempunyai 

alternatif-alternatif pada berbagai tahap atau langkah.  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa strategi 

adalah langkah alternatif untuk mengatasi suatu persoalan guna mencapai 

suatu tujuan tertentu.16  

                                                           

14Agustinus Sri Wahyudi. Manajemen Strategi (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 19 

15Setyo Soedrajat, Manajemen Pemasaran Jasa Bank (Jakarta:Ikral Mandiri Abadi, 
1994), h.  17 
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Menurut Crow, bahwa strategi merupakan suatu pilihan atau 

penetapan dari beberapa pilihan yang akan ia lakukan dalam kehidupannya. 

Untuk itu, strategi ini mencakup beberapa aspek, antara lain: 

a. Adanya pilihan yang dilakukan dalam realitas kehidupan. 

b. Jika mengikuti pilihan tersebut, berarti kita memberikan perhatian atau 

dorongan yang kuat kepada pilihan kita dan mengurangi perhatian 

terhadap pilihan lain. 

c. Melakukan perencanaan yang matang dan penuh perhatian akan 

membawa dampak yang pasti terhadap posisi yang dilakukan. 

d. Strategi dilakukan salah satunya dengan tanggapan atau respons 

terhadap tekanan yang dihadapi seseorang. 

e. Adanya pengetahuan dan sumber daya yang mendukung seseorang atau 

kelompok untuk bisa mengikuti dan membentuk berbagai strategi yang 

dihadapi dalam pilihan hidup 

f. Strategi yang diambil atau dipilih salah satu cara untuk keluar dari pola 

konflik.17 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa 

strategi merupakan sebuah rancangan-rancangan atau cara-cara yang akan 

dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan dapat dipahami pula bahwa 

strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan suatu 

wisata, keberhasilan suatu wisata tergantung pada kemampuan pemimpin 

yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan.  

                                                                                                                                                               

16Bintoro Tjokromidjojo, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional (Jakarta: Gunung 
Agung, 2009), h. 13 

17Indraddin dan Irwan, Strategi dan Perubahan Sosia  (Yogyakarta:  Deepublish: 2016), 
h. 31 
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Strategi pengembangan adalah proses meningkatkan efektivitas 

organisasi dengan menggabungkan keinginan pertumbuhan individu dan 

pengembangan tujuan organisasi. Lebih khusus lagi, proses ini merupakan 

upaya untuk membuat perubahan yang sistematis dan menyeluruh selama 

periode waktu tertentu, dan upaya untuk melakukan perubahan tersebut 

terkait dengan misi organisasi.18 

6. Bentuk-Bentuk Strategi 

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe 

strategi yaitu: 

1. Strategi Manajemen 

Meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan 

orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya; strategi 

pengembangan produk, penetapan harga, akuisisi, pengembangan pasar, dan 

sebagainya. 

2. Strategi Investasi 

Merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, misalnya 

apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau 

berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi 

pembangunan kembali suatu divisi atau strategi divestasi, dan sebagainya. 

3. Strategi Bisnis  

Strategi bisnis disebut juga strategi bersaing, biasanya dikembangkan 

pada level divisi, dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk 

barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang 

                                                           

18James L. Gibson, Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur dan Proses (Jakarta: 
Erlangga, 1990), h. 658. 



25 
 

 

dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis divisi mungkin menekankan pada 

peningkatan laba produksi, penjualan produk dan jasa yang dihasilkan.19 

Dari beberapa bentuk-bentuk strategi di atas maka dapat dipahami 

bahwa suatu keberhasilan tidak akan pernah terlepas dari bentuk-bentuk 

strategi yang telah diterapkan oleh David dan Thomas. 

6. Fungsi Strategi  

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang 

disusun dan diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam 

fungsi yang harus dilakukan, yaitu: 

a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang 

lain. 

b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi 

dengan peluang dari lingkungannya. 

c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang 

di dapat sekarang, sekaligus menyelidik adanya peluang-peluang baru. 

d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih 

banyak dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi 

ke depan. 

f. Menganggap serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang 

waktu.20 

                                                           

19J. Davin Hunger dan Thomas I. Wheelen, Manajemen Srategi (Yogyakarta: 2003), h. 
24 

20Sofjan Assauri. MBA, Srtategic Management (Jakarta: Rajawali Pers 2016), h. 7 
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Berdasarkan beberapa fungsi strategi di atas dapat dipahami bahwa 

sebagai tujuan yang diinginkan dan mengkomunikasikan, tentang apa yang 

dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa 

hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. 

7. Komponen Strategi 

Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen yang 

senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi apa yang akan 

dilaksanakan. Komponen tersebut adalah kompetensi yang berbeda, ruang 

lingkup dan distribusi sumber daya. 

a. Kompotensi yang berbeda merupakan sesuatu yang dimiliki oleh 

perusahaan dimana perusahaan melakukannya dengan baik 

dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam pengertian, kompetensi 

ini bermakna kelebihan perusahaan dibanding perusahaan lain. 

b. Ruang lingkup merupakan lingkungan dimana organisasi atau 

perusahaan tersebut beroperasi. Lokal, regional atau internasional adalah 

salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi. Oleh karenanya 

strategi yang akan dilakukan mencakup ruang lingkup yang dihadapi 

perusahaan. 

c. Distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan 

memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya 

dalam menetapkan strategi perusahaan.21 

Berdasarkan ketiga komponen strategi di atas dapat dipahami bahwa 

apa yang harus dimiliki suatu usaha harus dilakukan dengan baik agar 

berbeda dari usaha yang lainnya agar pengunjung tertarik untuk berkunjung 

                                                           

21Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen (Jakarta: 
Kencana, 2009), h. 132 
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ke perusahaan ini. Kemudian ruang lingkup sebuah usaha ini memanfaatkan 

dan mendistibusikan atau kegiatan pemasarannya dengan baik agar 

pengunjung mudah menjangkaunya.  

8. Faktor-Faktor Berpengaruh dalam Rancang Strategi 

Strategi ialah bahwa pemimpin dalam satu organisasi harus mampu 

merumuskan dan menentukan strategi organisasi sehingga organisasi yang 

bersangkutan tidak hanya mampu mempertahankan eksistensinya, akan 

tetapi tangguh melakukan penyesuaian dan perubahan yang diperlukan 

sehingga organisasi semakin meningkat efektifitas dan produktifitasnya. 

Untuk mewujudkan situasi demikian, para anggota harus menguasai teknik-

teknik desain atau rancang bangun sistem strategi yang tepat dan cocok bagi 

organisasi yang dipimpinnya. Faktor-faktor yang harus dikenali dan 

diperhitungkan antara lain ialah: 

a. Tipe dan Struktur Organisasi 

Setiap organisasi memiliki kepribadian yang khas. Tipe dan struktur 

yang dipilih untuk digunakan harus dikaitkan dengan kepribadian yang di 

maksud. Secara tradisional, tipe dan struktur yang paling banyak digunakan 

adalah tipe yang hierarkikal (urutan tingkatan atau jenjang jabatan) dan 

pyramidal. Tipe demikian juga cocok apabila ingin ditonjolkan pembedaan 

penugasan antara mereka yang melakukan tugas pokok dan mereka yang 

menyelenggarakan berbagai kegiatan penunjang. 

b. Gaya Manajerial  

Para teoritis dan praktisi yang mendalami teori kepemimpinan dan 

gaya manajerial dalam mengelolah organisasi yang besar dan komplek 

menekankan beberapa hal. Pertama: kepemimpinan yang efektif adalah 
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kepemimpinan yang situasional. Teori kepemimpinan menekankan pula 

bahwa tidak ada satu tipe yang cocok dan dapat diterapkan secara konsisten 

pada semua jenis organisasi dan semua situasi. Berarti gaya manajerial 

sebagai faktor yang harus diperhitungkan dalam manajemen strategi 

memerlukan cara membaca situasi organisasi tepat. Kedua: gaya manajerial 

yang tepat ditentukan oleh tingkat kedewasaan atau kematangan para 

anggota organisasi, jika kelompok manajemen mempunyai persepsi bahwa 

bawahannya adalah orang-orang yang sudah matang dan dewasa dalam arti 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman, mental, intelektual dan emosional, 

gaya yang partisipatiflah yang tepat untuk ditampilkan. Ketiga: peranan apa 

yang diharapkan dimainkan oleh para menager diharapkan dapat 

memainkan berbagai jenis peranan, seperti pelaku simbol keberadaan 

organisasi, pemrakarsa visi organisasi dimasa depan, pengambilan 

keputusan, juru bicara organisasi, penerima dan penyebar informasi, 

penentu alokasi dana, sarana, prasarana dan tenaga. Dalam perjalanannya 

organisasi akan mengalami berbagai kondisi dan setiap kondisi menuntut 

peranan tertentu. 

c. Komplesitas Lingkungan Eksternal 

Merupakan kenyataan pula bahwa setiap organisasi menghadapi 

kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Yang jelas lingkungan eksternal suatu 

organisasi selalu bergerak sangat dinamis. Gerakan yang sangat dinamis 

tersebut pasti berpengaruh pada cara mengelola organisasi, termasuk dalam 

merumuskan dan menetapkan strategi. 
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d. Hakikat Berbagai Masalah yang Dihadapi 

Dikatakan bahwa strategi merupakan keputusan dasar yang diambil 

oleh manajemen puncak harus merupakan orang-orang yang cekatan 

memecahkan masalah, terlepas apakah masalah itu rumit dan mempunyai 

dampak kuat untuk jangka panjang atau relatif sederhana dan dengan 

dampak yang tidak kuat dan hanya bersifat jangka pendek atau sedang.22 

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancang 

strategi dapat dipahami bahwa sebelum merancang strategi harus mengenali 

tipe dan struktur organisasi yaitu model apa yang baik atau cocok digunakan 

dalam sebuah usaha dan harus mempunyai struktur yang sesuai kemudian 

harus memilih pemimpin yang memiliki pengalaman, pengetahuan, 

keterampilan dan yang cerdas dalam memutuskan sesuatu dan juga 

bertanggung jawab. Serta cekatan dalam memecahkan masalah. 

 

B. Tinjauan Umum tentang Wisata  

1. Pengertian Wisata  

Kata pariwisata yang berasal dari akar kata wisata dalam bahasa Arab 

disebut dengan rihlah yang artinya perjalanan. Dalam kehidupan manusia di 

dunia ini, Islam selalu menyerukan agar manusia dalam bepergian dan 

bergerak menghasilkan kebaikan dunia dan akhirat. Hal ini diungkapkan 

dalam Al-Qur’an, Allah swt menyerukan kepada manusia agar melakukan 

perjalanan yang diiringi dengan memperhatikan apa yang mereka lihat. Hal 

ini berarti bahwa manusia akan mendapatkan nilai tambahan pada wisata 

jika diiringi dengan tadabbur (merenung dan mengambil pelajaran), karena 

                                                           

22Sondang P. Siagian, Manajemen Stratejik (Jakarta:Bumi Aksara, 1999), h. 23-25 
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tadabbur akan mengingatkan mereka dengan posisinya sebagai hamba Allah 

di muka bumi ini. Jadi bukan hanya kesenangan saja yang didapat dari wisata 

itu tetapi pahala atau ganjaran dari Allah swt juga diraih. Wisata untuk 

merenungi keindahan ciptaan Allah swt, menikmati indahnya alam sebagai 

pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan 

Allah swt dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup sebagaimana 

disebutkan Allah swt dalam QS. Al-Ankabut/ 29:20 yang berbunyi: 
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ُ
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 Terjemahnya: 

Katakanlah, “Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana 
Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat 
kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah 
Maha Kuasa atas segala sesuatu.23 

Ketika Allah menyebut “berjalanlah di muka bumi” itu artinya Allah 

mengingatkan kita kepada alam ini, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di 

alam ini yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptakan alam 

ini dengan kekhasan yang berbeda-beda.  

Jadi dalam ajaran Islam pun telah diterangkan secara jelas tentang 

diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan 

maksud dan tujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama 

seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang Islam, untuk berdakwah 

dan menyiarkan agama Islam dan menikmati indahnya alam sebagai 

pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan 

Allah swt.24 

                                                           

23Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 572 

24Rahmi Syahriza, “Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan 
Devisinya dalam al-Quran)”, Jurnal Human Falah, vo. 1, no. 2 juli-desember 2014, h. 131-141 
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Menurut UU No. 10 Tahun 2009, istilah kepariwisataan berasal dari 

akar kata wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu 

untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan 

seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan perjalanan 

seperti yang dimaksud dalam batasan pengertian tentang wisata tadi, disebut 

sebagai wisatawan. Keseluruhan fenomena kegiatan wisata yang dilakukan 

oleh wisatawan seperti yang dimaksudkan dalam batasan pengertian wisata 

dan wisatawan di atas diberikan batasan pengertian atau didefenisikan 

dengan istilah pariwisata. Wisata juga bisa berupa tempat yang memiliki 

keindahan alam dan buatan atau tempat rekreasi. 

Secara lebih luas di dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, juga dijelaskan mengenai pengertian kepariwisataan, yang 

diberikan batasan pengertian keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidimensi yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha.25 

Dari beberapa pengertian tentang wisata di atas, maka dapat 

dipahami bahwa pengembangan wisata merupakan suatu usaha untuk 

mengembangkan atau memajukan objek wisata agar lebih baik dan menarik 

ditinjau dari segi tempat dan segala yang ada didalamnya untuk dapat 

menarik minat wisatawan untuk mengunjunginya. 

                                                           

25Amanda M. Tingginehe, dkk, “Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon 
Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat”. Jurnal Spasial, vo. 6, no. 2, h. 512-513 
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2. Fungsi dan Tujuan Wisata  

Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Pasal 3 wisata berfungsi memenuhi 

kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi 

dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat. 

Pasal 4 wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi 

pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan 

kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan juga mempererat 

persahabatan antarbangsa. 

Dari fungsi dan tujuan wisata di atas yang terdapat dalam UU No. 10 

Tahun 2009 pasal 3 serta pasal 4 tujuan wisata dapat dipahami bahwa wisata 

selain tempat rekreasi dapat pula memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani 

serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai keindahan alam yang 

Allah swt ciptakan serta memberikan kebahagian bagi orang yang 

menikmatinya. Kemudian dapat memberikan peluang pekerjaan bagi 

masyarakat tempat wisata itu berada dan juga dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat yang berada di sekitar wisata.26 

 

 

 

 

                                                           

26Amanda M. Tingginehe, dkk, “Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon 
Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat”. Jurnal Spasial, vo. 6, no. 2, h. 512 
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3. Daya Tarik Wisata  

Daya tarik wisata menurut Cooper, mengemukakan bahwa terdapat 

empat komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata, yaitu: 

a. Attraction (Atraksi) merupakan komponen yang signifikan dalam 

menarik wisatawan suatu daerah, dapat menjadi tujuan wisata jika 

kondisinya mendukung untuk dikembangkan menjadi sebuah atraksi 

wisata. Modal atraksi yang dapat menarik kedatangan wisatawan itu 

ada tiga, yaitu natural resources (alami), atraksi wisata budaya, dan 

atraksi buatan manusia itu sendiri. 

b. Accessibility (Aksebilitas) merupakan hal yang paling penting dalam 

kegiatan pariwisata. Akses ini diidentikkan dengan transferabilitas, 

yaitu kemudahan untuk bergerak dari daerah yang satu ke daerah yang 

lain. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata harus di lengkapi 

aksebilitas yang memadai sehingga daerah tersebut mudah untuk 

dikunjungi. 

c. Amenity (Fasilitas atau Akomodasi) merupakan segala macam sarana 

dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di 

daerah tujuan wisata. Sarana dan prasarana yang harus tersedia seperti 

penginapan, rumah makan, tempat rekreasi, tempat berkemah, 

transportasi dan agen perjalanan. Adapun prasarana yang banyak 

diperlukan untuk komponen alam, memiliki kepedulian terhadap 

kelestarian lingkungan dan sensitivitas budaya lokal yang dianggap 

sebagai model wisata yang paling baik dalam menyelamatkan sumber 
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daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan baik sekarang 

maupun untuk generasi masa mendatang.27  

Dari beberapa daya tarik yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata 

dapat dipahami bahwa sebuah wisata harus mempunyai komponen yang 

membuat pengunjung tertarik untuk berkunjung ke wisata tersebut 

kemudian harus memiliki fasilitas yang lengkap dan mudah dijangkau 

lokasinya. 

5. Jenis-Jenis Wisata 

Jenis-jenis pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan 

untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Wisata Budaya  

Wisata budaya yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan 

untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan 

mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau keluar 

negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan adat istiadat mereka, cara 

hidup mereka, budaya dan seni mereka.  

b. Wisata Maritim atau Bahari  

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, pantai, 

teluk atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan 

pemotretan, melihat taman laut dengan pemandangan indah di bawah 

permukaan air serta berbagai rekreasi perairan. 

 

 

                                                           

27Amanda M. Tingginehe, dkk, “Perencanaan Pariwisata Hijau Di Distrik Roon 
Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat”. Jurnal Spasial, vo. 6, no. 2, h. 512-513 
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c. Wisata Cagar Alam  

Jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen dan biro 

perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur 

wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah 

pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi undang-

undang. Wisata cagar alam ini banyak dilakukan oleh para penggemar 

memotret binatang atau marga satwa serta pepohonan kembang 

beraneka warna. 

d. Wisata Kuliner.  

Jenis wisata ini tidak semata-mata hanya untuk mengenyangkan dan 

memanjakan perut dengan aneka ragam masakan khas dari daerah tujuan 

wisata, melainkan pengalaman yang menarik juga menjadi motivasinya. 

e. Wisata Rekreasi.  

Sesuai dengan namanya wisata rekreasi adalah kegiatan wisata yang 

dilakukan dengan tujuan rekreasional. Wisata rekreasi cocok dilakukan 

bersama keluarga atau kelompok. Kegiatan ini bisa dilakukan diberbagai 

tempat seperti hutan atau yang paling sering adalah di taman hiburan 

tempat banyak wahana permainan tersedia dan juga ke kolam berenang. 

f. Wisata Alam.  

Wisata alam adalah wisata jelajah alam, banyak anak muda yang 

kemudian tertarik mengunjungi lokasi-lokasi yang masih alami dan 

belum tercemar. Contohnya mendaki gunung.28 

Dari beberapa jenis-jenis wisata di atas dapat dipahami bahwa wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe termasuk ke dalam jenis wisata rekreasi. 

                                                           
28

Ketut Suwena dan Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata 
(Denpasar: Pustaka Larasan, 2017) h. 24 
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6. Strategi Pengembangan Wisata  

Strategi pengembangan wisata menurut teori Kanom ialah suatu 

kesatuan rencana yang bersifat komprehensif dan terpadu dari unsur 

pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi untuk mengkaji kendala 

kondisi lingkungan eksternal dan internal wisata sehingga dapat menjadi 

destinasi pariwisata berkelanjutan serta berdaya saing tinggi.29 

Strategi pengembangan wisata ialah langkah-langkah yang dilakukan 

untuk menggali dan mengembangkan potensi wisata yang ada di suatu 

kawasan, cara yang dilakukan dapat berupa melakukan perbaikan terhadap 

infrakstruktur yang baik itu secara fisik maupun non fisik, sehingga semua 

itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di 

sekitar daerah tujuan wisata.30 

Dari pengertian di atas terkait strategi pengembangan wisata dapat 

dipahami bahwa sebuah wisata harus memiliki strategi atau langkah-langkah 

yang dilakukan agar pengunjung tertarik dan berkunjung ke wisata tersebut 

contoh membuat spot foto yang lebih menarik yang tidak dimiliki oleh wisata 

lain dan merupakan ciri khas wisata tersebut. 

 

 

                                                           

29M Ryan Saputra dan Rodiyah, “Strategi Pengembangan Wisata di Kawasan Gunung 
Andong Magelang”.  Jurnal Administrasi Publik, 2015, h. 11 

30H. Oka dan A. Yoeti, Industri Pariwisata dan Peluang Kesempatan Kerja (Jakarta: 
Pertja, 1999) h. 67 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Etika Penelitian 

1. Pengertian Etika Penelitian 

Secara etimologi kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos 

dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, yaitu kebiasaan, adat, 

akhlak, watak, perasaan, sikap maupun cara berpikir. Dalam bentuk jamak 

yaitu ta etha yang artinya adalah adat kebiasaan. Arti yang terakhir inilah 

yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Sehingga etika 

berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat 

kebiasaan.1 

Dari pengertian di atas terkait etika penelitian dapat dipahami bahwa 

etika penelitian merupakan ilmu dan adat kebiasaan pada saat melaksakan 

penelitian. 

2. Prinsip Etika Penelitian 

Setiap penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek 

penelitian wajib didasarkan pada tiga prinsip etik sebagai berikut: 

a. Menghormati orang  

Hal ini bertujuan menghormati otonomi untuk mengambil keputusan 

mandiri dan melindungi kelompok-kelompok tergantung atau rentan dari 

penyalahgunaan. 

                                                           
1
Wiworo Haryani dan Idi Setyobroto, Modul Etika Penelitian (Jakarta Selatan: Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I 2022), h. 1  
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b. Manfaat dan tidak membahayakan subjek penelitian  

Prinsip berbuat baik, memberikan manfaat yang maksimal dan risiko 

yang minimal. 

c. Prinsip etika keadilan 

Prinsip ini menekankan setiap orang layak mendapatkan sesuatu sesuai 

dengan haknya menyangkut keadilan destributif dan pembagian yang 

seimbang.2 

Dari ketiga prinsip etika penelitian di atas dapat dipahami bahwa 

saling menghormati, memberikan manfaat dan tidak membahayakan sunjek 

penelitian dan juga adanya etika keadilan. 

 

B. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang penelitiannya 

adalah strategi pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam 

memberdayakan masyarakat di Desa Bontominasa, Kecamatan Bulukumpa, 

Kabupaten Bulukumba. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian 

yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tinadakan, dan lain-lain 

secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa 

pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah.3 Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

                                                           
2
Wiworo Haryani dan Idi Setyobroto, Modul Etika Penelitian (Jakarta Selatan: Jurusan 

Kesehatan Gigi Poltekkes Jakarta I 2022), h. 1  

3Tohiri, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: 
Pendekatan Praktis untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip hasil 
Wawancara serta model Penyajian Data, Ed 1, Cet 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 3 
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lapangan (Field Research) yaitu peneliti turun kelapangan untuk 

mengumpulkan data dengan menggunakan dokumen yang ada kaitannya 

dengan judul yang ingin di teliti. 

Menurut Moleong Lexy J mengatakan bahwa peneliti kualitatif 

bertolak dari paradigma ilmiah yang realistas empiris yang terjadi dalam 

suatu konteks sosio kultural yang saling terkait satu sama lain, sehingga 

fenomena sosial harus diungkap secara holistik. Penelitian kualitatif dipilih 

agar hasil penelitian tidak bertolak dari teori saja, melainkan dari fakta 

sebagaimana adanya dilapangan sehingga menjamin keaslian sumber data.4 

Penelitian ini bersifat deskriptif, metode deskriptif adalah metode 

penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin 

mengenai keadaan strategi pengembangan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe dalam memberdayakan masyarakat di Desa Bontominasa 

Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini bukan 

berupa data kuantifikasi, melainkan interprestasi peneliti secara deskriptif 

terhadap hasil temuan di lapangan. 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yaitu bertempat di Desa Bontominasa, 

Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Penelitian dilakukan dari 

tanggal 26 februari-26 maret 2024.  

a. Sejarah Kabupaten Bulukumba 

Bulukumba berasal dari kata Bulukumupa dan pada tingkatan dialeg 

tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitodologi penamaan 

                                                           

4Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Agama: Teori Dan Praktek (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada 2006), h. 24  
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“Bulukumba”, konon bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu 

“Bulu’ku” dan  Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung 

milik saya atau tetap gunung milik saya”.  Mitos ini pertama kali muncul pada 

abad ke -17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar 

di Sulawesi yaitu kerajaan Gowa dan kerajaan Bone. Peresmian Bulukumba 

menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-undang 

nomor 29 tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 

Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bulukumba nomor 5 tahun 1978, tentang Lambang Daerah. Maka 

ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 

melalui Peraturan Daerah nomor 13 tahun 1994. 

Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah 

tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh 

DPRD Kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya 

dilakukan pelantikan Bupati Pertama yaitu Andi Patarai pada tanggal 12 

Februari 1960. 

b. Letak Geografis Kabupaten Bulukumba 

Posisi Kabupaten Bulukumba dijasiirah selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan , yang secara geografis wilayahnya berada pada 5,20 derajat 5,40 

derajat lintang selatan dan antara 119,58 derajat 120,28 derajat bujur timur 

dengan batas wilayah meliputi sebelah selatan dengan Kabupaten Selayar 

dan laut plores sebelah utara dan Kabupaten Sinjai sebelah timur dengan 

teluk Bone, sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng. 

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota 

Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi. Luas 
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wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km2 dengan jarak tempuh dari kota 

Makassar sepanjang 153 Km.  Secara geografis Kabupaten Bulukumba 

terletak pada koordinat antara 5o20” sampai 5o 40” lintang selatan dan 

119o50” sampai 120o28” Bujur timur.  

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bulukumba yang berbatasan 

dengan wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara  berbatasan dengan Kabupaten Sinjai  

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores  

 Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone  

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten bulukumba mempunya 10 kecamatan, 24 kelurahan dan 

desa 123 buah, sedangkan jumlah penduduk sebanyak 25.366 orang. Pada 

tahun 2014 Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan yang di 

dalamnya terbentuk wilayah-wilayah yang lebih kecil, yang dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

Table 3.1 

Pembagian Luas Wilayah Kecamatan (Km3) Kabupaten 

Bulukumba Sulawesi Selatan 

No. Kecamatan  Luas Area 

1. Ujungbulu (Ibukota Kabupaten) 14,44 

2. Gantarang 173,51 

3. Kindang 148,67 

4. Rilau Ale’ 117,53 

5. Bulukumpa 171,53 
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6. Ujung Loe 144,31 

7. Bontobahari 108,60 

8. Bontotiro 78,34 

9. Kajang 129,06 

10. Herlang 68,79 

Kabupaten Bulukumba 1.154,58 km2 

Sumber Data: BPS, Kabupaten Bulukumba 2019 

Berdasarkan data di atas, secara administrasi, Kabupaten Bulukumba 

terbagi menjadi 10 kecamatan dengan luas wilayah 1.154,58 km2. Pada tabel 

di atas kita bisa lihat bahwa dari keseluruhan luas area masing-masing 

kecamatan, kecamatan Gantarang yang paling luas wilayahnya yakni 173,51 

km2. 

c. Sejarah Desa Bontominasa  

Pada tahun 1962 terbentuk Desa Lembang Bontominasa yang terdiri 

dari 2 (Dua) kepala Kampung yaitu Kampung Lembang yaitu di jabat oleh 

PUANG GIA dan kampung Bontominasa di jabat oleh PUANG HUSENG TENRI, 

pada saat itu Kecamatan Bulukumpa terdiri atas 17 desa dan adapun kepala 

desa Lembang Bontominasa pada saat itu dijabat oleh ANDI PATAWARI 

(KARAENG GALLA). Pada tahun 1965 terbentuk Desa Gaya Baru dan 

diadakan penggabungan desa menjadi 9 desa, pada saat itu Desa lembang 

Bontominasa digabung dengan desa Bontominasa dan diberi nama Desa 

Bontominasa dan pada saat itu dilaksanakan pemilihan kepala desa yang 

diikuti 3 orang calon yaitu Andi Congge, Andi Aburaera. R dan Andi Patawari 

dan hasil dari pemilihan pada saat itu yaitu Andi Patawari yang Bergelar 
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Karaeng Galla dan setelah itu digantikan oleh Andi Abd Malik yang bergelar 

Karaeng Makki, dan selanjutnya digantikan oleh H. Hamzah Husan. Pada 

pemilihan kepala desa selanjutnya digantikan oleh H. Ambo Asis yang 

menjabat selama 8 tahun, setelah tu digantikan oleh ibu Andi Sukmawati 

yang menjabat selama 2 tahun periode jabatan kepala desa. Untuk periode 

tahun 2020-2026 dijabat oleh Bapak Kepala Desa Lukman, S.Pd yang terpilih 

secara demokratis saat pemilihan Kepala Desa Bontominasa bulan Maret 

Tahun 2020. 

b. Visi Misi Pemerintahan Desa  

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari dokumen 

RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang 

akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus 

dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa. 

Visi dan Misi Kepala Desa Bontominasa di samping merupakan Visi 

dan Misi Kepala Desa yang terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan 

bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan 

pengembangan desa kedepan, dimana proses penyusunannya dilakukan 

secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun, RW, RT sampai tingkat Desa. 

Adapun Visi Bapak Kepala Desa Bontominasa adalah sebagai berikut: 

“Terwujudnya masyarakat Bontominasa yang sejahtera melalui 

Optimalisasi Potensi Desa dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang 

dilandasi oleh Pemerintah yang Mengedepankan Keadilan dan Transparansi”. 

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang 

keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi Desa Bontominasa merupakan 

penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan 

dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan 
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dimasa yang akan datang dan usaha-usaha mencapai visi Desa Bontominasa. 

Dalam meraih visi Desa Bontominasa seperti yang sudah dijabarkan di atas 

mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, 

maka disusunlah misi Desa Bontominasa diantaranya: 

a. Melaksanakan pemerintahan yang melayani dan mengayomi 

masyarakat; 

b. Melaksanakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi 

dan nepotisme serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya; 

c. Melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu terbuka, efektif, efisien, 

akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan; 

d. Menumbuhkembangkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk 

mencapai taraf hidup yang lebih baik melalui peningkatan 

perekonomian dengan mengoptimalkan pengelolaan Sumber Daya 

Alam (SDA) atau potensi Desa Bontominasa. 

e. Membangun mental spiritual seluruh birokrasi dan masyarakat, untuk 

mewujudkan Desa Bontominasa yang religius dan bermartabat 

melalui peningkatan mutu Lembaga Pendidikan dan Keagamaan yang 

ada. 

f. Mengelola sektor pertanian yang handal, proporsonal dan 

professional yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat 

Desa Bontominasa.  

c. Kondisi Geografi 

Secara Topografi, Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba merupakan Daerah dataran rendah., dengan batas-

batas wilayah administratif sebagai berikut: 

 Sebelah utara berbatasan dengan desa Tibona 
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 Sebelah Timur berbatasan dengan desa Batulohe 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Jojjolo 

 Sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Jawi-jawi 

Luas wilayah desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 

Bulukumba yaitu 1.534,00 Ha dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rincian Jenis Lahan Desa Bontominasa 

No. Lahan Luas Area 

1. Sawah 200 Ha 

2. Ladang 365 Ha 

3. Perkebunan 471 Ha 

4. Hutan 214 Ha 

5. Lainnya 284 Ha 

 

d. Kondisi Demografi 

Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

memiliki 3.556 jiwa penduduk. Dengan rincian 1738 jiwa berjenis kelamin 

laki-laki dan 1818 berjenis kelamin perempuan. Penduduk tersebut terdiri 

dari 926 kepala keluarga. Dimana 450 KK termasuk keluarga pra sejahtera, 

715 KK termasuk keluarga sejahtera dan 35 termsasuk sejahtera III plus.5 

3. Sejarah Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe adalah wisata pemandian yang 

terletak di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe di dirikan oleh 

                                                           
5Profil Desa Bontominasa  
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Kepala Desa Tibona sekaligus merupakan pemilik wisata ini beliau bergelar 

sarjana hukum yaitu bernama bapak Abdullah H, SH. Beliau yang dulunya 

pernah mencalonkan sebagai anggota legislatif. Akan tetapi beliau tidak  lolos 

menjadi anggota legislatif, maka dari itu beliau mendapat ide untuk 

mendirikan wisata pemandian Wae Tuo Temboe. Sebelum wisata pemandian 

ini didirikan banyak kerabat serta keluarganya yang mengatakan bahwa 

beliau ini mendirikan wisata pemandian ini disebabkan karena gagalnya 

menjadi anggota legislatif. Tetapi ide ini muncul bukan karena disebabkan 

gagalnya menjadi anggota legislatif tetapi karena beliau tertarik dengan 

adanya sumber mata air ini yang tidak kering meskipun kemarau 

berkepanjangan di tempat tersebut. 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini yang dulunya merupakan 

sumur atau sumber mata air. Sumur ini sudah lama dan merupakan salah 

satu tempat mata air yang digunakan masyarakat lokal atau masyarakat 

sekitar untuk menjadi sumber mata air pada musim kemarau. Mata air yang 

ada pada sumur ini digunakan oleh masyarakat lokal yang bertempat tinggal 

di Desa Bontominasa, sebelum adanya dinamo atau pompo air di Desa 

Tersebut.  

Sebelum beliau mendirikan wisata pemandian Wae Tuo Temboe, 

tanah ini beliau beli dari salah satu masyarakat lokal. Pembangunan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe ini atas keinginan bapak Abdullah H, SH dengan 

menggunakan dana sendiri tanpa melibatkan pemerintah setempat. Awal 

pembangunan wisata pemandian Wae Tuo Temboe pemilik merintis dari nol 

hingga seperti saat ini. Beliau bersusah payah pada saat pembangunan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe beliau bersama beberapa masyarakat lokal 

menggali area sekitar sumur ini dengan menggunakan cangkul dan beberapa 
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alat untuk membuat kolam itu menjadi lebih luas. Dan juga memperbaiki 

beberapa sumber mata airnya yang terhalang oleh rumput dan lumut. 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe berdiri pada tahun 2014, pemilik 

dari wisata ini menyebut wisata ini dengan nama pemandian. Semenjak 

beliau merintis usaha ini dari nol ia memang memiliki niat jika pemandian ini 

selesai beliau akan memberikan nama dengan sebutan “Pemandian”. Alasan 

beliau memberi nama pemandian  agar beda dari wisata lainnya dan menurut 

pemilik kata permandian sudah banyak digunakan di wisata lainnya. Agar 

beda dari yang lainnya dan memiliki ciri khas tersendiri maka ia menamai 

dengan sebutan pemandian. 

Wisata pemandian Wae Tuo Temboe mempunyai satu kolam yang 

sangat besar dengan panjang 30 meter dan lebar 12 meter. Kolam wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe terdiri atas kolam anak-anak dan kolam 

dewasa dengan dinding pembatas. Menurut pemilik wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe, kolam ini hanya terhitung satu akan tetapi mempunyai dua 

jenis kolam yaitu kolam anak-anak dan kolam dewasa dengan dinding 

pembatas dan juga ada yang dangkal. Ukuran luas kolam untuk anak-anak 

yaitu 3 x 12 meter dan untuk dewasa yaitu 12 x 27 meter. Wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe berasal dari tiga kata yang berasal dari bahasa bugis yaitu 

Wae Tuo dan Temboe. Wae Tuo artinya sumber air atau mata air sedangkan 

Temboe artinya nama tanah atau nama kampung tempat didirikan wisata ini 

zaman dulu yang berganti sekarang dengan nama Dusun Ballatinggia Desa 

Bontominasa.6 

 

                                                           

6Abdullah H, S.H, (50 Tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 
wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 26 Februari 2024 
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C. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

sosiologi. Ilmu sosiologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang keadaan 

masyarakat, struktur dan lapisan masyarakat, gejala sosial, dan hubungan 

antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Mengutip pandangan 

Hasan Shadili bahwa pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang 

mempelajari suatu tatanan dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan 

antara manusia yang menguasai hidupnya.7 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari mengenai aspek-aspek 

yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. Pendekatan 

sosiologis juga bisa dikatakan metode yang membahas mengenai suatu objek 

yang dilandaskan pada masyarakat yang ada. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah suatu komponen utama yang dijadikan sebagai 

sumber informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu 

penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sumber data primer dan data sekunder. 

1. Sumber Data Primer 

Data primer adalah data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan 

langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara oleh 

                                                           

7Hasan Shadiliy, Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia (Cet, IX; Jakarta: Bumi Aksara), 
h.1 
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orang yang melakukan penelitian. Data ini disebut juga data asli atau data 

baru.8  

Data primer ini diperoleh langsung dari wawancara secara tatap muka 

dengan informan yang telah ditentukan oleh penulis. Dalam hal ini yang 

diwawancarai yaitu kepala Desa Bontominasa, pemilik pemandian Wae Tuo 

Temboe, karyawan pada wisata permandian Wae Tuo Temboe, tokoh 

pemuda, pedagang yang menjual di lokasi pemandian Wae Tuo Temboe dan 

masyarakat yang dituakan di tempat tersebut, yang jumlah keseluruhan 

adalah 10 informan. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, seperti 

buku-buku sosial, jurnal, skripsi, artikel website terkait penelitian dan 

sebagainya. Data sekunder biasanya diperoleh dari perpustakaan, laporan-

laporan atau data yang tersedia.9 

Data sekunder merupakan data pelengkap atau data tambahan yang 

melengkapi data yang sudah ada sebelumnya agar dapat membuat pembaca 

semakin paham akan maksud penulis tersebut. Jadi dapat dipahami bahwa 

sumber data primer merupakan peneliti turun langsung melakukan 

observasi sedangkan sumber data sekunder merupakan data pelengkap atau 

data tambahan. 

 

 

                                                           

8Syamsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal, (Ponorogo: Cv. 
Wade Group, 2015), h. 159  

9Syamsuddin, dkk, Pedoman Praktis Metodologi Penelitian Internal, h. 160 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi merupakan instrumen yang digunakan untuk melakukan 

pengamatan langsung tentang fenomena yang berkaitan dengan maslah yang 

akan dibahas dalam penelitian ini. Penganmatan terhadap peristiwa-

peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian 

dicatat seobjektif mungkin. Peranan pengamat dapat dibedakan berdasarkan 

hubungan partisipatif dengan kelompok yang diamatinya.10 

Observasi yang saya lakukan sebagai peneliti yaitu dengan terjun 

langsung ke lapangan dengan melihat dan mengamati keadaan masyarakat 

serta situasi yang ada di tempat wisata pemandian Wae Tuo Temboe dalam 

memberdayakan masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa 

Kabupaten Bulukumba. Kemudian hasil pengamatan serta pemahaman 

penulis terhadap fenomena itu dijadikan sebagai landasan atau data awal 

penelitian untuk pengumpulan data selanjutnya. Karena pada dasarnya 

metode observasi ini adalah proses awal pengumpulan data dari objek 

penelitian dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung fenomena 

sosial yang diteliti. 

2. Wawancara  

Wawancara (Interview) adalah salah satu bentuk komunikasi verbal 

atau percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara 

merupakan proses pengumpulan data dengan menggunakan sistem tanya 

                                                           

10W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 116 
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jawab antara peneliti dan informan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

objek penelitian dengan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya, hal ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan 

akurat dari informan.  

Adapun informan kunci yang akan kami wawancarai sekitar 10 orang 

yang terdiri dari satu orang kepala Desa Bontominasa, satu orang pemilik 

pemandian Wae Tuo Temboe, dua orang karyawan wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe, dua orang tokoh pemuda, tiga orang pedagang dan satu orang 

masyarakat yang dituakan di tempat tersebut. 

Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh 

peneliti dalam menggunakan metode wawancara yaitu subjek adalah orang 

yang paling tahu dirinya sendiri, orang yang dinyatakan oleh subjek kepada 

peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, interpretasi subjek tentang 

pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama 

dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.11 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dalam bentuk file. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan kamera alat tulis untuk membantu mengumpulkan data.12 

Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari observasi dan 

wawancara. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan dengan 

menggunakan catatan penting yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan 

dari informan untuk melengkapi data yang diperoleh. 

                                                           

11Sugiyono, Metode Penelitian kualitatif kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 138 

12Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, 2009, h. 215 
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Jadi dapat dipahami bahwa metode pengumpulan data terbagi atas 

tiga yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi disini 

merupakan langkah awal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

suatu objek. Wawancara merupakan cara peneliti untuk mendapatkan 

informasi dari informan dan yang terakhir yaitu dokumentasi merupakan 

cara untuk mendapatkan informasi oleh peneliti dalam bentuk foto atau file. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat 

bantu dalam pengumpulan data.13 Instrumen penelitian merupakan suatu 

unsur yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya seabagai 

sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu 

penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan 

harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi penelitian itu sendiri. Adapun 

instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini yakni peneliti, pedoman 

wawancara, buku catatan, pulpen, dan handphone sebagai alat dokumentasi 

dan perekam. 

Jadi dapat dipahami bahwa instrumen penelitian merupakan alat 

bantu yang sangat penting bagi peneliti karena tanpa alat bantu yang 

digunakan proses pengumpulan data tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan. 

 

 

 

                                                           

13Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi revisi: 
Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68 
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G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Data yang disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam 

bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat dan sistematis.14 Proses 

pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh 

dari penelitian di lapangan yaitu dari hasil observasi yang telah dituliskan 

dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa 

buku, gambar, foto, dan sebagainya dan dianalisis dengan seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber. 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini menguraikan, menafsirkan, dan 

menggambarkan data yang terkumpul secara sistematik. Untuk menyajikan 

data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah dengan 

menggunakan Themic Analiysis dari Miles dan Huberman.15 Dalam model ini 

kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, dan penarikan kesimpulan. 

1) Tahap Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah 

yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui 

tahapan pembuatan ringkas, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun 

ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan peneliti adalah menelaah 

secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai strategi 

                                                           

14Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Cet. 1. (Yogyakarta: PT Lkis, 2008), h. 89 

15Emsir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 
152 
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masyarakat lokal pada pengembangan wisata permandian Wae Tuo Temboe 

dalam menarik pengunjung. 

2) Tahap Penyajian Data 

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam 

bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih 

utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi data 

yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, 

sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman 

secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral dalam penelitian ini 

dapat diketahui dengan mudah. 

3) Tahap Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi data penelitian yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian mengambil kesimpulan yang 

bersifat sementara sambil mencari data pendukung. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data 

pembanding teori tertentu pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 

kebenaran hasil analisis yang melakukan kesimpulan yang dapat dipercaya.  

Jadi dapat dipahami bahwa teknik pengolahan dan analisis data yaitu 

dimulai dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari penelitian 

di lapangan yaitu dari hasil observasi yang telah dituliskan dalam bentuk 

catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa buku, gambar, 

foto, dan sebagainya dan dianalisis dengan seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber. 
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H. Pengujian Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelakasanaan teknik didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi: 

1. Uji Credibility (Validasi Internal) 

Penerapan kriteria ini pada dasarnya menggantikan konsep validasi 

internal dari non kualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai; kedua mempertunjukan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang 

diteliti.16 

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan:  

a. Perpanjangan Pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah 

ditemui maupun yang baru. Sehingga, hubungan peneliti dengan narasumber 

akan terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin 

terbuka, saling mempercayai, sehingga tidak ada lagi informasi yang 

disembunyikan lagi. 

b. Meningkatkan Ketekunan  

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan uraian 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan 

                                                           

16Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 270 
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meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan salah atau tidak. 

Sehingga, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan 

sistematis tentang apa yang diamati. 

c. Triangulasi  

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triagulasi teknik, 

pengumpulan data, dan triangulasi waktu.  

d. Diskusi dengan Teman 

Peneliti melakukan diskusi dengan teman atau orang lain yang paham 

dengan data-data tersebut sehingga menjadi semakin valid. 

e. Analisis Kasus Negatif 

Ketika peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian pada data, maka 

dilakukanlah analisis ini, yang berarti peneliti mencari data yang berbeda 

atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat 

dipercaya. 

f. Menggunakan Bahan Referensi 

 Referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data 

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. 

g. Mengadakan Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para 
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pemberi data berarti data tersebut sudah valid. Sehingga semakin dipercaya, 

tetapi apabila data yang digunakan peneliti dengan berbagai penafsirannya 

tidak disepakati oleh pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka 

peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa 

yang diberikan oleh pemberi data. 

2. Transferability (Validasi Eksternal) 

Kriteria ini berbeda dengan validasi eksternal dari nonkualitatif. 

Konsep validatas itu menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat 

berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas 

dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatife 

mewakili populasi itu.17 

3. Dependability (Reliabilitas) 

Uji reliabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian 

kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti sudah cukup 

hati-hati, apakah peneliti membuat kesalahan dalam 

mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan 

penginterpretasinya.18 

4. Confirmability (Objektifitas) 

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif confirmability berarti 

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. 

                                                           

17Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif  (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 271 

18Syamsuddin  AB, Pradigma Metode Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif), (Makassar: 
Sofia, 2016), h. 76 
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Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dan proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar conrimability19 

Adapun pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan uji 

credibility (validasi internal), transferability (validasi eksternal), 

dependability (reliabilitas) dan confirmability (objektifitas). 

                                                           

19Uber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refka Aditama, 2009), h. 339 
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BAB IV 

STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA PEMANDIAN WAE TUO TEMBOE  

DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI DESA BONTOMINASA  

KECAMATAN BULUKUMPA KABUPATEN BULUKUMBA 

 

A. Upaya Pengembangan Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe dalam 
Memberdayakan Masyarakat di Desa Bontominasa Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Hasil penelitian di bawah ini didukung oleh teori strategi 

pengembangan oleh Alfred Chandler sebagaimana dijelaskan di bab II bahwa 

strategi pengembangan adalah penetapan sasaran dan arahan tindakan 

alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.1 

Upaya masyarakat merupakan hal ikut sertanya setiap orang atau 

individu dalam suatu kegiatan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai 

tujuan yang mereka inginkan. Untuk mencapai tujuan pengembangan 

nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya pada prinsipnya 

berkaitan dengan persoalan kebijakan, persoalan penentuan tujuan yang 

hendak dicapai, dan penentuan cara-cara atau metode penggunaan sarana 

dan prasarana. Upaya berkaitan dengan tiga hal yaitu tujuan, sarana dan cara. 

Oleh karena itu, upaya juga harus didukung oleh kemampuan untuk 

mengantisipasi kesempatan yang ada. 

Upaya masyarakat  dalam pengembangan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe dimana masyarakat memberikan sesuatu yang berupa sumbangan 

kepada keberhasilan wisata pemandian Wae Tuo Temboe untuk mencapai 

tujuan kelompok yang dibentuk agar mampu mengembangkan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe menjadi lebih baik dan berkembang. Wisata 

                                                           

1Siti khotijah, Smart Strategi Pemasaran Pasar Global (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 6 
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pemandian Wae Tuo Temboe ini wisata yang dikelola oleh tanpa campur 

tangan dari pemerintah.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala Desa Bontominasa yaitu 

bapak Lukman, S.Pd  (38 tahun) yang menyatakan bahwa: 

“Pemandian Wae Tuo Temboe itu adalah wisata milik pribadi yaitu 
bapak Abdullah H, S.H. Saya selaku pemerintah hanya melihat secara 
tidak langsung hanya memantau terkait keamanan dan septinya. 
Kemudian harapan saya bagaimana pengelolaannya itu bisa 
disenergikan dengan desa namun karena kapasitas saat ini milik 
pribadi jadi kami dari pihak desa tidak bisa berbuat apa-apa kecuali 
kedepannya pemilik mau bekerjasamakan dengan pemerintah desa 
mungkin itu kami bisa memberikan tambahan fasilitas. Tetapi saya 
selaku pemerintah desa tetap memberi dukungan pada wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe ini baik itu melalui media sosial maupun 
media cetak”.2 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa adanya 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe, meskipun milik pribadi tetapi 

pemerintah desa tetap memberikan pengawasan dan tetap mendukung 

adanya wisata ini. 

Keikutsertaan masyarakat dalam pengembangan wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe merupakan keterlibatan yang mutlak harus dilakukan 

dalam partisipasi agar wisata pemandian Wae Tuo Temboe mampu 

menjadikan suatu tempat yang awalnya merupakan sumber mata air yang 

digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan seperti mencuci pakaian, 

mandi dan untuk keperluan sehari-hari semata menjadi tempat wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe yang memiliki nilai jual beli yang tinggi. 

                                                           

2Lukman, (38 tahun) Kepala Desa Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten 
Bulukumba wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa Jum’at 23 Februari 2024 
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Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdullah H, S.H (50 

tahun) selaku pemilik wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang menyatakan 

bahwa: 

“Sumber mata air pada wisata pemandian Wae Tuo Temboe selalu 

digunakan oleh masyarakat setempat airnya untuk kebutuhan sehari-

hari”.3 

Kemudian bapak Baharuddin (52 tahun) selaku orang yang dituakan 

di Desa Bontominasa pun menyatakan bahwa: 

“Sumber mata air pada wisata pemandian Wae Tuo Temboe 
merupakan pancuran lama atau mata air yang digunakan oleh 
masyarakat setempat sebelum adanya dinamo atau pompa air. Semua 
masyarakat menggunakan mata air tersebut dengan mencuci pakaian 
sejak tahun 70 an dan di samping mata air tersebut terdapat pabrik 
jagung. Kemudian pabrik jagung tersebut menggunakan sumber mata 
air ini yang sekarang di jadikan wisata pemandian Wae Tuo Temboe. 
Sebelum di jadikan pemandian Wae Tuo Temboe sumber mata air ini 
dulunya di kelilingi oleh pohon sagu”.4 

Berdasarkan wawancara di atas diperoleh informasi bahwa wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe merupakan sumber mata air setempat yang 

dulunya digunakan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari yang 

sekarang sudah menjadi wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang ramai 

pengunjung dan dikenal di berbagai wilayah. 

Upaya masyarakat dalam pengembangan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja masyarakat secara 

sukarela, akan tetapi justru yang lebih penting adalah pengarahan atau 

keterlibatan masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan, mau 

                                                           

3Abdullah H, (50 tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 26 Februari 2024 

4Baharuddin (52 Tahun) Orang yang dituakan di Desa Bontominasa wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa kamis 29 Februari 2024 
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memperbaiki kualitas hidupnya. Upaya dalam pengembangan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe dimana masyarakat ikutserta atau terlibat 

dalam pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe agar dapat 

membantu proses pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe. 

1. Sumbangan Pikiran (Ide/Gagasan) 

 Pemberian sumbangan ide/gagasan merupakan rancangan yang 

tersusun dipikiran masyarakat yang ditentukan oleh kepentingan atas 

kerjasama. Dimana kegiatan menyampaikan atau mengungkapkan ide-ide, 

atau gagasan pendapat dan pikiran masyarakat yang dilakukan secara lisan 

didepan banyak orang yang bertujuan untuk memberitahukan apa yang ingin 

disampaikan kepada mereka. Selain ide dari pemilik, terdapat pula 

pemberian sumbangan pikiran ide/gagasan ini yang diberikan masyarakat  

terhadap pemilik sebagai tempat wisata yang berupa kolam renang. 

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Baharuddin (52 tahun) selaku 

orang yang dituakan di Desa Bontominasa sekaligus masyarakat setempat 

yang menyatakan: 

“Pada saat pembuatan atau pembangunan wisata pemandian Wae Tuo 
Temboe ini saya selaku masyarakat yang berada di sekitar wisata ini 
turut berpartisipasi memberikan ide/gagasan atau masukan beserta 
beberapa masyarakat lainnya yang membantu dalam hal 
pembangunan selama 2 tahun. Pembangunan wisata pemandian Wae 
Tuo Temboe ini selama 2 tahun baru bisa menerima pengunjung. ”.5 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa masyarakat  

sangat antusias dengan adanya pembangunan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe ini mereka sangat senang dan ikut berpartisipasi. 

                                                           

5Baharuddin (52 tahun) Orang yang dituakan di Desa Bontominasa wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa kamis 29 Februari 2024 
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2. Sumbangan Tenaga untuk Mendirikan Fasilitas 

Sumbangan tenaga untuk mendirikan fasilitas yang dimaksud disini 

yaitu dimana masyarakat ikut berpartisipasi atau menyumbangkan 

tenaganya dalam hal mendirikan fasilitas dan pemeliharaan kebersihan di 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe, agar fasilitas yang dibutuhkan para 

pengunjung dapat dinikmati. Dimana sumbangan tenaga masyarakat 

sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe.  

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Abdullah H, S.H (50 tahun) 

selaku pemilik wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang menyatakan: 

“Saya sebagai pemilik sangat berterima kasih kepada masyarakat 
setempat karena mereka sangat berantusias dalam hal pengembangan 
wisata pemandian Wae Tuo Temboe, selain dari meyumbangkan ide 
mereka juga menyumbangkan tenaga mereka pada saat pembangunan 
wisata ini”.6 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa dalam 

pelaksanaan pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe, peran 

masyarakat sangat diperlukan dalam hal berpartisipasi. Mulai dari segi 

keikutsertaannya memberikan dukungan, ide/gagasan, bahkan sampai pada 

pemberian tenaga. Masyarakat mampu menunjukkan optimalnya 

pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe. 

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Daniel (27 tahun) sebagai 

pemuda menyatakan bahwa: 

“Saya membantu dalam hal membersihkan kolam. Saya bersama 
beberapa pemuda lainnya ikutserta dalam pengembangan wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe ini dan juga harapan saya untuk 
kedepannya semoga saya dan pemuda lainnya bisa terus 

                                                           

6Abdullah H, S.H, (50 tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 
wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin  28 Februari 2024 
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mengembangkan lagi dengan cara melengkapi fasilitas yang belum 
tersedia di kawasan wisata ini”.7 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa pemuda yang 

ada di Desa Bontominasa ini mereka memiliki antuasias yang cukup tinggi 

dalam hal mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe untuk 

kedepannya, mereka terus memberikan ide dan saran serta melengkapi 

fasilitas agar wisata pemandian Wae Tuo Temboe terus berkembang dan 

dikenal di berbagai wilayah. 

Pemeliharaan kebersihan yang dimaksud di sini adalah suatu bentuk 

tindakan yang dilakukan dengan sadar untuk menjaga kebersihan lingkungan 

agar tidak tercemari. Adanya pemeliharaan kebersihan di wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe masyarakat dan pengunjung terasa nyaman tanpa adanya 

sampah-sampah yang berceceran dimana mana. Pemeliharan kebersihan 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe perlu diperhatikan demi kenyamanan 

pengunjung yang datang.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Lampe (50 tahun) sebagai 

karyawan sekaligus petugas kebersihan wisata pemandian Wae Tuo Temboe 

yang menyatakan: 

“Pemandian Wae Tuo Temboe ini kolamnya dibersihkan 2 kali 
seminggu agar lumut tidak menempel di kolam karena ini sumber 
mata air jadi lumut bisa cepat muncul makanya setiap satu pekan 
akan diganti airnya. Kemudian setiap pagi sebelum wisata pemandian 
ini dibuka terlebih dahulu dibersihkan sampahnya meskipun tersedia 
tempat sampah tetapi ada saja pengunjung yang membuang sampah 
sembarangan”8 

                                                           

7Daniel (27 tahun) Pemuda Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 

8Lampe (50 tahun) Petugas kebersihan Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 
wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa pemilik dari 

pemandian Wae Tuo Temboe ini mewajibkan karyawan untuk 

membersihkan atau mengganti air kolam dua kali dalam seminggu untuk 

menghidari masalah dari segi kebersihan kolam dan juga sangat menjaga 

kebersihan area wisata pemandian ini. 

3. Mempromosikan melalui Media Sosial 

Kegiatan promosi yang dilakukan masyarakat dan pemilik serta 

karyawan yaitu melalui media sosial, seperti instagram, tik tok, facebook dan 

juga promosi melalui mulut ke mulut contohnya memberikan informasi 

kepada kerabat yang jauh untuk mengunjungi wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe yang memiliki daya tarik dari segi suasananya yang sejuk karena di 

kelilingi oleh pepohonan yang masih dipertahankan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdullah H, S.H (50 

tahun) sebagai pemilik menyatakan bahwa: 

“Orang-orang mengetahui pemandian Wae Tuo Temboe ini melalui 
akun instagram, tik tok, facebook dan bantuan dari masyarakat serta 
pengunjung yang turut memberikan informasi kepada kerabat jauh 
mereka terkait keindahan wisata ini sehingga mereka memiliki daya 
tarik untuk berkunjung ke wisata pemandian Wae Tuo Temboe”9 

Dari hasil wawanacara di atas diperoleh informasi bahwa wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe ini dikenal di berbagai daerah melalui media 

sosial serta masyarakat yang memiliki daya dukung yang sangat tinggi dalam 

mempromosikan wisata ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang di luar 

dari Desa Bontominasa. 

                                                           

9Abdullah H, (50 tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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Bentuk dukungan dari pemuda yaitu sebagaimana yang diungkapkan 

oleh saudari Khaerun Nisa (21 tahun) sebagai pemuda menyatakan bahwa: 

“Upaya saya sebagai pemuda yang ingin meneruskan 
mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe yaitu 
membagikan video dan foto yang diposting oleh akun media sosial 
wisata ini, mengajak teman-teman saya yang berada di luar wilayah 
Bulukumba untuk mengunjungi wisata pemandian wae Tuo 
Temboe”10 

Dari hasil wawancara di atas diproleh informasi bahwa pemuda yang 

berada di Desa Bontominasa turut mendukung adanya wisata pemandian 

Wae Tuo Temboe, mereka memiliki cara dalam mengembangkan wisata ini 

diantaranya mereka membuat akun tik tok dan instagram dengan nama 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe.  

Adapun daya tarik dari wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang 

sangat dipertahankan mulai dari berdirinya hingga saat ini yaitu 

sebagaimana diungkapkan oleh salah satu karyawan wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe yaitu bapak Idil Pratama Putra (27 tahun) menyatakan bahwa: 

“Daya tarik dari wisata pemandian Wae Tuo Temboe yaitu suasananya 
lebih adem karena di kelilingi oleh pepohonan, spot karaoke gratis, 
tidak hanya pengunjung datang berenang saja tetapi juga untuk 
kepentingan rapat organisasi, memiliki kualitas air yang tidak 
menggunakan obat-obatan, memiliki sumber mata air langsung, tiap 
dua kali seminggu pergantian air dan tidak terkena matahari langsung 
karena di kelilingi oleh pepohonan”.11 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe ini memiliki banyak daya tarik sehingga tidak 

                                                           

10Khaerun Nisa (21 tahun) Pemuda Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara 
di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 

11Idil patama Putra, (27 tahun) karyawan  Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 
wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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diragukan jika pengunjung terus menerus berdatangan dan di kenal 

diberbagai wilayah bukan hanya di Kecamatan Bulukumpa. 

Selain daya tarik wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang terus 

dipertahankan adapula sarana yang ditingkatkan oleh pengelola seperti toilet 

umum, bilik kecil untuk shalat, tempat ganti pakaian, tempat karaoke, gazebo 

serta pemilik sementara membangun café dan fasilitas air yang memadai. 

 

B. Pengembangan Perekonomian Masyarakat Lokal pada Wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe di Desa Bontominasa Kecamatan 
Bulukumpa Kabupaten Bulukumba 

Wisata menjadi salah satu sektor untuk pembangunan ekonomi suatu 

daerah. Wisata merupakan sebuah aktifitas yang menyentuh dan melibatkan 

masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Wisata mampu 

membuat masyarakat mengalami perubahan pada kehidupan dalam aspek 

sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, ilmu pengetahuan maupun terbukanya 

lapangan pekerjaan. Aspek tersebut merupakan potensi melalui pemanfaatan 

sumber daya alam yang ada pada sebuah daerah untuk mengembangkan 

wisata. 

Pengembangan wisata merupakan salah satu cara meningkatkan 

pengunjung pada suatu kawasan wisata. Pengembangan yang dilakukan oleh 

pengelola dengan beberapa upaya seperti meningkatkan daya tarik wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe, membangun sarana guna pengunjung betah 

dan akan kembali berkunjung.  

Pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe sangat 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, sesuai dengan teori bahwa 

pengembangan pariwisata memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan 

devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada 



68 
 

 

umumnya, perluasan kesempatan lapangan pekerjaan dan mendorong 

industri-industri penunjang dan industri sampingan lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pemilik 

wisata pemandian Wae Tuo Temboe, bahwa pengembangan yang dilakukan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti meningkatkan 

pendapatan, meningkatkan lapangan kesempatan kerja serta membuka 

lapangan pekerjaan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Asseng (50 tahun) sebagai 

pedagang wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang  menyatakan bahwa: 

“Dengan adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini masyarakat 
khususnya saya sebagai pedagang nasi kuning memperoleh 
penghasilan dan merupakan tambahan perekonomian. Saya 
berdagang di wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini mulai dari awal 
wisata ini berdiri sampai sekarang dan pemasukan saya lima tahun 
terakhir ini mengalami peningkatan tahun-tahun sebelumnya itu awal 
berdirinya sekitaran kurang lebih Rp.50.000,00 jika ramai pengunjung 
perhari, sedangkan sekarang kurang lebih 300 ribu perhari kalau 
ramai pengunjung  bahkan sampai 500 ribu”12 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa 

pengembangan wisata pemandian wae Tuo Temboe yang melibatkan 

masyarakat sangat penting dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat, memberikan pemahaman tentang bekerja sama dengan wisata 

serta meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat. 

1. Meningkatkan Pendapatan dari Berwirausaha 

Pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe memberikan 

peluang bagi masyarakat untuk membuka usaha atau berwirausaha dan 

memberikan kesempatan untuk bekerja di wisata pemandian Wae Tuo 

                                                           
12

Asseng, (50 tahun) Pedagang  Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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Temboe. Dari adanya masyarakat membuka usaha dan bekerja di wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe masyarakat dapat meningkatkan 

perekonomiannya, ditunjang dengan semakin banyaknya jumlah pengunjung 

maka secara otomatis permintaan pengunjung terhadap barang dan jasa 

semakin meningkat. 

Beberapa dampak positif yang berdampak pada kegiatan 

perekonomian masyarakat dengan ditandai munculnya beberapa warung di 

sekitar kolam berenang. Adanya kegiatan dari para pengunjung yang secara 

ekonomis akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. 

Tingkat pendapatan masyarakat dapat bertambah dengan adanya 

pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe. Masyarakat yang 

dulunya hanya bergantung pada sektor pertanian atau tidak bekerja kini 

pendapatan mereka sudah bertambah dari adanya pengembangan wisata ini. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Masni (41 tahun) yang 

berprofesi sebagai pedagang gorengan dan pop ice di wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe yang menyatakan bahwa: 

“Semenjak saya di wisata pemandian Wae Tuo Temboe menjual 
gorengan dan pop ice alhamdulllah ada tambahan penghasilan di atas 
900 ribu perbulan  kalau ramai pengunjung atau hari weekend jadi 
pemasukan saya dalam perbulan itu tidak menentu kadang juga kalau 
sepi hanya 300-500 ribu perbulan, meskipun itu tidak banyak tapi 
setidaknya ada tambahan dari pada tinggal saja di rumah”.13 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa dengan 

adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini masyarakat merasa sangat 

beruntung karena dapat menambah perekonomian mereka. Kemudian 

                                                           

13Masni, (41 Tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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penghasilan yang didapatkan tidak menentu. Akan tetapi jika pengunjung 

ramai maka penghasilan yang didapatkan di atas Rp.900.000 perbulan dan 

jika sepi maka yang didapatkan hanya sekitar Rp.300.000,-Rp.500.000 

perbulan.  

2. Penyerapan Tenaga Kerja pada Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 

Pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dari segi 

ekonomi berdampak terhadap masyarakat. Salah satunya yaitu adanya 

penyerapan tenaga kerja pada wisata pemandian Wae Tuo Temboe dimana 

pemilik merekrut karyawan dari masyarakat setempat. Adanya 

pengembangan wisata ini terbukti berkontruksi memberikan dampak positif 

dari segi ekonomi lokal, masyarakat dapat memanfaatkan untuk 

berwirausaha baik berjualan makanan maupun minuman. Keadaan tersebut 

dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kearah lebih baik dari sebelum 

adanya pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe.14 

3. Pemanfaatan Fasilitas Wisata bagi Pengunjung 

Fasilitas wisata merupakan fasilitas yang diberikan oleh pengelola 

kepada pengunjung agar pengunjung merasa nyaman berada di wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe tersebut. Fasilitas yang diberikan oleh 

pengunjung dapat pula dimanfaatkan oleh masyarakat guna untuk 

mengadakan beberapa acara seperti rapat karang taruna, acara ulang tahun 

atau acara lainnya. Sehingga fasilitas tersebut tidak hanya untuk pengunjung 

saja melainkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pula. Masyarakat 

setempat juga dapat memanfaatkan fasilitas pada wisata pemandian Wae 

Tuo Temboe dengan berkunjung ke wisata tersebut. 

                                                           

14Abdullah H, (50 tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024  
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Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa berdirinya wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe ini memberikan dampak positif bagi 

masyarakat. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat berupa peningkatan 

perekonomian keluarga dengan pemberian kesempatan kerja bagi pencari 

kerja serta memberikan peluang untuk berwirausaha kepada masyarakat 

untuk berjualan. Dan juga melalui pengembangan fasilitas tersebut semakin 

lengkap sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk acara-acara 

penting baik berupa rapat maupun yang lainnya. 15 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Acce (55 tahun) sebagai 

pedagang menyatakan bahwa: 

“Dengan adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini yang 
pastinya memiliki dampak positif bagi masyarakat termasuk saya. 
Kalau hari libur itu tempat ini ramai jadi saya sebagai pedagang kue 
memanfaatkan itu untuk berjualan kue donat dan minuman serta 
perlengkapan berenang. Dan itu buat tambahan penghasilan. Dan 
alhamdulillah dapat memenuhi kebutuhan saya meskipun berdagang 
ini bukan penghasilan utama”.16 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe sangat membawa dampak 

positif bagi masyarakat dan dengan adanya wisata ini pula masyarakat 

mendapatkan penghasilan tambahan dan dapat memenuhi kebutuhannya. 

4. Keuntungan Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe dan Karyawan 

Keuntungan wisata dan karyawan merupakan salah satu dampak 

positif pula dari adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe. Pemilik wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe adalah bapak Abdullah H, S.H. Keuntungan 

                                                           

15Abdullah H, (50 tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 

16Acce, (55 tahun) Pedagang Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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wisata pemandian Wae Tuo Temboe yaitu jika ramai pengunjung memiliki 

penghasilan sekitar kurang lebih dari 5-6 juta perbulan dan jika sepi 

pengunjung sekitar kurang lebih 2-3 juta perbulan. Jumlah karyawan wisata 

pemandian Wae Tu Temboe yaitu empat orang. Kemudian pendapatan 

karyawan satu juta perbulan. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Lampe (50 tahun) sebagai 

karyawan wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang menyatakan bahwa: 

“Alhamdulillah semenjak saya menjadi karyawan di wisata ini saya 
ada penghasilan tambahan selain dari pengasilan di kebun. Dan ada 
peningkatan perekonomian dari awal kerja disini hingga saat ini. Dan 
saya juga Alhamdulillah dapat menyekolahkan anak saya”17 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa dengan 

adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini perekonomian masyarakat 

semakin meningkat. 

5. Kendala yang dihadapi dalam Pengembangan Wisata Pemandian 

Wae Tuo Temboe  

Dalam suatu proses pembangunan tentu mengalami hal seperti 

kendala, dalam pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang 

dilakukan oleh pemilik wisata, kendala yang dihadapi adalah dari segi kolam 

renang yang ada di wisata pemandian Wae Tuo Temboe yang gampang 

ditumbuhi lumut. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Idil Pratama putra (27 

Tahun) selaku karyawan di pemandian Wae Tuo Temboe yang menyatakan 

bahwa: 

                                                           

17Lampe, (50 Tahun) karyawan Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara di 
Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 



73 
 

 

“Pemandian Wae Tuo Temboe ini, masalah yang sering dialami adalah 

tumbuhnya lumut di dalam area kolam, di sini kan sumber mata air ya, 

jadi lumut itu gampang atau cepat perkembangbiakannya”.18 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa kendala 

utama dari pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe adalah 

tumbuhnya lumut di area kolam dan kendala ini dapat mengurangi 

pengunjung yang datang.  

Selain kendala yang terjadi dalam proses pengembangan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe, pemilik beserta karyawan melakukan suatu 

cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe, sehingga pengembangan tetap bisa berjalan dengan baik.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Abdullah H, S.H (50 

tahun) sebagai pemilik pemandian Wae Tuo Temboe menyatakan bahwa: 

“Untuk mengatasi masalah atau kendala pada pengembangan wisata 
pemandian Wae Tuo Temboe ini dengan cara mengganti air kolam 
selama dua kali dalam sepekan itu sudah saya wajibkan demi 
kenyaman pengunjung”.19 

 Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi pemilik wisata pemandian Wae Tuo 

Temboe mewajibkan pergantian air dalam jangka waktu dua kali dalam 

sepekan. 

 

 

                                                           

18Idil Pratama Putra, (27 Tahun) karyawan Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe 
wawancara di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 

19Abdullah H, (50 Tahun) Pemilik Wisata Pemandian Wae Tuo Temboe wawancara 
di Dusun Ballatinggia Desa Bontominasa senin 28 Februari 2024 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan, maka hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya pengembangan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dimana 

masyarakat memberikan sumbangan kepada keberhasilan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe yaitu sumbangan pikiran (ide/gagasan), 

sumbangan tenaga untuk mendirikan fasilitas, mempromosikan melalui 

media sosial. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini wisata yang 

dikelola tanpa campur tangan dari pemerintah. Pengembangan wisata 

pemandian Wae Tuo Temboe yang melibatkan masyarakat sangat penting 

dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan 

meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat 

2. Dengan adanya wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini masyarakat 

khususnya pedagang dan karyawan memperoleh tambahan 

perekonomian. Pedagang di wisata pemandian Wae Tuo Temboe ini 

mulai dari awal wisata ini berdiri sampai sekarang hingga lima tahun 

terakhir ini mengalami peningkatan perekonomian. 
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B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan atas temuan penelitian, maka dirumuskan implikasi 

penelitian sebagai berikut: 

1. Diperlukan kerjasama antara pemilik dan masyarakat dalam 

mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe di Desa 

Bontominasa Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. 

2. Wisata pemandian Wae Tuo Temboe memiliki nilai jual yang sangat 

tinggi sehingga menarik minat pengunjung serta upaya masyarakat 

yang mampu mengembangkan wisata pemandian Wae Tuo Temboe dan 

dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 
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