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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha H ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 kha kh ka dan ba خ

 dal D De د

 zal Ż ذ
zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 zai Z Zet ز

 sin S Es س

 syin sy es dan ye ش

 shad ṣ ص 
es (dengan titik di 

bawah) 

 dhad ḍ ض 
de (dengan titik di 

bawah) 

 tha ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 dza ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ain ,, apostrofter terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف 
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 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه 

 hamzah ‟ Apostrof أ

 ya y Ya ي

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 (‘).  

1. Vokal 

Vocal 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 

ا َ Fathah A A 

 Kasrah I I ا

ا َ Dammah U U 

Vokal rangkap bahasa Arab  n yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

ى ْ Fathah Ai a dan i 

 Fathah dan wau Au a dan u وْ

Contoh: 

  kaifa: كََيْف

هَوْ ل َ: haula  
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2. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama 

 Fathah dan alif atau ya A a dan garis di atas ... ى ... | ا

 Kasrah dan ya i  i dan garis di atas ى

 Dammah dan wau U u dan garis di atas و

 

Contoh: 

 mata :مََات

 rama :رَمَى

قيِْل َ: qila 

 yamutu :يُمَُوْت

3. Ta’marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 

atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah yang transliterasinya adalah 

[t]. sedangkan, ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun maka 

transliterasinya adalah [h].  

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 

marbutah itu transliterasinya dengan [h].  
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Contoh: 

رَوْضَة الَأطَفَال  ِ: raudah al-atfal 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

Jika huruf يber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 

kasrah (ِي), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 

5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf 

 Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di .(alif lam ma’arifah)ال

transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah Maupun 

huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

6. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi 

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

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

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), 
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sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh. 

8. Lafz Al-Jalalah 

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

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. 

9. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 

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

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

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 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 (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma Muhammadun illa rasul 

Inna awwala baitin wudi’a Linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan 

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

Nasir al-Din al-Tusi 

Abu Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 
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Al-Munqis min al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.  

A. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang digunakan adalah: 

swt.= subhanallahuwata’ala 

saw.= Sallallahu ‘alaihiwasallam 

as.= ‘alaihi al-salam 

ra= radiallahu ‘anhu 

H= Hijriah 

M= Masehi 

SM= Sebelum Masehi 

I. = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.= Wafat tahun 

QS …/…: 4= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali Imran/3: 4 

HR= Hadits Riwayat 
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ABSTRAK 

NAMA : Rifki Anugrah 

NIM  : 50900120049 

JUDUL : Kesejahteran Masyarakat Melalui Objek Wisata Kampong 
Galung Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat 
Kabupaten Sinjai 

  

Pada penelitian ini mengangkat pokok masalah   yaitu: Pertama, 
Bagaimana dampak keberadaan objek wisata Kampong Galung terhadap 
kesejahteraan pelaku usaha di sekitar objek wisata tersebut? Kedua Bagaimana 
tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di objek wisata Kampong Galung 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka? 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 
sosilogi. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa: pertama, keberadaan objek wisata 
Kampong Galung telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap 
pendapatan pelaku usaha lokal. Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan 
bahwa mereka mengalami peningkatan pendapatan setelah memanfaatkan lahan 
di sekitar objek wisata untuk berbagai usaha, seperti kedai makanan, gazebo, 
kolam renang, dan area parkir. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan objek 
wisata tidak hanya mempengaruhi aspek material tetapi juga aspek sosial dari 
kesejahteraan pelaku usaha. Kedua, meskipun ada dampak positif, pelaku usaha 
di Kampong Galung juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya 
fasilitas dasar seperti WC, tempat sampah, dan meteran listrik pribadi. 
Keterbatasan modal dan dukungan pemerintah juga menjadi kendala utama yang 
menghambat pengembangan usaha. Tantangan ini mempengaruhi kenyamanan 
pengunjung dan operasional usaha, serta membutuhkan perhatian dan dukungan 
lebih lanjut dari pemerintah. 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan, oleh karena itu didapatkan implikasi 
dari penelitian ini yaitu: pertama, pengembangan infrasrtruktur dan fasilitas 
umum. Peningkatan Fasilitas Umum: Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas 
umum di area wisata seperti WC, tempat sampah, dan akses listrik untuk 
mendukung operasional usaha pelaku wisata. Bantuan Modal: Pemerintah dapat 
memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha melalui program-program 
seperti kredit usaha rakyat (KUR) atau dana desa untuk memperluas usaha dan 
meningkatkan kualitas produk. kedua, kemitraan dengan sektor swasta. Investasi 
Swasta: Pemerintah dapat mendorong investasi swasta untuk mengembangkan 
fasilitas wisata di Kampong Galung, seperti penginapan, restoran, dan pusat oleh-
oleh. Kerjasama dengan Perusahaan Besar: Pemerintah dapat menjalin kerjasama 
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dengan perusahaan besar untuk mengembangkan program Corporate Social 
Responsibility (CSR) yang berfokus pada pengembangan pariwisata di Kampong 
Galung. 

 
Kata Kunci:  Dampak Objek Wisata, Kesejahteraan Pelaku Usaha, Tantangan 
Pelaku Usaha, Kampong Galung 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kesejahteraan sosial merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada upaya 

untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai intervensi 

sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, 

kesejahteraan sosial memainkan peran penting dalam mengidentifikasi 

kebutuhan, masalah, dan potensi masyarakat, serta merumuskan strategi yang 

efektif untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada. Menurut 

Midgley dalam bukunya "Social Development: The Developmental Perspective in 

Social Welfare," kesejahteraan sosial adalah upaya yang sistematis untuk 

meningkatkan kondisi sosial masyarakat melalui intervensi terstruktur yang 

melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor 

swasta.1 

Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang optimal, intervensi tersebut 

harus mencakup berbagai aspek penting seperti ekonomi, sosial, psikologis, dan 

lingkungan. Aspek ekonomi mencakup pendapatan yang stabil, akses ke 

pekerjaan yang layak, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti 

pangan, sandang, dan papan. Aspek sosial melibatkan hubungan sosial yang 

positif, keterlibatan dalam komunitas, dan akses ke layanan sosial yang 

mendukung seperti pendidikan dan kesehatan. Aspek psikologis menyangkut 

 

1James Midgley, Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare 
(SAGE, 1995). h. 13. 
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kesejahteraan mental dan emosional, termasuk perasaan aman, bahagia, dan 

dihargai dalam komunitas. Aspek lingkungan berkaitan dengan lingkungan fisik 

yang aman dan bersih, serta akses ke ruang hijau dan fasilitas umum yang 

mendukung kualitas hidup yang baik. 

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah 

melalui pengembangan sektor pariwisata. Pariwisata memiliki potensi besar 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan 

lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan infrastruktur. 

Dalam beberapa dekade terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor 

ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Pariwisata global telah 

mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kontribusi besar terhadap 

Produk Domestik Bruto (PDB) banyak negara, termasuk Indonesia. 

Di Indonesia, sektor pariwisata telah memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Salah 

satu daerah yang memiliki potensi wisata besar namun belum dimanfaatkan 

secara maksimal adalah Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. 

Objek wisata Kampong Galung di Desa Barania adalah salah satu destinasi wisata 

yang menarik untuk dikaji karena potensinya yang besar untuk menjadi salah satu 

motor penggerak ekonomi lokal. Meskipun objek wisata Kampong Galung terletak 

di ujung Kabupaten Sinjai bagian barat, objek wisata ini telah berkontribusi 

terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Bentuk kontribusi wisata 

Kampong Galung secara tidak langsung ialah pemanfaatan lokasi wisata Kampong 

Galung oleh masyarakat setempat dengan membuka usaha seperti kolam renang 

dan kedai makanan. 
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Destinasi wisata Kampong Galung menawarkan pemandangan 

pegunungan yang indah dan udara segar pedesaan, menjadikannya tujuan wisata 

yang populer bagi masyarakat lokal maupun wisatawan dari luar daerah. 

Pengembangan objek wisata seperti Kampong Galung dapat memberikan dampak 

positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat melalui 

penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata, 

dan pembangunan infrastruktur pendukung.  

Destinasi wisata Kampong Galung saat ini menjadi salah satu target wisata 

masyarakat Sinjai dan luar Sinjai. Setiap hari khususnya hari sabtu dan minggu 

serta hari libur Nasional, wisata Kampong Galung ini cocok sekali menjadi salah 

satu pilihan tempat wisata karena menyuguhkan pemandangan dan kealamian 

alam pegunungan dan persawahan yang menjadi daya tarik pengunjung untuk 

mengunjungi wisata Kampong Galung. Wisata pedesaan telah menarik perhatian 

yang berkembang saat ini tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara 

berkembang. Hal ini karena kegiatan pariwisata semakin dianggap sebagai cara 

yang efektif untuk mempromosikan pembangunan pedesaan di setiap belahan 

dunia. 

Wisata Kampong Galung ini sangat cocok bagi wisatawan yang ingin 

menikmati liburan sambil menghirup udara segar pedesaan, jalur transportasinya 

yang berbukit-bukit merupakan tantangan tersendiri bagi wisatawan. Destinasi 

Wisata Kampong Galung juga terkenal dengan pemandangan pegunungannya 

yang indah dan berada tepat di kaki Gunung Bawakaraeng yang memberikan 

kedamaian dan ketenangan bagi wisatawan.  
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Dampak pariwisata terhadap kesejahteraan sosial mencakup berbagai 

aspek penting seperti ekonomi, sosial, psikologis, dan lingkungan. Aspek ekonomi 

termasuk peningkatan pendapatan dan stabilitas pekerjaan bagi pelaku usaha 

setempat. Aspek sosial mencakup peningkatan hubungan sosial dan keterlibatan 

komunitas dalam kegiatan pariwisata. Aspek psikologis melibatkan peningkatan 

kesejahteraan mental dan emosional masyarakat, serta aspek lingkungan yang 

berhubungan dengan keberlanjutan dan kebersihan lingkungan sekitar objek 

wisata.  

Destinasi wisata Kampong Galung di Desa Barania, Sinjai Barat, Sinjai 

menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini akan mengkaji dampak keberadaan 

objek wisata Kampong Galung terhadap kesejahteraan pelaku usaha di sekitarnya, 

mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh mereka dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan, serta mengeksplorasi persepsi masyarakat sekitar 

terhadap kontribusi objek wisata ini dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 

signifikan terhadap pengembangan kebijakan dan program-program 

pengembangan pariwisata yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang pada 

gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Barania dan 

sekitarnya. 
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B.  Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mengenai kesejahteraan sosial 

masyarakat melalui pengembangan objek wisata Kampong Galung di Desa 

Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini akan 

mengeksplorasi dampak keberadaan objek wisata terhadap kesejahteraan pelaku 

usaha lokal, tantangan yang mereka hadapi, serta persepsi masyarakat sekitar 

terhadap kontribusi objek wisata dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. 

2. Deskripsi Fokus 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, 

Kabupaten Sinjai, dengan fokus pada pelaku usaha dan masyarakat lokal yang 

berada di sekitar objek wisata Kampong Galung. Adapun deskripsi fokus 

penelitian meliputi: 

a. Kesejahteraan Masyarakat 

Kesejahteraan Masyarakat yaitu kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang 

bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-

kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan 

kepentingan keluarga dan masyarakat.2 Yang dimaksud dengan kesejahteraan 

sosial dalam penelitian ini adalah tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh 

pelaku usaha atau masyarakat lokal di sekitar objek wisata Kampong Galung. 

 

 

 
2Dosen Sosiologi.com, ‘Pengertian Kesejahteraan Sosial, Ruang Lingkup, Tujuan, Dan 4 

Contohnya’, Dosen Sosiologi.Com, 2023 <https://dosensosiologi.com/ [accessed 17 July 2024]. 
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b. Masyarakat 

Pengertian  Masyarakat  secara sederhana  adalah  sekumpulan  manusia  

yang  saling berinteraksi  atau  bergaul  dengan  kepentingan  yang sama.  

Terbentuknya  masyarakat  karena  manusia menggunakan  perasaan,  pikiran  dan  

keinginannya memberikan reaksi dalam lingkungannya. 

c. Objek Wisata 

Objek wisata adalah suatu tempat atau keadaan alam yang memiliki daya 

tarik tersendiri sehingga menarik minat pengunjung untuk datang dan berwisata. 

Daya tarik ini bisa berasal dari keindahan alam, keunikan budaya, sejarah, atau 

kombinasi dari semuanya.3 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang  yang telah di jelaskan berikut adalah rumusan 

masalah : 

1. Bagaimana dampak keberadaan objek wisata Kampong Galung terhadap 

kesejahteraan pelaku usaha di sekitar objek wisata tersebut? 

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di objek wisata 

Kampong Galung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka? 

D. Kajian Pustaka 

1. Penelitian terdahulu oleh Erlinda Dwi Alvianita (2018) dengan judul 

"Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang" memberikan wawasan yang 

 
3Muchlisin Riadi, ‘Pariwisata (Pengertian, Unsur, Bentuk Dan Jenis Wisata)’, 

KajianPustaka.Com, 2020 <https://www.kajianpustaka.com/ [accessed 10 July 2024]. 



7 
 

 
 

relevan dalam konteks penelitian ini. Penelitian Alvianita bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh potensi ekonomi sektor pariwisata terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Malang. Studi ini menunjukkan 

bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah melalui berbagai kontribusi ekonomi, termasuk 

pengeluaran wisatawan, investasi di sektor pariwisata, dan pajak 

pariwisata. 4 

Alvianita menyoroti bahwa pengembangan sektor pariwisata 

bukan hanya mempengaruhi aspek ekonomi tetapi juga memberikan 

dampak yang signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, pelestarian 

lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal. Dalam 

konteks penelitian ini, penemuan Alvianita akan digunakan untuk 

memperluas pemahaman tentang potensi ekonomi pariwisata di Kampong 

Galung, Desa Barania, Sinjai Barat, Sinjai.  

Penelitian ini akan mempertimbangkan bagaimana pengembangan 

pariwisata lokal dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan 

manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, sejalan dengan 

tujuan untuk mengeksplorasi dampak keberadaan objek wisata Kampong 

Galung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi pelaku usaha serta 

masyarakat sekitar. 

2. Penelitian terdahulu oleh Lilyk Eka Suranny (2020) dengan judul 

"Pengembangan Potensi Desa Wisata dalam Rangka Peningkatan Ekonomi 

Perdesaan di Kabupaten Wonogiri" memberikan informasi yang relevan 

 
4Erlianda Dwi Alvianita, ‘Analisis Pengaruh Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang’ (Universitas Jember, 2018). 
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dalam konteks penelitian ini. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

menganalisis upaya pengembangan potensi desa wisata dalam 

meningkatkan ekonomi perdesaan di Kabupaten Wonogiri. Suranny 

menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata lokal dapat menjadi 

katalisator penting dalam memperkuat ekonomi masyarakat pedesaan 

melalui penciptaan lapangan kerjabaru , peningkatan pendapatan, dan 

pembangunan infrastruktur pendukung.5  

Studi ini memperlihatkan bahwa potensi ekonomi dari objek wisata 

di daerah pedesaan dapat memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan tujuan penelitian 

ini untuk mengeksplorasi dampak keberadaan objek wisata Kampong 

Galung terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi pelaku usaha serta 

masyarakat sekitar.  

Penelitian Suranny juga menyoroti pentingnya pendekatan dan 

paradigma yang berbeda dalam menganalisis potensi wisata lokal, sesuai 

dengan ketentuan bahwa pendekatan yang digunakan oleh peneliti 

sebelumnya harus diuji kembali atau dikembangkan lebih lanjut. Dengan 

demikian, penelitian ini tidak hanya akan mengonfirmasi temuan-temuan 

yang ada tetapi juga akan menyediakan kontribusi baru terhadap literatur 

yang ada dengan mengeksplorasi konteks yang berbeda di destinasi wisata 

Kampong Galung.  

 
5Lilyk Eka Suranny, ‘Pengembangan Potensi Desa Wisata Dalam Rangka Peningkatan 

Ekonomi Perdesaan Di Kabupaten Wonogiri’, Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan 
Pengembangan, 5.1 (2021), 49–62. 
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Dengan menyadari relevansi hasil penelitian Suranny dalam 

konteks ini, penelitian ini akan memperluas pengetahuan yang ada dengan 

mengeksplorasi dampak yang lebih luas dari pengembangan pariwisata 

lokal terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi di Desa Barania, Sinjai 

Barat, Sinjai. 

3. Penelitian terdahulu oleh Tuty Herawati (2011) dengan judul "Modal 

Perbedaan Masyarakat Desa Penanggulangan Kemiskinan Melalui 

Pengembangan Desa Wisata Depok" memberikan perspektif yang relevan 

dalam konteks penelitian ini. Herawati mengidentifikasi modal perbedaan 

masyarakat desa dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui 

pengembangan desa wisata di Depok. Penelitian ini menyoroti pentingnya 

memahami dan memanfaatkan perbedaan modal sosial, ekonomi, dan 

budaya dalam merancang program pembangunan yang efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.6  

Studi Herawati menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata 

tidak hanya berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal 

tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat 

solidaritas sosial dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks 

penelitian ini, kontribusi Herawati mengenai identifikasi modal perbedaan 

masyarakat desa memberikan landasan teoritis yang kuat untuk 

mengeksplorasi dampak keberadaan objek wisata Kampong Galung 

terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi di Desa Barania, Sinjai Barat, 

Sinjai.  

 
6Tuty Herawati, ‘Model Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Penanggulangan Kemiskinan 

Melalui Pengembangan Desa Wisata Di Depok’, Jurnal Ekonomi & Bisnis PNJ, 10.2 (2011), 168–175. 
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Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang berbeda dalam 

menganalisis bagaimana pengembangan pariwisata lokal di Kampong 

Galung dapat memanfaatkan modal sosial, ekonomi, dan budaya yang ada 

untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan 

masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan 

memvalidasi temuan Herawati tetapi juga akan memperluas pemahaman 

kita tentang strategi-strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pengembangan pariwisata. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan dampak 

keberadaan objek wisata Kampong Galung terhadap kesejahteraan masyarakat 

lokal di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Tujuan penelitian 

ini dirinci menjadi beberapa tujuan khusus sebagai berikut: 

a. Tujuan Umum 

Untuk menggambarkan secara umum bagaimana keberadaan objek wisata 

Kampong Galung mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat 

lokal. 

b. Tujuan Khusus 

1) Untuk memahami dampak keberadaan objek wisata Kampong Galung 

terhadap kesejahteraan ekonomi pelaku usaha lokal, termasuk perubahan 

pendapatan dan stabilitas ekonomi mereka. 
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2) Untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di 

sekitar objek wisata Kampong Galung dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatif, di mana penelitian ini 

tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada tetapi juga menjelaskan secara 

rinci pengalaman dan pandangan masyarakat lokal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

1) Penelitian ini akan menambah literatur dalam bidang kesejahteraan sosial, 

khususnya yang berkaitan dengan dampak pariwisata terhadap 

kesejahteraan masyarakat lokal.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori-teori yang 

berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan kesejahteraan sosial, serta 

memberikan perspektif baru dalam studi pariwisata dan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan 

pengelola wisata sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi 

yang lebih efektif dalam pengembangan objek wisata Kampong Galung.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha 

lokal tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan usaha 

mereka di sekitar objek wisata, sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi mereka.  



12 
 

    
 

3) Masyarakat sekitar dapat memperoleh manfaat dari rekomendasi yang 

dihasilkan oleh penelitian ini, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi mereka melalui pengembangan 

pariwisata yang berkelanjutan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Kesejahteraan Sosial 

1. Definisi Kesejahteraan Sosial 

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melalukan fungsi sosialnya.7 Kesejahteraan 

sosial mencakup berbagai aspek kehidupan yang memastikan individu dan 

komunitas dapat hidup dengan kualitas hidup yang layak. Menurut Suharto, 

kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi di mana individu, keluarga, dan 

masyarakat dapat memenuhi kebutuhan material, sosial, dan spiritual mereka 

yang mendasar, sehingga mereka dapat hidup dengan harkat dan martabat 

manusia.8 Dalam konteks penelitian ini, kesejahteraan sosial merujuk pada 

tingkat kepuasan hidup dan kesejahteraan ekonomi yang dialami oleh pelaku 

usaha dan masyarakat lokal di sekitar objek wisata Kampong Galung. 

2. Teori Kesejahteraan Sosial 

Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan dan 

mempromosikan kesejahteraan sosial. Beberapa teori utama yang relevan dengan 

penelitian ini adalah: 

 
7Pemerintah Pusat, Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan 

Sosial, JDIH BPK (LN. 2009/ No. 12, TLN NO. 4967, LL SETNEG: 32 HLM, 2009). 
8Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Jakarta: PT. Refika 

Aditama, 2005). h. 1-2 
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a. W.A Fridlander mendefenisikan: Kesejahteraan sosial adalah sistem yang 

terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-lembaga sosial yang ditujukan 

untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standart hidup 

dan kesehatan yang memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan 

dan sosial yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan- 

kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan mereka 

selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat. 

b. Kamus Ilmu Kesejahteraan Sosial disebut pula: Kesejahteraan Sosial adalah 

keadaan sejahtera yang meliputi kondisi jasmani, rohani, dan sosial tertentu. 

Bonnum Commune atau kesejahteraan sosial adalah kesejahteraan yang 

menyangkut segala keadaan sosial yang memungkinkan dan memudahkan 

manusia mengembangkan kepribadiannya secara sempurna. 

c. Skidmore, sebagaimana dikutip oleh Drs. Budie Wibawa, menuturkan: 

Kesejahteraan Sosial dalam arti luas meliputi keadaan yang baik untuk 

kepentingan orang banyak yang mencukupi kebutuhan fisik, mental, 

emosional, dan ekonominya. 

d. Menurut Suparlan dalam Suud kesejahteraan sosial, menandakan keadaan 

sejahtera pada umumnya, yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah, dan 

sosial dan bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial 

tertentu saja, jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan. 

e. Menurut Adi kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan 

pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa 
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keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan 

bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- 

kebunahan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya buy diri, 

keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta 

kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.  

f. Elizabeth Wickenden "Kesejahteraan sosial, termasuk undang- undang, 

program, manfaat dan jasa yang menjamin atau memperkuat layanan untuk 

memenuhi kebutuhan sosial dasar rakyat dan menjaga ketertiban dalam 

masyarakať".9 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah konsep yang luas dan 

mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. 

Kesejahteraan sosial tidak hanya berfokus pada kondisi fisik dan material, tetapi 

juga mencakup aspek mental, emosional, dan sosial yang memungkinkan individu 

dan kelompok untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. 

Kesejahteraan sosial melibatkan sistem yang terorganisir dari usaha-usaha, 

lembaga-lembaga sosial, dan kebijakan yang ditujukan untuk mencapai standar 

hidup yang memuaskan dan relasi sosial yang harmonis. Tujuan akhirnya adalah 

untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dan komunitas 

untuk hidup dengan sejahtera, memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan 

hak asasi manusia. 

 
9Syamsuddin AB, Benang Benang Merah: Teori Kesejahteraan Sosial (Ponorogo: Wade 

Group, 2017). h. 1. 
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3. Indikator Kesejahteraan Sosial 

Indikator kesejahteraan sosial merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, beberapa lembaga 

pemerintah mengembangkan dan menggunakan indikator-indikator tersebut 

untuk memantau perkembangan kesejahteraan rakyat. Berikut adalah beberapa 

indikator utama yang digunakan: 

a. Indikator Kesejahteraan Rakyat (BPS): Badan Pusat Statistik (BPS) 

menerbitkan publikasi tahunan yang disebut "Indikator Kesejahteraan 

Rakyat" yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat 

Indonesia. Publikasi ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan dan menjadi 

sumber data penting bagi pemerintah dan peneliti.10 

b. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos): Kementerian Sosial menggunakan 

Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) sebagai indikator utama dalam Rencana 

Strategis Kementerian Sosial 2020-2024. Ikesos bertujuan untuk mengukur 

indeks kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara Indonesia secara akurat 

dan objektif. 

c. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif: SMERU Research Institute telah 

berkontribusi dalam penyusunan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, 

yang juga dapat dianggap sebagai salah satu indikator kesejahteraan sosial. 

d. Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Kebudayaan: Kedua indeks ini juga 

digunakan sebagai indikator tidak langsung untuk mengukur aspek-aspek 

tertentu dari kesejahteraan sosial.11 

 
10Badan Pusat Statistik, ‘Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023’, Badan Pusat Statistik, 2023 

<https://www.bps.go.id/id/ [accessed 10 July 2024]. 
11Asep Suryahadi, ‘Indeks Kesejahteraan Sosial’, SMERU, 2020 <https://smeru.or.id/id/ 

[accessed 10 July 2024]. 
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e. Indikator BPS: BPS menggunakan beberapa indikator spesifik untuk 

mengukur kesejahteraan, termasuk: Fasilitas tempat tinggal Kesehatan 

anggota keluarga Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan Kemudahan 

mendapatkan transportasi.12 

Penggunaan indikator-indikator ini bertujuan untuk membantu 

pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai 

aspek kehidupan, termasuk ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap 

layanan publik, yang secara kolektif memberikan gambaran komprehensif 

tentang tingkat kesejahteraan sosial di Indonesia. 

B. Masyarakat 

1. Definisi Masyarakat 

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam 

suatu wilayah tertentu dan saling berinteraksi secara terus-menerus. Masyarakat 

memiliki struktur sosial yang terdiri dari berbagai lapisan dan kelompok, serta 

norma dan nilai yang mengatur perilaku anggotanya. Menurut Soerjono Soekanto, 

masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar individu yang lebih luas dan 

kompleks dibandingkan dengan kelompok-kelompok sosial.13 

2. Karakteristik Masyarakat di Desa Barania 

Masyarakat Desa Barania memiliki karakteristik yang khas, dengan 

mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan pedagang. Desa ini dikenal 

 
12Pita Prasetyaningtyas, ‘Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna 

Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Didi Kecamatan Pacitan’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 
6.1 (2015). 

13S Soekanto, Sosiologi: Suatu Pengantar (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002). h. 75. 
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dengan kebersamaan dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan. 

Selain itu, keberadaan objek wisata Kampong Galung telah membawa dinamika 

baru dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. 

3. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan 

Peran masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan memiliki 

beberapa manfaat utama: 

a. Meningkatkan efektivitas pembangunan: Keterlibatan masyarakat 

memungkinkan proyek pembangunan dirancang dan dilaksanakan sesuai 

dengan kebutuhan dan tantangan lokal yang mungkin tidak terlihat oleh pihak 

luar. Hal ini membuat pembangunan lebih efektif dan sesuai kebutuhan 

masyarakat setempat.  

b. Memperkuat kapasitas dan kemandirian lokal: Partisipasi aktif masyarakat 

dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka, sehingga proyek 

pembangunan dapat terus berjalan bahkan setelah pendanaan berakhir.  

c. Meningkatkan kualitas hidup: Dengan terlibat dalam proses pembangunan, 

masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka, memastikan 

pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. 

d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Keterlibatan masyarakat 

membantu meningkatkan keterbukaan dalam pengambilan keputusan 

pembangunan, yang dapat mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.  

e. Menciptakan masyarakat yang lebih kuat: Partisipasi jangka panjang dapat 

membangun masyarakat yang lebih terorganisir dan saling mendukung, 

menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan.14  

 
14Rafi Brilliyanto, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan’, AMF, 2023 

<https://amf.or.id/ [accessed 10 July 2024]. 
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f. Memastikan keberlanjutan: Ketika masyarakat terlibat aktif, mereka 

cenderung merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan, 

meningkatkan keberlanjutan jangka panjang.  

g. Meningkatkan pengawasan: Masyarakat dapat berperan sebagai "pengawas" 

untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana dan 

kebutuhan Masyarakat.15  

4. Peran Masyarakat dalam Pengembangan Wisata 

Peran masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata di 

Desa Barania. Partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata 

merupakan kunci keberhasilan pengembangan objek wisata Kampong Galung. 

Menurut Scheyvens, partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata dapat 

meningkatkan kesejahteraan mereka dan menciptakan rasa memiliki terhadap 

proyek-proyek pariwisata. 

5. Dampak Sosial dari Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam pariwisata membawa dampak sosial yang 

signifikan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas hidup melalui peningkatan 

pendapatan dan kesempatan kerja. Selain itu, interaksi dengan wisatawan juga 

memperkaya wawasan dan pengetahuan masyarakat lokal. Namun, partisipasi 

yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan konflik dan ketegangan 

sosial, terutama jika keuntungan dari pariwisata tidak didistribusikan secara adil. 

6. Persepsi Masyarakat terhadap Wisata 

Persepsi masyarakat terhadap objek wisata Kampong Galung sangat 

penting untuk memahami dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan. Persepsi 

 
15IBEKA, ‘Mendorong Partisipasi Sosial: Peran Masyarakat Dalam Pembangunan 

Berkelanjutan’, IBEKA, 2024 <https://ibeka.or.id/ [accessed 10 July 2024]. 
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ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, informasi 

yang diterima, serta nilai dan norma yang dianut. Penelitian ini akan 

mengeksplorasi persepsi masyarakat Desa Barania mengenai kontribusi objek 

wisata Kampong Galung terhadap kesejahteraan mereka. Menurut Ajzen, persepsi 

dan sikap individu terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai 

yang mereka miliki.16 

Dengan memahami persepsi dan peran masyarakat dalam pengembangan 

pariwisata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih 

mendalam mengenai bagaimana objek wisata Kampong Galung dapat 

berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Desa Barania. 

C. Kesejahteraan Masyarakat 

1. Definisi Kesejahteraan Masyarakat 

Secara etimologis, kata "kesejahteraan" terbentuk dari kata "sejahtera" 

yang ditambahi awalan "ke" dan akhiran "an". Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, "sejahtera" dijelaskan sebagai "aman, sentosa, dan makmur, terlepas 

dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya." Oleh karena itu, 

kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana 

masyarakat hidup sejahtera, yaitu masyarakat yang aman secara sosial, 

memenuhi segala kebutuhannya, dan terbebas dari berbagai masalah sosial.17 

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi di mana masyarakat 

merasa bahagia, sejahtera, dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. 

 
16I Ajzen, The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes (CA: Academic Press, 1991). h. 179. 
17Syamsuddin AB, Benang Benang Putih: Nilai Dan Etika Hak Asasi Manusia Pekerjaan 

Sosial (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023). h. 121. 
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Menurut World Health Organization (WHO), kesejahteraan masyarakat adalah 

suatu kondisi di mana individu dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar 

mereka, seperti makanan, air bersih, perumahan, pendidikan, dan layanan 

kesehatan. Selain itu, kesejahteraan masyarakat juga mencakup aspek sosial, 

seperti keamanan, keadilan, dan partisipasi dalam kehidupan Masyarakat.18 

Beberapa definisi lain dari kesejahteraan masyarakat sebagai berikut: 

a. Menurut Amartya Sen, kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari 

perspektif pendapatan atau harta benda semata, tetapi juga melibatkan aspek-

aspek lain yang lebih luas. Sen memperkenalkan konsep "kesejahteraan yang 

berdasarkan kemampuan" yang menekankan pentingnya memperluas 

kesempatan bagi individu untuk hidup secara optimal. Bagi Sen, kesejahteraan 

masyarakat harus dipahami melalui kemampuan individu untuk membuat 

pilihan dan mengambil langkah-langkah yang menuju kehidupan yang 

dianggap bermakna. Ini berarti mengatasi berbagai hambatan seperti 

kemiskinan, ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan ketidakbebasan yang dapat 

menghalangi kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang 

diinginkan. Pendekatan ini menuntut lebih dari sekadar mengukur 

pendapatan atau konsumsi barang dan jasa. Lebih dari itu, penting untuk 

mempertimbangkan akses individu terhadap pendidikan, layanan kesehatan, 

kebebasan politik, kesetaraan gender, serta kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat menurut 

Amartya Sen lebih bersifat holistik dan inklusif, yang tidak hanya 

 
18 World Health Organization, ‘Promoting Well-Being’, World Health Organization, 2021 

<https://www.who.int/activities/promoting-well-being> [accessed 18 April 2024]. 



22 
 

    
 

memperhitungkan hasil akhir, tetapi juga proses yang memungkinkan 

individu untuk mencapai potensi maksimal mereka.19 

b. John Rawls, seorang filsuf politik yang terkenal, mengembangkan pandangan 

uniknya tentang kesejahteraan dalam konteks keadilan sosial. Menurut 

pandangannya, kesejahteraan masyarakat tidak hanya mencakup aspek 

ekonomi, tetapi juga keterlibatan kesetaraan dan keadilan sosial. Dalam karya 

terkenalnya, "A Theory of Justice", Rawls mengusulkan konsep "keadilan 

sebagai kesetaraan kesempatan" dan "prinsip-prinsip keadilan" untuk 

menggambarkan bagaimana kesejahteraan dapat dicapai melalui peningkatan 

akses setiap individu terhadap kesempatan dan sumber daya yang diperlukan. 

Lebih lanjut, Rawls menyoroti pentingnya distribusi yang adil dari sumber 

daya dan keuntungan dalam masyarakat. Dia menyatakan bahwa prinsip-

prinsip keadilan, seperti "prinsip kesetaraan kesempatan" dan "prinsip 

perbedaan yang adil", harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap 

individu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan 

yang mendukung kesejahteraan mereka. Dengan demikian, menurut Rawls, 

kesejahteraan masyarakat mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan 

yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua individu.20 

c. Martha Nussbaum, seorang filsuf moral dan politik, mengembangkan konsep 

kesejahteraan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan 

Amartya Sen tentang "kemampuan". Bagi Nussbaum, kesejahteraan tidak 

hanya terbatas pada parameter ekonomi, melainkan juga mencakup 

 
19Sri Henny Indarti, ‘Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen’, IJPA-The 

Indonesian Journal of Public Administration, 3.1 (2017), 35–49. 
20Damanhuri Fattah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawls’, Jurnal TAPIs, 9.2 (2013),  

31–45. 
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kemampuan individu untuk hidup dengan martabat dan menjalani kehidupan 

yang bermakna. Dalam pendekatannya yang dikenal sebagai "pendekatan 

kemampuan", Nussbaum mengidentifikasi seperangkat kemampuan dasar 

yang harus dimiliki setiap individu agar dapat mengalami kesejahteraan yang 

sesungguhnya. Kemampuan-kemampuan ini meliputi hal-hal seperti 

kemampuan untuk hidup, kesehatan, pendidikan, ekonomi, kebebasan politik, 

dan kebebasan dari diskriminasi. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat 

menurut Martha Nussbaum terkait erat dengan kemampuan individu untuk 

mengejar tujuan-tujuan yang dianggap penting dalam kehidupan mereka. 

Selain itu, Nussbaum menekankan pentingnya hak asasi manusia, keadilan, 

dan inklusi sosial sebagai fondasi dari kesejahteraan masyarakat yang sejati. 

Dalam karya-karyanya, seperti "Creating Capabilities: The Human 

Development Approach", Nussbaum merumuskan kerangka kerja yang 

komprehensif untuk memahami dan mempromosikan kesejahteraan 

masyarakat berdasarkan pendekatan kemampuan. Pendekatan ini 

menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan dukungan kepada 

individu untuk mencapai potensi penuh mereka.21 

United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan 

kesejahteraan masyarakat sebagai kondisi di mana individu dan keluarga 

memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan kesempatan untuk 

mencapai potensi mereka secara penuh. UNDP juga menekankan pentingnya 

 
21Cicilia Damayanti, ‘Seni, Sastra, Dan Imajinasi Untuk Pengembangan Emosi Dalam 

Pandangan Martha Nussbaum’, Jurnal Filsafat, 32.2 (2022), 223–254. 
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partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan yang berkelanjutan.22 

Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan masyarakat diukur dengan 

menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi 

utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Selain itu, pemerintah 

Indonesia juga telah mengembangkan program-program pembangunan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program 

Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana individu dan kelompok 

masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, layanan, dan 

kesempatan yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. 

Kesejahteraan masyarakat juga melibatkan distribusi sumber daya dan 

kesempatan yang adil dan merata, serta kemampuan individu untuk hidup dengan 

martabat dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. 

D. Pariwisata 

1. Definisi Pariwisata 

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang 

terdiri atas dua kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti “banyak” atau “berkeliling”, 

sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas dasar itu, maka kata 

pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali 

atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain, yang dalam bahasa Inggris 

 
22 UNDP, ‘Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme’, 

UNDP, 2023 <https://www.undp.org/> [accessed 20 April 2024]. 



25 
 

 
 

disebut dengan kata “tour”, sedangkan untuk pengertian jamak, kata 

“Kepariwisataan” dapat digunakan kata “tourisme” atau “tourism”.23 

Berikut beberapa definisi pariwisata menurut para ahli: 

a. Menurut Jafar Jafari, seorang ahli pariwisata terkemuka, pariwisata 

merupakan fenomena yang melibatkan perjalanan individu serta layanan dan 

industri yang terkait dengannya. Dalam pandangannya, pariwisata tidak hanya 

menjadi sekadar perjalanan fisik, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial, 

budaya, dan ekonomi yang kompleks. Definisi ini menyoroti pentingnya 

memahami pariwisata sebagai fenomena yang lebih dari sekadar perjalanan 

semata. Hal ini mencakup interaksi sosial, pertukaran budaya, dan dampak 

ekonomi yang signifikan. Dengan demikian, pariwisata memiliki dampak yang 

luas dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara 

menyeluruh24 

b. Menurut Sujali, pariwisata dianggap sebagai upaya untuk mencapai 

kegembiraan dan kepuasan pribadi. Ia menegaskan bahwa aktivitas wisata, 

sebagai bagian penting dari kehidupan manusia, melibatkan berbagai aspek 

yang saling terkait, yang dapat dieksplorasi dari berbagai sudut pandang 

ilmiah.25 

c. Fandeli menjelaskan bahwa pariwisata adalah perpindahan sementara 

individu dari tempat tinggal dan tempat kerja sehari-harinya menuju destinasi 

tertentu. Selama perjalanan tersebut, kegiatan yang dilakukan oleh individu 

 
23Ketut Suwena and Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata 

(denpasar: Pustaka Larasan, 2017). h. 15. 
24Dennison Nash, The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings, ed. by 

jafar jafari (Camden NJ: Elsevier B.V, 2007). h. 258. 
25Sujali, Geografi Pariwisata Dan Kepariwisataan (Yokyakarta: Fakultas Geografi UGM, 

2018). h. 9. 
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bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka, dengan 

menggunakan berbagai fasilitas yang tersedia.26 

d. Richard Sihite mendefinisikan pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan sementara waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 

suatu perencanaan dan dengan tujuan untuk melakukan rekreasi atau 

bertamasya untuk memenuhi keinginan mereka27 

e. Menurut Kodhyat pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dari satu 

tempat ke tempat yang lain, dilakukan secara individu ataupun kelompok yang 

bersifat sementara sebagai upaya untuk mencari keselarasan dan kebahagiaan 

dengan lingkungan hidup dan aspek sosial.28 

f. Menurut Wibowo, definisi pariwisata berkembang dengan beberapa 

persamaan dan juga perbedaan. Persamaan terletak pada keinginan seseorang 

untuk melakukan perjalanan pariwisata ke suatu tempat untuk memenuhi 

hasrat keingintahuan untuk merasakan keindahan suatu objek wisata. 

Sedangakan perbedaannya, terletak pada mengutamakan pada bagain 

tertentu dan pengertian tersebut dari kepentingan atau sudut pandangnya.29 

g. Menurut Burtenshaw, Bateman dan Ashworth hal penting dalam 

pengembangan pariwisata adalah menciptakan produk pariwisata serta 

lingkungan untuk bekerja dan tinggal. Berhasil tidaknya suatu pembangunan 

tergantung pada dukungan aktif masyarakat setempat (lokal) di mana 

 
26Chafid Fandeli, Dasar Dasar Manajemen Kepariwisataan Alam (yogyakarta: liberti, 

1995). h. 12. 
27Shofwan Hanief and Dian Pramana, Pengembangan Bisnis Pariwisata Dengan Media 

Sistem Informasi (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2018). h. 1. 
28I Kadek Hariyana and IGAO Mahaganggaa, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap 

Pengembangan Kawasan Goa Peteng Sebagai Daya Tarik Wisata Didi Desa Jimbaran Kuta Selatan 
Kabupaten Badung’, Jurnal Destinasi Pariwisata ISSN, 3.1 (2015), 2338–8811. 

29Aep Ahmad Senjaya, Mengenal Usaha Jasa Wisata (Bekasi: Nusa Agung, 2018). h. 8. 
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kolaborasi antara masyarakat dengan pemangku kepentingan (pemerintah, 

swasta, masyarakat) dalam pariwisata memberikan manfaat yang signifikan 

dan berkelanjutan.30 

h. J. Spillane mendeskripsikan bahwa suatu perjalanan dapat dianggap sebagai 

perjalanan wisata apabila: 

1) Bersifat sementara 

2) Bersifat sukarela maksudnya tanpa ada paksaan 

3) Tidak melakukan pekerjaan yang bersifat menghasilkan bayaran atau upah 

Sektor pariwisata memiliki peran dalam pembangunan perekomian di 

Indonesia. Sektor ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. 

Pariwisata di daerah juga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang dapat terlihat dari terbukanya lapangan kerja, bertambahnya 

pendapatan masyarakat disekitar lokasi wisata.31 

2. Desa Wisata 

Desa wisata atau agrowisata merupakan salah satu kegiatan rekreasi alam 

dan ruang terbuka, baik secara pasif maupun aktif. Pariwisata sebagai industri 

didasarkan pada pergeseran antara permitaan dan penawaran beserta 

komponen-komponen yang melatar belakanginya.32 

Wisata desa memberikan pengalaman langsung bagi wisatawan tentang 

kehidupan masyarakat pedesaan yang masih memegang erat tradisi dan budaya 

 
30Ade Yunita Iriani, ‘Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi 

Masyarakat Asli: Studi Kasus Di Raja Ampat’, Jurnal Masyarakat Dan Budaya, 21.3 (2019),  
271–397. 

31A Munandar and others, ‘Studi Literatur Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis 
Masyarakat’, Jurnal Menara Ilmu, 14.01 (2020), 7–14. 

32Lili Dahliani, Pengembangan Dan Pengelolaan Agrowisata Kebun Teh (Bogor: Bildung, 
2020). h. 5. 
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lokal. Objek wisata desa juga mempunyai potensi untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan wisata seperti 

homestay, agrowisata, kuliner, dan kerajinan. 

Sebuah desa dapat dikatakan sebagai Desa Wisata apabila memiliki 

beberapa komponen yang memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata, 

seperti dijelaskan dibawah ini: 

a. Atraksi 

Atraksi, atau juga dikenal dengan istilah daya tarik wisata, di suatu desa 

adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi fisik 

lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti: kursus 

tari, bahasa dan lain lain yang spesifik. 

b. Akomodasi 

Akomodasi fasilitas yang di manfaatkan untuk tempat tinggal wisatawan. 

Akomodasi ini dapat memanfaatkan sebagian dari tempat tinggal para penduduk 

setempat atau unit-unit yang dibangun sesuai konsep tempat tinggal penduduk. 

Untuk Desa Wisata, konsep yang diterapkan tentunya harus sejalan dengan 

kekhasan desa tersebut, misalnya rumah adat atau rumah panggung. 

c. Fasilitas 

Fasilitas adalah sumber daya yang khusus dibuat karena mutlak 

dibutuhkan oleh wisatawan dalam aktifitas di Desa Wisata. Fasilitas fasilitas yang 

dibuat ini dapat memanfaatkan sumber daya yang telah dimiliki desa, atau 

membuat sesuatu yang baru sesuai kebutuhan namun tidak meninggalkan 

karakteristik dan keunikan desa tersebut.33 Desa wisata dianggap sebagai sarana 

 
33Parta IGL Parta Tanaya, Strategi Pengembangan Desa Wisata (Jakarta: BALILATFO, 

2019). h. 9-10. 
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untuk memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada wisatawan, serta 

memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.  

Pengembangan Desa Wisata adalah salah satu program yang terus 

digenjot pemerintah melalui Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi sekaligus Kementrian Pariwisataan. Desa wisata terbukti 

mampu menciptakan lompatan ekonomi sekaligus sosial bagi warga desa wisata 

sekaligus membuat pariwisata Indonesia semakin kua di mata dunia.34 

Dalam pengembangannya, desa wisata biasanya melibatkan partisipasi 

aktif masyarakat setempat dan pemerintah daerah dalam mengembangkan 

potensi wisata yang ada. Pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas 

pendukung seperti pelatihan, bantuan modal, serta program pengembangan 

infrastruktur dan transportasi. 

Dengan berkembangnya desa wisata, diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya pelestarian lingkungan 

serta melestarikan kearifan lokal dan budaya setempat. Selain itu, desa wisata 

juga dapat memberikan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan 

masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.  

3. Ojek Wisata 

Objek wisata adalah tempat yang menarik kunjungan pengunjung karena 

memiliki beragam sumber daya, baik yang bersifat alami maupun buatan manusia. 

Contohnya keindahan alam seperti pegunungan, pantai, serta keanekaragaman 

flora dan fauna. Selain itu, objek wisata juga dapat berupa kebun binatang, 

 
34Siti Fathonah, Arief Budi Dharma, and Dian Numastuti, Manajemen Pengelolaan Desa 

Wisata (Surakarta: Pohon Tua Pustaka, 2021). h. 52. 
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bangunan kuno bersejarah, monumen, candi, pertunjukan tari, atraksi budaya, 

dan berbagai aspek kebudayaan khas lainnya.35 

Menurut Gamal Suwantoro objek wisata merupakan potensi yang menjadi 

pendorong kehadiran wisatawan di suatu daerah tujuan wisata. Karena 

peranannya yang sangat vital, daya tarik wisata harus dirancang, dibangun, dan 

dikelola secara profesional agar dapat menarik minat wisatawan untuk 

mengunjunginya. Secara umum, daya tarik sebuah obyek wisata bergantung pada 

beberapa faktor, yaitu:  

a. Kehadiran sumber daya yang mampu menciptakan pengalaman yang 

menyenangkan, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan.  

b. Ketersediaan aksesibilitas yang tinggi sehingga memudahkan wisatawan 

untuk mengunjunginya.  

c. Keberadaan ciri khas atau spesifikasi yang unik dan langka.  

d. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang dapat memenuhi 

kebutuhan wisatawan yang berkunjung.  

e. hususnya untuk obyek wisata alam, daya tariknya cenderung tinggi karena 

memiliki nilai tambah berupa atraksi seni, upacara adat, serta nilai historis 

yang tercermin dalam warisan budaya manusia dari masa lampau.36 

4. Sapta Pesona Wisata 

Sapta Pesona Wisata adalah konsep yang diperkenalkan oleh pemerintah 

Indonesia untuk mempromosikan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Sapta Pesona mencakup tujuh elemen penting:  

 
35Iffa Ulya and Fitriani Yulianti, ‘Pengaruh Sosial Dan Ekonomi Objek Wisata Pantai Sbb 

Bagi Masyarakat Di Kecamatan Labuhanhaji’, Jurnal Pendidikan Geosfer, 8.1.1 (2023), 26–40. 
36Gamal Suwantoro, Dasar Dasar Pariwisata (yogyakarta: Andi, 1997). h. 12. 
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a. Keamanan  

b. Ketertiban  

c. Kebersihan  

d. Kesejukan  

e. Keindahan  

f. Keramahan  

g. Kenangan  

Sapta Pesona bertujuan untuk menciptakan lingkungan wisata yang 

menarik dan nyaman bagi wisatawan, sekaligus mendukung kesejahteraan 

masyarakat lokal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Sapta Pesona, diharapkan 

objek wisata dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi 

wisatawan, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi 

masyarakat setempat.Dampak Sosial Pairwise.37 

Pariwisata memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap masyarakat 

lokal di daerah tujuan wisata. Beberapa dampak sosial utama dari kegiatan 

pariwisata meliputi: 

a. Perubahan struktur sosial dan demografi masyarakat. Pengembangan 

pariwisata dapat menyebabkan perubahan komposisi penduduk, jenis 

pekerjaan, dan struktur sosial di daerah tujuan wisata. 

b. Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat lokal 

cenderung mengadopsi gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih berorientasi 

pada wisatawan, yang dapat mengubah kebiasaan tradisional mereka.  

 
37Farrah Afsheena, ‘Mengenal Apa Itu Sapta Pesona Dan Penerapannya’, Hotelier, 2024 

<https://hotelier.id/> [accessed 22 July 2024]. 
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c. Potensi terjadinya polarisasi penduduk. Pengembangan pariwisata dapat 

menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang terlibat 

langsung dalam industri pariwisata dan yang tidak.  

d. Dampak pada struktur keluarga. Perubahan pola pekerjaan dan gaya hidup 

akibat pariwisata dapat mempengaruhi dinamika keluarga dalam masyarakat 

lokal.38 

Penting untuk dicatat bahwa dampak sosial pariwisata dapat bersifat 

positif maupun negatif, tergantung pada bagaimana pariwisata dikelola dan 

bagaimana masyarakat lokal dilibatkan dalam proses pengembangannya. Oleh 

karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dan kerjasama antara 

pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat lokal untuk 

memaksimalkan manfaat sosial dan meminimalkan dampak negatif dari 

pengembangan pariwisata. 

5. Kontribusi Pariwisata Terhadap Ekonomi 

Berdasarkan informasi dari hasil pencarian, kontribusi pariwisata 

terhadap ekonomi dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Kontribusi terhadap PDB: Sektor pariwisata memberikan kontribusi 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pada 2022, 

kontribusi sektor perjalanan dan pariwisata terhadap ekonomi dunia 

mencapai US$7,7 triliun atau 7,6% dari PDB global. Diperkirakan kontribusi 

sektor ini akan mencapai US$9,5 triliun pada 2023, hanya 5% di bawah level 

sebelum pandemi.  

 
38Ardi Surwiyanta, ‘Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

Dan Ekonomi’, Media Wisata, 2.1 (2003). h. 5. 
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b. Penciptaan lapangan kerja: Pariwisata menciptakan lapangan kerja bagi 

masyarakat lokal, baik di sektor formal maupun informal. Pada 2022, sektor 

ini telah menciptakan 21,6 juta pekerjaan baru secara global, mencapai total 

lebih dari 295 juta pekerjaan. 

c. Peningkatan devisa negara: Pariwisata menjadi sumber devisa yang cukup 

besar bagi negara. Pengeluaran wisatawan mancanegara tumbuh 82% 

mencapai US$1,1 triliun pada 2022. 

d. Prospek pertumbuhan: Diperkirakan kontribusi sektor pariwisata terhadap 

ekonomi global akan melampaui level 2019 pada tahun 2024. Sektor ini 

diprediksi akan menjadi sektor yang berkembang pesat selama sepuluh tahun 

ke depan.39 

e. Pengembangan infrastruktur: Pariwisata mendorong pembangunan 

infrastruktur seperti jalan, bandara, dan pelabuhan yang juga bermanfaat bagi 

masyarakat setempat.  

f. Stimulasi sektor lain: Pariwisata mendorong pertumbuhan sektor lain seperti 

industri kreatif, perdagangan, dan jasa. Memiliki efek ganda (multiplier effect) 

yang tinggi terhadap sektor ekonomi lainnya.  

g. Pengembangan ekonomi daerah: Pariwisata menjadi pendorong bagi 

pemerintah daerah untuk membangun daerahnya.40 

 

 
39Ni Luh Anggela, ‘Kontribusi Pairwise Terhadap Ekonomi Dunia Diprediksi  

Capai Us95 Triliun Di 2023.’, Bisnis.Com, 2024 https://ekonomi.bisnis.com/ 
 [accessed 10 July 2024]. 

40Indra Mualim Hasibuan and others, ‘Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap 
Perekonomian Nasional’, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 8.2 
(2023), 1209. 
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6. Pengembangan Wisata Berkelanjutan 

Pengembangan pariwisata didasarkan pada kriteria berkelanjutan secara 

ekologis harus dikelola dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan aspek 

ekonomi, etika dan sosial masyarakat. Periwisata berkelanjutan yang 

didefinisikan oleh The world Tourism Organization (UNWTO) adalah pariwisata 

yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan 

sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri 

(pariwisata), lingkungan dan masyarakat lokal tuan rumah.41 

Pariwisata berkelanjutan, seperti yang disebutkan dalam definisi diatas 

dapat dikatakan sebagai pembangunan yang mendukung secara ekologis 

sekaligus layak sebagai ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap 

masyarakat. Artinya pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan upaya 

terpadu dan teroganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara 

mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sumberdaya alam dan budaya secara berkelanjutan. 

Seiring dengan perkembangan pariwisata itu sendiri, ada 3 unsur kunci 

dalam mendefinsikan konsep berkelanjutan dalam pariwisata (sebagai salah satu 

bentuk wisata baru), yaitu: 

a. Fokus atraksi dalam lingkungan alam atau kawasan spesifik. 

b. Menekankan pada pembelajaran sebagai bentuk interaksi wisatawan dengan 

alam dan harus berkelanjutan. 

 
41yohanes sulistiadi, fauziah addyono, and bernard hasibuan, Pariwisata Berkelanjutan: 

Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat (jakarta: AURA, 2017). h. 5. 
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c. Konsep berkelanjutan dalam pariwisata juga memiliki manfaat penting dalam 

upaya memperbaiki konsep wisata massal ke arah yang lebih bertanggung 

jawab.42 

Pengembangan wisata berkelanjutan memiliki tujuan untuk 

mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat 

setempat dalam mengelola sumber daya pariwisata. Pengembangan wisata 

berkelanjutan juga melibatkan aspek lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. 

Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keuntungan jangka panjang bagi 

masyarakat dan lingkungan, serta meningkatkan daya tarik pariwisata untuk 

wisatawan. 

Dalam pengembangan wisata berkelanjutan, peran berbagai pihak sangat 

penting, seperti pemerintah, masyarakat, dan pengusaha pariwisata. Pemerintah 

dapat memberikan dukungan dalam hal kebijakan dan regulasi yang mengatur 

pengembangan pariwisata berkelanjutan. Masyarakat setempat dapat berperan 

dalam melestarikan budaya dan lingkungan setempat, serta menjadi pelaku dalam 

kegiatan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan pengusaha pariwisata dapat 

menjadi penggerak dalam mengembangkan produk dan layanan pariwisata yang 

berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pariwisata. 

Pariwisata memiliki potensi yang besar untuk menjadi penggerak 

pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, termasuk dalam hal pengembangan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan pariwisata yang tidak tepat 

 
42fardinal asmin, Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai Dari Konsep 

Sederhana (padang: FA, 2017), h. 40-41. 
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dapat menyebabkanF dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengembangan pariwisata yang 

berkelanjutan dan berbasis pada partisipasi masyarakat setempat.  

E. Konsep Kesejahteraan Sosial Menurut Islam 

Beberapa ahli menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang diidamkan 

oleh Al-Qur'an tercermin dari surga yang ditempati oleh Adam dan istrinya 

(Hawa), sebelum mereka diturunkan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di 

bumi. Sebagaimana diketahui, sebelum Adam dan Hawa diperintahkan untuk 

turun ke bumi, mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga.  

Surga diinginkan sebagai tujuan pengabdian Adam dan Hawa, sehingga 

refleksi surga tersebut diwujudkan di bumi, dan nantinya ditempati secara nyata 

di akhirat. Masyarakat yang mencerminkan refleksi surga ini adalah masyarakat 

yang sejahtera. Kesejahteraan surgawi, antara lain, digambarkan dalam 

peringatan Tuhan kepada Adam dalam QS Thaha/20:117-119: 

الَََّّ  اِنَّ لَكَ    ١١٧ى  فَقلُْنَا يٰٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يخُْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتشَْقٰ 

 ١١٩ىوَانََّكَ لََّ تظَْمَؤُا فِيْهَا وَلََّ تضَْحٰ  ١١٨     تجَُوْعَ فِيْهَا وَلََّ تعَْرٰى

 

Terjemahnya :  

Kemudian Kami berfirman, "Wahai Adam! Sungguh ini (lblis) musuh bagimu 
dan bagi istrimu, maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu 
berdua dari surga, nanti kamu celaka. Sungguh, ada (jaminan) untukmu di 
sana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, 
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di sana engkau tidak   akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas 
matahari."43 

Dari ayat tersebut, jelas bahwa yang dimaksud dengan kelaparan dan 

dahaga adalah kebutuhan pangan, telanjang adalah sandang, dan kepanasan 

artinya papan. Jadi, di surga telah tersedia segala kebutuhan berupa sandang. 

pangan, dan papan yang merupakan kebutuhan utama manusia. Terpenuhinya 

kebutuhan ini merupakan unsur utama kesejahteraan sosial. 

Dari ayat lain, diperoleh informasi bahwa masyarakat di surga hidup dalam 

suasana damai, harmonis, tidak terdapat suatu dosa, Jan tidak ada sesuatu yang 

tidak wajar, serta tidak ada pengangguran ataupun sesuatu yang sia-sia. Firman 

Allah dalam QS Al-Waqi'ah/56:25-26: 

لََّ تأَثِْيْمًا     ٢٦ الََِّّ قِيْلًَ سَلٰمًا سَلٰمًا ٢٥ لََّ يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لغَْوًا وَّ
 

Terjemahnya: 

Di sana mereka tidak mendengarkan pembicaraan yang sia- sia dan berdosa, 
melainkan mereka mendengar salam.44 

Mereka hidup bahagia bersama kerabat mereka yang beriman. Mereka 

menerima ucapan, “Selamat tinggal” dari Tuhan mereka Yang Maha Penyayang. 

dalam QS At-Tur/52:21). 

نْ  يَّتهَُمْ وَمَآٰ الََتْنٰهُمْ م ِ يَّتهُُمْ بِاِيْمَانٍ الَْحَقْنَا بهِِمْ ذرُ ِ نْ شَيْءٍٍۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنوُْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذرُ ِ  عَمَلِهِمْ م ِ

   ٢١ كُلُّ امْرِئٍ ۢبِمَا كَسَبَ رَهِيْن  
 

 

 
43Kemenag RI, ‘Al-Qur’anul Karim’, Kemenag RI, 2020 <https://quran.kemenag.go.id/> 

[accessed 18 April 2024]. 
44Kemenag RI. 
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Terjemahnya: 

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti 
mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka 
(di dalam surga), dan Kamu tidak mengurangi sedikit pun pahala amal 
(kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.45 

Adam dan istrinya diharapkan mampu menciptakan bayangan surga di 

permukaan bumi ini dengan usaha yang sungguh- sungguh, berpedoman pada 

petunjuk Ilahi. Dalam QS Al-Baqarah/2:38. 

ا   ن يِْ هُدًى فمََنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلََ خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ  قلُْنَا اهْبطُِوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّ يَأتِْيَنَّكُمْ م ِ

   ٣٨ يَحْزَنُوْنَ 

Terjemahnya: 

Kami berkata, “Ya Tuhan kalian sekalian dan surga! Maka jika benar- benar 
hidayah- Ku datang kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti hidayah- Ku, 
maka mereka tidak akan merasa takut dan mereka tidak akan bersedih.”46 

Itulah petunjuk kesejahteraan yang dikemukakan oleh Alquran. Petunjuk 

ini mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial yang pada kenyataannya dapat 

menyempit atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi, masyarakat, serta 

perkembangan zaman. 

Untuk saat ini, kita dapat mengatakan bahwa orang sejahtera adalah 

mereka yang terhindar dari rasa takut akan penindasan, kelaparan, kehausan, 

penyakit, kebodohan, masa depan diri, saudara, bahkan lingkungan. Sayyid 

Quthub mengatakan bahwa, “Sistem kesejahteraan sosial yang diajarkan Islam 

 
45Kemenag RI. 
46Kemenag RI. 
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bukanlah sembarang bantuan keuangan. Bantuan keuangan hanyalah salah satu 

dari sekian banyak bentuk bantuan yang dianjurkan Islam.”47 

  

 
47Rohiman Notowidagdo, Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa, 

ed. by Dhia Ulmillah (Jakarta: AMZAH, 2022). h. 44-47. 
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BAB III 

METOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

akan membantu dalam memahami dan menggali pemahaman mendalam tentang 

bagaimana objek wisata Kampong Galung di Desa Barania, Kecamatan Sinjai 

Barat, Kabupaten Sinjai, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian holistik (utuh) dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alami, serta dengan memanfaatkan berbagai metode yang salah 

satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesenya. Penelitian 

kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang atau 

perspektif partisipan.48 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di objek wisata Kampong Galung yang 

terletak di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. 

 

 

 
48Cholid Nurboko and Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). 

h. 44. 
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a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1) Sejarah Desa Barania 

Desa Barania terletak di Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki sejarah panjang yang bermula dari 

kedatangan pendatang yang berasal dari Kerajaan Turungeng (Tomannurungnge) 

di Soppeng Sinjai Barat. Mereka merintis pemukiman dengan maksud 

memperluas daerah kekuasaan dan kemudian membentuk perkampungan yang 

diberi nama Pussanti.  

Menurut sejarah, pendiri pertama perkampungan tersebut diberi gelar 

"Puang Lohe" dan "To Pa'baranina Karaeng Turungeng." Setelah perkampungan 

terbentuk, masyarakat dari berbagai daerah berdatangan untuk bercocok tanam 

di Pussanti.  

Pada tahun 1960 hingga 1989, perkampungan ini berkembang menjadi 

sebuah desa yang diberi nama Bulu Salaka. Nama desa ini kemudian diubah 

menjadi Gunung Perak, dan Pussanti masuk ke dalam wilayah pemerintahan Desa 

Gunung Perak sebagai Dusun Pussanti.  

Pada tahun 1989, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai melakukan 

pemekaran desa, termasuk Desa Gunung Perak. Dusun Pussanti kemudian 

dimekarkan menjadi desa tersendiri yang diberi nama Desa Barania.  

Sejak terbentuk secara resmi, pembangunan di Desa Barania telah 

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Banyak permasalahan yang berhasil 

diselesaikan, namun dengan perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah 

penduduk, serta dukungan potensi yang ada, masih banyak program 

pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  
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Desa Barania kini dikenal sebagai salah satu desa dengan potensi wisata 

yang signifikan, terutama dengan keberadaan objek wisata Kampong Galung. 

Objek wisata ini menjadi daya tarik utama yang berkontribusi terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata yang berkelanjutan. 

2) Letak Geografis 

Desa Barania merupakan desa yang terletak sekitar 8 km dari pusat 

pemerintahan Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Secara administratif, batas-batas Desa Barania adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara: Desa Arabika  

Sebelah Timur: Desa Botolempangan  

Sebelah Selatan: Desa Bonto Katute  

Sebelah Barat: Desa Gunung Perak 

Wilayah Desa Barania terdiri dari 3 dusun, 8 rukun warga (RW), dan 18 

rukun tetangga (RT). Perincian dari masing-masing dusun adalah sebagai berikut: 

Dusun Mattirohalia: 7 RT dan 3 RW  

Dusun Pusanti: 5 RT dan 2 RW  

Dusun Kaddorobukua: 6 RT dan 3 RW 

Secara umum, tipologi Desa Barania mencakup persawahan, perkebunan, 

peternakan, ladang, pemandangan alam, pertambangan, kerajinan, industri kecil, 

industri besar, serta perdagangan. Topografi desa ini termasuk daerah 

pegunungan, perladangan, perkebunan, peternakan, dan perbukitan terjal. 
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3) Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan profil desa tahun 2022, jumlah penduduk Desa Barania 

sebanyak 2.232 jiwa, terdiri dari 1.100 laki-laki dan 1.132 perempuan. Sumber 

penghasilan utama penduduk adalah bertani dan berdagang. Jumlah penduduk 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan potensi sumber daya manusia yang 

sangat signifikan dalam mendukung pembangunan di wilayah ini. 

4) Visi dan Misi Desa Barania 

a. Visi 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan 

bertanggung jawab demi terwujudnya Desa Barania yang aman, damai, makmur, 

dan sejahtera serta menjunjung tinggi nilai budaya agama dan berakhlakul 

karimah. 

b. Misi 

1) Meningkatkan mutu dan produktivitas sumber daya manusia.  

2) Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.  

4) Memperluas dan meningkatkan mutu infrastruktur di desa.  

5) Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintahan dan non 

pemerintahan.  

6) Bekerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam 

mewujudkan pembangunan infrastruktur di Desa Barania.  
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7) Meningkatkan hasil produksi pertanian yang merupakan sumber daya 

alam Desa Barania.  

8) Melestarikan nilai budaya khas Desa Barania. Meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan dan gotong royong.  

9) Meningkatkan kerukunan antar warga masyarakat serta membentuk 

masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berakhlak. 

10) Meningkatkan pengajian dan majelis taklim.  

11) Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang 

pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan sosial. 

Sejak terbentuknya Desa Barania secara resmi, pembangunan yang 

dilaksanakan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, karena 

perkembangan waktu, luas wilayah, jumlah penduduk, serta dukungan potensi 

yang ada, masih banyak program pembangunan yang perlu dilaksanakan. 

5) Profil Destinasi Wisata Kampung Galung 

Kampong Galung secara etimologi terdiri dari dua kata yaitu “kampong” 

yang berarti kampung dan “galung” yang berarti sawah jadi “kampong galung” 

artinya kampung sawah tetapi secara historisnya adalah kampung yang dijadikan 

persawahan kemudian di jadikan destinasi wisata. 

Kampoeng Galung terletak di Dusun Pusanti Desa Barania, Kecamatan 

Sinjai Barat, kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan. Jarak Tempuh dari Pusat 

Kota Sinjai Menuju Ke Wisata Kampoeng Galung ±40 KM. Dengan Akses Yang 

Sangat Mudah Untuk Roda Dua Maupun Roda Empat. 
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 Wisata Kampong Galung Buka Setiap Hari (Senin Sampai Minggu) Jadi 

Pengunjung Bisa Datang Kapan Saja, Namun Waktu Terbaik Berkunjung  kesana 

adalah pukul 16.00, jadi kita dapat melihat-lihat pemandangan  Kampong Galung 

yang memukau, dan pemandangan Sawah Yang Luas sambil menunggu matahari 

terbenam  (sunset).49 

Di Kampoeng Galung terdapat Pemandangan Sawah Terasering dangan 

Angle Foto Yang Sangat Indah Di Segala Arah Dan Pengunjung Tidak Akan Bosan 

Dengan Tempat Ini. Harga Tiket Masuk Pun Terbilang Cukup Murah Karna 

dipandang Bahwa Tidak Hanya Kalangan Menengah Keatas Yang Butuh Yang 

Namanya Wisata Namun Golongan Menengah Kebawah pun Juga Butuh Berwisata 

Bersama Keluarga, Jadi Untuk Masuk Ke Wisata Kampoeng Galung Itu Cuma 

mengeluarkan Rp.2000/orang.  Kampoeng Galung Juga Terdapat 9 Buah Gazebo 

Yang Berada Diatas Hamparan Sawah dan Setiap gazebo Dibawahnya Terdapat 

Kolam Ikan Yang Diperjual Belikan Jika Ada Pengunjung Yang Ingin Menyantap 

Ikan Khas Kampong Galung Seperti Ikan Karper, Nila, Dan Lainnya.  

Di Dalam Kampoeng Galung terdapat Fasilitas Penunjang parawisata 

seperti Warung Yang Menyediakan Kopi Dan Aneka Makanan Yang Dapat Disantap 

Bersama Keluarga Dengan Suasana Sawah Yang Masih asri, dan Pengunjung Yang 

Ingin Berenang Disediakan Kolam Renang Yang airnya Sangat Jernih Karna 

Langsung Dari Mata Air, Tarif Untuk Berenang Di Kolam Renang Pun Sangat Murah 

Hanya Rp. 2000/Orang. Disana Juga terdapat Makam Puang Barania Seorang 

Pahlawan Yang Sangat Berjasa Bagi Warga Setempat, Tak Jauh dari Sana Juga Ada 

Salu’ Barania (Pancuran) Yang Konon Katanya Jika Mandi Di Tempat Itu Dapat 

 
49Pesona Indonesia, ‘Kampoeng Galung’, Pesona Indonesia 

<https://jadesta.kemenparekraf.go.id/ [accessed 10 July 2024]. 
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Memberikan Banyak Manfaat Seperti Keberanian, Kesembuhan Bagi Orang Yang 

Sakit, dan Kemudahan Dalam Bepergian (Jika ada warga Desa Yang Ingin 

Bepergian jauh).  

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi 

adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena 

sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antarindividu, 

struktur sosial, norma, nilai, dan institusi yang membentuk perilaku sosial. 

Dengan pendekatan sosiologi, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana 

keberadaan objek wisata Kampong Galung mempengaruhi kesejahteraan sosial 

masyarakat di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, melalui 

interaksi sosial dan dinamika komunitas setempat. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder: 

1. Data Primer 

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung yang diperoleh 

dari sumber data yang pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.50 Data 

primer akan diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat 

setempat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang objek wisata 

Kampong Galung. 

 
50Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikatif, Ekonom, Kebijakan 

Pubik Dan Ilmu Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2006). h. 122. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah informasi yang mendukung atau melengkapi data 

yang telah ada sebelumnya untuk memberikan pemahaman lebih mendalam 

kepada pembaca tentang maksud penulis.51 Sumber data sekunder mencakup 

jurnal, makalah, media cetak, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian 

ini. 

D. Metode Pengumpulan data 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi 

langsung antara peneliti dan responden. Tujuan utamanya adalah untuk 

mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan sudut 

pandang responden terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur, tergantung pada 

tingkat kerangka dan fleksibilitas yang diinginkan oleh peneliti.52 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi melibatkan analisis dokumen atau bahan tertulis 

lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Bahan-bahan ini bisa berupa arsip, 

laporan, surat kabar, buku harian, atau rekaman lain yang dapat memberikan 

wawasan tentang konteks dan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini membantu 

 
51Tatang M Amirin, Menyusun Rencana Penelitian (PT RajaGrafindo Persada, 1995).      

h. 132. 
52Rahmadi, Pengantar Metodoli Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). h. 75. 
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peneliti untuk mendapatkan perspektif historis atau kontekstual yang 

mendukung analisis mereka.53 

3. Observasi 

Observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku, interaksi, 

atau kejadian yang terjadi dalam konteks yang relevan dengan penelitian. Metode 

ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung bagaimana 

fenomena atau proses berlangsung dalam kehidupan nyata, tanpa mengandalkan 

laporan atau interpretasi dari pihak lain. Observasi dapat dilakukan secara 

partisipatif (peneliti turut serta dalam kegiatan yang diamati) atau non-

partisipatif (peneliti hanya mengamati dari kejauhan).54 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman wawancara dan daftar periksa observasi. Instrument penelitian 

merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan 

meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

lebih mudah. 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dan dapat 

berisi daftar pertanyaan atau topik yang akan dibahas dengan responden. 

Panduan ini membantu memastikan konsistensi dalam pengumpulan data serta 

 
53Winarto Suracmand, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik (Bandung: 

Tarsito, 1985). h. 53. 
54Basrowi and Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008). h. 

93-94. 
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memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu tambahan yang muncul 

selama wawancara. 

2. Alat Tulis Menulis 

Alat tulis menulis digunakan untuk mencatat catatan selama proses 

wawancara atau observasi. Ini penting untuk memastikan bahwa Anda dapat 

merekam informasi dengan akurat dan secara sistematis. 

3. Kamera 

Kamera digunakan untuk mendokumentasikan kejadian atau kondisi 

tertentu secara visual. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Proses pengolahaan data dimulai dengan mengelompokkan data yang 

telah diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari hasil observasi yang sudah 

dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi 

berupa foto, buku, gambar, dan sebagainya untuk dianalisa dan diklasifikasikan 

dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Proses 

analisis data ditempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan catatan yang muncul di lapangan. Data-data tersebut dipisahkan 

sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, 
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diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasikan.55 

Verifikasi dilakukan untuk membandingkan dan memeriksa keakuratan 

data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebelum 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat fleksibel dan tidak 

bersifat absolut, artinya dapat berubah jika data baru diperoleh. 

2. Analisis daata 

Setelah semua data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan, berikut 

adalah teknik analisis data yang akan digunakan: 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data yang dimaksudkan disini adalah proses pemilihan, pusat 

perhatian pada penyederhanaan dan informasi yang memunculkan dari catatan- 

catatan tertulis di lapangan.56 Proses reduksi data melibatkan pemilihan inti dari 

data, merangkumnya, mengidentifikasi tema dan pola, serta memfokuskan pada 

hal-hal yang penting. Tujuan penelitian akan menjadi panduan bagi peneliti dalam 

mereduksi data penelitian, di mana temuan menjadi tujuan utama dalam 

penelitian kualitatif. Oleh karena itu, saat peneliti melakukan penelitian lapangan 

dan menemui hal-hal yang tidak dikenal, asing, atau belum memiliki pola yang 

jelas, hal-hal tersebut menjadi fokus utama dalam proses reduksi data. 

 

 

 
55Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992). 

h. 45. 
56Hamid Patilima, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2007). h. 96. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah tahap reduksi data, langkah berikutnya adalah melakukan 

penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai 

bentuk, seperti diagram, hubungan antar kategori, ringkasan naratif, diagram alir, 

dan sejenisnya. Melalui penyajian data, peneliti dapat memperoleh pemahaman 

yang lebih baik tentang situasi yang sedang diteliti, dan dengan demikian dapat 

merencanakan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman yang 

diperoleh pada tahap sebelumnya. 

c. Conclusing drawing verification  

Langkah akhir dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi dari kesimpulan awal yang telah diajukan sebelumnya. 

Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang 

kuat yang mendukungnya dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, 

jika kesimpulan awal yang diajukan didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, 

maka kesimpulan tersebut dapat dianggap sebagai kesimpulan yang kredibel.57 

Proses penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dan sangat penting 

dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan yang dihasilkan harus dapat diuji 

kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga mencerminkan kondisi lapangan yang 

sebenarnya. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan untuk 

memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan 

 
57Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008). h. 92. 
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yang tinggi dan relevan dengan fenomena penelitian yang diteliti. Adapun 

beberapa teknik pengujian keabsahan data yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Keabsahan Internal 

Keabsahan internal dalam penelitian mengacu pada sejauh mana 

instrumen pengumpulan data atau metode yang digunakan dalam penelitian 

tersebut dapat mengukur atau merepresentasikan secara akurat konstruk atau 

variabel yang diteliti.  

2. Keabsahan Eksternal 

Keabsahan eksternal dalam penelitian merujuk pada sejauh mana temuan 

atau hasil penelitian dapat diterapkan atau digeneralisasikan ke populasi yang 

lebih luas atau konteks yang lebih luas di luar sampel penelitian.  

3. Keabsahan Triangulasi 

Triangulasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menghilangkan 

keraguan tersebut, tetapi masih ada yang belum mengetahui makna 

sesungguhnya, dan apa tujuan triangulasi di dalam sebuah penelitian, disebabkan 

oleh kurangnya pemahaman tentang triangulasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dampak Keberadaan Objek Wisata Kampong Galung terhadap 

Kesejahteraan Pelaku Usaha di Sekitar Objek Wisata Tersebut 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di destinasi wisata  Kampong 

Galung, terlihat bahwa keberadaan objek wisata ini memberikan dampak yang 

positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha lokal. 

Dalam wawancara langsung dengan beberapa pelaku usaha di Kampong 

Galung, mereka berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang dampak 

keberadaan objek wisata ini terhadap kesejahteraan mereka. 

1. Peningkatan Pendapatan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di destinasi wisata Kampong 

Galung, terlihat bahwa keberadaan objek wisata ini memberikan dampak yang 

positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha lokal.  

Dalam wawancara langsung dengan beberapa pelaku usaha di Kampong 

Galung, mereka berbagi pengalaman dan pandangan mereka tentang dampak 

keberadaan objek wisata ini terhadap pendapatan mereka. Seperti hasil 

wawancara peneliti Bersama Jumari, yaitu: 

"Awal mula usaha saya dimulai bulan Juli 2022, ketika saya memanfaatkan 
lahan persawahan menjadi kedai makanan. Sekarang, pendapatan saya bisa 
mencapai rata-rata Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per hari, tergantung 
pada hari libur atau hari biasa. Khususnya pada hari raya Idul Fitri dan Idul 
Adha, pendapatan saya bisa mencapai Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta per 
hari."58  

 

58Jumari (58 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
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Pendapatan yang diperoleh  Jumari menunjukkan adanya peningkatan 

yang signifikan setelah ia memanfaatkan lahan persawahan menjadi kedai 

makanan. Peningkatan pendapatan ini memungkinkan Ibu Jumari untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonominya dan mengembangkan usahanya lebih 

lanjut. Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Farida, beliau mengatakan 

bahwa: 

"Saya memulai usaha ini pada bulan Mei 2022, ketika saya memanfaatkan 
lahan persawahan di dalam objek wisata untuk membuat kedai makanan, 
gazebo, dan area parkir. Tarif untuk gazebo adalah 10 ribu untuk 1 jam, 
sedangkan untuk parkir mobil 10 ribu dan motor 2 ribu. Setelah memulai 
usaha ini, saya merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan. 
Pendapatan saya berkisar antara 200-300 ribu per hari pada hari biasa, dan 
mencapai 1-3 juta per hari pada hari libur khususnya saat Idul Fitri dan Idul 
Adha."59   

Farida menunjukkan bagaimana diversifikasi usaha dapat meningkatkan 

pendapatan. Diversifikasi ini telah memberikan kestabilan ekonomi dan 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan pendidikan keluarganya. 

Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Hariati, beliau mengatakan: 

"Saya memulai usaha ini pada bulan November 2021 dengan inisiatif sendiri 
setelah melihat banyaknya pengunjung di objek wisata ini. Pendapatan saya 
per hari berkisar antara 100-200 ribu pada hari biasa, dan mencapai 300-
500 ribu pada hari libur atau akhir pekan, terutama saat Idul Fitri dan Idul 
Adha dimana pendapatan bisa mencapai lebih dari 1 juta perhari."60   

Keberhasilan Hariati dalam membuka kedai makanan dan gazebo telah 

meningkatkan pendapatannya secara signifikan. Inisiatif dan kemampuannya 

dalam melihat peluang bisnis telah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. 

Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Wardiah, beliau mengatakan: 

"Saya memulai usaha kolam renang sejak tahun 2020 dan membuka kedai 
makanan pada bulan Februari 2023 atas rekomendasi dari pengunjung. 

 
59Farida (60 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
60Hariati (46 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 



55 
 

 
 

Awal mula usaha ini karena inisiatif sendiri dan rekomendasi dari 
pemerintah untuk membuat kolam renang, serta dib eri bantuan modal 
menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa). Pendapatan dari usaha kolam 
renang ini adalah bagi hasil dengan pemerintah dan pemilik usaha. Saya 
merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan."61  

Dukungan pemerintah telah memberikan dampak positif pada usaha 

Wardiah, yang menghasilkan pendapatan signifikan. Bantuan ini memungkinkan 

Wardiah untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut dan meningkatkan 

kualitas hidupnya. 

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan objek 

wisata Kampong Galung memberikan dampak positif yang signifikan terhadap 

peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal. Hal ini menunjukkan bahwa 

pariwisata dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan ekonomi lokal.  

Keberadaan objek wisata Kampong Galung secara signifikan 

meningkatkan pendapatan pelaku usaha di sekitar objek wisata tersebut, yang 

berdampak positif pada kesejahteraan mereka. 

2. Peningkatan Kualitas Hidup 

Selain peningkatan pendapatan, keberadaan objek wisata Kampong 

Galung juga membawa dampak positif terhadap kualitas hidup pelaku usaha lokal. 

Peneliti mewawancarai beberapa pelaku usaha di sekitar objek wisata Kampong 

Galung mengenai dampak keberadaan objek wisata terhadap kualitas hidup 

mereka. Seperti yang dikatakan oleh Jumari selaku pelaku usaha di sekitar objek 

wisata Kampong Galung: 

"Pendapatan yang saya peroleh memungkinkan saya untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup keluarga saya."62   

 
61Wardiah (46 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
62Jumari (58 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
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Peningkatan pendapatan memungkinkan Jumari untuk memenuhi 

kebutuhan dasar keluarganya, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, 

sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Peneliti juga 

menanyakan hal yang sama kepada Farida, beliau mengatakan:  

"Pendapatan dari usaha saya memungkinkan saya untuk memenuhi 
kebutuhan arisan dan mendukung biaya kuliah anak saya."63   

Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari usahanya memungkinkan 

Farida untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mendukung pendidikan 

anaknya, yang merupakan indikator penting dari peningkatan kualitas hidup. 

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Hariati, beliau mengatakan: 

"Dulu saya tidak memiliki usaha, namun sekarang saya dapat membuka 
kedai makanan dan gazebo di objek wisata ini. Peningkatan pendapatan ini 
memungkinkan saya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga saya."64   

Dengan pendapatan yang meningkat, Hariati dapat memberikan fasilitas 

yang lebih baik bagi keluarganya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan 

kesejahteraan umum. Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada Wardiah, 

beliau mengatakan: 

"Saya merasakan peningkatan kesejahteraan yang signifikan setelah 
memulai usaha ini. Dulu saya tidak memiliki usaha, tetapi sekarang saya bisa 
membuka kolam renang, kedai makanan, dan lahan parkir."65   

Peningkatan pendapatan memungkinkan Wardiah untuk menyediakan 

lebih banyak fasilitas bagi wisatawan dan meningkatkan taraf hidup keluarganya 

secara signifikan.  

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

pendapatan dari usaha di sekitar objek wisata Kampong Galung telah berdampak 

 
63Farida (60 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
64Hariati (48 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
65Wardiah (46 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 



57 
 

 
 

positif pada kualitas hidup pelaku usaha. Peningkatan kesejahteraan ini 

mendorong mereka untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan 

sosial, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan solidaritas 

masyarakat. 

Keberadaan objek wisata Kampong Galung telah meningkatkan kualitas 

hidup pelaku usaha di sekitar objek wisata tersebut melalui peningkatan 

pendapatan yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan 

kesejahteraan keluarga. 

3. Penciptaan Lapangan Kerja 

Keberadaan objek wisata Kampong Galung juga menciptakan lapangan 

kerja baru bagi masyarakat lokal. Hasil wawancara berikut mendukung hal ini. 

Seperti yang dikatakan oleh Jumari: 

"Awal mula usaha saya dimulai bulan Juli 2022, ketika saya memanfaatkan 
lahan persawahan menjadi kedai makanan."66   

Pemanfaatan lahan persawahan untuk kedai makanan tidak hanya 

meningkatkan pendapatan Jumari tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi 

dirinya sendiri dan mungkin untuk orang lain yang membantu dalam usaha 

tersebut. Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Farida, beliau mengatakan: 

"Saya memulai usaha ini pada bulan Mei 2022, ketika saya memanfaatkan 
lahan persawahan di dalam objek wisata untuk membuat kedai makanan, 
gazebo, dan area parkir."67   

Usaha yang dimulai oleh Farida juga menunjukkan penciptaan lapangan 

kerja baru, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mungkin 

 

66Jumari (58 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024.  
67Farida (60 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
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terlibat dalam pengelolaan kedai makanan, gazebo, dan area parkir. Peneliti juga 

menanyakan hal sama kepada Hariati: 

"Saya memulai usaha ini pada bulan November 2021 dengan inisiatif sendiri 
setelah melihat banyaknya pengunjung di objek wisata ini."68   

Inisiatif Hariati dalam memulai usaha juga menciptakan peluang kerja 

baru, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membantu dalam 

usaha tersebut. Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Seperti yang dikatakan 

oleh ibu Wardiah, beliau mengatakan:  

"Saya memulai usaha kolam renang sejak tahun 2020 dan membuka kedai 
makanan pada bulan Februari 2023 atas rekomendasi dari pengunjung. 
Usaha ini didukung oleh pemerintah melalui bantuan modal dari Anggaran 
Dana Desa (ADD)."69   

Dukungan pemerintah dalam bentuk modal membantu Ibu Wardiah untuk 

memulai usaha kolam renang dan kedai makanan, menciptakan lapangan kerja 

baru bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain yang terlibat dalam usaha tersebut.  

Keberadaan objek wisata Kampong Galung telah menciptakan lapangan 

kerja baru bagi masyarakat lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan 

meningkatkan stabilitas ekonomi di sekitar objek wisata tersebut. Selain itu, 

temuan ini juga sejalan dengan teori kesejahteraan sosial bahwa bahwa 

kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek sosial dan 

lingkungan. 

Keberadaan objek wisata Kampong Galung telah membawa dampak yang 

signifikan bagi ekonomi lokal dan kualitas hidup pelaku usaha. Sebagai pusat 

wisata yang semakin populer, kawasan ini tidak hanya menarik perhatian 

wisatawan, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Pelaku 

 
68Hariati (48 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024.  
69Wardiah (46 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024.  
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usaha di kawasan ini telah memanfaatkan berbagai kesempatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka.  

Wisatawan yang datang ke Kampong Galung tidak hanya menikmati 

keindahan alam, tetapi juga berinteraksi dengan pelaku usaha lokal. Interaksi ini 

tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha, tetapi juga 

memperkaya pengalaman wisatawan dengan layanan yang beragam dan khas. 

Dengan demikian, usaha-usaha yang ada di sekitar objek wisata ini memainkan 

peran penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. 

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Pelaku Usaha di Objek Wisata Kampong 

Galung dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan 

Meskipun keberadaan objek wisata Kampong Galung telah memberikan 

dampak positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha lokal, mereka masih 

menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk lebih meningkatkan 

kesejahteraan mereka. 

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh 

pelaku usaha di objek wisata Kampong Galung. Berdasarkan hasil wawancara, 

berikut adalah temuan utama mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku 

usaha: 

1. Kurangnnya Fasilitas Dasar 

Banyak pelaku usaha menghadapi kendala terkait kurangnya fasilitas 

dasar seperti meteran listrik pribadi, WC yang memadai, dan tempat sampah yang 

mencukupi. Ketidakadaan fasilitas ini tidak hanya menghambat operasional usaha 

tetapi juga mempengaruhi kenyamanan pengunjung. Seperti yang dikatakan oleh 
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Jumari selaku pelaku Usaha di sekitar objek wisata kampong galung, beliau 

mengatakan: 

"Tantangan yang saya hadapi termasuk belum memiliki meteran listrik 
sendiri, kurangnya fasilitas WC, dan tempat sampah yang memadai. Harapan 
saya adalah agar wisata ini terus dikembangkan dan diperhatikan ke 
depannya, terutama dalam menjaga kebersihan dan tetap mempertahankan 
identitas alami objek wisata berupa hamparan persawahan yang indah."70   

Jumari menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan usahanya, 

termasuk kurangnya fasilitas dasar seperti meteran listrik pribadi dan WC yang 

memadai. Selain itu, ia juga mengeluhkan kurangnya tempat sampah di sekitar 

area wisata. Tantangan-tantangan ini menghambat operasional usahanya dan 

membutuhkan perhatian lebih dari pihak terkait. Peneliti juga menanyakan hal 

sama kepada Farida, beliau mengatakan: 

"Tantangan yang saya hadapi saat ini adalah belum adanya WC yang 
memadai dan kekurangan tempat sampah yang mencukupi di sekitar objek 
wisata. Saya berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal 
tambahan untuk memperluas usaha saya dan menambah fasilitas umum di 
area wisata."71  

Tantangan utama yang dihadapi Farida adalah kurangnya fasilitas WC yang 

memadai dan tempat sampah yang mencukupi di sekitar area wisata. Kondisi ini 

tidak hanya mempengaruhi kenyamanan pengunjung tetapi juga kebersihan 

lingkungan. Ibu Farida berharap pemerintah dapat menyediakan fasilitas umum 

yang lebih baik untuk mendukung operasional usahanya dan menarik lebih 

banyak pengunjung. Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Hariati, beliau 

mengatakan: 

"Tantangan yang saya hadapi saat ini adalah belum adanya WC pribadi dan 
kurangnya tempat pembuangan sampah yang memadai di sekitar objek 
wisata. Harapan saya agar pemerintah terus mendukung pengembangan 

 
70Jumari (58 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
71Farida (60 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
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wisata ini dengan menyediakan lebih banyak fasilitas untuk menarik lebih 
banyak pengunjung."72   

Hariati menyebutkan bahwa tantangan utama yang dihadapinya adalah 

kurangnya fasilitas WC pribadi dan tempat pembuangan akhir sampah. 

Keterbatasan ini menyulitkan operasional usahanya, terutama dalam menjaga 

kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung. Dia berharap ada perhatian lebih 

dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan mendukung pengembangan 

usaha di area wisata. Peneliti juga menanyakan hal sama kepada Wardiah, beliau 

mengatakan: 

"Tantangan yang saya hadapi termasuk tidak adanya bak penampungan air 
kolam dan kurangnya fasilitas WC yang cuma ada satu sehingga perlu untuk 
ditambah karena pengunjung biasanya lama mengantri di WC. Harapan saya 
agar pemerintah juga membuat pos pintu masuk agar orang disembarangan 
masuk terutama pada malam hari."73   

Wardiah menyoroti kurangnya bak penampungan air kolam dan 

keterbatasan fasilitas WC sebagai tantangan utama dalam operasional usaha 

kolam renangnya. Ibu Wardiah menghadapi tantangan berupa kurangnya bak 

penampungan air kolam dan keterbatasan fasilitas WC umum yang hanya tersedia 

satu. Kondisi ini mengurangi kenyamanan pengunjung yang datang ke kolam 

renangnya. Selain itu, ia juga mengharapkan adanya pos keamanan di area wisata 

agar orang-orang tidak sembarangan masuk terutama pada malam hari. 

Dukungan tambahan dari pemerintah dalam bentuk fasilitas umum dan program 

promosi akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini dan 

meningkatkan daya tarik wisata Kampong Galung. 

 

 
72Hariati (48 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
73Jumari (58 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 



62 
 

    
 

2. Keterbatasan Modal  

Selain kekurangan fasilitas dasar, banyak pelaku usaha juga menghadapi 

tantangan terkait keterbatasan modal dan kurangnya dukungan dari pemerintah. 

Peneliti melakukan beberapa wawancara pada pelaku usaha di sekitar objek 

wisata Kampong Galung. Seperti yang dikatakan oleh Farida selaku pelaku usaha, 

beliau mengatakan: 

"Saya berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal tambahan 
untuk memperluas usaha saya dan menambah fasilitas umum di area 
wisata."74   

Keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama yang menghambat 

pengembangan usaha pelaku wisata di Kampong Galung. Peneliti juga 

menanyakan hal sama kepada Hariati selaku pelaku usaha, beliau mengatakan:  

"Harapan saya agar pemerintah memberikan bantuan modal dan terus 
mendukung pengembangan wisata ini dengan menyediakan lebih banyak 
fasilitas untuk menarik lebih banyak pengunjung."75   

Dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas umum dan 

promosi wisata sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha 

pelaku wisata. Selain itu, temuan ini juga sejalan dengan teori pariwisata yang 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan 

pariwisata untuk mencapai manfaat yang berkelanjutan 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaku usaha di objek wisata Kampong 

Galung menghadapi beberapa tantangan utama yang mempengaruhi operasional 

usaha mereka. Tantangan ini meliputi kurangnya fasilitas dasar seperti WC, 

tempat sampah, meteran listrik pribadi, dan bak penampungan air kolam. 

 
74Farida (60 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
75Wardiah (46 tahun), Pelaku Usaha, Wawancara, Sinjai, 14 Juli 2024. 
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Keterbatasan modal dan kurangnya dukungan dari pemerintah juga menjadi 

kendala yang harus diatasi. 

Dukungan lebih lanjut dari pemerintah dalam menyediakan fasilitas umum yang 

memadai, bantuan modal, dan program promosi yang efektif sangat diperlukan 

untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan kesejahteraan pelaku 

usaha di area wisata Kampong Galung. Penelitian ini memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di objek 

wisata Kampong Galung dan dapat menjadi acuan bagi pengambilan kebijakan 

dan strategi pengembangan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan di 

masa depan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di destinasi wisata Kampong 

Galung, dapat disimpulkan bahwa keberadaan objek wisata ini memberikan 

dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan pelaku usaha lokal. 

Penelitian ini telah menjawab submasalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Keberadaan objek wisata Kampong Galung telah memberikan dampak 

positif yang signifikan terhadap pendapatan pelaku usaha lokal. 

Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa mereka mengalami 

peningkatan pendapatan setelah memanfaatkan lahan di sekitar objek 

wisata untuk berbagai usaha, seperti kedai makanan, gazebo, kolam 

renang, dan area parkir. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan objek 

wisata tidak hanya mempengaruhi aspek material tetapi juga aspek sosial 

dari kesejahteraan pelaku usaha. 

2. Meskipun ada dampak positif, pelaku usaha di Kampong Galung juga 

menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya fasilitas dasar 

seperti WC, tempat sampah, dan meteran listrik pribadi. Keterbatasan 

modal dan dukungan pemerintah juga menjadi kendala utama yang 

menghambat pengembangan usaha. Tantangan ini mempengaruhi 

kenyamanan pengunjung dan operasional usaha, serta membutuhkan 

perhatian dan dukungan lebih lanjut dari pemerintah. 
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Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa objek wisata 

Kampong Galung berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat lokal, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk 

mencapai potensi penuh dari objek wisata ini. 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa implikasi dan rekomendasi 

yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan Fasilitas Umum: Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas 

umum di area wisata seperti WC, tempat sampah, dan akses listrik untuk 

mendukung operasional usaha pelaku wisata. 

2. Bantuan Modal: Pemerintah dapat memberikan bantuan modal kepada 

pelaku usaha melalui program-program seperti kredit usaha rakyat (KUR) 

atau dana desa untuk memperluas usaha dan meningkatkan kualitas 

produk. 
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