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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

       Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titk dibawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik dibawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titk dibawah) ظ

 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
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 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م
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 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

, Hamzah ء
 Apostof 

 Ya Y Ye ي

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

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ̕ ). 

2. Vokal 

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

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungaal bahasa Arab yang 

lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fatḥah A A ا َ

 Kasrah i I ا َ

 ḍammah u U ا َ

       Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ىَىْ 
fatḥah dan yā’ ai a dan i 

 ىَ وْ 
fatḥah dan wau au a dan u 

 

Contoh: 

 kaifa : كَيْفََ

 haula : هَوْلََ
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3. 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 

  ’fatḥah dan alif atau yā ..َ.َا|..َ.َى

ā 

 

a dan garis di atas 

َى  ِ  kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas ىوُ

       Contoh: 

 māta : مَاتََ       

 ramā : رَمَى       

 qilā : قيِْلَ        

يََوُْتََُ         : yamutū 

4. Tā’ Marbūṭah 

       Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup atau 

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

Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya 

adalah [h]. 

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

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

marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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       Contoh: 

 rauḍah al-aṭ fālَ: رَوُضَةَُاْلَأطْفَالَ        

لَةَُ        al-madīnah al-fādilahَ: الَْمَد يْ نَةَُالْفَض 

 al-ḥikmahَ:   اَلْْ كْمَةَُ       

5. Syaddah (Tasydid) 

      Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (  َّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  

َََََََContoh: 

 rabbanā : رَب َّنَا       

نَا         najjainā : نَََّي ْ

 al-ḥaqq : اَلَْْقَ        

֞  nu : نُ عِّمََ         ima 

 aduwwun‘ : عَدُوَ        

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

kasrahَ(  . maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddahَmenjadi īَ,(ى ىَ 

       Contoh: 

 Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)‘َ: عَل ىَ        

        َ  Arabi (bunkan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ : عَرَب 

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

lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti 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 (-). 

       Contoh: 

الَْشَّمْسََُ         : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (az-zalzalah) :   الَْزَلْزلَةََُ      

 al-falsafah :  الَْفَلْسَفَةَُ       

دَ          al-biladu :  ا لْبِلَ 

7. Hamsah  

       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. 

       Contoh: 

 ta,murūna :  تأَْمُرُوْنََ       

وْعَ          ’al-nau :  ا لْن 

 syai’un :  شَيْءَ        

 umirtu :  أمُ رْتَُ       

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
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       Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi 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’ān), alhamdulillah, dan 

munaqasyah.Namun, bila kata-kata  tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:  

       Fī Ẓilāl al-Qur’ān 

       Al-Sunnah qabl al-tadwīn 

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

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

berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah.  

       Contoh: 

الله د يْنَُ         dīnullāhi ََالله ب ا billāh 

       Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-Jalālah 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:  

َْرَحَْْة َ        الله هُمَْفِ   hum fī raḥmatillāh 

10. Huruf Kapital 

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

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 

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

Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 
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(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 mā Muḥammadun illā rasūl 

       Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan 

       Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān 

       Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 

       Abū Naṣr al-Farābī 

       Al-Gazālī 

       Al-munqiż min al-Ḍalāl 

 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.  = subḥānahū wa ta’ālā 

saw.  = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

a.s.  = ‘alaihi al-salām 

H  = Hijrah 

M  = Masehi 
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SM  = Sebelum Masehi 

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

w.  = Wafat tahun 

QS.../...:4  = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4 

HR  = Hadis Riwayat 

       Untuk karya ilmiah berbahasa arab, terdapat beberapa singkatan sebagai 

berikut: 

 صفحة = ص

 بدونَمكان = دَم

عليهَوسلماللهصلى = صلعم  

 طبعة = ط

 بدونَناشر = دن

الىَاخره\الىَاخرها = الخ  

خز=     خ
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ABSTRAK 

NAMA : AMRIZAL 

NIM  : 10400116013 

JURUSAN : ILMU HUKUM 

JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG 

BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH BBPOM DI 

MAKASSAR (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 THUN 

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) 

 

Skripsi ini membahas tentang “Pelaksanaan pengawasan Makanan Yang 

Beredar Pada Konsumen Oleh BBPOM di Makassar”. Adapun tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BBPOM di Makasaar 

terhadap Makanan Kedaluwarsa yang beredar dan utnuk mengetahui faktor-faktor 

yang menghambat BBPOM dalam melakukan pengawasan. 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dari sisi 

penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data yang valid mengenai pelaksanaan pengawasan BBPOM. 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara 

(interview). 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan 

ynag dilakukan oleh BBPOM di Makasar terhadap peredaran makanan yang tidak 

memenuhi standart mutu khususnya makanan kadaluwarsa telah dilaksanakan 

tugas dan fungsinya dengan baik terbukti dengan beberapa temuan kasus yang 

ditemukan oleh BBPOM. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

BBPOM dalam melakukan pengawasan tidak dapat dikatakan optimal karena 

disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal. 

 Implikasi dari penelitian ini yaitu pemerintah hendaknya 

mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf yang ada di Balai POM. Hal ini 

bisa juga dilakukan oleh pihak BPOM sebagai usulan kepada pemerintah untuk 

melakukan penambahan jumlah staf. Penambahan staf tentu merupakan hal yang 

sangat positif untuk meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan 

apalagi jika wilayah kerjanya yang luas. 

 

Kata Kunci : Pengawasan, BPOM, Makanan Kedaluwarsa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap insan, artinya bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan semua 

makhluk yang ada dimuka bumi. Pangan berasal dari sumber daya hayati dan air, 

yang berarti pangan merupakan semua sumber dari organisme, baik hewan dan 

tumbuhan yang dapat diolah kemudian dikonsumsi.
1
   

Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi tentu hal yang sangat wajib 

agar manusia terhindar dari penyakit yang dapat merugikan bagi kesehatan setiap 

manusia. Hal ini juga telah disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 

172 yang berbunyi : 

أيهاَالناسَكلواَمنَرزقَاللهَالذيَأباحهَلكمَفيَالأرض،َوهوَالطاهرَغيرَالنجس،َالنافعََيا

غيرَالضار،َولاَتتبعواَطرقَالشيطانَفيَالتحليلَوالتحريم،َوالبدعَوالمعاصي.َإنهَعدوَ

َ(١٦٨لكمَظاهرَالعداوة.َ)

َ

َ

Artinya : 

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” 

ةَالحلَلَيا التيَرزقناكم،َولاَتكونواَكالكفارَالذينََأيهاَالمؤمنونَكلواَمنَالأطعمةَالمستل ذَّ

َللهَنعمهَالعظيمةَعليكمَبقلوبكمَوألسنتكمَ يحرمونَالطيبات،َويستحِلُّونَالخبائث،َواشكروا

َمنقادينَلأمره،َسامعينَمطيعينَله،َتعبدونهَوحدهَلاَشريكَله.َ وجوارحكم،َإنَكنتمَحقًا

(١٧٢)َ

 

                                                           
1 Ahmad Suhaimi, Pangan, Gizi Dan Kesehatan (Yogyakarta : DeePublish, 2019), hal 58 
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Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 

Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu 

hanya menyembah kepada-Nya.” 

Makna ayat-ayat ini selain menjaga setiap makanan haruslah halal yakni tidak 

mendatangkan dosa bila mengkonsumsinya. Makanan haruslah halal secara zat 

ataupun karena sifatnya seperti cara mendapatkannya atau proses sebelum ia 

dimakan. Setiap makanan yang dikonsumsi tersebut juga haruslah baik fisiknya 

(Tayyiban). Bahkan Surah Al-Baqarah : 172 lebih mengkhususkan keharusan 

memilih hanya makanan yang baik-baik secara fisik.
2
 

Pangan mengandung berbagai senyawa kimia alami, senyawa kimia yang telah 

dibuktikan mutlak diperlukan oleh tubuh disebut zat gizi. Jika tubuh kekurangan 

senyawa tersebut maka keseimbangan fungsi organ akan terganggu, demikian 

pula sistem biologis dalam proses biokimiawi didalam tubuh, yang pada akhirnya 

berakibat pada penyakit.
3
 

Oleh karena itu, Kualitas pangan juga merupakan hal yang harus diperhatikan 

oleh setiap orang. Untuk itu salah satu kendali menjaga mutu produk yang aman 

sesuai dengan keinginan konsumen, produsen harus menerapkan Good 

Manufacturing Practice (GMP) yang bermaksud agar produsen meenurut 

peraturan yang telah ditetapkan untuk menghasilkan makanan yang bermutu dan 

sesuai dengan keinginan konsumen.
4
 

Dalam perkembangan dunia modern, untuk memperkaya kandungan zat gizi 

pangan digunakan teknologi fortifikasi. Penggunaan bahan kimia dalam teknologi 

                                                           
2 Hardisman, Tuntutan Akhlak Dalam Al-Qur an dan Sunnah : Membentuk Pribadi 

Muslim Berkarakter dan Penerapannya Pada Etika Kedokteran, (Padang : Andalas University 
Press, 2017), hal 94 

3 Tejasari, Nilai Gizi Pangan, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), hal 2 
4
 Titis Sari Kusuma dkk, Pengawasan Mutu Makanan, (Malang : University Brawijaya 

Press, 2017), hal 1 
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fortifikasi ini tidak boleh merusak bahan, dan produk yang dihasilkan tidak 

menurun mutunya.
5
 

Berbagai jenis atau produk pangan mungkin dapat menimbulkan masalah 

keamanan pangan, termasuk produk-produk industri pangan, baik produk 

domestik maupun produk impor, makanan katering/restoran/hotel dan jenis-jenis 

makanan yang disajikan secara masal, makanan jajanan (street foods) dan 

makanan yang diolah dirumah.
6
 

Bahan makanan yang didistribusikan secara sentral seperti beras dan gula pasir 

akan sangat berbahaya bila tercemar oleh bahan beracun atau mikroba pathogen, 

keracunan atau penyakit infeksi akan tersebar meluas dalam jangka waktu 

pendek.
7
 Untungnya bahan pangan tersebutdalam kategori bahan pangan mentah 

yang mesti harus diolah atau dimasak sebelum dikonsumsi, agar menghilangkan 

bahan-bahan yang mengandung racun atau mikroba. 

Diera sekarang, dikarenakan kemajuan teknologi yang berkembang pesat baik 

di negara maju maupun di negara berkembang telah mendorong produsen-

produsen untuk memproduksi barang baik itu makanan, minuman atau bahkan 

obat-obatan yang telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut tentu 

sangat menguntungkan bagi pihak konsumen, dikarenakan dapat memudahkan 

pihak konsumen untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Dalam perkembangan teknologi dibidang industri pangan sangat ditunjang oleh 

adanya terobosan-terobosan dalam teknologi pengemasan, serta pengembangan 

bahan kemasan. Kemasan juga sangat berguna dalam proses penanganan 

(handling and labelling) dan pendistribusian. Dengan adanya label pada kemasan, 

produk itu sendiri mampu berkomunikasi dan menarik calon pembeli. Pada label 

kemasan tersebut dijelaskan tentang identitas produk dan zat-zat yang terkandung 

                                                           
5 Aman Wirakartakusumah, Rekayasa Proses Menghadapi Tantangan Masa Depan 

Industri Pangan Indonesia, dikutip dalam buku Pangan Dan Gizi, (Bogor : Sagung Seto, 2001), hal 
5 

6 Aman Wirakartakusumah, Rekayasa Proses Menghadapi Tantangan Masa Depan 
Industri Pangan Indonesia, dikutip dalam buku Pangan Dan Gizi, (Bogor : Sagung Seto, 2001), hal 
7 

7 Achmad Djaeni Sediaoetama,  Ilmu Gizi II, (Jakarta : PT Dian Rakyat, 2009 ), hal 143 
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serta penggunaannya. Jenis kemasan yang digunakan untuk suatu produk harus 

sesuai dengan sifat produk, sehingga memerlukan penelitian yang seksama.
8
 

Namun kenyataannya, selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk 

yang dipasarkan baik yang dipasarkan dalam negeri ataupun di ekspor masih 

banyak ditemukan produk-produk yang tidak dikemas secara baik, yang akibatnya 

berdampak pada  pemasaran karena kemasan sangat berperan penting untuk 

menunjang laku tidaknya suatu barang yang di hasilkan. Maka dari itu pihak 

produsen harus cermat dalam memproduksi suatu barang agar tidak ditemukan 

cacat atau kerusakan dalam kemasan suatu barang. 

Selain masalah kerusakan pada kemasan juga sering ditemukan masalah -

masalah mengenai pangan diIndonesia, mulai dari perdagangan makanan  yang 

sudah kedaluwarsa, pemakaian bahan pewarna makanan yang tidak diperuntukkan 

bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung pengawet atau 

perbuatan yang lain yang dapat merugikan masyarakat bahkan dapat mengancam 

kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
9
 Pencantuman label pada suatu barang 

atau produk sangat penting agar masyarakat bisa tahu bahwa produk tersebut 

masih terbilang layak pakai dan atau sudah rusak atau sudah kedaluwarsa. 

Masalah makanan kedaluawarsa tentu sangat berbahaya, hal tersebut sering 

dijumpai pada produk makanan instan. Makanan instan memiliki bahan tambahan 

seperti pengawet yang berguna untuk memperpanjang kesegaran pada suatu 

produk makanan instan. Makanan instan seperti mie sangat banyak dijumpai saat 

ini, bahkan memiliki varian rasa yang tidak kalah dengan mie tradisional. Mie 

instan pada umumnya juga tentu mengandung bahan pengawet, maka dari itu 

sebagai pihak konsumen tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi mie instan karena 

dapat mengganggu kesehatan.  

                                                           
8 Aman Wirakartakusumah, Rekayasa Proses Menghadapi Tantangan Masa Depan 

Industri Pangan Indonesia, dikutip dalam buku Pangan Dan Gizi, (Bogor : Sagung Seto, 2001), hal 
8 

 
9
 Rita Herlina, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari 

Hukum Perdata, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2017),hal. 9 
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Seseorang yang mengonsumsi mie instan yang sudah kedaluwarsa pada 

umumnya akan mengalami sakit perut, muntah-muntah atau bahkan yang lebih 

berbahaya dapat merenggut nyawa seseorang. Oleh karena itu sebagai pihak 

konsumen, harus cermat dan berhati-hati dalam memilih produk makanan instan 

yang ingin dikonsumsi agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri 

sendiri. 

Dinegara maju, masalah produk makanan kedaluwarsa sangat jarang ditemui. 

Produsen atau maupun distributor makanan kemasan telah sejak lama memiliki 

rasa tanggungjawab bahwa mereka harus segera menarik produk yang suah 

mendekati tanggal kedaluwarsa. Jadi produk kedaluwarsa bukan tanggungjawab 

konsumen, tetapi tanggung jawab produsen. Sementara itu dinegara berkembang, 

peredaran produk kedaluwarsa kadang-kadang masih terjadi karena keteledoran 

produsen maupun distributor.
10

 

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau 

membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan 

tanggungjawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen.
11

 

Tetapi demi menghindari kerugian, terkadang ada saja pihak pelaku usaha yang 

dengan sengaja mencantumkan label palsu pada kemasan pada produk makanan, 

memberi formalin pada daging agar tetap terlihat segar yang tentu pada umumnya 

orang-orang ketahui bahwa formalin bukan bahan pengawet pada makanan. Hal 

tersebut tentu sangat membahayakan pihak konsumen. 

Masalah tersebut telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban suatu pelaku 

usaha karena telah mengelabui pihak konsumen. Sebagaimana yang telah diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen 

mengenai kewajiban pelaku usaha pada butir (b) bahwa “memberikan informasi 

                                                           
10 Ali Khomsan, Pangan Dan Gizi Untuk Kesehatan, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2004), hal 187 
11

 Rasyidin Abdullah, Hukum Kesehatan, (Makassar : Alauddin University Press, 2012), 
hal 125 
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yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta 

memberi penjelasan penggunaan, perbaikaan, dan pemeliharaan”dan (d) bahwa 

“menjamin mutu barang/dan atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”
12

 dari 

penjelasan undang-undang tersebut tentu sudah sangat jelas. Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan aturan yang dibuat khusus oleh 

pemerintah sebagai perwujudan dari masalah mengenai pangan.   

Sebelum adanya UUPK pengaturan tentang perlindungan konsumen di 

Indonesia telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, namun sebagian besar 

peraturan-peraturan tersebut pada saat ini sudah tidak berlaku lagi. Setelah 

kemerdekaan Republik Indonesia hingga Tahun 1999, undang-undang Indonesia 

belum mengenal istilah perlindungan konsumen. Namun peraturan perundang-

undangan di Indonesia telah berusaha memenuhi unsur-unsur perlindungan 

konsumen. Tetapi beberapa peraturan tersebut belum mengatur secara tegas 

tentang perlindungan konsumen.
13

 Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan 

Konsumen dibentuk untuk mencakup masalah-masalah yang terkait dengan 

Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia.  

Selain UUPK, ada Badan Perlindungan Konsumen Indonesia yang dibentuk 

dalam rangka mngembangkan upaya perlindungan konsumen, yang berkedudukan 

di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden. 

BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada 

pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
14

 

Dalam perlindungan konsumen, terkhusus dalam perlindungan pangan di 

Indonesia tentu sangat penting agar masyarakat terhindar dari masalah-masalah 

pangan seperti terjangkit penyakit. Oleh karena itu perlu dibentuk Badan khusus 

yang mengatur masalah pengawasan pangan di Indonesia. 

                                                           
12 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
13 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 

32-33 
14

 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 
134 
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Di Indonesia pengawasan keamanan pangan ada dibawah wewenang Direktorat 

Jendral Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Department Kesehatan. Setiap 

jenis makanan yang diperjual belikan dengan kemasan tertentu, termasuk kedalam 

kelompok yang diawasi.
15

 

Balai POM adalah Lembaga non Depaertemen yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KEPPRES No. 

103 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam 

Pemerintahan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini 

disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dan LPND berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 

Setiap produsen, terlebih dahulu wajib melaporkan serta diuji bahan-bahan 

yang digunakan serta proses produksinya  kepada Ditjen POM. Pengujian 

terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium 

penguji yang telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.
16

 

Setelah diteliti dan diuji kelayakannya, pihak POM akan memberikan nomor 

registrasi kepada pihak produsen yang kemudian nomor tersebut harus 

dicantumkan pada kemasan produk serta memberikan label BPOM sebagai bukti 

bahwa produk tersebut aman dan telah lulus uji kelayakannya. 

Meski telah membentuk segala aturan ataupun Lembaga , namun tetap saja 

masih banyak ditemukan masalah mengenai peredaran makanan kedaluwarsa 

didaerah-daerah yang ada di Makassar. Oleh karena itu pihak BPOM Makassar  

melakukan pengawasan makanan yang beredar dipasar-pasar dan minimarket 

yang ada di tiap daerah yang ada diMakassar. 

                                                           
15 Achmad Djaeni Sediaoetama, Ilmu Gizi II, (Jakarta : Dian Rakyat, 2009), hal 138 
16

 Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 
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Dari uraian diatas, mengenai makanan kedaluwarsa yang masih marak beredar, 

maka penulis tertarik untuk mengkaji atau meneliti mengenai kasus tersebut 

dengan mengangkat judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN 

YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH BBPOM DI MAKASSAR 

(STUDI PELAKSANAAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN)” . 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi fokus 

Dari berbagai pemaparan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa skripsi 

ini diberi judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG 

BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH BBPOM DI MAKASSAR”. Berikut 

pengertian setiap kata dari judul skripsi tersebut. 

1. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana 

pelaksanaan pengawasan makanan yang beredar pada konsumen yang 

dilakukan oleh pihak BBPOM Makassar. 

2. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat penulis deskripsikan 

bahwa penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Pengawasan Makanan Yang 

Beredar Pada Konsumen Oleh BBPOM di Makassar. 

a. Pelaksanaan adalah proses, cara perbuatan melaksakan dan 

sebagainya. 

b. Pengawasan adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan 

pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah 

ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan 

standar yangdiminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan 

perbandingan antara hasil (output) yang dicapaidengan masukan 

(input) yang digunakan.
17

 

c. Makanan adalah suatu zat organisme baik yang dari berasal dari 

hewan maupun tumbuhan yang kemudian diolah dan dokunsumsi. 

                                                           
17

 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Tangerang : Azkia Publisher, 
2009), hal 135 
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d. Beredar menurut KBBI berarti berjalan berkeliling (hingga sampai ke 

tempat permulaan) 

e. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, 

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 

diperdagangkan.
18

 

f. BBPOM adalah lembaga pemerintah non kementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat 

dan Makanan
19

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis telah 

merangkum beberapa rumusan masalah sebagai berikut 

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan BBPOM Makassar dalam 

mengatasi makanan kedaluwarsa yang beredar ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat BBPOM Makassar dalam 

mengawasi makanan kedaluwarsa yang beredar ? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka berisi tentang uraian sistematis tentang hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut beberapa literature yang didalamnya 

membahas tentang pelaksanaan pengawasan makanan oleh BBPOM. 

1. Skripsi “PERAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI BESAR 

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  (BBPOM) TERHADAP 

BEREDARNYA PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN 

DAN KOSMETIK DI D.I.YOGYAKARTA” yang disusun oleh 

Muhammad Iqbal. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana 

keefektifan pihak BPOM  Yogyakarta dalam mengawasi makanan, 

minuman, obat-obatan dan kosmetik yang beredar dikota Yogyakarta, 

                                                           
18 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 
19

 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas 
Obat dan Makanan 
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sedangkan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah bagaimana 

pelaksanaan yang dilakukan oleh BPOM Makassar dalam mengawasi 

makanan kedaluwarsa yang beredar dikota Makassar. 

2. Skripsi yang berjudul “PERAN BPOM DALAM PENGAWASAN 

KOSMETIK PRODUK KOREA BERDASARKAN PERATURAN 

PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG BPOM DALAM 

PERSPEKTIF MASLAHAH” yang disusun oleh Zuraida Himmatul Ulya. 

Dalam skripsi tersebut membahas tentang bahaya kosmetik korea yang 

beredar tanpa label BPOM dan kepentingan BPOM dalam memberi 

kemanfaatn terhadap masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah bahaya makanan kedaluwarsa yang beredar. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan BBPOM di Makassar 

dalam mengatasi makanan kedaluwarsa yang beredar 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat BBPOM di 

Makassar dalam mengawasi makanan kedaluwarsa yang beredar 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan sumbangan untuk 

mengevaluasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

konsumen serta dalam mengawasi makanan yang beredar yang ada 

di Kota Makassar. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pemerintah 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menyadarkan 

pemerintah untuk lebih memerhatikan makanan yang berdar dan 

terutama makanan yang sudah kedaluwarsa 

2. Bagi Konsumen 
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Dengan penelitian ini, diharapkankan dapat memberi 

pembelajaran supaya pihak konsumen lebih berhati-hati dalam 

membeli dan mengonsumsi makanan 

3. Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan 

tentang perlindungan konsumen serta pengwasan makanan 

kedaluwarsa yang beredar kepada mahasiswa, terutama kepada 

mahasiswa fakultas Syari’ah dan Hukum,UIN Alauddin Makassar , 

serta dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya namun 

dengan sudut pandang yang berbeda. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan W.J.S 

Poerwadarminta, kata “awas” antara lain diartikan sebagai “dapat melihat 

baik-baik, tajam penglihatan, tajam tiliknya, waspada”, dan lain-lain. Kata 

“mengawasi” antara lain diartikan sebagai “melihat dan memperhatikan”. 

Sedangkan kata “kendali” diartikan “kekang”, pengendalian berarti 

“pengekangan”, dan kata pengendali diberi arti “pemimpin” atau orang yang 

mengendalikan. Istilah pengawasan dan pengendalian dalam bahasa 

Indonesia jelas sekali bedanya, meskipun dalam literatur manajemen yang 

berbahasa Inggris, kedua pengertian tersebut tidak dibedakan dan tercakup 

dalam kata “controlling” yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan 

pengendalian, sehingga istilah controlling lebih luas artinya dari 

pengawasan.
20

 

Dengan demikian pengertian pengawasan meliputi segala kegiatan 

penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi 

berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil 

yang dicapai dengan standar yangdiminta, melakukan tindakan koreksi 

penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (output) yang dicapaidengan 

masukan (input) yang digunakan.
21

 

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan pengawasan sebagai proses 

suatu kegiatan seseorang memimpin untuk menjamin agar pelaksanaan 

                                                           
20 Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia dalam 

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan diIndonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 
Tahun 2011 Tentang OJK, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2018), hal 68-69 

21
 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Tangerang : Azkia Publisher, 

2009), hal 135 
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kegiatan organisasi sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan ketentuan yang 

telah ditetapkan (Daan Sugandha : 1989).
22

 

Berikut beberapa pengertian “pengawasan” menurut para ahli sebagai 

berikut :
23

 

a) Menurut Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

b) Selanjutnya Sarwoto, “pengawasan adalah kegiatan manajer yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana  sesuai dengan 

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. 

Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar manajemen, Manulang 

mengutip pendapat beberapa penulis asing tentang defenisi pengawasan, 

sebagaimana dikutip oleh Sujamto, pendapat-pendapat tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a) Goerge R. Terry mendefinisikan, “Control is determine what is 

accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed 

result in keeping with the plan. (Pengawasan adalah untuk 

menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, 

dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan untuk 

menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana)”. 

b) Newman mendefiniskan, “Control is assurance that the 

performance to plan. (Pengawasan adalah suatu usaha untuk 

menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana)”. 

c) Henry Fayol mendefinisikan, “Control consist in verivying wether 

everything occur in conformity with the plan odopted, the 

                                                           
22 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi, Pengawasan Hukum Terhadap 

Aparatur Negara, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal 13 
23 Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia dalam 

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan diIndonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 
Tahun 2011 Tentang OJK, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2018), hal 71 
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instruction issued and principles established. It has for object to 

point out weaknesses and errors in order to rectivy then and 

prevent recurrence. (Pengawasan terdiri dari pengujian apakah 

segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan 

prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk 

menunjukkan (menemukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahan-

kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah 

terulangnya kembali). 

2. Maksud Pengawasan 

Dengan pengawasan akan diketahui apakah tujuan yang ingin dicapai 

sudah dilakukan dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu atau tidak, oleh karena itu pengawasan diadakan dengan 

maksud :
24

 

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, lancar atau tidak; 

b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai 

dan mengadakan   pencegahan agar tidak terulang kembali 

kesalahan baru; 

c) Mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam 

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah 

direncanakan; 

d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase 

tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam 

planning atau tidak; 

e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah 

ditetapkan dalam planning, yaitu standart; 

 

 

 
                                                           

24 Jeffri Arlinandes Chandra dan JT. Pareke, Kewenangan Bank Indonesia dalam 
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan diIndonesia Setelah Terbitnya Undang-Undang No. 21 
Tahun 2011 Tentang OJK, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2018), hal 74-75 
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3. Jenis-jenis Pengawasan 

Berikut merupakan beberapa jenis-jenis Pengawasan adalah sebagai 

berikut :
25

 

a) Jenis pengawasan dilihat dari pola pemeriksaan 

1. Pemeriksaan Operasional 

Pemeriksaan terhadap cara pengelolaan suatu organisasi untuk 

melaksanakan tugas dengan lebih baik. Pemeriksaan 

menekankan pada penilaian dari sudut efisiensi dan kehematan. 

2. Pemeriksaan Finansial 

Pemeriksaan yang mengutamakan pada masalah keuangan 

(transaksi, dokumen buku daftar serta laporan keuangan) antara 

lain untuk memperoleh kepastian bahwa berbagai transaksi 

keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, 

peraturan, kepastian, instruksi yang bersangkutan dan 

seterusnya. 

3. Pemeriksaan Program 

Pemeriksaan yang dimaksudkan untuk menilai program secara 

keseluruhan, contoh suatu program pengendalian pencemaran 

air. Ditinjau dari segi efectivitasnya untuk mengetahui apakah 

tujuan semula telah ditentukan juga, telah dicapai serta apakah 

dalam usaha pencapaian tujuan tersebut digunakan alternatif 

yang wajar. 

4. Pemeriksaan Lengkap 

Pemeriksaan yang mencakup tiga pemeriksaan diatas. 

b) Jenis Pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaan 

1. Pengawasan Preventif 

Pengawasan yang melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai, 

contohnya adalah dengan mengadakan pengawasan terhadap 

                                                           
25

 Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsi, Pengawasan Hukum Terhadap 
Aparatur Negara, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2016), hal 20-21 
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persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana 

perencanaan tenaga, dan sumber-sumber lain. 

2. Pengawasan Represif 

Pengawasan yang dilaksanakan lewat post audit, dengan 

pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan sebagainya.  

c) Jenis pengawasan yang berdasarkan subjek yang melakukan 

pengawasan 

1 Pengawasan Melekat 

Pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap 

bawahan dalam suatu kerja yang dipimpinnya. 

2 Pengawasan Fungsional 

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya 

melakukan pengawasan seperti Inspektorat Jendral, Itwilprop, 

BPKP, dan Bapeka. 

3 Pengawasan Legislatif 

Pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan rakyat baik yang 

di pusat (DPR) maupun yang di daerah (DPRD) 

4 Pengawasan masyarakat 

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang 

dimuat dalam media massa atau elektronik 

5 Pengasan Politis 

Pengawas politis adalah pengawas yang dilakukan oleh 

lembaga politis 

d) Jenis pengawasan berdasarkan pelaksanaannya 

1 Sebelum Kegiatan 

Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai antara 

lain dengan mengadakan pemeriksaan dan persetujuan rencana 

kerja dan rencana anggarannya, dan penetapan petunjuk 

operasional 

2 Selama Kegiatan 
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Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan masih 

berlangsung. Pengawas inibersifat represif terhadap yang sudah 

terjadi dan dan sekaligus bersifat preventif untukmencefah 

berkembangnya atau berulang kesalahan pada tahap-tahap 

selanjutnya 

3 Sesudah Kegiatan 

Pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan selesai 

dilaksanakan dengan membandingkan antara rencana dan hasil. 

Pemeriksaan apakah telah sesuai dengan kebijakan atau 

ketentuan yang berlaku. Tujuan pengawasan ini untuk 

mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi 

sehingga bersifat represif 

e) Jenis pengawasan berdasarkan cara pelaksanaannya 

1 Pengawasan langsung 

Pengawasan yang digelar di tempat kegiatan berlangsung, yaitu 

dengan mengadakan inspeksi dan pemeriksaan 

2 Pengawasan Tidak Langsung 

Pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemantauan 

dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang 

bersangkutan, aparat pengawas fungsional, pengawas legislatif 

dan pengawas masyarakat 

f) Dari sisi objek yang diawasi 

1 Pengawasan Khusus 

Pengawasan yang dilakukan berkaitan dengan keuangan dan 

pembangunan negara. Contohnya adalah BPK hanya 

melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara 

2 Pengawasan Umum 

Pengawasan yang dilakukan secara keseluruhan. Contohnya 

adalah Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap 

semua bidang kegiatan Menteri tersebut 
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4. Metode Pengawasan 

Phillip Tompkins dan George Cheney tertarik pada bagaimana komunikasi 

mampu menghasilkan pengawasan atau kontrol terhadap karyawan. Menurut 

mereka, organisai menggunakan kontrol terhadap anggotanya melalui empat 

cara, yang terdiri atas pengawasan sederhana, teknis, birokratis, dan konsertif 

:
26

 

a) Pengawasan Sederhana 

Cara pertama tersebut dengan pengawasan sederhana (simple control), 

yaitu pengawasan yangmenggunakan kekuasaan secara lanmgsung dan 

terbuka. 

b) Pengawasan Teknis 

Pengawasan Teknis (Technical Control), yaitu pengawasan yang 

menggunakan peralatan atau teknologi. Misalnya, jika perusahaan 

memberikan fasilitas telepon Genggam (HP) kepada karyawan dan 

mereka diminta untuk menggunakan HP untuk kepentingan pekerjaan 

maka para karyawan itu sebenarnya sudah dikontrol atau diawasi 

secara teknis. Dengan kata lain, mereka bersedia untuk dihubungi 

(kontrol) dimana saja dan kapan saja. 

c) Pengawasan Birokratis 

Pengawasan Birokratis (bureaucratic control), yaitu pengawasan 

melalui penggunaan berbagai prosedur dan aturan-aturan formal, 

sebagaimana yang dikemukakan Weber. Contoh pengawasan 

birokratis dapat dilihat pada berbagai peraturan perusahaan yang harus 

dipatuhi karyawan. Selain itu, memo, laporan, keputusan rapat dan 

tinjauan kinerja juga merupakan bentuk-bentuk peraturan yangharus 

dipatuhi. 

d) Pengawasan Konsetif 

Menurut Cheney dan Tompkin, cara keempat merupakan metode 

pengawasan yang paling menarik yang disebut dengan pengawasan 

                                                           
26

 Morissan, Teori Komunikasi Organisasi, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, cetakan 
pertama), hal 74-75 
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konsertif (concertive control),yaitu pengawasan yang menggunakan 

hubungan interpersonal dan kerjasama di antara anggota organisasi 

atau karyawan sebagai alat untuk melakuka kontrol. Pengawasan 

konsertif merupakan bentuk kontrol yang paling sulit untuk dilihat 

karena sangat mengandalkan pada realitas dan nilai yang dimiliki 

bersama. Pada organisasi atau perusahaan yang menggunakan 

pengawasan konsertif maka berbagai aturan-aturan tertulis eksplisit 

pada umumnya tidak berfungsi dan digantikan oleh pengertian 

bersama terhadap nilai-nilai, tujuan, serta cara-cara mencapai kinerja 

yang disertai dengan apresiasi mendalam terhadap misi organisasi. 

Menurut Cheney dan Tompkins, suatu organisasi yang berada pada 

tahap ini berarti telah mendapatkan apa yang disebut dengan jiwa 

organisasi yang baru (soul of new organization). 

Pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menghasilkan 

produk yang berkualitas, bukan saja hanya mengetahui apakah kegiatan 

menghasilkan produk baik baik barang maupun jasa telah dilaksanakan 

sebagaimana ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, pengawasan juga 

memberikan perlindungan kepada pihak konsumen. Dengan demikian maka 

terdapat beberapa upaya pemerintah untuk melindungikonsumen dengan cara 

mengatur, mengawasi serta mengendalikan produksi, distribusi dan peredaran 

produk sehingga pihak konsumen tidak dirugikan, baikkesehatannya maupun 

keuangannya.
27

 

B. KONSUMEN 

1. Pengertian Konsumen 

Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata consumer (inggris-

amerika), atau consumen/konsument (Belanda). Pengertian consumer dan  

consument ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti 

kata consumer itu adalah (lawan dari produsen).
28

 

                                                           
27 Abd. Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Makassar : CV. SAH 

MEDIA, 2017, cetakan pertama), hal 43 
28

 Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PRENADAMEDIA 
GROUP, 2018, cetakan pertama), hal 2 
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Secara umum, konsumen dapat diartikan sebagai pemakai terakhir dari 

suatu produk barang atau jasa yang di produksi oleh pihak produsen yang 

kemudian sampai kepada pihak konsumen melalui  proses jual-beli. Setelah 

diterima oleh pihak konsumen barang tersebut kemudian tidak 

diperdagangkan lagi. 

Black’s Law Dictionary mendefenisikan konsumen sebagai berikut : a 

person who buys goods or service for personal, family, or house hold use, 

with no intention or resale; a natural person who use products for personal 

rather than bussiness purpose (Bryan A. Garner : 2004).
29

 Sedangkan dalam  

Text book on Consumer Law, konsumen adalah one who purchases googs or 

service. Defenisi tersebut menghendaki bahwa konsumen adalah setiap orang 

atau individu yang harus dilindungi selama tidak memiliki kapasitas dan 

bertindak sebagai produsen, pelaku usaha dan/ atau pebisnis (David Oughton 

dan John Lowry : 1997).
30

 

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler (2000) dalam bukunya 

Principles Of Marketing adalah semua individu dan rumah tangga yang 

membeli atau memperoleh barang aau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
31

 

Kemudian menurut Inosentius Samsul menyebutkan konsumen adalah 

pengguna atau pemakai akhir suatu produk, baik sebagai pembeli maupun 

diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah dan undangan.
32

 

Kemudian menurut Hornby, Konsumen (consumer) adalah seseorang yang 

membeli barang atau menggunakan jasa seseorang atau suatu perusahaan 

yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu. Sesuatu atau 

                                                           
29 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 

15 
30 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 

15 
31 Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PRENADAMEDIA 

GROUP, 2018, cetakan pertama), hal 2-3 
32

 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 
16 
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seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang. Setiap orang 

yang menggunakan barang atau jasa.
33

 

Berdasarkan dari beberapa pengertian konsumen yang telah dikemukakan 

diatas, maka konsumen dapat dibedakan kepada tiga batasan, yaitu :
34

 

a) Konsumen Komersial (commercial consumer), adalah setiap orang 

yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk 

memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan 

mendapatkan keuntungan. 

b) Konsumen Antara (intermediate consumer), adalah setiap orang 

yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk 

diperdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan. 

c) Konsumen Akhir (ultimate consumer/end user), adalah setiap 

orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa 

untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, 

orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk 

diperdagangkan kembali dan/atau untuk mencari keuntungan 

kembali. 

2. Hak Dan Kewajiban Konsumen 

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen telah menetapkan hak-hak konsumen sebagai 

berikut :
35

 

a) Hak atas Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. 

b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 

barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

                                                           
33 Abdul Atsar dan Rani Apriani, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta, Depublish, 

2019), hal 2 
34 Zulham,  Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016), hal 

17 
35 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
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c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai 

kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 

d) Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang 

dan/atau jasa yang digunakannya. 

e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya 

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f) Hak untuk mendapatpembinaan dan pendidikan konsumen. 

g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 

secara tidak diskriminatif. 

h) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/ atau 

penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 

i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan 

lainnya. 

Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :
36

 

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan proses 

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 

keamanan dan keselamatan. 

b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/atau jasa. 

c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 

konsumen secara patut. 

Hak-hak dasar konsumen tersebut sebenarnya bersumber dari hak-hak 

dasar umum yang diakui secara internasional. Hak-hak dasar umum tersebut 

pertama kali dikemukakan oleh John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat 

(AS), pada tanggal 15 maret 1962, melalui “A special Message for the 

                                                           
36 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlndungan Konsumen 
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Protection of ConsumerInterest” atau yang lebih dikenal dengan istilah 

“Deklarasi Hak Konsumen” (Declaration of Consumer Right).
37

 

3. Hukum Perlindungan Konsumen 

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah 

mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu hukum konsumen 

dan hukum perlindungan konsumen. Istilah hukum konsumen dan hukum 

perlindungan konsumen sudah sangat sering terdengar.
38

 

M.J. Leder menyatakan : In a sence there is no such creature as customer 

law. Sekalipun demikian, secara umum sebenarnya hukum konsumen dan 

hukum perlindungan konsumen itu seperti yang dinyatakan oleh Lowe, yakni 

: rules of law which recognize the bergaining weakness of the individual 

consumer and which ensure that weakness is not unfairly exploted.
39

 

Az.Nasution menyatakan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa 

hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum 

konsumen menurut beliau adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah 

yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain 

berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen, didalam pergaulan hidup. 

Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan 

asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi 

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang 

dan/atau jasa konsumen.
40

 

Demikian permasalahan diatas yang mempersoalkan mengenai perbedaan 

antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, selanjutnya 

dibawah ini beberapa pengertian perlindungan konsumen adalah sebagai 

berikut :  

                                                           
37 Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan, (Jakarta Selatan : Visimedia, 2008 ),  

hal 24 
38 Rita Herlina, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari 

Hukum Perdata, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, 2017),hal. 21 
39 Rita Herlina, Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Konsumen Ditinjau dari 
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Menurut Bussiness English Dictionary, perlindungan konsumen adalah 

protecting consumer against unfair or illegal traders. Sementara Black Law 

Dictionary mendefenisikan a statute that safeguards consumers in the use 

goods and services. Perlindungan konsumen adalah; istilah yang dipakai 

untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada 

konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang 

merugikan konsumen itu sendiri.
41

 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, 

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada  konsumen.  

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi 

perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap 

kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari 

pemakaian barang dan jasa tersebut.
42

 Cakupan perlindungan konsumen itu 

dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:
43

 

a) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan 

kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah 

disepakati. 

b) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang 

tidak adil kepada konsumen. 

4. Asas – asas Perlindungan Konsumen 

Oleh Ahmad Amiru dan Sutarman Yodo menjelaskan bahwa Perlindungan 

Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berasarkan 5 (lima)  asas 

yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu :
44

 

a) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa 

segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen 
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harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan 

konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

b) Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat 

dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan 

kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk 

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara 

adil. 

c) Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah dalam arti materiil danspiritual. 

d) Asas Keamanan dan Keselamatan konsumen dimaksudkan 

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan 

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

e) Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha 

maupun konsumen menaatihukum dan memperoleh keadilan 

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 

menjamin kepastian hukum. 

Kelima asas yang disebutkan diatas tersebut, lebih lanjut menurut Ahmad 

Amiru dan Sutarman Yodo substansinya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas 

yaitu :
45

 

a) Asas Kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan 

dan keselamatan konsumen; 

b) Asas Keadilan yang didalamnya telah meliputi asas 

keseimbangan; dan 

c) Asas Kepastian Hukum; 

Asas keseimbangan yang dikelompokkan ke dalam asas keadilan, 

mengingat hakikat keseimbangan yang dimaksud adalah juga keadilan bagi 
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kepentingan masing-masing pihak, yaitu konsumen, pelaku usaha, dan 

pemerintah.
46

 

C. Pelaku Usaha 

1. Pengertian Pelaku Usaha 

Istilah pelaku usaha sepadan dengan istilah pelaku bisnis dan pelaku 

ekonomi. Pelaku usaha adalah subjek yang melakukan kegiatan usaha atau 

melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku bisnis adalah subjek yang melakukan 

kegiatan bisnis sama dengan pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah subjek 

yang menjalankan, melakukan kegiatan ekonomi yang dapat berupa 

memproduksi barang dan/ atau jasa, atau melakukan distribusi barang atau 

jasa.
47

 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUPK Pelaku usaha adalah setiap orang 

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun bukan 

yang badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 

kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 

bidang ekonomi.
48

 

Dalam hal ini pelaku usaha termasuk dalam kelompok pengusaha, yaitu 

pelaku usaha baik privat maupun publik. Kelompok pelaku usaha tersebut 

terdiri dari : 

a. Kalangan Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 

membiayai berbagai kepentingan. Seperti perbankan, pengelolaan 

investasi, usaha leasing, penyedia dana, dan lain sebagainya. 

b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang 

dan/ atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain. Mereka dapat 

terdiri dari orang/atau badan usaha berkaitan dengan pangan, 

orang/atau badan yang meproduksi sandang, orang/usaha yang 
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berkaitan dengan pembuatan perumahan, jasa angkutan, 

perasuransian, perbankan kesehatan, obat-obatan, dan lain sebagainya. 

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat.
49

 

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen  disebutkan beberap hak-hak seorang pelaku usaha 

sebagai berikut : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan 

mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen 

yang beritikad tidak baik 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan 

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.
50

 

Selain hak-hak seorang pelaku usaha juga terdapat kewajiban yang harus 

dilakukan oleh seorang pelaku usaha sebagai berikut : 

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan 

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta 

tidak diskriminatif 
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d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang berlaku 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau 

mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau 

garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan 

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian ats kerugian 

akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

yang diperdagangkan 

g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang 

tidak sesuai dengan perjanjian.
51

 

D. Hubungan Konsumen dengan Pelaku Usaha 

Kunci pokok perlindungan hukum konsumen adalah bahwa konsumen dan 

pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada 

yang mengkonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan 

memuaskan pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha.
52

 

Dalam prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungannya 

dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam 

perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain : 

1. Let the buyer beware 

Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar dari 

lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa 

pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga 

konsumen tidak memerlukan perlindungan. 

Prinsip ini mengandung kelemahan bahwa dalam perkembangan konsumen 

tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan pilihan terhadap 

barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh 

keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha 

terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen 
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mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian 

tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri. 

2. The due care theory 

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama 

pelaku usaha berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat 

dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka 

dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum 

privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 

1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang 

mendalilkanempunyai suatu hak atau meneguhkan haknya atau membantah hak 

oranglain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan 

adanya hak atau peristiwa tersebut. 

3. The privity of Contract 

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk 

melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka 

telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan 

diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat 

menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian 

hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.
53

 

E. Tanggung Jawab 

1. Pengertian Tanggugn Jawab 

Tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau 

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan). Sedangkan 

menurut para ahli, menggunakan istilah verantwoordelijk yang berarti 

tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul pertanggung jawaban dan 
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hingga memikul kerugian (bila dituntut atau jika dituntut) baik dalam kaitan 

dengan hukum maupun dalam administrasi.
54

 

Didalam teori hukum dikenal 2 macam pengertian tanggung jawab. Pertama 

ialah tanggung jawab dalam arti sempit yaitu tanggung jawab tanpa sanksi dan 

yang kedua ialah tanggung jawab dalam arti luas yaiut tanggung jawab dengan 

sanksi.
55

 

2. Prinsip-prinsip Tanggung Jawab 

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan sebagai 

berikut : 

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (negligence) 

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian yang bersifat 

subyektif ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Prinsip ini di pegang 

teguh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365, 

Pasal 1366, dan Pasal 1367 dimana perbuatan melawan hukum harus 

terpenuhi 4 (empat) unsur pokok, yaitu : 1)Adanya perbuatan, 2)Adanya 

unsur kesalahan, 3)Adanya kerugian yang diderita, dan 4)Adanyahubungan 

kausalitas kesalahan dan kerugian. 

2. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak 

Prinsip tanggung jawab mutlak dalam kepustakaan biasanya dikenal 

dengan “absolute liability”atau “strict liability”, suatu prinsip tanggung 

jawab yang memandang “kesalahan” sebagai sesuatu yang tidak relevan 

untuk dipermasalahkan. Prinsip ini konsekuensi dari ajaran “a man acts at 

his peril”atau “he who breaks must pay” yang maksudnya barangsiapa 

berbuat, bila merugikan orang lain, dia harus bertanggung jawab.
56

 

Terdapat pengecualian yang memungkinkan bebas dari tanggung jawab 

misalkan kesalahan force majure. 

3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumption of liability) 
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Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab menganggap tergugat 

selalu bertanggung jawab sampai terbukti tidak bersalah. Jadi pembuktian 

ada pada tergugat. 

4. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumption of 

nonliability) 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung 

jawab, prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 

sangat terbatas. 

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan 

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-

benar terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai klausula dalam 

perjanjian standar yang dibuatnya.
57

 

Dalam hukum perlindungan konsumen secara umum prinsip tanggung jawab 

yang digunakan untuk menjerat pelaku usaha khususnya produsen, yang 

memasarkan produknya yang merugikan konsumen adalah prinsip tanggung 

jawab mutlak atau absolute liability. Selanjutnya asas tersebut dikenal dengan 

nama product liability, menurut asas ini produsen wajib bertanggung jawab atas 

kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang dipasarkannya.
58

 

Beberapa alasan mengapa prinsip tanggungjawab mutlak diterapkan dalam 

hukum perlindungan konsumen, antara lain 

1. Diantara korban/konsumen disatu pihak dan produsen di pihak lain, 

seharusnya beban kerugian (risiko) ditanggung oleh pihak yang 

memproduksi atau mengeluarkan barang-barang di pasaran 

2. Dengan menerapkan/mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti 

produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk 

digunakan dan bilamana terbukti tidak demikian maka produsen harus 

bertanggung jawab 
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3. Sebenarnya tanpa menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak, proudusen 

yang melakukan kesalahan dapat dituntut melalui proses tuntutan beruntun, 

yaitu konsumen kepada pedagang eceran, pedagang eceran kepada grosir, 

grosir kepada distributor, distributor kepada agen, dan agen kepada 

podusen. Adapun penerapan strict liability dimaksudkan untuk 

menghilangkan proses yang cukup panjang ini.
59

 

Penerapan strict liability tersebut didasarkan pada alasan bahwa konsumen 

tidak dapat berbuat banyak untuk memproteksi diri dari risiko kerugian yang 

disebabkan oleh produk cacat. Maka penerapan strict liability  terhadap produsen 

tentu saja memberikan perlindungan kepada konsumen, karena tidak dibebani 

untuk membuktikan kesalahan produsen akibat penggunaan suatu produk
60

 

Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen, diharapkan dapat 

memberikan kedudukan hukum yang seimbang antara konsumen dengan pelaku 

usaha. Hal tersebut cukup beralasan karena selama ini kedudukan konsumen yang 

lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.
61

 

F. Makanan Kedaluwarsa 

Menurut Keputusan Dirjen POM No. 0295/B/SK/VIII/1991 tentang 

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 

tentang makanan Daluwarsa menyatakan bahwa: 

1. Makanan adalah Barang yang diwadahi dan diberikan label dan yang 

digunakan sebagai makanan atau atau minuman manusia akan tetapi bukan 

obat. 

2. Label adalah tanda berupa tulisan, gambar atau bentuk pertanyaan lain 

yang disertakan pada wadah atau pembungkus makanan sebagai keterangan 

atau penjelasan. 

3. Makanan daluwarsa adalah makanan yang telah lewat tanggal daluwarsa. 
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4. Tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya 

sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh 

produsen.
62

 

Dari penjelasan diatas tentu pencantuman label sangat penting agar pihak 

konsumen tidak merugi apabila ingin membeli dan mengkonsumsi makanan 

tersebut. Selain memberi manfaat, pencantuman label pada makanan juga 

memiliki tujuan yaitu : 

1. Memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus 

membuka kemasan. 

2. Sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen tentang 

produk yang perlu diketahui oleh konsumen. 

3. Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi 

produk yang optimum. 

4. Sarana periklanan bagi konsumen. 

5. Mmberi rasa aman bagi konsumen.
63

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap konsumen harus 

dengan teliti dalam membeli suatu barang yaitu dengan memeriksa label terlebih 

dahulu.    

Apabila mengonsumsi makanan yang sudah kadaluwarsa dapat menyebabkan 

keracunan dan gangguan kesehatan lainnya. Zat yang terkandung dalam setiap 

produk makanan yang sudah rusak seperti bahan-bahan kimia dan biologi yang 

bekerja secara tidak teratur dapat menimbulkan penyakit yang tentu saja dapat 

membahayakan setiap manusia yang mengonsumsi. Demi menghindari hal 

tersebut tentu saja hal yang harus diutamakan adalah dalam setiap produk 

makanan yang diproduksi harus mencantumkan tanggal kadalawarsa dan sebagai  

pihak konsumen harus mengecek terlebih dahulu tanggal kadaluwarsa. Selain 

pencantuman tanggal kadaluwarsa, pengemasan pada setiap produk makanan 

tentu juga harus diperhatikan atau mengecek segel makanan apakah masih dalam 
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keadaan baik atau sudah rusak. Baik itu dalam produk kemasan plastik, kertas 

atau kaleng harus dikemas secara baik agar makanan tetap dalam keadaan higienis 

atau bersih. 

Dalam produksi pangan, tanggal kadaluwarsa dibagi menjadi beberapa istilah 

yang tertulis dilabel. Istilah-istilah ini ditentukan oleh produsen dan bisa berbeda 

tergantung jenis produknya. Berikut beberapa istilah tentang tanggal kadaluwarsa 

: 

1. Sell by, artinya sampai berapa lama produk ini bisa ditampilkan ditoko 

untuk dijual. Tanggal ini lebih menunjukkan kesegaran, rasa dan 

konsistensi suatu produk sehingga masih aman dikonsumsi beberapa hari 

setelah tanggal ini selama penyimpanannya benar dan kondisi produk 

barang masih baik. 

2. Best if used by/best before, tanggal ini merekomendasikan masa 

konsumsi untuk kualitas dan rasa terbaik. Namun produk yang sudah 

melewati tanggal masih bisa dikonsumsi aalkan kualitasnya masih baik. 

3. Used by, tanggal terakhir sebaiknya produk digunakan. Setelah tanggal 

ini, kualitas produk akan menurun 

4. Freeze by date, tanggal yang menunjukkan bahwa kualitas poduk bisa 

bertahan lama jika dibekukan. 

5. Guaranteed fresh, menunjukkan bahwa produk yang melewati tanggal ini 

masih bisa dikonsumsi, tapi bukan dipunvak kesegarannya. Biasanya 

digunakan untuk produk roti dan kue 

6. Expiration/exp, tanggal yangberkaitan dengan keamanan pangan. Produk 

akan tidak layak setelah melewati tanggal ini, sebaiknya makanan 

langsung dibuang. 

Produk makanan dengan label “best before”menunjukkan kualitas dari produk 

sebelum dibuka kemasannya. Artinya setelah makanan tersebut dibuka 

kemasannya lalu disimpan, maka tidak disarankan untuk berpacu pada tanggal 



35 
 

 
 

yang dicantumkan.  Sebaiknya makanan yang sudah dibuka kemasannya harus 

langsung dihabiskan agar mencegah jamur atau penurunan kualitasnya.
64

 

Pada umumnya makanan akan lebih cepat kadaluwarsa jika ditaruh atau 

ditempatkan ditempat yang suhunya kurang tepat. Bisa saja makanan yang telah 

dibuka kemasannya terkontaminasi oleh udara yang kotor sehingga membuat 

mutu makanan jadi menurun dan hal tersebut biasanya menyebabkan makanan 

mengandung bakteri yang membuat keracunan bagi yang mengonsumsinya. 

Suatu bahan makanan atau pangan mempunyai tanda-tanda waktu 

kedaluwarsa yaitu : 

1. Ada bau pewarna; 

2. Berbau; 

3. Rasa sudah berubah; 

4. Tekstur berubah; 

5. Kekentalan bahan makanan;
65

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan 

Konsumen, telah diatur mengenai peraturan kadaluwarsa yaitu dalam Pasal 8 

BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : 

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam 

hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

tersebut; 

3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 

hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; 

                                                           
64 Meily Rohmatun, “Kedaluwarsa Belum Tentu Basi! Baca Dulu 5 Fakta Soal Tanggal 

Kedaluwarsa Ini Sebelum Buang Makanan”, diakses dari : 
https://www.hipwee.com/feature/kedaluwarsa-belum-tentu-basi-dulu-5-fakta-soal-tanggal-
kedaluwarsa-ini-sebelum-buang-makanan/ pada tanggal 14 Februari 2020 

65
 2Vetrico Rolucky, “Makanan Kadaluarsa Dan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Lex Et Societatis,2019),hal 18 

https://www.hipwee.com/feature/kedaluwarsa-belum-tentu-basi-dulu-5-fakta-soal-tanggal-kedaluwarsa-ini-sebelum-buang-makanan/
https://www.hipwee.com/feature/kedaluwarsa-belum-tentu-basi-dulu-5-fakta-soal-tanggal-kedaluwarsa-ini-sebelum-buang-makanan/
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4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan,keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang 

dan/atau jasa tersebut; 

5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, 

mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau 

keterangan barang dan/atau jasa tersebut; 

6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, 

iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; 

7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertent; 

8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana 

pernyataan “halal” dicantumkan dalam label; 

9. Tidak memasang labelatau membuat penjelasan barang yang memuat 

nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturanpakai, tanggal 

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta 

keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 

dipasang/dibuat; 

10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang 

dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-

undanganyang berlaku.
66

 

G. Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) 

1. Pengertian BPOM 

BBPOM adalah lembaga pemerintah non kementrian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan Obat dan 

Makanan
67

 berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 

2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, 

Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Berdasarkan Pasal 1 

ayat (1) dan (2) KEPPRES No. 103 Tahun 2001 dijelaskan bahwa Lembaga 

Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Republik Indonesia, yang 
                                                           

66 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen 
67

 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas 
Obat dan Makanan 
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selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga 

pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan 

tertentu dari Presiden dan LPND berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. 

 

 

2. Latar Belakang Dibentuknya BPOM 

Kemajuan teknologi semakin pesat diseluruh dunia termasuk diIndonesia. 

Kemajuan teknologi ini telah berdampak  pada Industri obat, pangan serta 

kosmetik yang dampaknya tersebut telah membawa perubahan. Menggunakan 

teknologi modern baik dari mulai semi otomatis sampai yang otomatis telah 

mampu memproduksi suatu barang dalam skala yang cukup besar. 

Kemajuan teknologi ini juga telah memudahkan untuk menyebar luaskan 

produknya keseluruh wilayah diIndonesia dengan sistem jaringan distribusi 

yang luas. Dengan mengikuti zaman perubahan pola hidup manusia juga 

perlahan berubah, masyarakat sekarang cenderung lebih memilih produk-

produk makanan instan atau yang siap saji. Kecenderungan masyarakat 

terhadap produk makanan instan tentu akan berdampak pada pola 

kesehatannya. Apalagi jika masyarakat kurang edukasi mengenai produk-

produk tersebut kurang memadai.  

Untuk itu pemerintah indonesia harus membentuk Sistem Pengawasan Obat 

Dan Makanan (SisPOM)  yang efektif dan efisien, mampu mendeteksi, 

mencegah dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi 

keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumennya baik didalam maupun 

diluar negeri. Maka telah dibentuk Badan POM yang memiliki jaringan 

nasional maupun internasional serta kewenangan penegakan hukum dan 

kredibilitas profesional yang tinggi. 

3. Tugas dan Fungsi BPOM 

Dalam pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dijelaskan bahwa UPT 
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BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang 

pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPT 

BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan rencanadan program di bidang pengawasan Obat dan 

makanan. 

b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan. 

c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas Distribusi Obat dan Makanan 

dan/atau saran/fasilitas pelayanan kefarmasian. 

d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau 

distribusi Obat dan Makanan. 

e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) obat dan Makanan. 

f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan. 

g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 

i. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama  di bidang pengawasan Obat 

dan Makanan. 

j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan. 

k. Pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga. 

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
68

 

4. Klasifikasi UPT Balai POM 

Sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan 

Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

                                                           
68 Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan 
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Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, 

klasifikasi UPT Balai POM terdiri atas : 

a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut 

Balai Besar POM; 

b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai 

POM; 

c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka 

POM 

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) huruf b Balai POM dibagi 

berdasarkan 2 (dua) Tipologi terdiri atas : 

1) Balai POM tipe A; dan 

2) Balai POM tipe B 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun karya ilmiah 

ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini 

dapat memberikan gambaran secara langsung bagaimana fakta-fakta yang 

terjadi dilapangan. Sehingga jenis penelitian ini penulis gunakan untuk 

mengamati secara langsung bagaimana Pelaksanaan Pengawasan makanan 

yang beredar oleh pihak BPOM kota Makassar. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang 

dapat mendukung karya ilmiah ini adalah di Balai Besar Pengawasan Obat 

dan Makanan (BBPOM) kota Makassar dengan pertimbangan bahwa 

penulis membutuhkan data atau informasi langsung dari instansi terkait 

yang menangani langsung kasus tersebut guna memperoleh data atau 

informasi yang valid. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-

undang dan regulasi yang berkaitan dengan hukum yang sedang ditangani.
69

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dapat mendukung penyusunan karya ilmiah ini, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang langsung diperoleh oleh penulis selama 

melakukan penelitian di BPOM kota Makassar. Data yang dimaksud 

yaitu data hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Pengawasan BPOM 

Terhadap Makanan yang beredar dikota Makassar. Wawancara ini 

                                                           
69 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2007), Hal 93 
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dilakukan kepada informan yang telah menangani kasus tersebut yaitu 

Pihak dari BPOM 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data yang diperoleh oleh penulis setelah mengkaji 

beberapa literatur yang terkait dengan pokok permasalahan dalam 

penelitian ini. 

Data Sekunder ini terbagi atas 3, yaitu :
70

 

a. Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang dapat diperoleh 

dari peraturan perundang-undangan; 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat 

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil 

penelitian dan buku-bukum hukum; 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder seperti media internet,kamus (hukum), ensiklopedia, dsb. 

Adapun sumber data dalam penelitian iniyaitu berupa data primer 

dimana sejumlah responden sebagai narasumber dalam penelitian ini. Hal 

tersebut diperoleh langsung dilapangan dengan cara tertentu oleh para 

pihak yang karena kedudukannya atau kemampuannya dianggap dapat 

menjelaskan pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan metode interview (wawancara) yang merupakan 

suatu kegiatan tanya jawab yang disertai dengan daftar pertanyaan yang sudah 

disusun secara sistematis untuk memperoleh data atau informasi adapun 

wawancara ini dilakukan kepada informan yang telah menangani kasus 

tersebut yaitu pihak BPOM. 

E. Instrumen Penelitian 

                                                           
70 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana, 2007), Hal 93 
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Penulis dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam pelaksanaan 

pengumpulan data. Untuk itu penulis terlebih dahulu menyiapkan suatu 

panduan wawancara agar mudah memperoleh informasi dari informan. Selain 

itu penulis menggunakan beberapa alat yang dapat mendukung terlaksananya 

proses pengumpulan data dalam penelitian ini adapun alat pendukung yang 

digunakan oleh penulis dalam melakukan wawancara ini, yaitu : 

1. Handphone, digunakan untuk merekam saat wawancara dengan 

informan dan mengambil gambar untuk dijadiakan sebagai foto 

dokumentasi. 

2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat data yang diperoleh dari hasil 

wawancara. 

3. Laptop, digunakan untuk menyusun hasil penelitian yang digunakan 

selama melakukan penelitian dilapangan. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengolahan 

kualitatif dengan cara mengumpulkan semua data yang dieroleh selama 

melakukan penelitian di BPOM Makassar untuk disajikan dalam sebuah 

dokumen tertulis. Data yang dikumpulkan ilah data hasil wawancara yang 

telah ditulis dibukum yang telah disiapkan dan hasil dokumentasi. 

2. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif 

kualitatif dimana data yang digunakan telah disajikan kemudain akan di 

analisis dengan pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan lalu dibuatkan kesimpulan untuk menjawab 

pokok permasalahan dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar 

BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 

103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) KEPPRES No. 103 Tahun 2001 

dijelaskan bahwa Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan 

Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut 

LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan 

tugas pemerintahan tertentu dari Presiden dan LPND berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden. 

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis atau di singkat UPT Badan 

Pengawasan Makanan dan Obat wilayah Republik Indonesia, wilayah kerja 

Balai Besar Pengawasan Makanan dan Obat selanjutnya di singkat BBPOM 

di Sulawesi Selatan yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. 

Dalam menjalankan tugasnya, pada umumnya petugas menggunakan 

kendaraan transportasi darat, kecuali untuk kabupaten selayar ditempuh 

dengan menggunakan transportasi laut atau udara, dan terdapat beberapa 

kecamatan yang terletak di wilayah Luwu Timur yang hanya dapat diakses 

melalui transportasi laut, yaitu dengan melintasi Danau Matano. 

Jarak tempuh melalui darat paling jauh membutuhkan waktu 6 jam dari 

Ibu Kota provinsi ke kabupaten Luwu (282 km) dan jarak terdekat dengan 

waktu tempuh 1 jam dari ibu kota provinsi ke kabupaten Gowa (28 km). 

Berdasarkan letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan maka waktu yang 

diperlukan di satu wilayah kerja mempertimbangkan jarak yang ditempuh dan 

jenis transportasi yang digunakan. Untuk waktu yang paling lama diperlukan 

antara  
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Untuk jumlah pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di 

Makassar per 31 Desember 2019 adalah 125 orang  berdasarkan umur dan 

golongan dengan rincian dalam gambar tabel sebagai berikut : 

Gambar Tabel 1.0 

 

 Sumber Data : Laporan Tahunan BBPOM Makassar Per 31 Desember 

2019 

2. Visi Dan Misi BBPOM di Makassar 

a. Visi : 

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan 

Daya Saing Bangsa. 

b. Misi : 

1) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis 

risiko untuk melindungi masyarakat 

2) Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam 

memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta 

memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan 

3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
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Teknis di lingkunan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM 

di Makassar sebagai UPT BPOM mempunyai tugas pokok sebagai berikut : 

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan 

Obat Dan Makanan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. 

b. Fungsi 

Balai Besar POM Di Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan; 

2) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan 

Makanan; 

3) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan 

Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian; 

4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi 

dan/atau distribusi Obat dan Makanan; 

5) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; 

6) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan; 

7) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

8) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan 

masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 

9) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan 

Obat dan Makanan; 

10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengawasan Obat dan Makanan; 

11) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan 

12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan. 
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4. Struktur Organisasi BBPOM Di Makassar 

Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Pengawas Obat 

dan Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan organisasi Balai Besar POM diatas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 

2018 mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan 

Makanan. 

Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa Bidang Pengujian terdiri atas seksi 

pengujian kimia dan seksi pengujian Mikrobiologi yang selanjutnya dalam 

Kepala 

Bagian 

Tata Usaha 

SUBBAGIAN 

PROGRAM DAN 

EVALUASI 

SUBBAGIAN  

UMUM 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

BIDANG 

PENINDAKAN 
BIDANG INFORMASI 

DAN KOMUNIKASI 

BIDANG 

PEMERIKSAAN 
BIDANG 

PENGUJIAN 

SEKSI PENGUJIAN 

KIMIA 

SEKSI INSPEKSI 

SEKSI PENGUJIAN 

MIKROBIOLOGIGI 

SEKSI SERTIFIKASI 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 
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pasal 10 dipaparkan mengenai tugas dari seksi pengujian kimia dan seksi 

pengujian mikrobiologi sebagai berikut : 

1) Seksi pengujian kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia 

Obat dan Makanan. 

2) Seksi pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian 

mikrobiologi Obat dan Makanan. 

b. Bidang pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi 

dan/atau distribusi obat makanan pengambilan contoh (sampling) 

produk Obat dan Makanan. 

Bidang pemeriksaan terdiri atas 2 seksi yaitu : 

1) Seksi Inspeksi, yang mempunyai tugas melakukan inspeksi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan 

sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh 

(sampling) produk Obat dan Makanan. 

2) Seksi Sertifikasi, yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi 

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan 

Makanan. 

c. Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan 

operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan. 

d. Bidang Informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan 

kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, 

edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi 

pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan. 

e. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan 

dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan 

pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, 

kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan. 
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Berdasarkan Pasal 21 Bagian Tata Usaha terdiri atas Subbagian 

Program dan Evaluasi, dan Subbagian Umum yang selanjutnya menurut 

pasal 22 Ayat (1) dan (2) dijelaskan tugasi dari Subbagian Program dan 

Evaluasi, dan Subbagian Umum sebagai berikut : 

1) Subbagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, 

penjaminan mutu, tata laksana, serta pelaksanaan pemantauan, 

evaluasi dan pelaporan kinerja. 

2) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi 

komunikasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan. 

5. Kewenangan BBPOM di Makassar 

Berdasarkan pasal 4 tugas pengawasan Obat Dan Makanan, BPOM 

mempunyai kewenangan : 

a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan 

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat 

dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan 

Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
71

 

B. Pelaksanaan pengawasan BBPOM Makassar dalam mengatasi makanan 

kedaluwarsa yang beredar. 

Pemerintah dalam perannya mengawasi dibidang obat dan pangan yang 

beredar baik yang tidak memiliki izin edar maupun yang sudah kadaluarsa telah 

dilakukan yaitu dengan membentuk sebuah lembaga non departemen yang disebut 

BPOM atau Balai Pengawasan Obat dan Makanan. 

Secara hukum, BPOM sudah mempunyai kedudukan yang kuat dalam 

melaksanakan pengawasannya di sektor pangan dan obat-obatan yang beredar di 
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seluruh wilayah Indonesia. Balai POM sendiri membentuk Balai Besar POM yang 

di tempatkan di tiap tiap provinsi untuk melakukan pengawasan obat dan 

makanan termasuk di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. 

Berbicara mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

BBPOM di Makassar dalam mengawasi makanan yang beredar menurut Pak 

Faisal selaku staf dibidang penindakan, pengawasan dilakukan secara rutin, yaitu 

dilakukan sebulan sekali tetapi untuk pengawasan ke distribusi besar dilakukan 

sekali atau dua kali dalam sepekan dan ada pengawasan khusus yang dilakukan 

apabila ditemukan produk yang bermasalah disuatu sarana tertentu. 

Pengawasan rutin dilakukan terhadap sarana distribusi (mulai dari distributor 

yang besar, toko-toko, swalayan, sampai yang kecil). Kemudian melakukan 

sampling atau pembelian suatu produk yang kemudian akan di lakukan uji 

laboratorium. Berikutnya melakukan pengawasan terhadap penandaan kemasan 

atau label kemasan produk pangan, dan melakukan pengawasan terhadap iklan 

produk pangan. 

Pengawasan secara intensif biasanya hanya dilakukan pada hari-hari besar 

misalnya menjelang bulan ramadhan sampai dengan lebaran karena pada saat 

hari-hari tersebut jumlah konsumen terhadap makanan meningkat sehingga 

kemungkinan banyak pedagang-pedagang nakal yang dengan sengaja 

memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan sebagai suatu kesempatan untuk 

mendapatkan profit yang besar.
72

 

Terkait dengan pengawasan, Muhammad faisal (staf bidang penindakan) 

memperjelas mengenai produk pangan yang diawasi oleh BPOM, yaitu : 

“Kalau berbicara mengenai makanan dalam arti luasnya adalah pangan. 

Pangan itu didalamnya sudah terdapat makanan, minuman bahan tambahan 

pangan dan lain-lain sebagainya. Nah disini yang BPOM awasi itu yang berbentuk 

produk olahan pangan”. 
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Terkait dengan penjelasan diatas mengenai produk olahan yaitu bahan pangan 

yang sudah dilakukan proses, diolah dan kemudian di kemas. Berbeda dengan 

produk makanan segar contohnya daging sapi, daging ayam, ikan, sayuran itu 

bukan kewenangan bpom dalam mengawasi. Tapi produk yang sudah melalui 

proses olahan contohnya seperti produk ikan kaleng yang beredar di swalayan itu 

masuk pengawasan bpom karena sudah melalui proses pengolahan dan dikemas. 

Produk yang di produksi dalam skala kecil yang bisa dikategorikan habis 

dalam sehari itu tidak termasuk dalam wewenang bpom untuk dilakukan 

pengawasan. Contohnya produk pangan seperti bakso siap saji yang dijual di 

rumah makan atau yang gerobak keliling itu wajib memiliki izin dari pihak bpom. 

Kecuali bakso yang diolah dan dikemas yang kemudian di bekukan dalam freezer 

(frozen food) dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama dan tidak habis 

dalam sehari itu wajib memiliki izin dari bpom. 

Untuk produk pangan atau makanan itu ada dua lembaga yang bisa memberi 

izin produk. Makanan yang diproduksi dalam skala besar, memiliki karyawan 

yang banyak dan menggunakan alat semi otomatis sampai yang otomatis (sudah 

canggih) itu harus melalui izin BPOM. Jika produknya dalam negeri 

menggunakan POM-MD (Makanan Dalam) tapi jika produknya dari luar negeri 

itu disebut POM-ML (Makanan Luar). Untuk makanan yang diproduksi dalam 

skala kecil dan mempekerjakan anggota rumah tangga menggunakan alat manual 

sampai dengan semi-otomatis atau biasa disebut Produk Industri Rumah Tangga 

atau (PIRT) itu izinnya dikeluarkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota 

setempat.
73

 

Terkait dengan izin edar, pihak BPOM terlebih dahulu mengaudit terhadap 

sarana produksi yang ingin mendaftarkan atau mengurus izin edar produknya. 

Yang dimaksud mengaudit sarana produksi adalah mulai dari keuangannya, 

bangunannya, sanitasi higienisnya dan sebagainya. Setelah diaudit barulah dapat 

rekomendasi untuk kemudian diterbitkan izin edar produknya. Nomor Izin Edar 
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(NIE) baru akan keluar setelah sepuluh (10) hari terhitung setelah dinyatakan 

dokumentnya lengkap dan benar. 

Dalam melakukan pengawasan terhadap sarana-sarana tertentu seperti 

distributor besar, distributor kecil, swalayan, hingga pedagang-pedagang kecil 

ditemukan makanan yang tidak memiliki izin edar atau yang kadaluwarsa maka 

pelaku usaha tersebut diberi peringatan. 

Ada 2 sanksi yang dikenakan kepada seorang pelaku usaha apabila melakukan 

pelanggaran yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Apabila seorang pelaku 

usaha melakukan pelanggaran dengan tingkat resikonya rendah atau kategori 

pelanggarannya rendah maka pihak Balai Besar POM hanya memberikan berupa 

sanksi administratif. Sedangkan apabila resiko pelanggarannya tinggi maka akan 

diberikan sanksi pidana. 

Terkait dengan sanksi administratif diatas sebagaimana yang tercantum dalam 

Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Denda; 

b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi dan/atau peredaran; 

c. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; 

d. Ganti rugi; dan/atau 

e. Pencabutan izin 

Sedangkan untuk sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud diatas terdapat 

dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang 

menegaskan bahwa : 

“Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak 

sesuai dengan Kemanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label 

Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 2 (dua) Tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 

(empat miliar rupiah)”.
74
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Untuk melakukan upaya penyidikan obat dan makanan dilakukan oleh 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah diangkat dengan Surat 

Keputusan Menteri Kesehatan/Hukum Dan HAM. Dibalai Besar POM di 

Makassar telah memiliki 8 (delapan) ornag PPNS yang aktif di bidang 

Penindakan. 

Selain bentuk bengawasan diatas ada juga bentuk pengawasannya melakukan 

sosialisasi, komunikasi, pemberian informasi, edukasi. Informasinya tidak harus 

selalu dalam bentuk sosialisasi tetapi bisa juga dalam bentuk media cetak, 

spanduk, tv, media sosial dan sebagainya. Bidang infokom Balai POM di 

Makassar memiliki moto “jadilah konsumen yang cerdas” kalau mau membeli 

barang cek K.L.I.K (Kemasan Label Izin edar Kedaluwarsa). 

Luasnya jangkauan wilayah pengawasan Obat dan Makanan serta banyaknya 

jumlah penduduk dan beragamnya kelompok sosial masyarakat Indonesia, maka 

KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) dilakukan melalui berbagai cara 

mulai dari penyebaran informasi langsung maupun melalui media. BBPOM 

Makassar telah melaksanakan berbagai macam kegiatan KIE, yaitu : 

a. KIE bersama tokoh masyarakat (Komisi IX DPR RI); 

b. KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/sosialisasi/penyebaran 

informasi/penyuluhan/narasumber/lainnya); 

c. KIE melalui social media (Instagram/twitter/facebook); dan 

KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan 

masyarakat/video/infografis/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang 

ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik 

televisi/radio/Videotron/media telekomunikasi). 

Pengawasan tidak serta merta hanya dilakukan oleh pihak BPOM tetapi 

pengawasan juga bisa dilakukan oleh konsumen itu sendiri karena dialah yang 

bersentuhan langsung dengan barang yang ingin dibeli maka dari itu sebagai 

konsumen yang cerdas, harus dengan teliti memeriksa barang yang ingin dibeli 

terlebih dahulu agar tidak merugikan diri sendiri. 

Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pelaku usaha, jadi sebelum produknya 

diperiksa oleh petugas dari kepolisian atau dari pihak bpom, maka pihak pelaku 
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usaha terlebih  dahulu harus memeriksa produknya sendiri. Mulai dari produk 

yang mau kedaluwarsa, kemasannya yang rusak dan sebagainya. 

Ada sistem yang bisa dipakai oleh pihak pelaku usaha atau toko swalayan 

untuk menghindari agar produknya tidak kedaluwarsa yaitu : 

a. FIFO (Firts In First Out) 

Maksudnya adalah apabila suatu toko atau swalayan membeli produk dari 

suatu distributor besar, maka produk pertama yang datang akan dijual terlebih 

dahulu dan barang yang datang berikutnya akan dijual belakangan atau 

dikemudian hari. 

b. FEFO (First Expayer First Out) 

Maksudnya adalah apabila suatu toko membeli barang dari suatu 

distributor besar, jika barang pertama datang lalu belum habis terjual dan 

dikemudian hari produk berikutnya datang dan produk yang datang terakhir 

tanggal expayernya lebih cepat dari produk yang datang pertama maka produk 

yang terakhir tadi jual pertama kemudian barang yang pertama tadi dijual 

belakangan.
75

 

Dari penjelasan dua sistem diatas maka pelaku usaha bebas menggunakan 

sistem mana yang bisa dipakai, apakah menggunakan sistem FIFO (First In First 

Out) atau sistem FEFO (Firsth Expayer First Out). Jadi sebagai pelaku usaha 

yang cerdas, harus cermat dan teliti dalam memeriksa produknya. 

Selain melakukan pengawasan, BPOM juga aktif dalam melakukan atau 

menerima aduan dari masyarakat atau pihak konsumen melalui ULPK (Unit 

Layanan Pengaduan Konsumen) yang dimana semua aduan dari masyarakat di 

tampung disana. Setiap aduan dari masyarakat akan dipelajari oleh pihak dari 

bidang Infokom yang kemudian akan didesposisikan dengan bidang pemeriksaan 

atau bidang penindakan. 

Jika ada laporan masuk dari pihak konsumen, pihak dari bpom tidak langsung 

turun ke lapangan untuk menangkap si penjual dan mengamankan barang 

dagangannya. Tapi terlebih dahulu akan dilakukan investigasi, pemantauan 
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terhadap toko swalayan tersebut. Dan sipelapor juga harus dipelajari dan 

diperiksa, oleh karena itu setiap pelapor juga akan diperiksa identitasnya. Karena 

ada beberapa kepentingan biasanya, seperti adanya saingan bisnis dari LSM atau 

oknum-oknum tertentu. 

Adapun contoh kasus pelapor datang ke ULPK, yang dinyatakan oleh Bapak 

Muhammad Faisal (Staf Bidang Penindakan Balai Besar POM Makassar) yaitu : 

“ada satu contoh kasus kebetulan dari oknum LSM, dia datang melapor ke 

ULPK, pelapor tersebut mengatakan (ada barang expayer dijual, ini bukti 

transaksinya ini nama tokonya ini, saya beli ini, tanggal sekian saya disana) 

kemudian laporan tersebut didesposisikan dengan kami dibidang penindakan. 

Setelah dilakukan investigasi dan memeriksa langsung swalayan tersebut, dilihat 

dari cctv memang benar pelapor datang dijam sekian, melakukan transaksi jam 

sekian, dan barang yang dibeli juga sama. Namun setelah diperiksa lebih lanjut 

ternyata pelapor tersebut membawa produk dari toko lain  yang sama persis 

dengan yang ada di swalayan tersebut. Alasan kami mengatakan bahwa sipelapor 

ini membawa barang dari toko lain karena setelah kami memeriksa barang yang 

dibawa pelapor tersebut kami bandingkan dengan barang yang ada di swalayan 

tersebut. Ternyata kode batch atau kode produksinya tidak sama.” 

Kode batch atau nomor batch sebagaimana yang dimaksud diatas adalah 

nomor kelompok suatu barang apabila di produksi secara masal. Misalnya 

disuatu perusahaan memproduksi ikan kaleng secara masal, maka puluhan atau 

ribuan ikan kaleng tersebut memiliki kode produksi yang sama. Kode produk 

tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi. 

Mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM 

Sulawesi Selatan dari jumlah temuan kasus mengenai pangan yang tidak 

memenuhi standart  dinilai kurang karena dipengaruhi oleh beberapa faktor sepeti 

sulitnya mencakup semua sarana yang ada di wilayah kerja Balai Besar POM 

Sul-Sel, pengawasan hanya dilakukan oleh 2 atau 3 orang dalam satu tim, 

pengawasan dilakukan secara acak di setiap kabupaten/kota. Hal tersebut tentu 

sangat mudah pagi pelaku usaha untuk berbuat curang dalam menjual produknya 

demi mendapatkan keuntungan yang besar. 
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C. Faktor-faktor yang menghambat BBPOM Makasssar Dalam melakukan 

Pengawasan Terhadap Makanan Kedaluwarsa yang Beredar 

Dalam melakukan pengawasan, pihak BBPOM di Makassar menerapkan 2 

bentuk pengawasan yaitu kontrol pra pasar dan kontrol pasca pasar. Adapun 

penjelasan dari 2 bentuk pengawasan tersebut, yaitu : 

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum produk mencapai pasar, caranya adalah : 

a. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa diedarkan jika 

sudah lulus uji laboratorium pemerintah. 

b. Melalui pendaftaran pendahuluan (pre-registration), biasanya hal ini 

dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh 

Lembaga Standar Nasional. Selain itu produsen juga harus 

merekomendasikan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar 

teknis tersebut. 

2. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar 

di pasar dan tidak aman. 

Pelakasanaan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar telah 

dilakukan dengan baik berdasarkatugas dan fungsinya ini, ini terbukti dengan 

banyaknya temuan-temuan kasus yang dilakukan oleh Penyidik PNS BBPOM di 

Makassar. 

Dari data kasus produk pangan yang ditangani oleh Penyidik PNS Balai 

Besar POM di Makassar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 telah 

ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 kasus mengedarkan pangan yang sudah 

kadaluwarsa dan 16 kasus mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar.
76

  

Meskipun telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, tetapi 

peengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPOM tidak dapat dikatakan optimal. 

alasannya karena apabila merujuk pada bentuk pengawasan kontrol pra pasar, jika 

dilaksanakan dengan optimal maka otomatis tidak akan ditemukan kasus 

peredaran mengenai pangan yang tidak memiliki izin edar maupun kadaluwarsa 
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dipasar atau di swalayan. Hal ini tentu merupakan kelalaian tersendiri dari pihak 

BBPOM dalam melakukan kontrol pra pasar. Kelalaian tersebut bukan faktor 

kesengajaan yang dilakukan oleh BBPOM melainkan disebabkan oleh faktor-

faktor tertentu baik dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). 

Adapun faktor internal dan eksternal tersebut telah diuraikan sebagai berikut : 

1. Faktor Internal 

a. Jumlah SDM yang terbilang masih kurang, mengingat Balai Besar POM di 

Makassar hanya memiliki total staf 125 orang. Sedangkan wilayah kerja di 

Sulawesi Selatan memiliki 24 Kabupaten/kota. Sehingga dalam melakukan 

pengawasan rutin tidak sanggup mencakup semua sarana. 

b. Produk yang jumlah produksi dalam skala besar sehingga tidak melakukan 

pengawasan sendiri. 

c. Pengawasan yang dilakukan BBPOM di Makassar dilakukan secara acak 

di semua kabupaten/kota Sulawesi Selatan 

2. Faktor Eksternal 

a. Tergantung keadaan alam 

b. Adanya backingan sehingga adanya perlawanan dari pihak pelaku usaha, 

pada saat ingin mengamankan produknya. 

c. Kurangnya kesadaran dari pihak konsumen.
77

 

Mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di 

Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu dibenahi. Terkait dengan 

hambatan internal khususnya jumlah SDM yang terbilang masih kurang perlu 

diatasi oleah pemerintah sebagai pihak yang memberikan tugas kepada BPOM 

dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah hendaknya mempertimbangkan untuk 

menambah jumlah staf yang ada di Balai POM. Hal ini bisa juga dilakukan oleh 

pihak BPOM sebagai usulan kepada pemerintah untuk melakukan penambahan 

jumlah staf. Penambahan staf tentu merupakan hal yang sangat positif untuk 

meningkatkan kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan apalagi jika wilayah 

kerjanya yang luas. 
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Kemudian terkait dengan hambatan  internal lainnya yaitu pengawasan yang 

dilakukan secara acak. Hal ini tentu akan memungkinkan bagi produk yang tidak 

dapat giliran untuk diperiksa akan lolos dari pengawasan. Bisa saja produk 

tersebut sudah dalam kategori kadaluwarsa atau mengandung bahan tambahan 

pangan yang berbahaya bagi konsumen. Oleh karena itu pengawasan terhadap 

makanan yang beredar diperluas agar dapat mengurangi resiko peredaran 

makanan yang sudah kedaluwarsa atau bahan tambahan pangan yang 

mengandung bahan yang berbahaya. 

Mengenai hambatan eksternal seperti tergantung alam juga memengaruhi 

keefektifan BPOM dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena sehubungan 

dengan pengawasan yang dilakukan secara acak. Misalnya petugas dari BPOM 

ingin melakukan penyuluhan ke daerah A lalu tiba-tiba dibatalkan karena keadaan 

alam yang tidak mendukung misal hujan deras, banjir, tanah longsor yang 

menutup akses jalan. Jika dibatalkan maka pengawasan berikutnya akan dilakukan 

di wilayah lain sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Balai Besar POM di Makassar dalam melakukan pengawasan sudah 

melakukan tugasnya sebagai mestinya sebagaimana dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2020 telah ditemukan 25 kasus yang terdiri atas 9 

kasus mengedarkan pangan yang sudah kadaluwarsa dan 16 kasus 

mengedarkan pangan yang tidak memiliki izin edar, namun tidak dapat 

dikatakan berjalan dengan optimal karena tidak mampu mengawasi semua 

sarana yang ada di wilayah Makassar. 

2. Faktor-faktor yang menghambat BBPOM di Makassar dalam melakukan 

pengawasan sebagai berikut : 

a. Jumlah SDM yang terbatas; 

b. Produk yang jumlahnya banyak; 

c. Tergantung keadaan alam; dan 

d. Pengawasan yang dilakukan secara acak setiap wilayah di SUL-SEL. 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian mengenai pelaksanaan 

pengawasan makanan yang beredar oleh BBPOM makassar, maka berikut ini 

diajukan beberapa saran : 

1. Disektor pengawasan, sebaiknya jumlah staf di BBPOM Makassar di 

ditambah mengingat wilayah kerja yang sangat luas. Hal ini tentu 

dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik bagi pihak BBPOM 

Makassar dalam melakukan pengawasan. 

2. Lebih meningkatkan kerja sama dengan instansi-instansi terkait 

dengan pengawasan makanan yang ada disetiap daerah-daerah di 

Sulawesi Selatan. 

3. Melakukan penyuluhan berupa memberikan pemahaman terhadap 

masyarakat  tentang dampak buruk atau dampak bahaya apabila 
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mengkonsumsi makanan atau obat-obatan yang kedaluwarsa atau 

produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dan 

memberitahukan  kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih 

teliti sebelum membeli suatu produk yaitu memerhatikan tanggal 

kedalurwarsa dan dalam kemasan produk tersebut harus ada nomor 

izin edar dari BPOM. Hal ini tentu akan membantu masyarakat yang 

masih kurang edukasi mengenai dampak bahaya dari produk makanan 

dan obat-obatan.  
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