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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

DAN KATEGORI SINGKATAN  

 

 Pada prinsipnya “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang digunakan dalam 

penulisan disertasi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri 

Agama R.I., dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1987, Nomor: 

0543/b/U/1987. 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Huruf hijaiyyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

1 2 3 4 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب

 ta t Te ت

 s\a s\ es\ (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 ra r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es س

 syin sy es dan ye ش

 {s}ad s} es ص

 d}ad d} d}e ض 

 t}a t} t}e ط
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 z}a z} z}et ظ

 ai ‘ apostrof terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

Lanjutan 

1 2 3 4 

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em م

 nun n En ن

 wau w We و

 ha h Ha ه

 hamzah , apostrof ء

 ya y Ye ى

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

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

(’). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa 

Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 

berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a a اَ 

َِ اَ   kasrah i i 

 d}ammah u u اَ 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah dan ya ai a dan i ـىَْ 

 fath}ah dan wau iu i dan u ـوَْ 

Contoh: 

 kaifa : كَـي ـفَْ

لَْْهَـوْ   : haula 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

ى ْ...َْْْْا ...َْْ  
fath}ah dan alif atau 

ya 
A a dan garis di atas 

ـىِْ   Kasrah dan ya I i dan garis di atas 

 d}ammah dan wau U u dan garis di atas   ــُـو

Contoh: 

ت   ام  : ma>ta 

ى ر م    : rama> 

ل  قيِ    : qi>la 

و ت  ي    : yamu>tu 

4. Ta marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang 

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

adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

trans-literasinya adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata 

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

ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ط ف الِ  ر و ض ة الأ  : raud}ah al-at}fa>l 
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ُ  ا ل م دِي ـن ة ا ل فاضِل ة   : al-madi>nah al-fa>d}ilah 

م ة    al-h}ikmah :  ا لِحك 

5. Syaddah (Tasydi>d ) 

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

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

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

 

Contoh: 

 <rabbana :    ُ  ر بنّا

 <najjai>na :   نانَ َّي  

ُِْ ا لح قّ   : al-h}aqq 

 al-h}ajj :    ا لح جّ 

 nu“ima :    ن ـعّم  

 aduwwun‘ :  ع د و  

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

kasrah ( ّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 

Contoh: 

ى  ع لِ   : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 

ر بى ع    : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 

6. Kata Sandang 

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 diikuti oleh huruf syamsiah 

maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya 

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contohnya: 

م س  ا لشّ  ُّ   :  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

 al-zalzalah (az-zalzalah)  :      ا لزَّلز لة 

 al-falsafah  :    ا لف ل سف ة 

 al-bila>du  : ْْ   ا لبلا د  

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku 

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

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

berupa alif. 

Contohnya: 

 ta’muru>na : تأم ر و ن  

لنـّو ء  ا  ُ   : al-nau’ 

ء    syai’un :    ش ي 

 umirtu : أ مِر ت  

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

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

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

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa 

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

ditulis menurut cara transliterasi. Misalnya kata Alquran (dari alqura>n), 

Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari 

satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  

Contoh: 

Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 

Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab 
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9. Lafz} al-Jala>lah (الله) 

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

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), 

ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

اللِ  دِين    di>nulla>h ْ ب ا الل billa>h   

Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-

jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].  

Contoh: 

اللِ  ر حم ةِ  فِ   م  ه    hum fi> rah}matilla>h 

B. Singkatan 

Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 

a.s. = ‘alaihi al-sala>m 

Cf. =   Bandingkan dengan 

Cet. =   Cetakan 

swt =   subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  

saw         =   s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 

H = Hijrah 

h     =  halaman  

M = Masehi 

No. =  Nomor  

Pen. =  Penerbit 

pen. =  penulis 

Q.S.        =  Qur’an, Surah  

/… : ….   =  Nomor Surah : ayat 

r.a.          =  radiyalla>hu ‘anhu (’anha) 

s.M = sebelum Masehi 

t.d.     =  tanpa data 

t.p.   =  tanpa penerbit 

t.t. =  tanpa tempat 

t.th. =  tanpa tahun 

w.  = wafat tahun
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ABSTRAK 

 

Nama : Hardianti Nur 

NIM : 80500217018 

Prodi : Ekonomi Syariah 

Judul : Strategi Pengeloalan Rumah Makan Halal di Tengah Masyarakat        

Non Muslim di Kabupaten Mamasa 

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pengelolaan 

rumah makan halal di tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa. 

Selanjutnya dari pokok masalah tersebut dirumuskan ke dalam beberapa sub-

masalah atau yang menjadi pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana langkah-

langkah dalam pengelolaan rumah makan halal di tengah masyarakat non Muslim 

di Kabupaten Mamasa? 2) Bagaimana ambatan yang dihadapi dalam pengelolaan 

rumah makan halal di tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa? 3) 

Bagaimana solusi dalam strategi pengelolaan rumah makan halal di tengah 

masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa? 

Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologis. Adapun sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer 

yaitu: 2 orang pemilik rumah makan dan konsumen sebanyak 6 orang dan data 

sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya. 

Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan obser-

vasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini melalui tiga 

tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada analisis 

data ini menggunakan analisis matriks SWOT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan 

Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin dari hasil pencocokan analisis matriks 

SWOT berdasarkan lingkungan internal (SO dan WO) usaha rumah makan dalam 

mengembangkan usahanya didukung dengan adanya sertifikasi halal, beberapa 

karyawan, transparan kepada konsumen menjadi kekuatan rumah makan tersebut. 

Kurangnya fasilitas dapat diatasi dengan pelayanan yang baik serta cita rasa 

makanan enak, makanan yang enak merupakan dari bahan baku yang segar, aman 

dan halal (halalan thayyiban) sehingga rumah makan tersebut memiliki banyak 

pelanggan-pelanggan tetap dan mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat 

terkhususnya pada konsumen Muslim. Berdasarkan lingkungan eksternal (ST dan 

WT) Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya Banjar-

masin dengan menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku maka akan 

terhindar dari ketidaktersediaan bahan baku yang menjadi sumber utama dalam 

usaha rumah makan tersebut. Meningkatkan SDM dengan melakukan pelatihan-

pelatihan bagi para karyawan agar memberikan pelayanan yang baik untuk para 

konsumen, serta meningkatkan fasilitas agar memberikan daya tarik bagi para 

konsumen untuk tetap berkunjung ke rumah makan tersebut sehingga dapat 

bersaing dengan rumah makan yang memiliki fasilitas lengkap. 

 
 

Kata Kunci: Strategi, Rumah Makan Halal, Masyarakat.



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia usaha sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat hal 

ini disebabkan adanya ide kreatif dan inovatif yang selalu diciptakan oleh para 

pengusaha seiring dengan berkembangnya ide tersebut konsep pemasaran turut 

mengalami perkembangan. Peran pemasaran sekarang ini sangat penting sebagai 

penunjang kemampuan suatu usaha yang digeluti agar tepat terus bertumbuh. Pada 

dasarnya setiap usaha bertujuan untuk mencari keuntungan, dimana tujuan tersebut 

tidak terlepas dari kegiatan pemasaran. Pemasaran itu sendiri harus dipikirkan jauh 

hari sebelumnya agar tepat menentukan strategi dan tepat dalam menarik pelanggan 

yang akan dituju sebagai sasaran penjualan.1 

Salah satu bidang usaha yang sekarang ini sedang mengalami perkembang-

an yang sangat pesat adalah dibidang makanan salah satunya yaitu banyak ber-

munculannya rumah makan. Rumah makan saat ini sudah menjadi incaran banyak 

konsumen untuk dijadikan ajang berkumpul dengan keluarga, saudara dan teman. 

Hal ini menjadi peluang besar bagi para pengusaha yang bergerak dibidang makan-

an untuk terus mengembangkan usahanya. Sekarang ini konsumen penggemar 

makanan memilih suatu produk bukan hanya dilihat dari kemasan atau cita rasa 

yang diberikan dari suatu produk tersebut. Konsumen akan  memberikan penilaian 

 

1Dita Putri Anggraeni, dkk, Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas 

Pelanggan (Survei pada Pelanggan Nasi Rawon di Rumah Makan Sakinah Kota Pasuruan), Jurnal 

Administrasi Bisnis (JAB) 37, no. 1 (2016): h.172. 
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tersendiri terhadap produk yang akan dipilih sebelum melakukan atau memutuskan 

suatu pembelian, oleh karena itu produsen atau pengusaha dibidang makanan 

sekarang perlu memperhatikan kualitas produk yang ditawarkan demi menunjang 

penjualan produk.2 

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar 

di dunia. Data BPS tahun 2010 jumlah penduduk Muslim Indonesia sebesar 207. 

176.162.3 Di zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia yang mayoritas 

masyarakatnya muslim sangat menyukai produk-produk halal salah satunya di 

bidang makanan. Umat Islam dalam mengkonsumsi makanan dan minuman terikat 

dengan ajaran Agama Islam yang mengharuskan terpenuhinya persyaratan makan-

an untuk di konsumsi yaitu makanan tersebut harus halal dan baik. Dasar yang 

digunakan untuk menunjukan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, 

tumbuhan dan hewan, yang telah halal dan baik. Berkaitan dengan makanan halal 

Allah swt, berfirman dalam QS. al-Maidah/5 : 88. 

نتمُ بهِِ مُؤحمِنوُنَ   
َ
يِ أ َ الَّه ُ حَلَالًا طَيدبِااۚ وَاتهقُوا اللَّه ا رَزقََكُمُ اللَّه     (٨٨)وَكُُوُا مِمه

Terjemahnya:  

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.4  

 

 

2Dita Putri Anggraeni, dkk, “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan (Survei pada Pelanggan Nasi Rawon di Rumah Makan Sakinah Kota Pasuruan)”, h. 172. 

3Badan Pusat Statistik, “Data Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia 2010”, Official 

Website Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id/istilah/index.html (07 Mei 2021). 

4Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, (Cet. III; Jakarta: Departemen Agama, 

2009), h. 176. 
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Umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal 

oleh MUI yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan 

minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin 

kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat 

meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya 

bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi.5  

Indonesia kini mengalami perkembangan bisnis dibidang kuliner, sehingga 

restoran atau rumah makan lokal bersaing memutar otak untuk memberikan 

pelayanan yang baik dan unik untuk meningkatkan minat pelanggannya masing-

masing. Ditambah dengan perkembangan globalisasi yang kian cepat banyak ber-

munculan restoran/rumah makan ala luar negeri yang sedang banyak diganrungi 

masyarakat lokal. Dalam meningkatkan pelanggan, selain memberikan pelayanan 

yang baik restoran/rumah makan juga harus melihat pangsa pasar dan sosiologi 

masyarakat muslim, sehingga label halal sangat penting bagi keputusan masyarakat 

dalam memilih restoran/rumah makan.6 

Kata halal berasal dari bahas Arab halla, yahillu, hillan, wahalalan yang 

memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Memiliki arti 

sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah. Kata tersebut merupa-

kan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, 

 

5Eka Dewi Satriana dan hayyun Durrotu faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, 

Dan Tantangan”, Journal of Halal Product and Research (JHPR) 1, No.02 (2018): h. 35. 

6Andi Adhlu Mattupuang, “Peran Sertifikat Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota 

Makassar (Studi Kasus Rumah Makan Ulu Juku’)”, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Alauddin, 2018), h. 3. 
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tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, 

kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lainnya.7 Sebagaimana firman allah swt, 

dalam QS. al-A’raf/7 : 157. 

مُِ عَلَيۡهمُِ ٱلَۡۡبََٰٓئثَِ  يدبََِٰتِ وَيُحَرد  ١٥٧ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطه
Terjemahnya:  

Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan meng-haramkan bagi 

mereka segala yang buruk.8  

Selain itu strategi juga merupakan hal yang paling penting dalam sebuah 

usaha, strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang 

mengaitkan dengan keunggulan, kelemahan per-usahaan, yang dikaitkan dengan 

tantangan lingkungan dan dirancang untuk me-mastikan bahwa tujuan perusahaan 

dapat dicapai melalui pelaksanaan dan strategi yang tepat atau suatu pola tanggapan 

pribadi atau suatu organisasi. Strategi yang baik dapat memberikan dampak 

terhadap usaha yang telah dilakukan agar berjalan lancar terutama di bidang bisnis 

kuliner yang semakin hari diminati para wirausaha dan kalangan masyarakat yang 

semakin menyukai kuliner.9  

Terkhusus di Kabupaten Mamasa yang terdiri dari 17 Kecamatan, 13 

Kelurahan, dan terdiri dari 6 agama diantaranya Islam 22,93%, Protestan 70,84%, 

katolik 3,38%, Hindu 2,85%, Budha 0 % dan lainnya 0%. Demikian halnya terdiri 

dari 87 rumah makan berdasarkan BPS Kabupaten Mamasa pada tahun 2020.10 

 

7Eka Dewi Satriana dan hayyun Durrotu faridah, Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, 

Dan Tantangan, h. 34.  

8Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 170.  

9M. Manullang, Manajamen Strategi, (Yogyakarta: Perdana Publishing, 2016), h. 17.   

10BPS Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2021 (Mamasa: BPS 

kabupaten Mamasa, 2021). 
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Data tersebut menunjukkan bahwa Muslim minoritas dibandingkan non Muslim. 

Setelah melakukan observasi awal didaerah tersebut peneliti menemukan 

bahwasanya rumah makan halal yang ada di Kabupaten Mamasa belum tampak 

secara jelas kalau rumah makan tersebut halal karena belum adanya tanda-tanda 

khusus yang menunjukkan secara jelas bahwa ini merupakan rumah makan halal. 

Banyak ditemukan para pemilik rumah makan dengan mantap dan percaya diri 

menuliskan 100% halal. Demikian pula mungkin karena pemilik-nya adalah 

seorang Muslim dan dia beranggapan bahwa dari lauk pauk yang di-sediakan tidak 

menggunakan daging haram maka dengan yakin dia mengklaim bahwa makanan 

yang dikelolanya sudah 100% halal. 

Cara lain untuk menunjukkan bahwa produknya halal adalah dengan me-

masang kalender bergambar masjid, memajang  tulisan Allah dan Muhammad 

dalam tulisan Arab. Selain itu, ada juga yang menggunakan simbol rumah makan 

dengan menambahkan titel Haji (H.) atau Hajja (Hj.) pada pengenal rumah makan 

tersebut. Bahkan dari beberapa rumah makan halal yang ada di Kabupaten Mamasa 

hanya ada satu rumah makan yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Adapun 

rumah makan yang telah mendapatkan sertifikasi halal merupakan salah satu rumah 

makan yang akan diteliti sebagai sampel di dua Kecamatan yaitu Rumah Makan 

Ilham di Kecamatan Sumarorong dan Rumah Makan Bapak Maya di Kecamatan 

Mamasa. Adapun jumlah rumah makan Muslim yang terdapat di Kecamatan 

Sumarorong dan Kecamatan Mamasa sebanyak 14 rumah makan. 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya merupa-

kan rumah makan halal yang dikelola dengan seorang Muslim dan benar-benar 

menjalankan syariat Islam dalam menjalankan usahanya serta ramai dikunjungi, 
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rumah makan tersebut menyajikan beberapa menu dan masing-masing dari rumah 

makan tersebut memiliki cita rasa makanan yang enak. Namun seiring berjalannya 

waktu rumah makan tersebut memiliki ancaman dengan adanya pesaing-pesaing 

rumah makan non Muslim yang memasang label 100% halal pada rumah makannya 

dan memiliki fasilitas yang baik dengan begitu konsumen Muslim yang tidak 

menge-tahui seluk beluk rumah makan tersebut apalagi dengan dilengkapi dengan 

fasilitas lengkap akan menarik minat belanja konsumen kerumah makan tersebut.  

Demikian dengan hal tersebut konsumen Muslim tidak serta merta percaya 

bahwa rumah makan tersebut halal walaupun telah dipasangkan tanda pengenal 

bahwa pemilik rumah makan tersebut merupakan seorang Muslim, namun pada 

kenyataanya dilapangan dengan prilaku konsumen Muslim bahkan memper-

tanyakan langsung bahwa apakah bahan baku yang digunakan itu benar-benar halal. 

Karena banyak rumah makan halal pemiliknya adalah seorang muslim, namun 

pekerjanya merupakan seorang non Muslim apalagi ditengah-tengah masyarakat 

yang mayoritas non Muslim. 

Dalam hal ini pemilik rumah makan harus memasang strategi dalam 

pengelolaan rumah makan halal agar masyarakat Muslim tidak ragu-ragu untuk 

berkunjung di rumah makan tersebut dan memperhatikan kualitas produk makanan 

yang dijualnya. Karena salah satu bidang usaha yang menarik perhatian konsumen 

yaitu usaha dibidang makanan misalnya saja seperti rumah makan halal. Apalagi 

dengan maraknya rumah makan di kabupaten Mamasa terkhusunya  di Rumah Ma-

kan Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya berdampingan dengan 

rumah makan non Muslim. Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal men-
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jadikan masyarakat muslim lebih hati-hati dalam memilih rumah makan halal 

apalagi di daerah yang mayoritas non muslim. 

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti ingin melakukan penelitian Rumah 

Makan Halal di Kabupaten Mamasa dengan mengambil dua sampel yang me-

ngelola rumah makan halal yaitu Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Rumah 

Makan Bapak Maya, dan ingin mengetahui strategi apa yang dapat dilakukan oleh 

pengelola rumah makan, untuk memprertahankan serta mengembangkan usaha 

mereka dibidang kuliner yang berada di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim 

sehingga dapat bersaing dengan pemilik usaha rumah makan yang lain. Berdasar-

kan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Strategi Penge-

lolaan Rumah Makan Halal di tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten 

Mamasa”. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

Penelitian ini, peneliti berfokus pada strategi pengelolaan Rumah Makan 

Halal di tengan masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa. Adapun deskripsi 

fokus pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengertian Strategi Pengelolaan 

Kata “strategi” berasal dari bahasa yunani “strategos”, yang berasal dari 

‘stratos’ yang berarti militer dan ‘ag’ yang berarti memimpin.11 Konsep strategi 

mencakup komponen perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi dalam 

mencapai tujuan. Strategi didefinisikan sebagai penetapan tujuan jangka panjang 

 

11Husni Mubarok, Manajemen Strategi (Kudus: Dipa Stain Kudus, 2009). 
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yang sifatnya mendasar dari suatu organisasi, dan pemilihan alternatif tindakan 

serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.12 Menurut para 

ahli yang mengemukakan tentang pengertian Strategi diantaranya adalah:13 

a. Hamdun Hanafi, strategi adalah penetapan tujuan jangka panjang yang dasar 

dari suatu organisasi dan pemilihan alternatif tindakan dan alokasi sumber daya 

yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

b. Steiner dan Milner, mengemukakan strategi adalah penetapan misi perusahaan, 

penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan 

internal, perumusan kebijakan dan implementasi secara tepat sehingga tujuan 

dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 

c. Johnson dan Scholes yang dimaksud strategi ialah arah dan ruang lingkup dari 

sebuah organisasi atau lembaga dalam jangka panjang, yang mencapai ke-

untungan melalui konfigurasi dari sumber daya dalam lingkungan yang 

menantang, demi memenuhi kebuthan pasar dan suatu kepentingan. 

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen 

(mangement) untuk mencapai suatu tujuan. Akan tetapi untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah 

saja, melainkan harus mampu menunjukkan taktik dan operasionalnya.14 Strategi 

adalah segala upaya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai, baik dalam bidang Pendidikan, organisasi atau lainnya. Strategi 

 

12Mamduh M, Hanafi, L. Wheelen, Manajemen Strategis, (Yogyakarta: Andi, 2001), h. 5. 

13Mubarok dan Maldina, “Strategi Pemasaran Islami Dalam meningkatkan penjualan Pada 

Butik Calista”, Jurnal I-Economic 3, No. 1 (2017): h, 10. 

14Onong Ucjhana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek (Bandung: Rosdakarya, 

2011),  h.32. 
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tersebut digunakan untuk meningkatkan segala usaha pada perkembangan lain yang 

lebih baik.15 Peneliti penyimpulkan bahwasanya strategi adalah sebuah proses 

perencanaan dan pengambilan keputusan organisasi atau lainnya dalam mencapai 

penetapan tujuan jangka panjang dan penetapan sasaran organisasi dengan me-

ningkatkan kekuatan internal dan eksternal dalam sebuah organisasi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pengelolaan mempunyai 

empat pengertian, yaitu: a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola; 

b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan 

tenaga orang lain; c) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan 

kebijaksanaan dan tujuan organisasi; dan d) Pengelolaan adalah proses yang mem-

berikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan 

dan pencapai tujuan.16Jadi strategi pengelolaan merupakan sebuah proses melaku-

kan kegiatan dan membantu merumuskan kebijaksanaan serta perencanaan dan 

pengambilan ke-putusan organisasi atau lainnya dalam mencapai penetapan tujuan 

jangka Panjang. 

2. Rumah Makan Halal  

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usaha-

nya.17 Rumah makan, maka yang di maksudkan perusahaan yang memakai bangun-

 

15Muhammad Zaini, ‘Strategi Pengembangan Pondok Pesantren Melalui Usaha Kecil 

Masyarakat’, Jurnal Kependidikan Islam, 4.1 (2014), 175. 

16http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/ definisi- dan- pengertian pengelolaan. 

html?m=1. (08 Mei 2021). 

17Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MenKes/SK/VII/2003 

Tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/%20definisi-%20dan-%20pengertian%20pengelolaan.%20html?m=1
http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/%20definisi-%20dan-%20pengertian%20pengelolaan.%20html?m=1
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an untuk menjual makanan dan minuman dengan menyediakan tempat untuk 

menyantapnya.18  

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara 

komersil yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen-

nya baik berupa makanan maupun minuman. Tujuan operasional restoran adalah 

untuk mencari keuntungan sebagaimana tercantum dalam definisi Vanco Christian 

dari School Hotel Adminnistration di cornell University. Selain bertujuan bisnis 

atau mencari keuntungan, membuat puas para konsumennya pun merupakan tujuan 

operasional restoran yang utama.19 

Pengertian restoran atau rumah makan menurut keputusan Menteri Pari-

wisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang peraturan 

usaha rumah makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa 

pangan adalah: “Suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan 

minuman yang dikelola secara komersial”. Sedangkan menurut peraturan Menteri 

Kesehatan RI No. 304/Mekes/per/89 tentang persyaratan rumah makan yang di-

maksud rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di 

sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan 

perlengkapan untuk proses pembuatan, peyimpanan dan penjualan makanan dan 

minuman bagi umum di tempat usahanya. Secara umum, restoran merupakan 

tempat yang dikunjungi orang untuk mencari berbagai macam makanan dan 

 

18Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1947 Tentang Pemungutan Pajak 

Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan. 

19Marsum, W. Restoran dan Segala Permasalahannya, (Edisi, 4; Yogyakarta: Andi, 2005). 
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minuman. Restoran biasanya juga menyuguhkan keunikan tersediri sebagai daya 

tariknya baik melalui menu masakan, hiburan maupun tampilan fisik bangunan. 

Kata halal berasal dari bahas Arab halla, yahillu, hillan, wahalalan yang 

memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Memiliki arti 

sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah. Kata tersebut merupa-

kan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, 

tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, 

kosmetik, pekerjaan, dan pariwisata, firman Allah swt, QS. al-Maidah/5 : 88. 

ُ حَلََٰلٗا  ا رَزقََكُمُ ٱللَّه ح مِمه ح  اۚ طَيدبِٗ  وَكُُوُا َ  وَٱتهقُوا يِ   ٱللَّه نتمُ ٱلَّه
َ
 ٨٨  مُؤۡمِنوُنَ   بهِِۦ أ

Terjemahnya:  

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu ber-iman 

kepada-Nya.20  

Menurut Al-Muyassar tafsir ayat di atas nikmatilah wahai orang-orang 

beriman apa yang halal lagi baik dari apa yang Allah limpahkan dan berikan 

kepadamu. Perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, Allah meng-haruskan 

kalian bertakwa kepada Allah dan merasakan pengawasannya. Menurut LPPOM 

MUI (Majelis Ulama Indonesia), syarat kehalalan yaitu:21 

a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 

b. Tidak mengandun khamr dan produk turunannya. 

c. Semua bahan asal hewan berasal dari hewan halal yang disembeli menurut tata 

cara syariat Islam. 

 

20Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 88. 

21Husnul Tafjirah, “Pengaruh labelisasi hlmal terhadap keputusan pembeli produk KFC 

(studi kasus pada KFC Hertasning Kota Makassar”, Jurnal Ekonomi Islam, (2017). 
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d. Tidak mengandung bahan lain yang diharamkan atau tergolongkan najis. 

e. Semua tempat penyimpan, penjualan, pengelolaan dan alat transportasi tidak 

boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya. 

Rumah makan halal dalam Bahasa Indonesia, juga bisa dikatakan rumah 

makan Syariah. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang 

diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi rumah 

makan halal adalah suatu bangunan atau tempat usaha yang dibangun berdasarkan 

prinsip-prinsip Syariah yang diorganisir secara komersial, dalam menyelenggara-

kan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan dan 

minuman yang halal, yang telah dilakukan  sertifikasi halal oleh MUI yang ditandai 

dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan 

pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

3. Masyarakat Sebagai Konsumen 

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 diperdagangkan. Hukum perlindungan konsumen di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 thn 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen) menggunakan beberapa jenis pertanggungjawaban hukum, yaitu per-

tanggungjawaban kontraktual (contractual liability), pertanggung jawaban produk 

(product liability), pertanggungjawaban professional (professional liability) dan 

dalam hal tertentu menggunakan pertanggungjawaban langsung (strict liability).22 

 

22Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan menjadi 

pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai kajian utama dalam penulisan ini 

adalah: Bagaimana Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di Tengah Masya-

rakat Non-Muslim di Kabupaten Mamasa. Untuk mengkaji pokok permasalahan, 

tersebut maka penulis dapat merincikan menjadi rumusan masalah adalah: 

1. Bagaimana langkah-langkah strategi pengelolaan Rumah Makan Halal di 

tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa? 

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan Rumah Makan 

Halal di tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa? 

3. Bagaimana solusi dalam strategi pengelolaan Rumah Makan Halal di 

tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa? 

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 

Penyusunan sebuah karya ilmiah dibutuhkan berbagai dukungan teori mau-

pun rujukan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Sebelum melakukan 

penelitian maka penulis melakukan kajian terhadap karya ilmiah yang memiliki 

kaitan dengan pembahasan yang dipaparkan dalam penulisan ini. Ay Ling, dengan 

judul: “Pengelolaan dan Pengembangan Usaha pada Usaha Mikro Kecil Menengah 

(Studi Deskriptif pada Rumah Makan Palem Asri Surabaya)”.  

Penelitian ini menjelaskan bahwa fungsi manajemen yang berhubungan 

dengan prosedur pengukuran hasil kinerja terhadap tujuan perusaha-an. Selain itu, 

pengelolaan yang baik juga dilihat dari beberapa faktor yang di-identifikasi dalam 

lingkungan internal perusahaan: sumber daya manusia, produksi/operasi, keuangan 
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dan pemasaran. Sedangkan dalam lingkungan eksternal dinilai dengan mengguna-

kan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan internal 

SDM, operasi, keuangan dan pemasaran Rumah Makan Palem Asri berjalan dengan 

baik, namun dalam lingkungan eksternal Rumah Makan Palem Asri memperoleh 

tekanan atas ancaman pendatang baru.23 

Martha I. Noviandani dan Dina F. Septiarini,24 dalam jurnalnya “Nilai-nilai 

Amanah Sebagai Strategi Fungsional pada Rumah Makan Wong Solo Cabang 

Gresik”. Penelitian ini dipaparkan bahwa beberapa faktor kunci kesuksesan usaha 

sangat dibutuhkan untuk menunjang jalannya usaha. Adanya nilai-nilai amanah 

sebagai strategi fungsional (SDM, operasi, keuangan dan pemasaran) dalam 

mengelola bisnis, diharapkan dapat meningkatkan kualitas baik sisi pengelolaan-

nya maupun faktor-faktor pendukung lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

Rumah Makan Wong Solo cabang Gresik dalam mengembangkan usaha yang 

dijalani, dinilai telah mampu menjalan-kan nilai-nilai amanah dari aspek tanggung 

jawab dan berbuat baik. 

Fatmawati, Andi Nuddin dan Andi Sitti Halimah, dalam jurnalnya “Strategi 

Pengembangan Kualitas Kuliner Itik Palekko di Rumah Makan Khas Bugis di 

Kabupaten Sidrap”. Penelitian menjelaskan bahwa untuk mempertahankan usaha 

kuliner itik palekko, pemilik usaha dituntut untuk bekerja keras dan menyusun 

strategi yang tepat untuk mengembangkan kualitas produknya. Dalam menyusun 

strategi tersebut perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik 

 

23Ay Ling, “pengelolaan dan pengembangan usaha pada usaha mikro kecil menengah (studi 

deskriptif pada rumah makan palem asri surabaya)”, Jurnal AGORA 1, No. 1 (2013): h. 1-8. 

24 Martha I. Noviandani & Dina F Septiarini. Nilai-nilai Amanah Sebagai Strategi Fung-

sional pada Rumah Makan Wong Solo Cabang Gresik”, Jurnal JESTT 2, No. 5 (2015): h. 400-412. 
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faktor internal maupun faktor eksternal sehingga dapat memaksimalkan kekuatan 

untuk meminimalkan kelemahan atau memanfaatkan peluang untuk mengurangi 

acaman yang dapat mempengaruhi kualitas kuliner itik palekko di Kabupaten 

Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dapat 

diterapkan oleh pemilik usaha adalah membuka cabang usaha, melakukan promosi, 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, pelayanan, dan SDM dengan 

menyusun Standar Operating Prosedur (SOP), menjalin kerja sama dengan 

pemasok dengan sistem kontrak kerja dalam menjamin ketersediaan bahan baku.25 

Mochamat Novi Rifa’I, dalam jurnalnya “Promosi Makanan Halal di Kota 

Taipei, Taiwan”, Pada penelitian ini menjelaskan bahwa terlepas dari trend 

makanan menjadi produk wisata, Islam secara jelas telah memberikan perhatian 

tentang makanan-makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak atau makanan yang 

halal dan haram. Kota Taipei Taiwan telah memiliki sertifikasi halal yang dikeluar-

kan oleh beberapa lembaga seperti Halal CMA (Chinesse Muslim Association), 

Halal Taipei Grand Mosque, dan Taiwan Halal Integrity Development Association 

(THIDA). Mendapatkan sertifikat halal dari lembaga-lembaga tersebut tentunya 

ada prosedur serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar masuk 

kategori halal. Mengenai produk halal dilakukan dengan konsep bauran pemasaran 

tradisional terdiri dari 4P, yaitu produk (product), harga (price), tempat (place), dan 

promosi (promotion). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  bauran promosi 

yang telah dilakukan saat ini lebih banyak pada bauran promosi Sales Promotion, 

Public Relation dan publikasi on line dikarenakan lebih murah dan mudah diakses 

 

25Fatmawaty, dkk, “Strategi Pengembangan Kualitas Kuliner Itik Palekko di Rumah Makan 

Khas Bugis Di Kabupaten Sidrap”, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian 5, (2019): h. 262-270. 
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oleh calon pembeli, sedangkan bauran pemasaran lewat iklan masih belum dilirik 

secara maksimal karena memang biaya yang dikeluarkan harus lebih besar.26 

Nurdin, Novia, Arif Rahman, Ririn Suhada, dalam jurnalnya: “Potensi 

Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu”. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

Kota Palu yang penduduknya mayoritas Muslim juga menginginkan adanya 

produk-produk yang terserfikasi halal menurut ajaran syariat Islam. Namun Kota 

Palu juga dihuni oleh 16 persen penduduk non-muslim yang berasal dari berbagai 

daerah. Meskipun ada banyak masyarakat non-Muslim bukan berarti produk halal 

kurang diminati. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi industri produk 

halal dikota Palu tinggi. Jumlah industri kecil yang bergerak dibidang makanan 

cukup banyak. Meskipun yang telah mengurus sertifikat halal baru sekitar 16%, 

tetapi hasil penelitian menunjukkan sejumlah pelaku usaha sangat ingin mengurus 

sertifikat halal. Cuma mereka kurang mendapatkan informasi yang tepat dan benar 

tentang proses pengurusan sertifikat halal.27 

Fitrah Rahmawati, Jamal Bake dan Ninik Endang Purwati, dalam jurnalnya: 

“Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Rumah Makan Wong Solo Di Kendari”, 

Hasil penelitian dari jurnal analisis strategi pengembangan bisnis rumah makan 

wong Solo Di Kendari ini cukup berpeluang besar untuk dikembangkan dalam 

melakukan kegiatan usaha. Strategi S-O atau kekuatan dan peluang, terdapat 

peluang besar dalam melakukan pengembangan usaha dengan memanfaatkan 

lokasi yang strategis dengan jumlah pengunjung. Strategi W-O atau  kelemahan dan 

 

26Mochamat Novi Rifa’I, “Promosi Makanan Halal di Kota Taipei, Taiwan”, FALAH 

Jurnal Ekonomi Syariah 3, No. 1 (2018): h. 112-121. 

27Nurdin, dkk, “Potensi Industri Produk Makanan Halal Di Kota Palu”, Jurnal Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Islam 1, No. 1 (2019): h. 1-12. 
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peluang, kelemahan dalam rumah makan ini kurangnya promosi akan tetapi hal ini 

bisa diatasi dengan mengandalkan cita rasa yang lezat serta harga yang terjangkau 

dan memperhatikan keamanan dan kebersihan produk yang akan dikonsumsi oleh 

pelanggan. Strategi S-T atau kekuatan dan ancaman, rumah makan wong solo ini 

tidak memiliki ancaman yang jelas dikarenakan rumah makan ini mampu bersaing 

atas kualitas produk dengan harga yang sangat terjangkau serta konsisten menjaga 

cita rasa yang menjadi ciri khas serta selalu menjaga kebersihan produk maupun 

tempat lokasi usaha.28 Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dilihat Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Persamaan Perbedaan 

1 Ay Ling “Pengelolaan dan 

Pengembangan Usaha pada 

Usaha Mikro Kecil 

Menengah (Studi Deskriptif 

pada Rumah Makan Palem 

Asri Surabaya”. 

Salah satu persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang 

pengelolaan rumah makan. 

Penelitian yang dilakukan 

pada rumah makan palem 

Asri Surabaya menggunakan 

strategi fungsional yg terdiri 

dari SDM, keuangan, produk 

dan operasi dan pemasaran 

serta melakukan analisis 

SWOT. Sedangkan penulis 

menggunakan strategi analisis 

matriks  SWOT  

2 Martha Ineke Noviandani 

dan Dina Fitrisia Septiarini 

“Nilai-nilai Amanah sebagai 

Strategi Fungsional pada 

Rumah Makan Wong Solo 

Cabang Gresik”. 

Salah satu persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang 

strategi pada rumah makan 

Penelitian terdahulu menggu-

nakan strategi fungsional 

sedangkan peneliti 

menggunakan analisis 

matriks SWOT 

3 Fatmawaty, Andi Nuddin dan 

Andi Sitti Halimah “Strategi 

Pengembangan Kualitas 

Kuliner Itik Palekko di 

Rumah Makan Khas Bugis di 

Kabupaten Sidrap”. 

Salah satu persamaan dalam 

penelitian ini yaitu sama-

sama meneliti tentang 

strategi pada rumah makan 

Analisis matriks SWOT yang 

diguna-kan peneliti pada 

rumah makan khas Bugis di 

Kabupaten Sidrap 

4 Nurdin, Novia, Arif Rahman, 

Ririn Suhada “Potensi 

Sama-sama meneliti tentang 

produk makanan halal pada 

Perbedaanya peneliti melaku-

kan penelitian produk makan-

 

28Fitrah Rahmawati, dkk, “Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Rumah Makan Wong 

Solo Di Kendari”, Jurnal Administrasi Bisnis 3, No. 2 (2018).  
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Industri Produk Makanan 

Halal di Kota Palu”. 

rumah makan dan penting-

nya sertifikat halal Serta 

pencantuman label halal. 

an halal ditengah masyarakat 

mayoritas muslim 

5 Mochamat Novi Rifa’I 

“Promosi Makanan Halal di 

Kota Taipei, Taiwan”, 

Sama-sama meneliti tentang 

produk makanan halal pada 

rumah makan yg minoritas 

Muslim dan pentingnya 

sertifikat halal serta 

pencantuman label halal . 

Konsep bauran pemasaran 

yang terdiri dari strategi 4P 

yaitu product, price, place & 

promotion yang digunakan 

pada penelitiannya promosi 

makanan halal di kota Taipe 

Taiwan. Sedangkan penulis 

menggunakan strategi analisis 

matriks SWOT 

6 Fitrah Rahmawati, dkk, 

“Analisis Strategi 

Pengembangan Bisnis 

Rumah Makan Wong Solo 

Di Kendari”. 

 

Sama-sama meneliti tentang 

strategi pada rumah makan 

Peneliti menggunakan 

analisis matriks SWOT 

mencocokkan sebuah strategi   

Sumber: Data diolah 2021 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk: 

a. Merumuskan langkah-langkah strategi pengelolaan Rumah Makan Halal di 

tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa. 

b. Untuk mengetahui hambatan dalam strategi pengelolaan Rumah Makan Halal 

di tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa.  

c. Untuk mengetahui solusi yang baik dalam strategi pengelolaan Rumah Makan 

Halal di tengah masyarakat non Muslin di Kabupaten Mamasa. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

kontribusi mengenai strategi pengelolaan rumah makan halal di tengah masyarakat 

non muslim di Kabupaten Mamasa sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, 

menambah dan memperluas khazanah ilmu pengetahuan mengenai strategi 

dalam berbisnis khususnya terkait dengan Rumah Makan Halal. 

b. Kegunaan Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau 

sumbangsih pemikiran bagi masyarakat (pelaku bisnis dan konsumen) ter-

khusus bagi masyarakat Mamasa Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat agar 

dalam praktik bermuamalah khususnya jual beli senantiasa memperhatikan 

kehalalan bahan produk makanan, tempat, alat dan lain sebagainya yang tidak 

mengandung unsur haram. Sehingga dapat memberikan manfaat dan menjauh-

kan dari kerusakan bagi kedua belah pihak. 

c. Kegunaan Regulasi. Penelitian ini mengharapkan adanya dukungan dari 

pemerintah sebagai pembuat regulasi atau tokoh agama dalam hal ini me-

nyampaikan kepada masyarakat terkhususnya bagi pelaku usaha agar senan-

tiasa untuk memperhatikan kehalalan produk makannya, dalam hal ini meng-

urus agar mendapatkan sertifikat halal untuk produk makan yang dijualnya 

agar tidak terjadi keraguan bagi konsumen Muslim untuk mengkomsumsinya. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A.  Tinjauan Strategi 

1. Definisi Strategi 

Strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk 

mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakan-

nya, bagaimana cara mengerjakanya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula 

dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut harus 

dinilai. Secara jelas, strategi merupakan suatu peralatan komunikasi, di mana orang 

strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang 

dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya, serta bgaimana hal 

tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisasikanya.29 

Gambaran yang telah diuraikan dapat dinyatakan bahwa strategi merupa-

kan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat 

bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi  tersebut. “Strategi” haruslah pula dapat menghasilkan sumber-sumber 

daya yang nyata, tidak hanya berupa pendapatan atau keuntungan, tetapi juga dapat 

berupa sumber daya tidak berwujud atau intangible, seperti: reputasi, komitmen 

individu atau karyawan, identitas merek, dan lainya.30 

 

 

 

29Sofjan Assauri, Strategic Management, (Cet, II; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 3. 

30Sofjan Assauri, Strategic Management, h. 3. 
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2. Perumusan Strategi 

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan 

strategi, yaitu: 

a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa 

depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-

citakan dalam lingkungan tersebut. 

b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal (analisis SWOT) untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan 

dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. 

c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari 

strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 

d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif 

strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi 

eksternal yang dihadapi. 

e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan 

jangka panjang.31 

Perumusan manajemen strategi Islam dalam sebuah organisasi pada dasar-

nya dimaksudkan sebagai suatu proses (aktivitas) penentuan dan pencapaian tujuan 

organisasi. Ada beberapa tahapan dalam perumusan manajemen strategi Islam 

sebagai berikut:32 

 

31Khairan, “Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah”, Jurnal 29, 

No. 2 (2018): h. 270. 

32Veithzal Rivai Zaenal dan Edi Witjara, Manajemen Strategi (Strategi Pemimpin-Manajer 

Profesional dan Tawadhu Mengikuti Keteladanan Rasulullah saw), (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 

2020), h. 8-10. 
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a. Analisis SWOT (Strength, Weakness, opportunity, Threats) 

Tahapan dalam manajemen Islam yang pertama yaitu melakukan 

analisis lingkungan baik eksternal maupun internal dengan menggunakan 

analisis SWOT dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan 

untuk mengetahui apa saja yang menjadi kelemahan (weakness) dan kekuatan 

(strength) perusahaan melalui analisis internal dan mengetahui apa yang men-

jadi ancaman (threats) dan peluang (opportunity) melalui analisis eksternal. 

Pada hakikatnya, manusia pasti memiliki kelemahan dan kekuatan masing-

masing yang diberikan oleh Allah swt sebagai sunnatullah agar manusia bisa 

saling memanfaatkan dan saling membantu. Sebagaimana firman Allah swt, 

dalam QS. az-Zukhruf/43 : 32. 

قَ  نََۡنُ  رَبدكَِۚ  يَقۡسِمُونَ رحَۡۡتََ  هُمۡ 
َ
وَرفََعۡنَا أ نۡيَاۚ  ٱلدُّ ةِ  ٱلَْۡيوََٰ عِيشَتَهُمۡ فِِ  مه بيَۡنهَُم  سَمۡنَا 

َتهخِذَ  دَرَجََٰت    بَعۡضَهُمۡ فوَۡقَ بَعۡض   ِ ا  خَيۡر  رَبدكَِ  وَرحَۡۡتَُ   ا  سُخۡرِيدٗ   ابَعۡضٗ   بَعۡضُهُم   لّد ِمه   مد

 ٣٢  يََۡمَعُونَ 
Terjemahnya: 

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah 

menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 

dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 

yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memperguna-

kan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang 

mereka kumpulkan.33 

 

Karena itu, perlu kita analisis untuk mengetahui apa yang menjadi 

kelemahan dan kekuatan yang nantinya dari kelemahan tersebut akan muncul 

peluang yang harus kita antisipasi, dan kekuatan tersebut akan muncul peluang 

 

33Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 491. 
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yang harus dimanfaatkan. Karena faktor eksternal dan internal terus berubah 

seiring berjalannya waktu, maka diperlukan strategy change management and 

inovation agar perusahaan dapat berdaptasi dan bertahan. Analisis SWOT 

merupakan alat pencocokan untuk mengembangkan empat jenis strategi, yaitu 

strategi SO, strategi WO, strategi ST, dan strategi WT.34 David da Fred R, 

seperti yang dikutip oleh Jogiyanto memberikan penjelasan dari SWOT:35 

1) Kekuatan (Strenghts). Situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari 

organisasi atau program pada saat ini. Strenght ini bersifat internal dari 

organisasi atau sebuah program. Contoh Kekuatan:36 

(a) Perusahaan memiliki modal yang cukup 

(b) Perusahaan memiliki citra yang baik di masyarakat 

(c) Perusahaan memiliki jaringan kerja yang luas 

(d) Lokasi perusahaan strategis 

(e) Pendapatan perusahaan meningkat dari tahun ke tahun. 

2) Kelemahan (Weakness). Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan 

dalam sumber daya, ketrampilan, dan kapabilitas yang secacara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa 

fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan ketrampilan 

pemasaran dapat merupakan sumber dari kelamahann perusahaan. Contoh 

Kelemahan: 

 

34Fatmawaty, dkk, “Strategi Pengembangan Kualitas Kuliner Itik Palekko di Rumah Makan 

Khas Bugis di Kabupaten Sidrap”, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian 5, (2019): h. 264. 

35Jogiyanto, Sistem Informasi Strategi Untuk Keunggulan Kompetitif, (Yogyakarta: Andi 

Offset 2005), h. 66. 

36Gaspersz, Vincent, Sistem manajemen Kinerja Terintegrasi Balance Scorecard dengan 

Six Zigma untuk organisasi, Bisnis dan Pemerintah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 

h. 15. 
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(a) Promosi perusahan terhadap promosi masih kurang 

(b) Produk yang ditawarkan masih sedikit/terbatas 

(c) Sumber daya manusia kurang memadai 

3) Peluang (Opportunity). Peluang adalah situasi penting yang menggutung-

kan dalam lingkungan perusahaan. Kecendrungan-kecendrungan penting 

merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan 

meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok 

merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Contoh peluang: 

(a) Faktor ekonomi yang membaik  

(b) Meningkatnya kehidupan masyarakat 

4) Ancaman (Threats). Ancaman adalah situasi penting yang tidak meng-

untungan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan peng-

ganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Ada-

nya peraturanperaturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat 

merupakan acaman bagi kesuksesan perusahaan. Contoh ancaman: 

(a) Banyaknya pesaing perusahaan 

(b) Faktor makro ekonomi setelah krisis 

(c) Pengisisan informasi untuk tiap variabel atau aspek SWOT 

Tujuan utama analisi SWOT adalah untuk mengidentifikasi strategi pe-

rusahaan secara keseluruhan hampir setiap perusahaan maupun pengamat 

bisnis dalam pendekatannya menggunakan analisis SWOT. Matriks SWOT 

digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. Matrik ini bisa melukiskan 

secara jelas seperti apa peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan 

disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini bisa 
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menghasilkan empat sel ke-mungkinan alternatif strategi, yaitu strategi SO, 

strategi WO, strategi WT, dan strategi ST. 

Berdasarkan matriks SWOT diatas, maka didpatkan empat langkah 

strategi yaitu:37 

Tabel 2.1 

Matriks SWOT 

                             IFAS 

 

EFAS 

STRENGTH (S) 

(tentukan 5-10 faktor 

kekuatan Internal) 

WEAKNESS (W) 

(tentukan 5-10 faktor 

kelemahan internal) 

OPPORTUNITIES (O) 

(tentukan 5-10 faktor peluang 

eksternal) 

Strategi SO 

Daftar kekuatan untuk 

meraih keuntungan dari 

peluang yang ada. 

 

Stretegi WO Daftar untuk 

memperkecil kelemahan 

dengan memanfaatkan 

keuntungan dari peluang 

yang ada 

THREATS (T) 

(tentukan 2-10 faktor ancaman 

eksternal) 

Strategi ST Daftar 

kekuatan untuk 

menghindari ancaman 

Strategi WT Daftar untuk 

memperkecil kelemahan 

dan menghindari ancaman. 

Sumber: Freddy Rangkuti, 2006.  

1) Strategi SO, strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal 

organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. 

2) Strategi ST, strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi 

untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal 

organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman 

eksternal. 

3) Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO 

 

37Freddy Rangkuti, Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan 

Bobot,Rating Dan OCAI,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 84.   
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bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan 

peluang eksternal. 

4) Strategi WT, strategi ini diterapkan berdasarkan pada kegiatan yang 

bersifat defensive dan berusaha meminimalkan kelemahan serta 

menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi 

kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. 

Matriks SWOT merupakan alat pencocokan yang penting untuk mem-

bantu para birokrat atau perusahaan dalam mengembangkan empat tipe strategi 

yakni strategi SO (Strengths-opportunities), strategi WO (Weaknesses-oppor-

tunities), strategi ST (Strengths-threats), Strategi WT (Weaknesses-threats).  

b. Merumuskan dalam sebuah perencanaan (Ahdaf/Planning) 

Merumuskan dalam sebuah perencanaan yaitu strategi apa yang harus 

perusahaan lakukan, dengan memeperhatikan visi dan misi serta tujuan yang 

yang ingin dicapai. Tujuan perusahaan haruslah sesuai Syariah yang berarti 

tidak hanya mengikuti hawa nafsu dan tidak membawa kemudharatan. Se-

bagaimana firman Allah swt, dalam QS. al-Hasyr/59: 18. 

َ وَلۡۡنَظُرۡ نَفۡسر  ح ٱللَّه ح ٱتهقُوا يِنَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ ا يَ مَتۡ   مه ح  لغَِد    قَده ۚ  وَٱتهقُوا َ ُۢ بمَِا  إنِه  ٱللَّه َ خَبيُِ ٱللَّه

 ١٨تَعۡمَلُونَ  
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendak-
lah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.38 
 

 

 

 

38Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 456. 
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c. Mengimplementasikan (Tathbiq/Organizing)  

Mengimplementasikan yaitu implementasi strategi, bagaimana 

pemimpin perusahaan mempengaruhi agar seluruh anggota perusahaan dapat 

melaksanakan strategi dengan baik hingga menciptakan budaya perusahaan 

yang unggul, sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. Shaad/38 : 26. 

خَليِفَةٗ  جَعَلنََٰۡكَ  إنِها     فِِ   يََٰدَاوۥُدُ 
َ
ٱلهَۡوَىَٰ ٱلۡأ تتَهبعِِ  وَلًَ   ِ بٱِلَْۡقد ٱلنهاسِ  بيََْۡ  فَٱحۡكُم  رۡضِ 

لهَُمۡ عَذَابر   ِ يِنَ يضَِلُّونَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه ِۚ إنِه ٱلَّه ح   بمَِا  شَدِيدُُۢ   فَيُضِلهكَ عَن سَبيِلِ ٱللَّه   نسَُوا
 ٢٦   ٱلْۡسَِابِ   يوَمَۡ 

Terjemahnya: 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 

di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan.39 
 

d. Mengevaluasi (Muhasabah/Actuating)  

Mengevaluasi yaitu evaluasi atas pengimlementasian strategi. Evaluasi 

ini dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui apakah strategi tersebut 

efektif atau tidak dalam mencapai tujuan dengan mengkoreksi sesuatu yang 

salah, dan penlian kinerja sehingga menghasilkan umpan balik. Dalam Islam, 

proses evaluasi itu disebut debgan muhasabah, sebagaimana firman Allah swt, 

dalam QS. al-Hasyr/59 : 18. 

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ ِينَ ٱ  يَ ح    لَّه ح ٱءَامَنوُا َ ٱ  تهقُوا مَتۡ لغَِد   وَ   للَّه ا قَده ح ٱوَلَۡۡنظُرۡ نَفۡسر مه ۚ ٱ  تهقُوا َ َ ٱإنِه    للَّه ُۢ    للَّه خَبيُِ

 بمَِا تَعۡمَلوُنَ  
 

 

 

39Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 454. 
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Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 
hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.40 
 

e. Mengawasi (Ar-riqobah/Controlling)  

Mengawasi yaitu pengawasan agar proses implementasi strategi ber-

jalan sesuai prosedur. Hasilnya akan menjadi saran perbaikan dan penyem-

purnaan bagi perusahaan untuk implementasi strategi berikutnya.  Sebagai-

mana firman Allah swt, dalam QS. al-Infithar/82 : 10-11. 

 عَلَيۡكُمۡ لَحََٰفِظِيَْ كرَِامٗا كََٰتبِيَِْ   وَإِنه 
Terjemahnya: 

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang meng-
awasi (pekerjaanmu). Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat 
(pekerjaan-pekerjaanmu itu).41 
 

Berkenaan dengan manajemen strategi, Islam telah menggariskan 

bahwa hakikat amal perbuatan haruslah berorientasi bagi pencapaian ridha 

Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt, dalam QS. al-Mulk/67 : 2-3. 

ةَ لَِّبۡلوَُكُ  يِ خَلقََ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلَْۡيوََٰ حۡسَنُ عَمَلٗاۚ ٱلَّه
َ
يُّكُمۡ أ

َ
 ٢   ٱلغَۡفُورُ   ٱلعَۡزِيزُ   وهَُوَ   مۡ أ

يِ ا ترََىَٰ فِِ خَلقِۡ ٱلرهحۡمَٰنِ مِن تفَََٰوتُ   طِباَقٗ   سَمََٰوََٰت    سَبۡعَ   خَلقََ   ٱلَّه   ٱلۡۡصَََ   فَٱرجِۡعِ   اۖ مه
 ٣  فُطُور   منِ ترََىَٰ  هَلۡ 

Terjemahnya: 

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di 
antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun. Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu 
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah 

 

40Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 548. 

41Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 587. 
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sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah 
kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?.42 
 

3. Unsur-Unsur Strategi 

Bila suatu organisasi mempunyai suatu strategi, maka strategi itu harus 

mempunyai bagian-bagian yang mencakup unsur-unsur strategi. Suatu strategi 

mempunyai 5 (lima) unsur, di mana masing-masing unsur dapat menjawab masing-

masing pertanyaaan berikut:43 

a. Di mana organisasi selalu aktif dalam menjalankan aktivitasnya. Unsur ini 

dikenal sebagai “gelangggang aktivitas” atau “arena”. 

b. Bagaimana kita dapat mencapai arena, yaitu penggunaan “sarana kendaraan” 

atau vehicles. 

c. Bagaimana kita dapat menang di pasar. Hal ini merupakan “pembeda” atau 

dikenal dengan differentiators. 

d. Apa langkah atau tahap, serta urutan pergerakan kegiatan, serta kecepatanya. 

Unsur ini dikenal sebagai “rencana kegiatan” atau disebut staging dan pacing. 

e. Bagaimana hasil akan dapat dicapai. Dengan logika ekonomi (economic logic). 

4. Strategi Generik Porter 

Strategi generik ini menginformasikan adanya tiga pilihan strategi yang 

tersedia bagi kalangan pelaku bisnis. Konsep strategi generik Porter ini lahir tahun 

1980 dan masih popular hingga sekarang serta mendapatkan sebutan sebagai 

strategi generik Porter. Ada tiga strategi yang dielaborasi oleh Porter, yaitu:44 

 

42Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 562. 

43Sofjan Assauri, Strategic Management, h. 4. 

44George Rifai, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Strategi Bisnis ( Evaluatif, Komprehensif, 

Integratif, Penuh Contoh, Inspiratif dan Implementatif), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2012), h. 204-207. 
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a. Strategi Diferensiasi 

Saat ini adalah era pertarungan diferensiasi karena semua pelaku bisnis 

sudah memiliki mantra bahwa berbisnis berarti harus memiliki diferensiasi, 

apalagi cakupan sumber diferensiasi juga amat luas. Dalam buku Philip Kotler 

yang berjudul In Principle of Marketing terbitan 1999 dinyatakan bahwa di-

ferensiasi bisa dimunculkan dari manipulasi sejumlah faktor seperti fitur, 

kinerja produk, tampilan, desain, konsistensi, daya tahan, kepercayaan, atau-

pun mudah diperbaiki. Masih banyak lagi sumber diferensiasi yang lain, 

termasuk harga itu sendiri bisa diangkat sebagai diferensiasi. Dalam era per-

tarungan diferensiasi saat ini, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian:  

1) Apakah anda mau memiliki atau mengembangkan diferensiasi tunggal 

atau multidiferensiasi?. Apapun pilihan anda maka anda harus pastikan 

bahwa diferensiasi yang anda miliki atau kembangkan betul-betul me-

ngandung nilai tersendiri di mata konsumen (keunikan, kelangkaan, atau 

nilai-nilai yang lain), sulit diimitasi, dan tidak mudah disubtitusi. 

2) Apakah diferensiasi yang anda miliki saat ini sudah dipersepsikan oleh 

target pasar sebagai milik anda dan bukan milik pelaku bisnis yang baik 

kompetitor langsung, competitor tak langsung, ataupun noncompetitor? 

Kalau ternyata diferensiasi anda belum diketahui dan tidak dipersepsikan 

oleh target konsumen sebagai milik anda, apa artinya anda memiliki 

diferensiasi?. Percuma saja anda memiliki diferensiasi namun diferensiasi 

tersebut ternyata tidak diketahui target konsumen, bahkan konsumen 

memersepsikan itu bukan milik anda. 
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3) Untuk menghindari agar yang disebutkan poin 2 tidak terjadi maka ada 

dua hal yang perlu diperhatikan, yakni kualitas serta intensitas dalam 

mengomunikasikan diferensiasi plus konsistensi dalam mengaplikasikan 

program-program pembuktian ke target konsumen yangn diperlukan untuk 

memperkuat diferensiasi. Jangan sampai diferensiasi yang anda miliki atau 

anda kembangkan miskin komunikasi dan miskin pula pembuktian. Kalau 

ini yang terjadi, bisa disimpulkan bahwa anda tidak memiliki komitmen 

kuat terhadap diferensiasi yang anda pilih. 

4) Apakah diferensiasi anda pada akhirnya diadopsi pula sebagai ekspresi 

identitas konsumen anda?. Kalau ternyata diferensiasi anda tidak sekadar 

menjadi milik anda namun sekaligus menjadi identitas konsumen anda, 

apalagi komunitas konsumen tersebut memiliki massa yang besar, maka 

diferensiasi anda mencapai titik kinerja tertingginya. 

5) Apakah diferensiasi yang anda miliki sudah diperkuat oleh positioning 

statement & tagline anda? Sudahkah positioning yang memperkuat di-

ferensiasi secara konsisten dikomunikasikan di setiap media komunikasi 

yang ada ke target konsumen dan apakah positioning tersebut tercantum 

dalam setiap materi promosi yang ada? Apakah positioning tersebut sudah 

diekpresikan dalam berbagai program pembuktian kepada target 

konsumen sehingga diferensiasi yang anda canangkan pada akhirnya 

terpatri di benak konsumen?. 

6) Apakah diferensiasi anda mengalami keterlapukan akibat dinamika 

zaman. Ingat bahwa konsumen pada titik tertentu mengalami kebosanan 

kalau mendapatkan sesuatu terus-menerus. Harus ada pembaruan diferen-
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siasi, kapan dilakukan?. Pembaruan dilakukan manakala diferensiasi anda 

sudah dipersepsikan oleh konsumen sebagai milik anda, namun konsumen 

memiliki perspektif bahwa diferensiasi tersebut sudah tererosi zaman. 

Ada Sembilan strategi yang dapat dijalankan dalam menghadapi saing-

an melalui diferensiasi harga dan mutu/kualitas, yaitu:45 

1) Kualitas tinggi dan harga tinggi, disebut Strategi Premium. 

2) Kualitas tinggi dan harga sedang/menengah, disebut Strategi Penetrasi. 

3) Kualitas tinggi dan harga murah, disebut Strategi Superbargain. 

4) Kualitas menengah dan harga tinggi, disebut Strategi Overpricing. 

5) Kualitas menengah dan harga sedang/menengah, disebut Strategi Kualitas 

/Mutu Rata-Rata. 

6) Kualitas menengah dan harga murah, disebut Strategi Bargain. 

7) Kualitas rendah dan harga tinggi, disebut Strategi Pukul dan Lari (Hit and 

Run). 

8) Kualitas rendah dan harga sedang/menengah, disebut Strategi Barang-

Barang Tiruan/Palsu (Shoddy Goods). 

9) Kualitas rendah dan harga murah, disebut Strategi Barang-Barang Murah 

(Cheap Goods). 

b. Strategi Kepemimpinan Biaya 

Pilihan strategi ini untuk menembak pasar grass root atau pasar akar 

rumput. Pasar tersebut memiliki besaran pasar yang luas, namun sangat sensitif 

terhadap harga dan memiliki loyalitas yang minim. 

 

45Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran (Dasar, Konsep dan Strategi), (Depok: Rajawali 

Pers, 2019), h. 173. 
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Strategi kepemimpinan biaya (cost leadership) semestinya harus 

sampai ke konsumen, dalam arti efisiensi biaya tidak sekadar untuk me-

nambah margin keuangan internal perusahaan ataupun memperbesar cadangan 

amunisi untuk berperang harga dengan competitor. Strategi kepemimpinan 

biaya seharusnya ditranformasikan untuk menghasilkan produk dengan harga 

yang lebih ekonomis tanpa mengurangi spesifikasi produk yang diperlukan 

konsumen ataupun peningkatan fasilitas lain demi menunjang kecepatan dan 

kenyamanan pelayanan konsumen. 

Mengaplikasikan strategi kepemimpinan biaya bukan berarti menerap-

kan cost cutting (pemotongan biaya) yang asal-asalan. Beberapa hal yang perlu 

menjadi perhatian untuk mendukung aplikasi strategi kepemimpinan biaya 

adalah:  

1) Konsumen di pasar ini adalah konsumen yang sensitif terhadap harga 

maka produk dan pelayanan yang dibutuhkan memiliki spesifikasi dasar 

yang berkategori must to have (minimal harus dimiliki) yang standar. 

Konsumen ini tidak menuntut produk dan layanan yang memiliki 

spesifikasi di luar must to have yakni nice to have. Misalnya dalam telepon 

seluler; mereka hanya butuh konten standar seperti mengakomodasi fungsi 

voice (suara), sms, hanya satu jejaring sosial (misalnya facebook), fungsi 

kalender, jam, dan memori yang minim namun optional bisa ditambah. 

Dari sisi perangkat kerasnya diharapkan memiliki spesifikasi lumayan 

tahan lama dan bentuknya kalau bisa mirip dengan bentuk telepon seluler 

merek terkenal. 
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Efisiensi, kecepatan, ketepatan, dan fleksibilitas produksi. Pastikan 

bahwa tidak ada “barang terbuang” dalam setiap tahapan proses produksi, 

walaupun dalam jumlah kecil karena barang-barang yang terbuang ter-

sebut ada konten biayanya. Pastikan pemakaian energi seefisien mungkin, 

kalau bisa menggunakan energi alternatif yang murah, dan upayakan men-

cari sumber energi yang bisa didaur ulang. Pastikan bahwa anda mampu 

membuat produk yang jauh lebih cepat dibanding rata-rata industri tanpa 

menisbikan ketepatan produk yang dihasilkan. Pastikan bahwa anda me-

miliki fleksibilitas mesin untuk bisa menghasilkan tipe produk yang 

berubah-ubah dan upayakan terjadinya fleksibiltas perubahan urutan 

proses dalam pembuatan produk (routing flexibility). Dalam hal ini, anda 

harus lebih evaluatif untuk mencari teknologi alternatif yang mampu 

mendukung efisiensi, kecepatan, ketepatan, dan fleksibilitas produksi. 

Motor Gerakan efesiensi, kecepatan, ketepatan dan fleksibilitas 

produksi harus kita akui berawal dari perusahaan-perusahaan Jepang dan 

hebatnya tidak sekadar efisiensi, namun dalam waktu bersamaan juga 

menjaga dan meningkatkan kualitas hingga muncullah istilah value stream 

(alur nilai). Gerakan ini sebetulnya dipelopori oleh Toyota di tahun 1980-

an yang sangat memberikan perhatian dalam mengatasi persoalan-persoal-

an seperti produksi yang berlebihan, waktu tunggu yang lama, peng-

angkutan barang yang tidak efisien, proses pengolahan yang tidak semesti-

nya, inventori yang tidak semestinya, alur gerakan (routing) yang tidak 

perlu, dan meminimalkan cacat produk seoptimal mungkin. 
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Model evaluasi dengan value stream saat ini diadopsi secara luas 

baik oleh industri manufaktur ataupun nonmanufaktur. Nah, untuk meng-

evaluasi nilai setiap kelompok aktifitas yang ada perlu dilakukan apa yang 

disebut value stream mapping (pemetaan alur aktivitas) yang bisa meng-

eksplorasi kemungkinan penciptaan nilai tambah bagi konsumen. Setiap 

perusahaan memiliki value stream dan antar perusahaan tentunya jumlah 

value stream dimiliki berbeda-beda. 

2) Kecepatan pemilihan dan perubahan material alternatif (baik bahan baku, 

bahan kemas atau jenis material lain) yang diperlukan untuk mendukung 

terciptanya produk ataupun jasa yang lebih ekonomis untuk melayani 

konsumen akar rumput tersebut. Kecepatan pemilihan dan perubahan 

material alternatif juga diperlukan untuk membawa unsur-unsur novelties 

(unsur yang bersifat memperbarui) sehingga anda dipersepsikan tidak 

sekadar memiliki kemampuan menciptakan produk-produk plus layanan 

yang ekonomis, namun sekaligus inovatif dari waktu ke waktu. Ciptakan 

sistem SIRM yang terbaik untuk mendukung hak tersebut. 

Dua hal yang harus mendapatkan perhatian adalah pemilihan salur-

an distribusi yang efisien tanpa meninggalkan aspek kemudahan dalam 

mengakses produk dan layanan yang ada plus jangan lupa memilih media 

komunikasi yang murah, namun tetap mengandung konten yang menarik 

untuk target pasar akar rumput. Kedua hal tersebut sebagai upaya meng-

efisienkan biaya penjualan.46 

 

46George Rifai, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Strategi Bisnis ( Evaluatif, Komprehensif, 

Integratif, Penuh Contoh, Inspiratif dan Implementatif), h. 207-209. 
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c. Strategi fokus 

Menjalankan strategi ini dengan baik, hal pertama yang harus dilakukan 

adalah membuat segmentasi pasar. Di antara sekian segmen pasar yang ada 

pilih segmen pasar tertentu untuk dijadikan target penawaran produk, pelayan-

an, dan komunikasi yang anda miliki. Segmen pasar tertentu yang terpilih me-

representasikan sebagai ceruk pasar (niche market). Dalam membuat segmen-

tasi pasar diperlukan kecermatan dan kejelian memilih variabel segmentasi. 

Hal yang perlu diingat adalah sekali anda menerapkan niching strategy 

yang berfokus penggarapan ceruk pasar tertentu, bukan berarti harus selama-

nya strategi ini diterapkan. Kalau ternyata aplikasi strategi ini dalam kurun 

waktu tertentu menghambat pertumbuhan bisnis, saatnya meredefenisi pasar 

dan melakukan ekspansi asal posisi kekuatan berbisnis semakin meningkat.47 

5. Fungsi Strategi 

Fungsi strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun 

dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilaku-

kan secara simultan, yaitu: 

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

b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi 

dengan peluang dari lingkunganya. 

c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang 

didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. 

 

47George Rifai, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Strategi Bisnis ( Evaluatif, Komprehensif, 

Integratif, Penuh Contoh, Inspiratif dan Implementatif), h. 209-210. 
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d. Menghasilkan dan mengembangkan sumber-sumber daya yang lebih banyak 

dari yang digunakan sekarang. 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke 

depan. 

f. Menanggapi atau bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.48 

Dalam Menyusun strategi jika dilihat dari persfektif Islam menekankan 

pada wilayah halal dan haram. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip Islam 

mengenai halal dan haram, yaitu:49 

a. Segala sesuatu pada dasarnya boleh. 

b. Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata. 

c. Melarang yang halal dan membolehkan yang haran adalah shirik. 

d. Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat najis dan melukai. 

e. Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan yang haram dilarang. 

f. Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram. 

g. Menganggap yang haram sebagai halal adalah dilarang. 

h. Niat yang baik tudak membuat yang haram bisa diterima  

i. Hal-hal yang meragukan sebaiknya dihindari. 

j. Yang haram terlarang bagi siapapun. 

k. Keharusan menentukan adanya pengecualian. 

 

 

 

48 Sofjan Assauri, Strategic Management, h. 7. 

49Veithzal Rivai Zaenal dan Edi Witjara, Manajemen StrategI (Strategi Pemimpin-Manajer 

Profesional dan Tawadhu Mengikuti Keteladanan Rasulullah saw), h. 6. 
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B. Tinjauan Rumah Makan  

1. Teori Rumah Makan 

Menurut Marsum W.A definisi rumah makan adalah suatu tempat atau 

bangunan yang diorganisasikan secara komersial, yang menyelenggarakan pe-

layanan dengan baik kepada semua tamu, baik berupa kegiatan makan maupun 

minum. Tujuan operasional rumah makan adalah untuk mencari keuntungan seperti 

yang dijelaskan oleh Vanco Christian dari School Hotel Adminitration di Cornell 

University. Selain bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, memberikan kepuasan 

pada konsumennya merupakan tujuan operasional rumah makan yang utama.50  

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup 

kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usaha-

nya.51 Menurut Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomonikasi No. KN.73/ 

PVV105/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini 

yang dimaksud dengan usaha Jasa Pangan adalah: “Suatu usaha yang menyediakan 

jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial”. Sedangkan 

menurut peraturan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang 

pesyaratan rumah makan maka yang dimaksud rumah makan adalah satu jenis 

usaha angan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen di-

lengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpan-

an dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat khususnya.  

 

50Marsum W, Restoran dan Segala Permasalahannya, (Yogyakarta: Andi, 2005), h. 19. 

51Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MenKes/SK/VII/2003 

Tentang Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran. 
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Secara umum, restoran merupakan tempat yang dikunjungi orang untuk 

mencari berbagai macam makanan dan minuman. Restoran bisaanya juga me-

nyuguhkan keunikan tersendiri sebagai daya tariknya, baik menu masakanya, 

hiburan maupun tempat fisik bangunan.52 

Bisnis makanan termasuk bisnis yang beresiko besar, karena bisnis makanan 

beda dengan bisnis-bisnis lain. Kecuali yang kita jual adalah makanan kering, yang 

bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Namun jika yakin pangsa pasar bagus maka 

bisnis makanan ini akan menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Satu hal 

yang harus dipertimbangkan di lokasi ini adalah faktor lokasi. Faktor penting lainya 

sudah tentu masakanya itu sendiri.53 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam usaha rumah makan 

adalah:54 a) Hal penting yang harus dipertimbangkan adalah unsur lokasi; b) Usaha 

ini biasnya bayak berhubungan dengan unsur kenyamanan dan suasana yang 

dibangun dalam ruanganselain tentu tetap harus memperhatikan rasa masakan dan 

minuman yang disajikan; c) Berbagai kebutuhan sehari-hari seperti bahan masakan 

dan minuman juga harus diperhitugkan; dan d) Makanan enak adalah unsur promosi 

yang sangat efektif hingga saat ini 

2. Jenis-Jenis Rumah Makan 

Rumah Makan dibagi menurut jenis:55 a) Cafe. Cafe adalah kelas rumah 

makan untuk segmen kelas menengah ke atas . cafe biasanya berlokasi di tempat 

 

52Marsum W, Restoran dan Segala Permasalahannya, h. 22. 

53Agoeng Widyatmoko, Peluang Usaha untuk Ibu Rumah Tangga, (Cet. I; Jakarta: Media-

karta, 2016), h. 54. 

54Agoeng Widyatmoko, Peluang Usaha untuk Ibu Rumah Tangga, h. 54. 

55R. Wulan Ayodya, Kursus Singkat Usaha Rumah Makan Laris Manis, (Cet.-; Jakarta: PT 

Elex Media Komputindo, 2007), h. 3. 
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yang sering di kunjungi oleh kalangan atas, seperti hotel berbintang, daerah pusat 

kantoran (daerah segitiga emas), dan juga mal atau plaza di sekitar pusat kota; b) 

Restoran. Restoran sering disebut rumah makan. Restoran merupakan kelas rumah 

makan untuk segmen menengah dan kalangan atas juga bisa makan di sini dari segi 

harga, restoran lebih murah dari cafe. Restoran banyak ditemui di pusat 

perbelanjaan dari pusat kota atau pun daerah pinggiran kota. Restoran dapat berdiri 

sendiri dalam satu bangunan di jalan strategis, namun dapat juga di daerah 

keramaian di dalam pemukiman penduduk; c) Warung Makan. Warung makan 

biasa di sebut dengan nama berbagai jenis seperti warung tegal (warteng), kedai 

makan, kantin, warung padang, dan sebagainnya. Warung makan merupakan kelas 

warung makan untuk kalangan menengah ke bawah. Ciri khas dari warung makan 

ini adalah tempat makan sederhana dengan ruang meja kursi untuk makan dalam 

keadaan seadanya; dan d) Kaki Lima. Tempat makan ini memang jelas ditujukan 

untuk kelas ekonomi bawah. Akan tetapi, segmen menengah ke atas juga banyak 

yang makandi kaki lima ini dikarenakan menu makanan yang disajikan enak 

sehingga banyak yang disukai. Tempat makan kaki lima ini biasanya ada di pinggir 

jalan atau pingir pertokoan, dan kebanyakan di bawah tenda. 

C. Konsep Kehalalan 

1. Produk Makanan Halal 

Konsep Halal dalam penerapan kebijakan produk halal tidak hanya men-

cakup persyaratan Syariah, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, sanitasi dan 

keselamatan yang berkelanjutan, dan juga membuat makanan halal yang mudah 

diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan makanan dan gaya hidup 

sehat. Saat ini konsumen Muslim semakin sadar akan keberadaan makanan halal . 
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Kesadaran umat Muslim bukan hanya terkait bahwa suatu produk makanan adalah 

halal, tetapi mereka juga memililki kesadaran dan rasa keingintahuan yang men-

dalam terkait integritas status halal yang dihasilkan oleh sebuah produsen yang 

mencakup semua kegiatan yang terlibat di sepanjang rantai produksi dan pasokan 

sehingga berbagai produk yang mereka beli benar-benar halal.56 Menurut persfektif 

Islam, konsepsi untuk mengkomsumsi produk halal direkamkan dengan jelas Allah 

swt. Frman Allah dalam QS. al-Baqarah/2 : 172-173. 

ح منِ طَ  ح كُُوُا ِينَ ءَامَنوُا هَا ٱلَّه يُّ
َ
َٰٓأ ِ إنِ كُنتمُۡ إيِهاهُ تَعۡبُدُونَ  يَ ح لِلَّه يدبََِٰتِ مَا رَزقَنََٰۡكُمۡ وٱَشۡكُرُوا
فَمَنِ ٱضۡطُره ١٧٢  ِۖ هِله بهِِۦ لغَِيِۡ ٱللَّه

ُ
مَ وَلَْۡمَ ٱلۡۡنِزِيرِ وَمَا  أ مَ عَلَيۡكُمُ ٱلمَۡيۡتةََ وَٱلده   إنِهمَا حَره

َ  إنِه  هِ  عَلَيۡ  إثِۡمَ  فَلَا   عََد   وَلًَ  غَيَۡ باَغ    ١٧٣  رهحِيم   غَفُورر   ٱللَّه
Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik 

yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-

benar kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya meng-

haramkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika 

disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan 

terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) 

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.57 

 

Pesan Allah swt, menguraikan filsafat dan prinsip halal dalam Islam. Pesan 

utamanya bahwa golongan orang yang beriman disisi Allah ialah mereka yang 

memelihara aspek halal dan haram dalam dirinya. Bagi umat Islam, mengomsumsi 

yang halal dan baik (thayyib) merupakan manivestasi dan investasi dari ketaatan 

dan ketakwaan kepada Allah swt. Firman Allah dalam QS. al-Maidah/5 : 88. 

 

56Nurdin, dkk, “Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu”, h. 3. 

57Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 26. 
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ح  ا رَزقََكُمُ  وَكُُوُا ُ ٱمِمه ح ٱ حَلََٰلٗا طَيدبِٗاۚ وَ  للَّه َ ٱ  تهقُوا يِ  ٱ للَّه نتمُ بهِِ لَّه
َ
 مُؤۡمِنوُنَ    ۦأ

Terjemahnya: 

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah 

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.58 

 

Perintah ini disejajarkan dengan bertakwa kepada Allah swt, sebagai sebuah 

perintah yang sangat tegas dan jelas. Dalam QS. al-Baqarah/2 : 168. 

هَا  يُّ
َ
َٰٓأ ا فِِ    لنهاسُ ٱ  يَ ح مِمه رۡضِ ٱكُُوُا

َ
ح خُطُوََٰتِ    لۡأ يۡطََٰنِ  ٱحَلََٰلٗا طَيدبِٗا وَلًَ تتَهبعُِوا لَكُمۡ    ۥإنِههُ   لشه

بيِْ    ر مُّ  عَدُود
Terjemahnya: 

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.59 
 

Selanjutnya, Rasulullah saw, bersabda: “Setiap daging (anggota tubuh) 

yang tumbuh dari makanan haram, maka menjadi makanan api neraka” (HR At-

Tirmidzi). Perintah Allah kepada para rasul dan perintah Allah kepada orang-orang 

beriman adalah sama, yaitu agar mereka memakan makanan yang baik-baik. Ada-

pun makan yang buruk, maka itu haram atas mereka dan diantara syarat dikabul-

kannya doa adalah menjauhi makanan yang haram.60 Berdasarkan firman Allah swt, 

dalam QS. al-A’raf/7: 157. 

يدبََِٰتِ ٱوَيُحِلُّ لهَُمُ  ... مُِ عَلَيۡهمُِ  لطه  ... لَۡۡبََٰٓئثَِ ٱوَيُحَرد
 

 

 

 

58Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 122. 

59Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 25. 

60Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Halal & Haram Dalam Islam, (Cet, I; Jakarta Timur: 

Ummul Qura, 2018), h. 514. 
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Terjemahnya:  

 

…dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk.61 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam benar-benar serius dalam 

memelihara jiwa dan akal. Pemeliharaan jiwa dan akal itu dilakukan dengan 

memberikan makanan sehat sejak masa kehamilan, kelahiran, kemudian selama 

tahapan kehidupan berikutnya. Makanan berdampak kepada per-tumbuhan jasmani 

dan rohani seseorang maupun keluarganya. Nilai dan keyakinan atas adanya 

kewajiban untuk memilih produk halal disokong maksud hadis Rasulullah saw: 

“Tidak akan masuk syurga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang 

haram, neraka lebih pantas baginya” (HR. Ahmad).62 

Karena itu, Konsumen Muslim mestilah megikuti perkembangan teknologi 

makanan yang menghasilkan berbagai macam produk makanan melalui prosesnya. 

Hal itu dimaksudkan guna mengelakkan diri dan keluarga dari produk makanan 

haram. Sikap konsumen Muslim itu perlu pula disokong dengan seperangkat 

wewenang yang memadai dari pemerintah. John Naisbit dalam anwar mengatakan, 

pada era global masa kini segala sesuatunya serba teknologis. Serba teknologi itu 

terutama terlihat dalam masalah gaya hidup (global lifestyle). Budaya yang meng-

alami perkembangan dahsyat adalah berkenaan dengan makanan, pakaian dan 

hiburan. Ia menyebutnya dengan istilah 3F. 3F dimaksud adalah food (makanan), 

Fasion (pakaian) dan Fun (hiburan). Jadi, era globalisasi, industry makanan di 

Indonesia mesti dapat meningkatakan daya saing melalui jaminan produk halal lagi 

 

61Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya, h. 170. 

62Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 30. 
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baik. Produk yang baik berkaitan dengan jaminan bahwa produknya bergizi, enak, 

menarik dan bentuknya bagus. Seterusnya bersih, bebas dari segala yang mem-

bahayakan fisik.63 

Proses menuju halal bisa saja dimulai dari persiapan awal sampai akhir, 

misalnya produk daging halal proses persiapannya bisa saja dimulai dari pemotong-

an yang kemudian dilanjutkan saat pengepakan (halal packaging), selanjutnya 

proses pengiriman juga dilakukan secara baik (halal logistic). Masalah kebutuhan 

akan layanan pengiriman halal (halal logistic) saat ini sudah semakin meningkat 

karena tuntutan segmen pasar internasional terhadap produk halal. Proses pengirim-

an suatu produk halal seharusnya dilakukan tidak dengan cara mencampuradukkan 

dengan produk non halal. Kalaupun dilakukan pengiriman secara bersamaan maka 

perlu ada perlakukan khusus terhadap produk makanana halal agar tidak bercampur 

dengan produk non halal.64 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal pasal 21 dan 22 menjelaskan bahwa proses produk 

halal:65 “lokasi, tempat dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan 

alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

penjualan dan penyajian produk tidak halal”. Lokasi, tempat dan alat PPH yang di-

maksud wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis dan bebas dari 

bahan tidak halal. Adapun pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat dan 

 

63Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), h. 31. 

64Nurdin, dkk, “Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu”, h. 4. 

65Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
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alat PPH maka akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau 

denda administratif. 

Cara paling mudah memilih makanan, yaitu dengan melihat ada tidaknya 

label halal pada kemasannya. Cuma sampai saat ini, masih terdapat masalah karena 

belum ada aturan yang menetapkan bentul label halal yang khusus. Karena itu, perlu 

pula sikap bijak konsumen Muslim tatkala akan mengonsumsi produk.  

Wan Nasron B. Wan Mohd Nasir yang dikutip oleh Farid Wajdi menyaran-

kan untuk menjadi konsumen yang bijak dengan cara, memastikan sumber produk 

berdasarkan ada atau tidaknya label halal. Memastikan kandungan bahan yang 

boleh membawa kemudharatan. Tidak mudah terpengaruh dengan ikalan. Mampu 

memilih Kawasan rumah makan yang bersih, luar dan dalam. Terakhir, sebaiknya 

memasak sendiri masakan. Rambu lain yang dapat dipedomani konsumen ketrika 

memilih produk makanan agar dapat lebih terjamin dan aman adalah produk 

makanan itu mestinya; bersertifikat halal, melihat menu keseluruhan, menenyakan 

titi kritis, perhatikan warung/restoran yang terpisah dari rumah, curigai produk yang 

terlalu murah, dan jangan malu bertanya mengenai kehalalan produk. Untuk mem-

perkuat rambu tersebut Rahmat Hidayat yang dikutip oleh Farid Wajdi meng-

himbau konsumen Muslim, sebelum membeli produk tertentu harus memeriksa 

tabel informasi yang tertera di label produk. Misalnya berkaitan dengan tanggal 

kadaluarsa, label halal, nomor pendaftaran (seperti merek dalam negeri/ MD, merek 

luar negeri/ML), komposisi produk/daftar bahan yang digunakan.66 

 

 

66Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), h. 35-36. 



46 
 

 
 

2. Urgensi Sertifikasi Halal  

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan 

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal 

tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).67 Sertifikasi halal 

mengacu pada jaminan bagi seorang muslim dalam hal mengkonsumsi produk, ter-

masuk makanan yang sesuai dengan aturan islam. Ini merupakan hal penting yang 

dapat mempengaruhi keputusan konsumsi seorang muslim mengenai apakah 

produk tersebut halal atau tidak. Karena itu, sertifikasi tersebut dapat memfasilitasi 

seorang muslim tidak hanya untuk menjamin tentang apa yang mereka makan telah 

sesuai dengan hukum Islam atau tidak, tetapi juga memberikan kepercayaan bagi 

produsen bahwa produk yang mereka tawarkan telah memenuhi standar halal. 

Karena itu, lembaga halal dan sistem akreditasi diciptakan untuk memenuhi ke-

butuhan tersebut (MUI).  

Sertifikasi halal merupakan bentuk pengujian makanan mulai dari persiap-

an, penyembelihan dan proses pembersihan agar sebaik mungkin. Ini menunjukkan 

perlunya sertifikasi halal karena tampaknya menjadi faktor penting dalam keputus-

an pembelian. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

sertifikasi halal digunakan untuk alat pemasaran oleh perusahaan, dan memberikan 

pengaruh positif terhadap niat beli makanan halal.68 

Banyak ditemukan pedagang rumah makan atau restoran dengan mantap 

percaya diri menuliskan 100% halal, yang mungkin karena pemiliknya adalah 

 

67Republik Indonesia, Undang-Undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

68Irgiana Faturohman, “Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli terhadap Makanan Halal. 

Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia”,  Industrial Research Workshop and National Seminar 

(IRWNS), h. 885. 
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seorang Muslim dan dia beranggapan bahwa dari lauk pauk yang disediakan tidak 

menggunakan daging haram maka dengan yakin dia mengklaim bahwa makanan 

yang dikelolanya sudah 100% halal.  

Cara lain, untuk menunjukkan produknya halal adalah dengan memasang 

kalender bergambar masjid, memajang tulisan Allah dan Muhammad dalam tulisan 

Arab. Selain itu, ada juga yang meng-gunakan simbol Rumah Makan Minang, 

Rumah Makan Melayu atau Rumah Makan Mandailing sebagai jaminan bahwa 

tempat tersebut menyediakan makanan halal.69 

Begitulah, ada saja akalan pedagang untuk menyakinkan konsumen agar 

membeli produknya. Kata 100% halal atau simbol lain telah menjadi komoditas 

komersial yang dipajang guna meluluhkan fanatisme pemeluk Muslim khususnya. 

Mengklaim produk halal adalah sebuah kesatuan proses dari hulu sampai hilir. 

Bukan tidak sekedar mengandung babi/bahan lain yang diharamkan oleh agama 

Islam. Masalahnya, untuk mendapatkan status halal dari faktor ayamnya saja ada 

beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya, apakah ayam tersebut disembelih 

dengan cara yang Islami? Ayam tersebut harus disembelih oleh seorang Muslim, 

menyebut nama Allah swt, ketika menyembelih, disembelih dengan pisau yang 

tajam dan tepat diurat lehernya, tidak menggunakan minyak babi dan bahkan 

sampai wadah untuk memasak dan menyajikan tidak menggunakan alat yang per-

nah digunakan untuk memasak makanan yang haram.70 Inilah urgensi keberadaan 

sertifikasi halal. Diperlukan untuk memastikan bahwa makanan yang ada halal 

 

69Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), h. 35-36. 

70Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), h. 35-37. 
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bukan hanya dari bahan makanannya, tetapi keseluruhan proses dari hulu sampai 

hilir (komprehensif).  

3. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa “tata cara memperoleh Sertifikat Halal 

diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada 

BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan kelengkapan pemeriksaan dokumen. 

Pemeriksaan dan pengujian Kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut 

harus memperoleh akreditasi dari BPJPH bekerjasama dengan MUI. Penetapan 

Kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui siding fatwa MUI dalam bentuk 

Keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH 

menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan Keputusan Penetapan Halal Produk dari 

MUI tersebut”.  

Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen: a) Data 

pelaku usaha; b) Nama dan jenis produk; c) Daftar produk dan bahan yang diguna-

kan; dan d) Proses pengelolahan produk. 

Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan 

Permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan JPH, 

undang-undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui 

anggaran pendapatan dan belanja negara, Pemerintah daerah melalui anggaran pen-

dapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, asosiasi, lembaga ke-
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agamaan dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil.71 

4. Urgensi Labelisasi Halal 

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.72 Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label halal dan ikan pangan, “Label 

pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, 

kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan 

ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan”.73  

Menurut Bulan yang dikutip oleh Abdurrahman mengatakan: “Labelisasi 

halal merupakan label yang menginformasikan kepada konsumen produk yang ber-

label tersebut, bahwa produk tersebut benar-benar halal dan bahan yang dikandung-

nya tidak mengandung unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk ter-

sebut dapat dikonsumsi oleh konsumen”.  

Termonologi ‘Haram’ pada penjelasan atas Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah sebagai salah satu prinsip syariah yang dilarang dalam 

kaitannya dengan pencantuman label ‘halal’ merupakan salah satu dari lima hukum, 

yaitu: fardhu (wajib), Mustahab (disaran-kan), Halal (dibolehkan), Makruh 

(dibenci) dan Haram (dilarang). Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk 

dilakukan menurut syara’.74 

 

71Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 

72Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal. 

73Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang label halal dan ikan pangan. 

74Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Persfektif Hukum Per-

lindungan Konsumen, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 8. 
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Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, sampai saat ini belum 

dapat menerapkan label standar/seragam secara nasional. LP POM bersama Komisi 

Fatwa MUI sudah menyarankan pelaksanaan label halal mesti standar/seragam. 

Produsen saat ini, pemakai label halal diberi kewenangan untuk membuat label 

halal yang ingin dicantumkannya. Tidak ada kewajiban menggunakan label standar 

/seragam. Karena itu, jika ada beberapa pengusaha yang menggunakan label halal 

MUI dengan mencantumkan nomor sertifikatnya saja, itu adalah semata-mata 

inisiatif pengusaha saja. Masalahnya izin penggunaan label halal makanan tidak 

dikeluarkan oleh MUI. MUI Cuma berwenang sampai kepada sertifikat halal saja.  

Secara teknis, izin penggunaan label halal sampai saat ini masih dilaksana-

kan oleh Badan POM. Padahal konsumen sangat menginginkan adanya label halal 

standar. Bahkan, ada produk yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. 

Selain LP POM, sebenarnya Badan POM juga meminta agar ada label hala standar/ 

seragam. Adanya label standar/seragam memudahkan Badan POM dalam peng-

awasannya. Praktiknya di lapangan, pengusaha boleh secara bebas menggunakan 

label halal dengan berbagai bentuk. Ada yang berbentuk bulat, datar, ada yang ber-

tulisan huruf Arab dan ada pula yang bertulisan huruf Romawi. Pengusaha boleh 

menetapkan sendiri baik bentuk, warna, ukuran, gaya atau jenis tulisan dan bahan.75 

Sementara itu, dalam hal pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, 

diwajibkan untuk:76 

 

75Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi 

Halal), h. 66-67. 

76 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 
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a. Mencantumkan label ‘halal’ terhadap produk yang telah mendapatkan 

Sertifikat Halal. 

b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal. 

c. Memisahkan lokasi, tempat penyembelihan, alat pengelolaan, penyimpan-an, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan 

tidak halal. 

d. Memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir. 

e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. 

Fungsi label halal adalah untuk menghindari keraguan konsumen dan me-

mudahkan proses ekspor-impor. Produk halal atau haram merupakan tanggung 

jawab semua pihak, seperti konsumen, pemerintah, pihak pelaku usaha, penjual 

makanan dan organisasi konsumen. Pentingnya mencantumkan label halal karena 

persoalan yang berhadapan dengan umat Islam adalah banyaknya bahan pangan 

yang sukar ditentukan asal bahan pembuatannya. Adapun tujuan mencantumkan 

label halal adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan. Seterus-

nya, memenuhi tuntutan dan memberi kepuasan kepada konsumen, meningkatkan 

kualitas produk, memenuhi minat dan keinginan umat Muslim dan memberi ke-

nyamanan kepada konsumen Muslim. 

D. Masyarakat Sebagai Konsumen 

1. Perilaku Konsumen 

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun 
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makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.77 Menurut J.F Engel pengertian peri-

laku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat 

dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk di-

dalamnya proses pengambilan keputusan, persiapan dan penentuan kegiatan-

kegiatan tersebut.78 Perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen akan me-

nanggapi atau akan merespon bila terjadi perubahan harga atas suatu permintaan 

barang atau jasa yang diperlukan.79 

Perilaku konsumen akan termotivasi oleh kebutuhan. Kebutuhan akan me-

munculkan perilaku yang diperkirakan memiliki kemungkinan terbesar untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan yang dirasakan akan diekspresikan 

dalam perilaku konsumsi. Minat berbelanja termasuk suatu perilaku konsumen. 

Kosumen akan merespon suatu stimulan yang diberikan dengan suatu tindakan. 

Seperti harga yang rendah akan menimbulkan perilaku konsumen yang cenderung 

meningkatkan minat yang tinggi. Promosi yang intens akan membangkitkan ke-

inginan konsumen untuk tertarik membeli suatu produk. Dan tempat yang strategis 

akan membuat konsemen ingin berbelanja di tempat tersebut.80 

 

77Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 

Halal. 

78Hani Handoko dan Basu Swasta, Manajemen Pemasaran Analisis Prilaku Konsumen, 

(Yogyakarta: BPEE, 2000), h. 10. 

79Soeharno, Ekonomi Manajerial, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), h. 41. 

80Engel, dkk. Perilaku Konsumen, Terjemahan Budiyanto, (Jakarta: Binarupa Aksara, 

2005), h. 123. 
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Menurut Engel yang dikutip Etta dan Sopiah mengemukakan bahwa prilaku 

konsumen perlu dipahami oleh produsen atau pemasar agar bisa memperoleh ke-

untungan sebagai berikut:81 

a. Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah wujud dari ke-

kuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan 

intensitas dan profitabilitas perusahaan. 

b. Analisis konsumen menjadi landasan bagi manajemen pemasaran dan akan 

membantu manajer melakukan hal-hal berikut: 

1) Merancang bauran pemasaran 

2) Melakukan segmentasi pasar 

3) Melakukan permosisian 

4) Melakukan analisis lingkungan perusahaan 

5) Mengembangkan tren penelitian pasar 

6) Mengembangkan produk baru atau inovasi produk 

c. Analisis konsumen memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan kebijakan publik perusahaan 

d. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen dapat meningkatkan kemampuan 

pribadi seseorang untuk menjadi konsumen yang lebih efektif 

e. Analisis konsumen memberikan pemahaman tentang perilaku manusia secara 

umum. 

 

81Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai: 

Himpunan Jurnal penelitian, (Yogyakarta: ANDI, 2013), h. 11-12. 
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Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa yang di miliki 

seseorang berdasarkan perbandingan antara kenyataan yang diperoleh dengan 

harapan konsumen. Jika barang dan jasa yang dibeli konsumen sesuai dengan 

harapan konsumen maka konsumen tersebut puas, bagitu sebaliknya.82 Menurut 

Kotler dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat lima faktor yang 

harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu:83 

a. Kualitas produk, konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. 

b. Kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa, konsumen akan merasa puas 

bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang 

diharapkan. 

c. Emosional, konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek 

tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. 

d. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial 

yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu. 

e. Harga, produk yang memiliki kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang 

relatif murah akan memberikan nilai lebih tinggi kepada konsumen. 

f. Biaya, konsumen yang tidak perlu biaya tambahan/membuang waktu untuk 

mendapatkan suatu produk/jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. 

 

 

82Donni Juni Priansa, Perilaku Konsumen dalam Persaingan Bisinis Kontemporer, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), h. 197. 

83Umar dan Husein, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama, 2000), h. 25. 
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2. Mempertahankan Hubungan Baik dengan Konsumen 

Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen 

merupakan kata kunci untuk sukses bagi senuah perusahaan. Ada empat konsep 

yang harus diperhatikan sebagai berikut:84 

a. Nilai Konsumen: 1) Nilai konsumen merupakan perbandingan antara manfaat/ 

keuntungan yang dipersepsikan dengan semua sumber daya yang digunakan 

untuk mendapatkan manfaat dari produk yang dibeli; 2) Nilai konsumen 

bersifat relative dan subjektif; dan 3) Nilai konsumen ini sangat kritis, harus 

menjadi focus perusahaan. 

b. Kepuasan Konsumen. Kepuasan konsumen akan tercapai jika persepsi funda-

mental konsumen terhadap kinerja produk riil sama dengan kinerja produk 

yang diharapkan. 

c. Kepercayaan Konsumen. Menciptakan dan mempertahankan kepercayaan 

konsumen merupakan fondasi untuk menjaga hubungan yang baik dengan 

konsumen dalam jangka panjang. Kepercayaan merupakan sikap teguh 

konsumen pada pendiriannya tentang sesuatu, misalnya terhadap perusahaan. 

Jika memercayai perusahaan, konsumen akan teguh dan loyal, tidah mudah 

berpaling ke perusahaan lain. 

d. Loyalitas Konsumen. Tujuan pemasaran adalah menciptakan dan memper-

tahankan kepuasan konsumen. Ciri konsumen yang loyal adalah: 1) Membeli 

banyak produk; 2) Tidak sensitif terhadap harga; 3) Biaya untuk mempertahan-

 

84Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai: 

Himpunan Jurnal penelitian, h. 32-33. 
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kan konsumen yang loyal jauh lebih murah dibandingkan mencari konsumen 

baru; dan 4) Merekomendasikan yang positif dari perusahaan kepada orang lain 

3. Hubungan Hukum Antara Konsumen dan Pelaku Usaha 

Hubungan hukum (Rechtsbetrekking, Belanda) adalah hubungan yang di-

atur atau sesuai dengan hukum. Suatu hubungan disebut sebagai hubungan hukum 

manakala unsur-unsur hukumnya terkandung di dalam hubungan tersebut. Hubung-

an antara pihak dalam pergaulan hukum lazimnya menimbulkan sejumlah hak dan 

kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.85 

Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, me-

lainkan pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang 

tercermin pada kewajiban pada pihak lain. Hak adalah kepentingan yang dilindungi 

hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang 

diharapkan untuk dipenuhi.86 Menurut George Whitscross Paten, hak ternyata tidak 

hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga ke-

hendak.87 Hubungan hukum antara konsumen dengan produsen, terminologi UUPK 

menyebutkan produsen sebagai pelaku usaha, dari perspektif tujuan perlindungan 

konsumen adalah:88 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

 

85Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Persfektif Hukum Per-

lindungan Konsumen, h. 17. 

86Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty, 

2005), h. 35. 

87Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 45. 

88Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 



57 
 

 
 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan-nya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur ke-

pastian hukum dan keterbukaan serta akses untuk mendapatkan informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. 

f. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha 

produksi barang/jasa, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. 

Peristiwa hukum yang mendasari adanya hubungan hukum di antara peran 

subjek hukum dan melahirkan hak dan kewajiban itu terjadi apabila para subjek 

hukum, yakni konsumen dan produsen melakukan hubungan yang bersifat hubung-

an hukum, seperti hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur me-

ngenai kondisi dan jaminan barang/jasa. Kebenaran suatu produk yang diper-

dagangkan seperti kebenaran tanggal kadaluarsa, kebenaran komposisi bahan yang 

digunakan pada suatu produk, dan lainnya adalah bagian penting dalam hubungan 

hukum antara konsumen dengan produsen. Sejumlah hak konsumen menurut 

UUPK, adalah:89 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselematan dalam mengonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

 

89Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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b. Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai 

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengat pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai-

mana mestinya. 

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

lainnya. 

Pihak konsumen pun selain dijamin dan dilindungi sejumlah haknya, juga 

dibebani sejumlah kewajiban yang meliputi: 

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa. 

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
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d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara 

patut.90 

Pelaku usaha pun selain dijamin hak-haknya dan dibebani sejumlah ke-

wajibannya, juga ditentukan sejumlah perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha 

dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa:91 

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

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih/netto dan jumlah dalam hitung-an 

sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket yang tersebut. 

c. Tidak sesuai dengan ukuran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut 

ukuran yang sebenarnya. 

d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau 

jasa tersebut. 

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

mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau 

kemasan barang dan/atau jasa tersebut. 

f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keteranga, iklan 

atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. 

g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ 

pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. 

 

90 Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

91Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
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h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana per-nyataan 

“halal” yang dicantumkan dalam label halal. 

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama 

barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal 

pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan 

lain untuk penggunaan lain yang menurut ketentuan harus di-pasang/dibuat. 

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam 

bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

UUPK selanjutnya menentukan sejumlah larangan bagi pelaku usaha me-

nawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa secara tidak 

benar dan/atau seolah-olah:92 

a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga 

khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik ter-tentu, 

sejarah atau guna tertentu. 

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru. 

c. Barang/jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, per-

setujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau 

aksesori tertentu. 

d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 

sponsor, persetujuan atau afiliasi. 

e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia. 

f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 

 

92Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 
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g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 

h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu. 

i. Secara lansung atau tidak langsung merendahkan barang/jasa lain. 

j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak 

mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap. 

k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang tidak pasti. 

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha mengandung 

unsur perjanjian baku atau kontrak baku yang didasarkan pada pilihan apakah setuju 

dan membeli barang tertentu atau tidak, yang menurut Vera Bolger dinamakannya 

sebagai ‘take it or leave contract’, artinya, jika konsumen setuju, maka perjanjian 

akan dibuat, atau silahkan pergi, jika tidak setuju.93 

Tanggung jawab pelaku usaha ditinjau dari prinsip keseimbangan dengan 

konsumen, merupakan bentuk intervensi yang bertujuan untuk memberikan per-

lindungan hukum kepada konsumen dengan cara membatasi sekaligus me-

nyeimbangkan posisi tawar-menawar para pihak, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Substansi 

pasal tersebut mengatur pencantuman klausula baku yang harus diperhatikan oleh 

produsen (pelaku usaha) agar tidak merugikan konsumen.94 

UUPK lebih menekankan tanggung jawab kepada pelaku usaha dibanding-

kan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam penerbangan, menurut Amad Sudiro 

dikenal ada tiga teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pem-

 

93Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Persfektif Hukum Per-

lindungan Konsumen, h. 24. 

94Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak 

Komersial, (Yogyakarta: Laksbang, 2008), h. 67. 
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bayaran ganti kerugian, yang meliputi:95 a) Teori tanggung jawab berdasarkan 

adanya unsur kesalahan (based on fault liability theory); b) Teori tanggung jawab 

berdasarkan praduga (presumption of liability theory); dan c) Teori tanggung jawab 

mutlak (strict liability theory). 

Teori  tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (based on fault 

liability theory) ini di Indonesia dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan per-

buatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan 

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti ke-

rugian tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata. Tradisi Hukum 

Eropa Kontinental, termasuk hukum (perdata) di Indonesia mengenal model 

tanggung jawab hukum sebagai berikut:96 a) Tanggung jawab dengan unsur ke-

salahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 

KUHPerdata; b) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur 

kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata; dan c) Tanggung 

jawab mutlak dalam arti sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata. 

Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of liability theory) 

menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggungjawab, sampai tergugat 

dapat membuktikan, sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah. Teori tanggung 

jawab hukum berikutnya ialah teori tanggung jawab mutlak (strict liability theory) 

yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pem-

buktian unsur kesalahan/kelalaian. 

 

95Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata, (Jakarta: PT Raja-

Grafindo Persada, 2006), h. 147. 

96Munir Fusdy, Konsep Hukukm Perdata, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 

248-249. 
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E. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dibuat berdasarkan proses berpikir deduktif untuk 

menghasilkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi yang memudahkan peneliti 

dalam merumuskan permasalahan penelitiannya. Kerangka konseptual berfungsi 

untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik 

yang akan dibahas. Kerangka ini didapat dari konsep ilmu/teori yang dipakai 

sebagai landasan penelitian. Begitupun dari penelitian ini, kerangka konseptual 

akan membantu penulis dalam menguraikan tentang strategi pengelolaan rumah 

makan halal di tengah masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa. 

Gambar 2.2 

Kerangka Konseptual  

 

 

 

 

  

 

 

   

Sumber: Data diolah 2021. 

 

 

 

Masyarakat (Konsumen Muslim) 

Rumah Makan Halal 

Strategi Sertifikasi Halal &  
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Analisis  Matriks SWOT 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Menurut Lexi J. 

Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk me-

mahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik serta dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.97  

Menurut Muri Yusuf penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry 

yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, 

simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimode, bersifat 

alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta di-

sajikan secara narratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu 

fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedurilmiah secara sistematis dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sejak awal ingin meng-

ungkapkan data dan disajikan secara naratif. Data kualitatif mencakup antara lain: 

 

97Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , Edisi Revisi (Cet. 40; Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6. 
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a. Deskripsi yang mendetail tentang situasi, kegiatan atau peristiwa maupun 

fenomena tertentu, baik menyangkut manusia maupun hubungannya dengan 

manusia lainnya. 

b. Pendapat langsung dari orang-orang yang telah berpengalaman, pandangan-

nya, sikapnya, kepercayaan serta jalan pikirannya. 

c. Cuplikan dari dokumen, dokumen laporan. Arsip dan sejarahnya. 

d. Deskripsi yang mendetail tentang sikap dan tingkah laku seseorang.98 

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian berlokasi di Kecamatan Su-

marorong tepatnya di Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Kecamatan Mamasa di 

Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi 

Barat. Penentuan lokasi tersebut dikarenakan terdapat sebuah rumah makan yang 

ramai dikunjungi para masyarakat terkhusus konsumen Muslim dan merupakan 

tempat persinggahan. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan fenomenologi 

yang dilakukan dengan menghimpun data berdasarkan konsep, fenomena atau 

peristiwa, pendapat, pendirian sikap, penilaian dan pemberikan makna terhadap 

situasi tertentu atau pengalaman dalam kehidupan. Fenomenolgi mencoba men-

jelaskan dan mengungkap pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi 

 

98Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, (Cet. 

IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 329-331. 
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pada beberapa individu.99 Pendekatan fenomenologi dianggap tepat sesuai tujuan 

penelitian guna mengungkap inti dari sebuah fenomena, serta di-dasarkan pada 

tujuan yang ingin dicapai yaitu memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan 

masyarkat yang berkunjung di Rumah Makan Halal di kecamatan Sumarorong dan 

Kecamatan Mamasa. 

C. Sumber Data 

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong Sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada 

bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data 

tertulis, foto dan statistik.100 

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. Sedangkan data 

adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoretis tertentu.101adapun sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan maupun dari 

informan.102 Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengusaha 

rumah makan dan konsumen Muslim di Kecamatan Sumarorong dan 

Kecamatan Mamasa. 

 

99Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek, (Cet IV; Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), h. 78. 

100Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 157. 

101Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. X; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), h. 3. 

102Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Cet.II; Jakarta: 

Rajawali pers, 2004), h. 30. 
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2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau me-

lalui perantara dengan mempelajari berbagai literatur. Selain itu, data 

sekunder dapat diperoleh dari sebuah referensi, baik berupa majalah, 

jurnal, buku-buku, ataupun berbagai hasil penelitian yang relevan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek peneliti-

an untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya dalam 

upaya mengumpulkan data penelitian.103 Observasi merupakan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.104 

Menurut Guba & Lincoln sebagaimana yang dikutip Lexi J. Moleong mengemuka-

kan bahwa teknik observasi dilakukan karena sering terjadi keraguan pada peneliti 

mengenai data yang diambil, ditakutkan terjadi kekeliruan. Kemungkinan ke-

keliruan itu terjadi karena kurang dapat mengingat peristiwa atau hasil wawancara, 

adanya jarak antara peneliti dan yang diwawancarai ataupun karena reaksi peneliti 

yang emosional pada saat tertentu.105 Maka dalam observasi ini peneliti melakukan 

pengamatan langsung di Rumah Makan Ilham Jawa Timur di Kecamatan Su-

marorong dan Rumah Makan Bapak Maya di Kecamatan Mamasa. 

 

 

103Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial, (Pontianak: 

Gajah Mada University Press, 2006), h. 74. 

104Margono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 158 

105Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 175. 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu Teknik yang dapat digunakan untuk me-

ngumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 

(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewed) 

melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan 

percakapan tatap muka (face to face) antara pewawancara dengan sumber infor-

masi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan 

telah dirancang sebelumnya.106 

Wawancara yang digunakan adalah jenis wawancara terstruktur. Menurut 

Guba dan Lincoln sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. Moleong wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu 

pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada 

situasi jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang 

sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai kesempatan 

yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.107  

Penelitian ini, Wawancara langsung akan dilakukan dengan 8 orang in-

forman dengan kategori informan sebagai berikut: a) Dua orang sebagai pelaku 

bisnis yang terdiri dari satu orang setiap pemilik rumah makan; dan b) Enam orang 

 

106Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 372. 

107Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 190. 
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sebagai konsumen Muslim yang terdiri dari tiga orang sebagai konsumen di setiap 

rumah makan. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam 

penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah 

cara mendapatkan data dengan memepelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau 

dokumen dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dokumen yang 

dibutuhkan disini adalah terkait dengan masalah yang akan diteliti.108 Dokumen itu 

dapat berbentu teks tertulis, artefacts, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis 

dapat pula berupa sejarah kehidupan (life historis), biografi, karya tulis dan cerita. 

Disamping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan 

sumber informasi dalam penelitian kualitatif.109 Salah satu dokmentasi yang di-

gunakan pada penelitian ini yaitu berupa foto saat melakukan interview dengan 

narasumber. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti 

dalam pengumpulan data agar kegiatan menjadi sistematis dan dipermudah.110 Pada 

penelitian kualitatif, penulis adalah instrumen utama dalam penggalian dan 

eksplorasi data yang bersifat naturalistik di lapangan. Kedudukan peneliti dalam 

 

108Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , (Cet. XIII; Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), h. 186. 

109Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, h. 391. 

110Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Cet. 

13; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 134. 
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penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya. Pengertian instrument atau alat penelitian di sini teapat karena ia 

menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.111 Sebagai pendukung dalam 

pengumpulan data peneliti menggunakan alat seperti pedoman wawancara sebagai 

daftar pertanyaan, handphone dengan fitur kamera untuk mengambil gambar dan 

recorder untuk merekam, alat tulis dan laptop yang berfungsi dalam mempermudah 

proses pengumpulan data pada akhirnya akan melaporkan hasil penelitiannya. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexi J. Moleong analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, meng-

organisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, men-

sintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

yang apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.112 Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa ter-

dapat tiga tahapan yang mesti dilakukan dalam menganalisis data yakni reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penjelasan ketiga tahapan tersebut 

sebagai berikut:113 

 

 

 

111Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 168. 

112Lexi J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif , h. 248. 

113Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet I; Jakarta: Alfabeta, 2017), h. 132. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan meringkas, memilih, memilah, menyeder-

hanakan hal-hal pokok atau dapat diartikan mentransformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari 

data yang diperoleh di lapangan. Setelah direduksi, data yang ditampilkan akan 

lebih jelas dan lebih mudah dikumpulkan. Reduksi data berlangsung terus menerus 

selama berorientasi pada penelitian kualitatif.  

Kata reduksi dapat diartikan suatu bentuk analisis yang menajamkan, meng-

golongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan menstrukturkan data 

sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi. Data kualitatif dapat di-

sederhanakan dan ditransfromasikan dalam berbagai cara yaitu melalui seleksi yang 

ketat, melalui ringkasan atau uraian yang singkat, menggolongkannya pada satu 

pola yang lebih luas dan lain sebagainya. 

2. Penyajian Data 

Milles dan Huberman mengartikan suatu penyajian sebagai sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Seorang penganalisis dapat melihat secara jelas apa yang 

terjadi dan menentukan untuk menarik kesimpulan atau terus melangkah melaku-

kan analisis. Jadi penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman 

kasus yang didapatkan dalam penelitian dan sebagai pedoman untuk melakukan 

tindakan dan data ditampilkan dalam bentuk paparan atau uraian yang mudah 

dipahami. 
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3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan jawaban atas fokus penelitian berdasar-

kan hasil analisis data. Menurut Milles dan Huberman kesimpulan juga diverifikasi 

selama penelitian berlangsung dalam artian bahwa makna-makna yang muncul dari 

data yang lain harus di uji kebenarannya, kekokohannya yang merupakan bagian 

dari validasi. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada proses pengumpulan data 

akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  

Analisis pengolahan data yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisa 

data hasil interview secara mendalam dengan menggunakan analisis matriks 

SWOT. Kemudian mereduksi data, dalam hal ini peneliti memilah dan memilah 

data mana yang dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. Setelah itu, peneliti menyajikan hasil penelitian dan membuat 

kesimpulan dan implikasi penelitian sebagai bagian akhir dari penelitian ini. 

G. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono keabsahan data meliputi uji credibility (validas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas) dan confirmability 

(obyektivitas). Keempat pengujian keabsahan tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut:114 

1. Uji Kredibilitas 

Kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif seingkali diragukan 

karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan realibilitas. Menurut 

 

114Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, h.184. 
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Sugiyono kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Perpanjangan penelitian. Pada perpanjangan pengamatan untuk menguji 

kredibilitas data penelitian tersebut, sebaiknya difokuskan pada pengujian 

terhadap data yang diperoleh, apakah data tersebut setelah dicek kembali ke 

lapangan data sudah benar berarti kredibel maka waktu perpanjangan 

pengamatan dapat diakhiri. 

b. Meningkatkan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara cerma dan 

berkesinambungan. Melakukan hal tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Bekal bagi peneliti 

dalam meningkatkan ketekunan yakni dengan membaca berbagai referensi 

buku maupun hasil penelitian ataupun dokumentasi terkait dengan yang diteliti. 

c. Triangulasi. Menurut William Wiersma yang dikutip oleh Sugiyono menyata-

kan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

d. Menggunakan bahan referensi. Bahan referensi ialah pendukung yang mem-

buktikan data yang ditemukan oleh peneliti. 

2. Uji Transferability 

Pengujian transferability merupakan validasi eksternal. Validitas eksternal 

menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian. Karena 

itu, peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian secara rinci, jelas, 

sistematis dan dapat dipercaya. 
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3. Uji Defentability 

Uji defentability adalah melakukan audit terhadap keseluruhan proses 

penelitian ke lapangan oleh editor yang independen atau pembimbing untuk meng-

audit keseluruhan kegiatan peneliti dalam melakukan penelitian. 

4. Uji Confirmability 

Uji confirmability, peneliti menguji hasil penelitiannya dan dikaitkan 

dengan proses yang telah dilakukan di lapangan. Dengan demikian pada penelitian 

ini terdapat empat pengujian keabsahan data, yaitu uji kredibilitas, uji transfera-

bility, uji defentability dan uji confirmability. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Kabupaten Mamasa 

1. Letak Goegrafis 

Secara astronomis, Kabupaten Mamasa terletak antara 2° 39’ 216’’Lintang 

Selatan dan 3° 19’ 288’’Lintang Selatan dan antara 119° 0’216’’ Bujur Timur dan 

119° 51’ 17’’ Bujur Timur. Secara. Berdasarkan posisi geografisnya, kabupaten 

Mamasa memiliki batas-batas: sebelah Utara Kabupaten Mamuju; sebelah Selatan 

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene; sebelah Barat Kabupaten 

Mamuju dan Kabupaten Majene; dan sebelah Timur Kabupaten Tana Toraja. 

Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 kecamatan, yaitu: Sumarorong, Messawa, Pana, 

Nosu, Tabang, Mamasa, Tanduk Kalua, Balla, Sesenapadang. Tawalian, Mambi, 

Bambang, Rantebulahan Timur, Mehalaan, Aralle, Buntu Malangka dan Tabulah-

an.115 

Kabupaten Mamasa merupakan 1 dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi 

Barat, dengan ketinggian mencapai 3000 m diatas permukaan laut. Luas wilayah 

Mamasa adalah seluas 3.005,88 km2. Pada tahun 2020, wilayah administrasi 

Kabupaten Mamasa terdiri dari 17 wilayah kecamatan dengan luas daratan masing-

masing Kecamatan, yaitu: Sumarorong (254,00 km2), Messawa (150,88 km2), Pana 

(181,27 km2), Nosu (113,33 km2), Tabang (304,51 km2), Mamasa (250,07 km2), 

Tanduk Kalua (120,85 km2), Balla (59,53 km2), Sesenapadang (152,70 km2), 

 

115BPS Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2021 (Mamasa: BPS 

Kabupaten Mamasa, 2021), h. 3. 
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Tawalian (45,99 km2), Mambi (142,66 km2), Bambang (136,17 km2) Rantebulahan 

Timur (31,87 km2), Mehalaan (162,43 km2), Aralle (173,96 km2), Buntu Malangka 

(211,71 km2), serta Tabulahan (513,95 km2). Jarak antara Ibukota Kabupaten ke 

Daerah Kecamatan: Mamasa - Sumarorong: 38 km. Mamasa - Messawa: 56 km. 

Mamasa - Pana: 93 km. Mamasa - Nosu: 68 km. Mamasa - Tabang: 35 km. Mamasa 

- Mamasa: 0 km. Mamasa - Tanduk Kalua: 16 km. Mamasa - Balla: 10 km. Mamasa 

- Sesenapadang: 8 km. Mamasa - Tawalian: 3 km. Mamasa - Mambi: 43 km. 

Mamasa - Bambang: 47km. Mamasa - Rant. Timur : 26 km. Mamasa - Mehalaan: 

44 km. Mamasa - Aralle: 51 km. Mamasa - Buntu Malangka: 63 km. Mamasa - 

Tabulahan: 82 km.116 

2. Kependudukan 

Penduduk Kabupaten Mamasa tahun 2020 sebanyak 163.383 jiwa yang 

terdiri atas 83.928 jiwa penduduk laki-laki dan 79.455 jiwa penduduk perempuan. 

Penduduk Kabupaten Mamasa meningkat sekitar 23.301 jiwa dari tahun 2010 (SP 

2010), dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,50%. Kecamatan Mamasa 

merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu: 26.053 jiwa 

(15,95%), sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah 

Kecamatan Mehalaan sebesar 4.254 jiwa (2,60%) dari total populasi. Tahun 2020, 

jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamasa 2,74% lebih banyak dari pada 

 

116BPS Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2021 (Mamasa: BPS 

Kabupaten Mamasa, 2021), h. 5-6. 
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penduduk perempuan, dengan angka rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 105,63 

yang berarti bahwa terdapat 106 laki-laki untuk 100 orang perempuan.117 

3. Agama dan Tempat Peribadatan 

Tabel. 4.1 

Peresentase Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut  

di Kabupaten Mamasa, 2020 

Kecamatan Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya 

Sumarorong 13,70 55,93 13,46 16,91 - - 

Messawa 7,37 62,62 14,60 15,41 - - 

Pana 0,50 96,97 2,53 - - - 

Nosu 0,60 78,98 1,60 18,82 - - 

Tabang 5,67 92,94 1,84 - - - 

Mamasa  20,70 76,41 2,86 0,03 - - 

Tanduk Kalua 10,29 86,90 2,80 - - - 

Balla 2,25 92,58 5,17 - - - 

Sesenapadang 1,47 97,44 1,09 - - - 

Tawalian  5,55 93,93 0,53 - - - 

Mambi 98,33 1,63 0,05 - - - 

Bambang 4,34 94,74 0,92 - - - 

Rantebulahan timur 10,31 84,12 5,57 - - - 

Mahelaan 57,07 42,52 0,42 - - - 

Aralle 84,46 15,52 0,02 - - - 

Buntumalangka 13,93 85,54 0,53 - - - 

Tabulahan 11,16 88,76 0,08 - - - 

Mamasa 22,93 70,84 3,38 2,85 0 0 

Sumber: Data BPS Kabupaten Mamasa 2021 

Tabel 4.2 

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Mamasa, 2020 

Kecamatan Masjid Mushola 
Gereja 

Protestan 

Gereja 

Katholik 
Pura Vihara 

1 2 3 4 5 6 7 

Sumarorong 3 6 41 12 12 - 

Messawa 4 2 44 13 12 - 

Pana - - 45 2 - - 

 

117BPS Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2021 (Mamasa: BPS 

Kabupaten Mamasa, 2021), h. 52-53. 
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Lanjutan tabel 4.2. 

1 2 3 4 5 6 7 

Nosu 1 - 18 1 2 - 

Tabang 2 - 29 2 - - 

Mamasa  6 7 94 3 - - 

Tanduk Kalua 2 - 63 2 - - 

Balla 1 1 45 5 - - 

Sesenapadang - - 44 2 - - 

Tawalian  1 2 28 1 - - 

Mambi 52 - 1 - - - 

Bambang 2 - 42 2 - - 

Rantebulahan timur 1 - 31 2 - - 

Mahelaan 15 - 11 1 - - 

Aralle 32 1 12 - - - 

Buntumalangka 4 - 26 1 - - 

Tabulahan 3 - 72 - - - 

Mamasa 129 19 646 49 26 0 

Sumber: Data BPS Kabupaten Mamasa 2021 

Berdasarkan jumlah keseluruhan penganut Agama terbanyak di Kabupaten 

Mamasa adalah Agama Protestan dengan jumlah 70,84%, sedangkan Agama Islam 

dengan jumlah 22,93%. Adapun tempat peribadatan Agama Protestan terbanyak di 

Kecamatan Mamasa dengan jumlah 94 Gereja, dan tempat peribadatan terbanyak 

Agama Islam adalah di Kecamatan Mambi sebanyak 52 masjid. 

4. Hotel dan Restoran 

Tahun 2020 terdapat 23 hotel dan penginapan di Kabupaten Mamasa dengan 

jumlah kamar sebesar 251. Dari 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa, hanya 4 

kecamatan yang tercatat memiliki hotel dan penginapan yaitu Sumarorong, Nosu, 

Mamasa, dan Mambi. Kecamatan yang memiliki hotel dan penginapan terbanyak 

adalah Kecamatan Mamasa yaitu sebanyak 14 hotel. Jumlah restoran di Kabupaten 
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Mamasa pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 

2019, dimana jumlah restoran meningkat 12 unit.118 

Tabel 4.3 

Jumlah Rumah Makan/Restoran menurut Kecamatan di Kabupaten Mamasa, 2020 

Kecamatan 2017 2018 2019 2020 

Sumarorong 64 7 7 8 

Messawa 59 7 7 7 

Pana 28 7 7 7 

Nosu 18 1 1 1 

Tabang 10 4 4 4 

Mamasa 210 22 22 25 

Tanduk Kalua 62 2 2 3 

Balla 9 - - 2 

Sesenapadang 12 1 1 1 

Tawalian 11 - - 2 

Mambi 34 5 5 6 

Bambang 12 1 - - 

Rantebulahan Timur 9 - 1 2 

Mahelaan 4 7 7 6 

Aralle 16 5 5 6 

Buntu malangka 24 5 5 6 

Tabulahan 26 1 1 1 

Mamasa 608 75 75 87 

Sumber: Data BPS Kabupaten Mamasa 2021 

Adapun daftar rumah makan halal yang berada di lokasi penelitian yaitu di 

Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Mamasa diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Daftar Rumah Makan Halal di Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Mamasa 

Rumah Makan Halal 

No Kecamatan Sumarorong Kecamatan Mamasa 

1 Rumah Makan Ilham Jawa Timur Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

 

118BPS Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamasa dalam Angka 2021 (Mamasa: BPS 

kabupaten Mamasa, 2021), h. 241-243. 
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2 Rumah Makan sidomampir Rumah Makan Sajojo 

3 Warung Makan Ridho Rumah Makan Anugrah 

4 Warung Makan Mas jawa Rumah Makan Ihsan 

5  Resto Al Mubarak 

6  Warung Az Zahrah 

7  Warung Fika 

8  Warung Heegar 

9  Warung Padang 

10  Dapoer Hj. Rafiah 

Total 4 10 

Sumber: Data diolah 2021  

Berdasarkan data tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 14 rumah 

makan halal yang ada di kecamatan Sumarorong dan kecamatan Mamasa di-

antaranya 4 rumah makan di kecamatan Sumarorong yaitu Rumah Makan Ilham 

Jawa Timur, Rumah Makan Sidomampir, warung Makan Ridho dan Warung 

Makan Mas Jawa. Sedangkan di Kecamatan Mamasa terdapat 10 rumah makan 

yaitu Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin, Rumah Makan Sajojo, Rumah 

Makan Anugrah, Rumah Makan Ihsan, Resto al Mubarak, warung Az Zahrah, 

Warung Fika, warung Padang, warung Heegar dan Dapoer Hj. Rafiah. Rumah 

Makan yang ada di kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Mamasa tersebut ma-

sing-masing dikelola dan pemiliknya adalah seorang Muslim. 

B. Langkah-Langkah dalam Pengelolaan Rumah Makan Halal di tengah 

Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa 

 

1. Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

a. Gambaran Umum 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur terletak di Kecamatan Sumarorong, 

tepatnya di Jl. Poros Polewali Mandar – Mamasa. Rumah makan ini ber-
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sebelahan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumarorong dan berkisar 

beberapa meter dari Masjid Raya Kecamatan Sumarorong. Rumah makan 

tersebut sangat ramai dikunjungi terkhususnya para konsumen Muslim. 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur ini berdiri sejak tahun 2008, pada 

awalnya rumah makan ini Bernama Warung Jawa Indah. Warung Jawa Indah 

ini diteruskan oleh pemilik rumah makan yang sekarang, namun sebelum nama 

Warung Jawa Indah ini diubah menjadi Rumah Makan Ilham Jawa Timur, 

sempat kurang lebih 7 bulan rumah makan tersebut jalan di tempat bahkan 

mengalami kerugian karena banyaknya protes dari masyarakat bahwa makanan 

yang disajikan tidak layak untuk dikonsumsi. Pada akhirnya pemilik rumah 

makan ini berinisiatif untuk mengganti papan nama tersebut menjadi Rumah 

Makan Ilham Jawa Timur. 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur yang buka setiap hari dan telah me-

miliki Sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia, dan di dalam rumah 

makan tersebut terdapat Mushollah. Rumah Makan Ilham Jawa Timur buka 

setiap hari dan jumlah pengunjung dalam sehari rata-rata 90 pengunjung dikali 

dalam sebulan sebanyak 2.700 pengunjung perbulan. Di Rumah Makan Ilham 

Jawa Timur, tersedia berbagai macam menu seperti ikan dan nasi seharga Rp 

20.000, nasi ayam seharga Rp 25.000, gado-gado seharga Rp 15.000, Bakso 

seharga Rp 12.000 dan aneka minuman dengan harga yang terjangkau. Pemilik 

rumah makan Srinani menjelaskan langkah-langkah dan yang 

melatarbelakangi rumah makan tersebut dikelola: 

Yang melatarbelakangi kami mengelola rumah makan ini karena kami 

merupakan orang Jawa asli satu-satunya ditengah masyarakat minoritas 

muslim. Sehingga kami menjadikan nama Rumah Makan Ilham Jawa 
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Timur sebagai label rumah makan kami supaya lebih dikenal lagi oleh 

konsumen Muslim bahwa benar-benar orang Islam yang mengelola 

dengan cara yang halal dan orang Jawa asli. Dan kami juga segera 

mengurus agar me-ndapatkan sertifikasi halal sehingga dapat 

menyakinkan konsumen Muslim untuk berkunjung ke Rumah makan 

kami.119 

 

Berdasarkan penjelasan dari pemilik rumah makan dalam langkah-

langkahnya dan strategi yang digunakan dalam pengelolalaan rumah makannya 

terlebih dahulu telah dilakukannya sebuah pengamatan dan mengidentifikasi 

lingkungan mengenai kondisi yang telah terjadi, mengimplementasikan , me-

ngawasi dan melakukan evaluasi dari rencana yang telah dilakukan sehingga 

pemilik rumah makan dapat terus melakukan apa-apa saja yang dapat membuat 

usahanya tetap bertahan dan berkembang serta melakukan diferensiasi sebagai 

pembeda dengan usaha rumah makan yang lain. Berdasarkan hal tersebut 

pemilik rumah makan Ilham Jawa Timur telah melakukan sebuah perumusan 

manajemen strategi untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing 

dengan rumah makan yang lain. 

b. Pembelian Bahan Baku 

Menu yang disajikan di Rumah Makan Ilham Jawa Timur tidak hanya 

mencakup persyaratan Syariah, tetapi juga mencakup aspek kebersihan, 

sanitasi dan keselamatan yang berkelanjutan, dan juga membuat makanan halal 

yang mudah diterima oleh konsumen yang peduli tentang keamanan makanan 

(halalan thayyiban). Pemilik rumah makan Srinani menjelaskan proses pem-

belian bahan baku: 

 

119Srinani (45 tahun), Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, Sumarorong, 

21 Juni 2021. 
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Semua bahan baku yang kami sajikan itu halal dan segar karena tempat 

kami mengambil bahan baku itu sudah kami yakini dan mengetahui 

seluk beluk tempat tersebut apalagi pemiliknya adalah seorang Haji. 

setiap hari supplier kami membawakan bahan baku seperti sayur, buah, 

rempah dan daging. Jadi kami memperhatikan dan menjaga kualitas 

bahan baku yang kami sajikan.120 

 

Prosedur pembelian bahan baku, bahan yang dibeli harus sesuai dengan 

kriteria bahan yang telah ditentukan. Bahan makanan yang akan diolah seperti 

jenis sayuran, buah dan rempah yang masih segar merupakan hasil bumi yang 

berasal dari Kecamatan Wono demikian pula dengan ikan dan daging sapi. 

Sedanglan ayam berasal dari Kecamatan Sumarorong yang sudah jelasa di-

yakini dikelolah dan disembelih dengan secara Islami . Proses pembelian bahan 

baku dilakukan setiap hari didatangkan dari Kecamatan Wono melalui per-

antara penjual muslim yang sudah lama dipercaya menjadi penyedia bahan 

baku rumah makan. Demikian hal tersebut dijelaskan pula oleh Irmayanti yang 

merupakan salah satu konsumen Rumah Makan Ilham Jawa Timur, sebagai 

berikut: 

Rumah makan tersebut benar-benar bersih dan menjaga kualitas 

makanan yang disajikan. Dan saya sendiri tidak pernah ragu untuk 

berkunjung ke rumah makan tersebut karena sudah mengetahui asal 

bahan baku tersebut dari Kecamatan Wono dan untuk ayamnya sendiri 

dari Kecamatan Sumarorong yang sudah diketahui pengelolahnya 

Seorang Muslim.121 

 

Berdasarkan penjelasan pemiliki rumah makan dan salah seorang 

konsumen Muslim, pembelian bahan baku merupakan unsur utama dalam 

 

120Srinani (45 tahun), Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, Sumarorong, 

21 Juni 2021. 

121Irmayanti (37 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawan-

cara, Sumarorong, 21 Juni 2021. 
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sebuah rumah makan. Bahan baku bukan hanya dilihat dari banyaknya 

ketersediaan akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah kehalalan, kebersihan 

dan kesegaran bahan baku tersebut. Namun karena pemilik rumah makan telah 

melakukan kerjasama dengan pemasok bahan baku jadi tidak diragukan lagi 

asal bahan baku tersebut. 

c. Proses Pengolahan dan Penyajian Menu 

Proses pengelolaan bahan makanan dilakukan dengan cara yang islami 

atau sesuai syariat karena hampir semua bahan-bahan diproses, dibersihkan 

dan dimasak sendiri oleh pihak Rumah Makan Ilham Jawa Timur. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Srinani berikut ini: 

Menu yang kami sediakan itu, kami olah dengan sendiri bersama 

dengan karyawan Muslim dan kami betul-betul menjaga kualitas bahan 

baku makanan. Menu yang kami sediakan nanti diolah ketika ada 

konsumen yang pesan, dan apabila ada sambal yang tersisa kami buang 

dan membuat yang baru lagi demikian dengan air minum yang kami 

sediakan itu dimasak.122 

 

Sebagaimana dalam produk halal diartikan sebagai produk yang telah 

dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal selanjutnya 

adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup 

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian 

dan penyajian produk.123 Adapun yang menjadi menu andalan di Rumah 

Makan Ilham Jawa Timur adalah gado-gado dengan cita rasa yang nikmat 

 

122Srinani (45 tahun), Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, Sumarorong, 

21 Juni 2021. 

123Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal di Indonesia Persfektif Hukum Per-

lindungan Konsumen, h. 62. 
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sehingga menjadi menu andalan bagi konsumen. Hal tersebut diungkapkan 

oleh Irmayanti sebagai konsumen berikut ini: 

Menu yang paling saya suka di rumah makan tersebut yaitu gado-gado 

karena memang gado-gadonya enak dan rasanya tidak pernah ber-

ubah.124 

 

Lebih lanjut diutarakan oleh Rosmini sebagai konsumen berikut ini: 

Saya walaupun baru pertama kali berkunjung ke rumah makan tersebut 

lalu menu yang saya pesan adalah gado-gado, dan memang enak gado-

gadonya. Selanjutnya yang saya suka itu dari nasinya karena sepertinya 

dari beras yang berkualitas.125 

 

Selanjutnya, Menyajikan makanan berarti menampilkan hidangan yang 

siap untuk dikonsumsi. Menyajikan makanan harus disesuaikan dengan situasi 

dan kondisi. Rumah Makan Ilham Jawa Timur menyajikan menu makanan 

seperti pada umumnya rumah makan lain. Disajikan di atas meja sesuai pesan-

an pengunjung dengan memperhatikan kebersihan dan kerapian meja makan 

serta kesesuaian menu makanan yang dipesan sebelumnya oleh pengunjung 

dengan menu makanan yang disajikan. 

d. Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan ber-

akhir pada persepsi pelanggan. Rumah Makan Ilham Jawa Timur dalam hal 

pelayanan memberikan pelayanan yang baik dan bersikap ramah kepada para 

pelanggannya. Hal ini diungkapkan oleh Srinani: 

Saya dalam melayani pelangganku betul-betul memberikan pelayanan 
yang baik karena pelanggan itu ibaratkan raja yang harus dilayani 

 

124Irmayanti (37 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Ilham Jawa Timur, 

Wawancara, Sumarorong, 21 Juni 2021. 

125Rosmini (49 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, 

Aralle, 28 Juni 2021. 



86 
 

 
 

dengan baik. Tidak lupa pula saya memperhatikan apa yang menjadi 
kebutuhan pelangganku. Untuk saya jaga pelangganku takutka kalau 
sakit perut apabila keluar dari warungku apalagi di sini daerah dingin 
jadi air minum yang saya sediakan saya masak.126 
 

Ditegaskan pula oleh Abu Bakar: 

Yang membuat saya nyaman dan sering berkunjung ke warung tersebut 

selain karena makanan yang disajikan enak, namun yang tak kalah 

penting adalah pelayanan yang diberikan sangat baik dan ramah kepada 

semua pelanggannya tanpa membeda-bedakan.127 

 

Ungkapan diatas menunjukkan bahwa pemilik rumah makan betul-betul 

memberikan pelayanan yang baik bagi para konsumen-nya dimulai dari segi 

harga makanan yang terjangkau, ramah, mendengarkan keluhan setiap 

pelanggannya, cepat dalam menyajikan serta menyiapkan mushollah bagi 

konsumen Muslim. 

2. Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

a. Gambaran Umum 

Rumah Makan Bapak Maya terletak di Kecamatan Mamasa, Kabupaten 

Mamasa. Tepatnya di Jl. Poros Polewali Mandar-Mamasa. Rumah makan 

tersebut ramai dikunjungi karena merupakan salah satu rumah makan Muslim 

yang berada ditengah-tengah rumah makan non Muslim yang ada di Mamasa 

dengan menggunakan tekhnik prasmanan dalam penyajian menunya. 

Rumah Makan Bapak Maya berdiri pada bulan 9 tahun 2014 sampai 

bulan 3 tahun 2015 dengan berjualan soto Banjar. Setelah bulan 4 tahun 2015 

dan seterusnya belajar untuk berjualan nasi bungkus berhasil, akhirnya me-

 

126Srinani (45 tahun), Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, Sumarorong, 

21 Juni 2021. 

127Abu Bakar (50 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Ilham Jawa Timur, 

Wawancara, Sumarorong, 21 Juni 2021. 
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miliki keberanian untuk belajar mengelola rumah makan sendiri yang ber-

nuansa Islam. Rumah Makan Bapak Maya dapat dijangkau oleh semua 

kalangan, mulai dari ekonomi rendah sampai yang berpenghasilan tinggi 

semua ke rumah makan tersebut karena dengan harga yang terjangkau, 

penyajian dengan cara prasmanan serta dikelolah sesuai dengan syariat bukan 

hanya berdasarkan label. 

Rumah Makan Bapak Maya buka setiap hari dan jumlah pengunjung 

dalam sehari rata-rata 40 pengunjung dikali dalam sebulan sebanyak 1.200 

pengunjung perbulan. Rumah Makan Bapak Maya menyediakan berbagai 

menu seperti nasi cumi, nasi udang tambah tahu dan jagung seharga Rp 20.000, 

nasi ikan, nasi ayam tambah tahu dan jagung seharga Rp 18.000, nasi telur 

seharga Rp 13.000, nasi ayam tambah ayam, ikan, tahu dan jagung seharga Rp 

25.000, nasi ayam tambah parkedel, tahu dan jagung seharga Rp 23.000. dari 

menu yang disajikan dapat dibeli lauknya atau nasinya saja. Aneka minuman 

tersedia seperti kopi biasa seharga Rp 3.000, kopi susu seharga Rp 5.000, teh 

biasa Rp 3.000 dan teh susu Rp 5.000. Hal tersebut diungkapkan oleh Husain 

Pemilik Rumah Makan Bapak Maya: 

Yang melatarbelakangi saya mengelola rumah makan ini, Seperti yang 

saya lihat di Mamasa itu banyak rumah makan yang hanya berlabelkan 

100% halal namun tidak dikelola dengan cara Islami bahkan pemilik 

rumah makan tersebut non Muslim namun memasang 100% halal. Dan 

adapun langkah-langkah yang saya lakukan dengan perencanaan yang 

matang. Sehingga saya mengelola rumah makan tersebut dengan me-

nyajikan menu secara prasmanan, agar konsumen dapat melihat 

langsung menu yang disajikan tanpa adanya keraguan mengenai 
makanan tersebut.128 

 

128Husain (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Bapak Maya, Wawancara, Mamasa, 25 Juni 

2021. 
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Berdasarkan penjelasan pemilik rumah makan bapak Maya dalam 

langkah-langkah pengelolaan rumah makannya terlebih dahulu melakukan 

sebuah perencanaan yang matang dengan melakukan pengamatan kondisi 

terlebih dahulu. Mengimplementasikan, mengawasi dan melakukan evaluasi 

dari rencana yang telah dilakukan serta melakukan diferensiasi untuk 

membedakan usahanya dengan usaha rumah makan yang lain.  

b. Pembelian Bahan Baku 

Saya dalam pembelian bahan baku langsung ke pasar untuk belanja 

setiap hari saya lakukan, agar saya mendapatkan kualitas sayur, buah, 

rempah dan ikan yang segar. Adapun untuk ayamnya saya langsung 

sembelih sendiri ditempat saya beli. Saya tidak memiliki supplier 

khusus karena saya langsung ke pasar untuk belanja.129 

 

Menu yang disajikan di Rumah Makan Bapak Maya merupakan makan-

an dan minuman berkualitas yang telah melalui seleksi dan kesepakatan yang 

di-lakukan dengan penjual yang ada di pasar bahwa bahan baku tersebut benar-

benar segar dan halal sehinggan konsumen Muslim mengkonsumsi makanan 

yang halalan thayyiban. Demikian pula mencakup aspek kebersihannya. 

c. Proses Pengolahan dan Penyajian Menu 

Proses pengelolaan bahan makanan dilakukan dengan cara yang islami 

atau sesuai syariat karena hampir semua bahan-bahan diproses, dibersihkan 

dan dimasak sendiri oleh Pemilik Rumah Makan Bapak Maya. Hal tersebut 

dijelaskan oleh Husain berikut ini: 

Dalam proses pengelolaan menu, saya bersama istri saya yang kerjakan 
tidak ada campur tangan dari karyawan saya. Ayam saya potong sendiri 

 

129Husain (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Bapak Maya, Wawancara, Mamasa, 25 Juni 

2021. 
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setelah dibersihkan oleh penjualnya selanjutnya saya yang bersihkan. 

Maka dari itu pernah ada konsumen Muslim yang mempertanyakan 

mengenai kehalalan menu yang saya sajikan, maka saya katakan bahwa 

kalau saya kelola, masak dan pasarkan sendiri dan mulai dari ayamnya 

saya potong sendiri kira-kira kalau anda ragu silahkan jangan dibeli 

namun anda yakin Alhamdulillah silahkan dibeli. Alhamdulillah 

dengan cara transparan dengan konsumen dapat meningktkan minat 

belanja dan keyakinan konsumen untuk berkunjung ke rumah makan 

kami.130 

 

Selanjutnya, dalam menyajikan menu makanan konsumen yang me-

milih langsung karena sudah disediakan menu makanan dengan cara prasman-

an. Setelah itu, disajikan di atas meja sesuai pesanan pengunjung dengan 

memperhatikan kebersihan dan kerapian meja makan serta kesesuaian menu 

makanan yang dipesan sebelumnya oleh pengunjung dengan menu makanan 

yang disajikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Elsa sebagai konsumen: 

Saya suka berkunjung ke rumah makan tersebut bahkan hampir setiap 

hari sebelum saya berangkat kerja. Karena selain dengan menu yang 

disajikan enak kita juga dapat memilih langsung menu yang diinginkan 

tanpa menunggu lama lagi.131 

 

Berdasarkan penjelasan yang diutarakan oleh salah seorang konsumen 

Muslim rumah makan bapak Maya mengenai penyajian dengan cara 

prasmanan memberikan nilai positif bagi pemilik rumah makan, karena dengan 

proses pengolahan yang dilakukan sendiri dan penyajian menu dengan cara 

prasmanan memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam memilih menu 

yang akan dikonsumsi serta menghilangkan keraguan bagi konsumen Muslim 

bahwa menu yang disajikan itu benar-benar halal adanya. 

 

130Husain (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Bapak Maya, Wawancara, Mamasa, 25 Juni 

2021. 

131Elsa Maudina avianti (25 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Bapak Maya, 

wawancara, Mamasa, 25 Juni 2021. 
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d. Kualitas Pelayanan 

Rumah Makan Bapak Maya dalam melayani pelanggannya dengan 

memberikan pelayanan yang baik, ramah dan cepat dalam menyajikan menu 

makanan yang telah dipesan. Hal tersebut diungkapkan oleh Rijal: 

Pelayanannya cukup bagus, pemilik ramah dan tempanya juga cukup 

nyaman, serta menu yang disajikan terjangkau. Cuma yang menjadi 

kekurangan adalah ketika tampak dari luar belum ada ciri-ciri bahwa 

rumah makan tersebut dikelola oleh orang Muslim. Hanya diketahui 

melalui informasi dari mulut ke mulut.132 

 

Lain halnya diungkapkan oleh Prasatio Audina: 

Pelayannanya memang cukup bagus dan cepat dalam menyajikan 

pesanan, pemiliknya ramah. Namun yang menjadi kekurangan adalah 

kurangnya menu yang baru.133 

 

Dengan Demikian, beragamnya informasi dari konsumen Muslim 

terkait dengan rumah makan tersebut, Rumah Makan Bapak Maya menjadi 

daya tarik konsumen Muslim untuk berkunjung karena memiliki ciri khas dari 

menunya dengan cara prasmanan dan harga yang terjangkau. Pelayanan yang 

ramah kepada pelanggan dan cepat dalam menyajikan pesanan serta terjaga 

kebersihan dan kualitas bahan baku yang disediakan. Namun yang menjadi 

kekurangannya adalah apabila tampak dari luar belum ada ciri-ciri yang 

menandakan bahwa rumah makan tersebut dikelola oleh orang Muslim dan 

kurangnya menu yang baru. 

 

 

132Rijal (31 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan bapak Maya, wawancara, Aralle, 28 

Juni 2021. 

133Prasatio Audina (27 tahun), Konsumen Muslim Rumah Makan Bapak Maya, wawan-

cara, Mamasa, 25 Juni 2021. 
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C. Hambatan dalam Pengelolaan Rumah Makan Halal di tengah Masyarakat 

non Muslim di Kabupaten Mamasa 

 

Pengelolaan usaha bisnis atau rumah makan tidak terlepas dari segala 

hambatan atau memiliki suatu kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau 

kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif 

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, 

sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat 

merupakan sumber dari kelamahan perusahaan. 

1. Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur dalam proses pengelolaan rumah makan 

memiliki hambatan yaitu kurangnya karyawan dan pemasok bahan baku yang jauh, 

karena pemilik rumah makan mencari karyawan yang Muslim agar benar-benar 

rumah makan halal yang dikelola dengan cara yang sesuai dengan syariat. 

Kurangnya karyawan merupakan hambatan bagi pemilik rumah makan karena 

kewalahan dalam melayani pelanggan yang begitu banyak. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Srinani: 

Saya kewalahan dalam melayani pelanggan karena kurangnya karyawan. 

Sedangkan saya mencari karyawan yang Muslim. Dengan kurangnya 

karyawan terkadang pelanggang saya lama menunggu untuk disajikan menu 

yang telah dipesan, belum lagi kalau ada yang pesan lalu diantarkan ke 

rumahnya jadi itu merupakan salah satu hambatan saya, begitu juga dengan 

pemasok bahan baku saya yang cukup jauh karena di Sumarorong belum 

ada pasar yang besar jadi saya bekerjasama dengan pemasok bahan baku 

yang ada di pasar Wono kabupaten Polewali Mandar. Hambatan yang lain 

pernah ada konsumen yang protes kalau gado-gado saya terlalu pedis.134 

 

 

134Srinani (45 tahun), Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur, Wawancara, Sumarorong, 

21 Juni 2021 
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Berdasarkan penjelasan yang diungkapakan oleh pemilik rumah makan 

mengenai hambatan tersebut memang merupakan menjadi unsur utama dalam 

sebuah usaha rumah makan, karena dengan kurangnya karyawan dapat menjadi 

penghambat pelayanan yang cepat apalagi dengan pengunjung yang ramai. 

Demikian pula dengan pemasok bahan baku yang cukup jauh karena berada di pasar 

Wono kabupaten Polewali Mandar, namun dengan melakukan Kerjasama dengan 

pemasok bahan baku dapat menjaga ketersediaan bahan baku yang menjadi unsur 

utama bagi setiap usaha rumah makan. 

2. Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

Rumah Makan Bapak Maya dalam mengelola usahanya belum dapat 

melakukan suatu strategi dalam jangka panjang untuk keberlanjutan usahanya 

karena lahan yang dimiliki masih dalam status kontrak sehingga menjadi hambatan 

untuk keberlanjutan usaha dalam waktu jangka panjang. Dengan hal tersebut, masih 

kurangnya fasilitas yang ada di dalam rumah makan tersebut karena tidak dapat 

melakukan renovasi atau perluasan dikarenakan lahan yang sempit dan masih 

berlanjut dalam keadaan status kontrak sekitar enam tahun. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Husain: 

Saya belum mempunyai perencanaan jangka panjang untuk keberlanjutan 

usahaku karena saya belum mempunyai lahan sendiri, karena lahan yang 

saya tempati sekarang menjalankan usahaku masih dikontrak. Maka dari itu 

yang menjadi hambatan saya adalah tidak adanya lahan karena mau beli 

lahan di mamasa belum bisa karena harga tanah yang begitu sangat mahal. 

Saya juga belum mengurus untuk mendapatkan sertifikat halal karena mau 

mengurus susah sekali bahkan kita menunggu lama-lama belum tentu 

dilayani. Demikian pula dengan hambatan selanjutnya yaitu terkadang 
susah menemukan karyawan yang ingin dipekerjakan sebagaimana sifat 
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manusia itu pada dasarnya cepat bosan, sehingga karyawan tidak bisa lama-

lama ketika bekerja.135 

 

Lain halnya yang diungkapkan oleh pemilik rumah makan bapak Maya 

terkait dengan hambatan yang dihadapi yaitu belum adanya lahan yang luas untuk 

mengembangkan usaha rumah makannya dikarenakan lokasi yang cukup mahal. 

Apalagi dengan maraknya usaha rumah makan menjadikan rumah makan bapak 

Maya bersaing dengan rumah makan yang lain dengan fasilitas yang lengkap. 

Selanjutnya yang menjadi hambatannya adalah pada umumnya kurangnya 

karyawan serta belum mendapatkan sertifikat halal. 

D. Solusi dalam Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di tengah 

Masyarakat non Muslim di Kabupaten Mamasa. 

 

1. Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

Matriks SWOT akan menggambarkan bagaimana strategi pengembangan 

perusahaan yang sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam 

rangka merespon peluang dan menghadapi ancaman yang ada. Analisis matriks ini 

akan menghasilkan empat jenis strategi utama yaitu strategi S-O, W-O, S-T, dan 

W-T sebagai berikut: 

a. Kekuatan (strengths) 

1) Mempunyai sertifikasi halal 

2) Memiliki hubungan yang baik dengan para konsumen 

3) Kualitas bahan baku yang halal, terjaga dan segar setiap harinya 

4) Pemberian pelayanan yang baik 

 

135Husain (47 tahun), Pemilik Rumah Makan Bapak Maya, Wawancara, Mamasa, 25 Juni 

2021. 
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5) Lokasi usaha yang strategis dan mempunyai Mushollah 

b. Kelemahan (weaknesses) 

1) Menu yang tersedia masih kurang 

2) Kurangnya tenaga karyawan 

3) Waktu penyajian yang cukup lama 

4) Kurangnya fasilitas pada rumah makan 

5) Bahan baku yang terbatas 

c. Peluang (opportunity) 

1) Pemerintah telah mengeluarkan UU RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal 

2) Memiliki pelanggan-pelanggan tetap khususnya konsumen Muslim  

3) Memiliki hubungan baik dengan pemasok bahan baku 

4) Menarik minat belanja konsumen Muslim 

d. Ancaman (threats) 

1) Semakin banyak pesaing rumah makan non Muslim  

2) Lokasi pesaing berada disekitar rumah makan tersebut 

3) Pemasok bahan baku yang sangat jauh 

4) Konsumen yang lebih kritis 

Strategi SO (Kekuatan-Keluang). Strategi ini dibuat berdasarkan jalan 

pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan 

memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan 

internal organisasi untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi SO, yaitu:  

a. Mempunyai sertifikasi halal dan pelanggan-pelanggan tetap khususnya 

konsumen Muslim membuat minat belanja mereka semakin meningkat. Salah 
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satu kekuatan yang dimiliki rumah makan ini adalah mempunyai sertifikasi 

halal. Rumah Makan Ilham Jawa Timur ini sudah berdiri selama 14 tahun 

tentunya sudah memiliki pelanggan tetap ataupun pelanggan baru dan untuk 

mempertahankan agar para pelanggan itu tidak berpindah memilih rumah 

makan yang baru maka rumah makan ini harus mampu menjaga kualitas rasa, 

pelayanan yang ada agar tetap mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari 

pelanggan khususnya konsumen Muslim. 

b. Memiliki hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku. Persedian bahan 

baku merupakan saah satu faktor utama dalam rumah makan ini apabila suatu 

waktu bahan baku mengalami kekosongan otomatis isi makanan ini akan 

mengalami kekurangan. Untuk itu Rumah Makan Ilham Jawa Timur perlu 

memiliki hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku sehingga pemasok 

bisa menjual bahan baku yang dimiliki-nya kepada rumah makan dan 

memberikan kualitas bahan baku yang segar dan tetap terjaga kehalalannya 

untuk rumah makan ini. 

Tabel 4.5 

Analisis Matriks SWOT 

 

                          INTERNAL 

 

 

 

 

EKSTERNAL 

STRENGHT 

1. Mempunyai sertifikasi halal 
2. Memiliki hubungan yang 

baik dengan para konsumen 

3. Kualitas bahan baku yang 

halal, terjaga dan segar 
setiap harinya 

4. Pemberian pelayanan yang 

baik 

5. Lokasi usaha yang strategis 
dan mempunyai Mushollah 

WEAKNESS 

1. Menu yang tersedia masih kurang 
2. Kurangnya tenaga karyawan 

3. Waktu penyajian yang cukup lama 

4. Kurangnya fasilitas pada rumah 

makan 
5. Bahan baku yang terbatas 
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OPPORTUNITY 

1. Pemerintah telah 
mengeluarkan UU RI No. 33 

tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal 

2. Memiliki pelanggan-
pelanggan tetap khususnya 

konsumen Muslim 

3. Memiliki hubungan baik 

dengan pemasok bahan baku 
4. Menarik minat belanja 

konsumen Muslim 

 

STRATEGI SO 

1. Dengan mempunyai 
setifikasi halal maka 

pelanggan-pelanggan tetap 

khususnya konsumen 

Muslim akan membuat minat 
belanja mereka semakin 

mening-kat 

(S1,S4,S5,O2,O4) 

2. Dengan memiliki hubungan 
yang baik dengan pemasok 

bahan baku, meningka-tkan 

mutu bahan baku yang tetap 

terjaga kehalalan-nya dan 
tetap segar setiap harinya 

(S2,S3,O3) 

STRATEGI WO 

1. Dengan adanya UU RI No. 33 
tahun 2014 tentang ja-minan prod-

uk halal, menarik minat konsu-men 

Muslim untuk menikmati menu 

yang telah disediakan (W1,O1,O4) 
2. Dengan memiliki be-berapa kar-

yawan akan meningkatkan 

kecepatan pe-nyajian menu 

sehingga hubungan baik dengan 
konsumen tetap terjaga (W2, W3, 

O2,O4) 

3. Melakukan perencanaan setiap 

minggu agar tetap mendapatkan 
bahan baku dari pemasok (W5, O3) 

THREATS 

1. Semakin banyak pesaing 

rumah makan non Muslim  

2. Lokasi pesaing berada 
disekitar rumah makan 

tersebut 

3. Pemasok bahan baku yang 

sangat jauh 
4. Konsumen yang lebih kritis 

 

STRATEGI ST 

1. Menjaga hubungan yang 

baik dan meningkatkan 

kulitas pelayanan, menjaga 
cita rasa makanan serta 

memberikan fasilitas yang 

baik bertujuan agar 

pelanggan tetap membeli di 
rumah makan ini (S2,S3,S4, 

S5,T2) 

2. Memasang sertifikasi halal 

sebagai label rumah makan 
dan transparan kepada 

konsumen (S1,S3,S5,T1,T4) 

STRATEGI WT 

1. Menjalin kerjasama dengan 

pemasok (W5,T3) 

2. Meningkatkan fasilitas, karyawan 
untuk memberikan pelayanan 

dalam menyajikan menu dengan 

cepat (W2,W3,W4,T1,T2,T4) 

Sumber: Data diolah 2021(berdasarkan teori Freddy Rangkuti) 

Strategi WO (Kelemahan-Peluang). Strategi WO bertujuan untuk mem-

perbaiki kelemahan internal dan meman-faatkan peluang eksternal. Strategi WO 

sebagai berikut: 

a. Adanya UU RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal menarik minat 

belanja konsumen Muslim untuk membeli/menikmati menu yang telah disedia-

kan. Menu merupakan daftar makanan yang tersedia di rumah makan tersebut. 

Menu yang tersedia di Rumah Makan Ilham Jawa Timur terbilang masih 

kurang dan belum terlihat karena disajikan apabila sudah dipesan. Namun 

dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal 

rumah makan terseb-ut memanfaatkan untuk menyakinkan konsumen Muslim 
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bahwa menu yang di-sediakan benar-benar terjamin kehalalannya (halalan 

thayyiban).  

b. Memiliki beberapa karyawan meningkatkan kecepatan penyajian sehingga 

hubungan baik dengan konsumen tetap terjaga. Konsumen ketika berkunjung 

ke rumah makan hal yang mereka inginkan dengan kecepatan dalam penyajian 

menu yang telah mereka pesan. Maka dari itu Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

dengan memiliki beberapa karyawan dapat membantu untuk meningkatkan 

kecepatan dalam penyajian menu, sehingga konsumen tetap memiliki respon 

positif dan tetap menjadi pelanggan rumah makan tersebut. 

c. Melakukan perencanaan setiap minggu agar tetap mendapatkan bahan baku 

dari pemasok. Memiliki bahan baku akan membuat makanan tetap tersedia 

karena bahan baku merupakan sumber utama di dalam rumah makan. Maka 

dari itu, apabila rumah makan ini senantiasa bekerjasama dengan pemasok 

bahan baku, dapat menjaga ketersediaan bahan baku. 

Strategi ST (Kekuatan-Ancaman). Strategi ST menggunakan kekuatan 

internal organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 

Strategi ST sebagai berikut: 

a. Menjaga hubungan baik, meningkatkan kulitas pelayanan, menjaga cita rasa 

makanan serta memberikan fasilitas yang baik bertujuan agar pelanggan tetap 

membeli di rumah makan ini. Kualitas pelayanan merupakan hal yang dapat 

menjaga hubungan baik dengan para konsumen. Cita rasa adalah suatu cara 

pemilihan makanan yang harus dibedakan dari rasa makanan tersebut, dengan 

memiliki khas rasa yang enak tanpa mengurangi rasa merupakan kekonsisten-
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an dalam bisnis kuliner agar para konsumen tidak memilih kuliner yang lain 

karena pada saat ini bisnis kuliner merupakan bisnis yang paling banyak di 

minati oleh para wirausaha dengan tetap menjaga dan mempertahankan cita 

rasa rumah makan ini akan mampu bersaing dengan bisnis di bidang kuliner 

lainnya. Serta dengan menambah fasilitas di rumah makan ini seperti men-

disain bangunan agar dapat dijadikan latar untuk berfoto dan menyediakan 

WIFI dapat membuat para konsumen menjadi nyaman dan berlama-lama di 

rumah makan. Sehingga dengan adanya penambahan fasilitas rumah makan ini 

dapat bersaing dengan rumah makan yang lain.  

b. Memasang sertifikasi halal sebagai label dan transparan kepada konsumen. 

Sertifikasi halal sangat penting bagi pemilik usaha khusunya rumah makan 

apalagi rumah makan tersebut berada ditengah-tengah masyarakat non Muslim. 

Rumah makan Muslim harus memasang label halal sebagai tanda bahwa rumah 

makan tersebut benar-benar dikelola oleh seorang Muslim dan transparan 

kepada konsumen sehingga dapat menghindari persaingan dengan rumah 

makan non Muslim. 

Strategi WT (Kelemahan-Ancaman). Strategi WT bertujuan mengurangi 

kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal. Strategi WT sebagai 

berikut: 

a. Menjalin Kerjasama dengan pemasok bahan baku. Ketersediaan bahan baku 

sangat diperlukan dalam bisnis rumah makan, dengan menjalin kerjasama 

dengan pemasok bahan baku, dapat mengurangi ketidak tersediaanya bahan 

baku sehingga dapat menghindari kemungkinan terburuk dengan adanya 

pesaing-pesaing rumah makan. 
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b. Meningkatkan fasilitas dan karyawan untuk memberikan pelayanan dalam 

menyajikan menu dengan cepat. Fasilitas yang lengkap dan karyawan yang 

cakap dalam melayani konsumen dalam kecepatan menyajikan pesanan akan 

membuat konsumen semakin berminat untuk berkunjung dan membeli 

makanan di rumah makan ini. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi dari kelemahan atau hambatan 

yang dihadapi oleh Rumah Makan Ilham Jawa Timur perlunya untuk meningkatkan 

SDM pada usaha rumah makan ini dengan merekrut dan melakukan pelatihan-

pelatihan untuk para karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan 

cepat untuk para pelanggan. Selanjutnya untuk mengatasi kurangnya ketersediaan 

menu yang baru dikarenakan bahan baku yang terbatas maka dari itu Rumah Makan 

Ilham Jawa Timur perlu melakukan Kerjasama dan hubungan baik dengan pemasok 

bahan baku agar ketersediaan bahan baku tetap selalu ada dan terjaga kualitasnya 

setiap hari, sehingga tetap menjaga kualitas rasa dari makanan. Demikian pula 

dengan terbatasnya fasilitas yang ada di rumah makan ini perlu untuk menambah 

fasilitas seperti mendesain bangunan agar dapat dijadikan latar untuk berfoto dan 

menyediakan wifi sehingga dapat membuat para konsumen menjadi nyaman dan 

berlama-lama di rumah makan sehingga hubunga baik dengan para konsumen tetap 

terjaga karena bisnis kuliner merupakan bisnis yang banyak diminati oleh 

konsumen untuk berkunjung dan berkumpul bersama keluarga, teman dan 

sebagainya. 
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 2.   Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

a. Kekuatan (strengths) 

1) Memiliki citra yang baik di masyarakat 

2) Harga makanan yang terjangkau 

3) Penyajian menu secara prasmanan 

4) Kualitas bahan baku yang halal dan segar 

5) Pembagian tugas karyawan yang jelas 

b. Kelemahan (weakness) 

1) Belum mendapatkan sertifikasi halal 

2) Tidak memiliki pemasok tertentu 

3) Kurangnya menu yang baru 

4) Lokasi usaha yang sempit 

5) Kurangnya fasilitas 

c. Peluang (opportunity) 

1) Adanya UU RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

2) Ketersediaan bahan baku 

3) Lokasi pasar yang dekat 

4) Mempunyai banyak pelanggan 

5) Jasa delivery 

d. Ancaman (threats) 

1) Semakin banyak pesaing rumah makan non Muslim  

2) Fasilitas rumah makan pesaing yang lengkap 

3) Konsumen yang lebih kritis 
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Strategi SO (Kekuatan-Peluang). Strategi SO menggunakan kekuatan 

internal organisasi untuk meman-faatkan peluang eksternal. Strategi SO, yaitu:  

a. Pembagian tugas karyawan yang jelas meningkatkan kualitas pelayanan 

membuat para pelanggan tetap berkunjung ke rumah makan ini. Memiliki 

karyawan yang banyak bagi setiap usaha rumah makan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan yang menarik minat pelanggan untuk berkunjung. Rumah 

Makan Bapak Maya memiliki beberapa karyawan sehingga memiliki peluang 

untuk memanfaat-kan kualitas pelayanan agar pelanggan-pelanggan tetap dan 

pelanggan baru senan-tiasa tetap berkunjung ke rumah makan tersebut. 

Tabel 4.6 

Analisis Matriks SWOT 

 

 

                      INTERNAL 

 
 

 

 

 
EKSTERNAL 

STRENGTHS 

1. Memiliki citra yang baik di 

masyarakat 

2. Harga makanan yang ter-

jangkau 

3. Penyajian menu secara 

prasmanan 

4. Kualitas bahan baku yang 

halal dan segar 

5. Pembagian tugas karyawan 

yang jelas 

WEAKNESS 

1. Belum mendapatkan sertifikasi 

halal 

2. Tidak memiliki pemasok 

tertentu 

3. Kurangnya menu yang baru 

4. Lokasi usaha yang sempit 

5. Kurangnya fasilitas 

OPPORTUNITY 

1. Adanya UU RI No. 33 

tahun 2014 te-ntang 

jaminan pro-duk halal 

2. Ketersediaan bahan baku 

3. Lokasi pasar yang dekat 

4. Mempunyai banyak 

pelanggan 

5. Jasa delivery 

 

STRATEGI SO 

1. Pembagian tugas karyawan 

yang jelas meningkatkan 

kualitas pelayanan mem-

buat para pelanggan tetap 

berkunjung ke rumah 

makan ini (S1,S5,O4) 

2. Dengan bahan baku yang 

segar dapat me-ningkatkan 

kualitas dan cita rasa 

makanan (S4,O2,O3) 

3. Memberikan harga yang 

terjangkau membuat semua 

kalangan dapat membeli 

makanan (S1,S2,O3) 

STRATEGI WO 

1. Dengan adanya UU RI No. 33 

thn 2014 tentang jaminan 

produk halal membuka peluang 

bagi pemilik rumah makan 

mengurus untuk men-dapatkan 

sertifikat halal (W1,O1) 

2. Lokasi usaha yang sempit 

sudah bisa dibeli dengan jasa 

delivery (W2,O4,O5) 

3. Walaupun tidak memiliki 

pemasok tertentu tetap men-

dapatkan bahan baku yang 

halal & segar karena lokasi 

pasar yg dekat (W4,O2,O3) 
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THREATS 

1. Semakin banyak Pesaing 

rumah makan non 

Muslim. 

2. Fasilitas rumah makan 

pesaing yang lengkap 

3. Konsumen yang le-bih 

kritis 

STRATEGI ST 

Dgn penyajian menu secara 

prasmanan dapat menghindari 

keraguan konsumen Muslim 

(S1,S2,T1,T3) 

STRATEGI WT 

1. Dengan segera memperoleh 

sertifikasi halal dapat meng-

hindari konsumen untuk 

beralih ke rumah makan yg 

lain (W1,T1,T3) 

2. Mencoba menambah fasilitas 

dan mendapatkan lokasi usaha 

yang luas (W3,T2,T3) 

Sumber: Data diolah 2021 (Berdasarkan teori Freddy Rangkuti) 

b. Dengan bahan baku yang segar dapat meningkatkan kualitas dan cita rasa 

makanan. Rumah Makan Bapak Maya senatiasa memiliki ketersediaan bahan 

baku karena pemilik rumah makan ini berdekatan denga pasar sehingga mudah 

untuk mendapatkan bahan baku yang halal dan segar.  

c. Memberikan harga yang terjangkau membuat semua kalangan dapat membeli 

makanan. Harga suatu makanan menjadi prioritas utama bagi prilaku 

konsumen dalam memilih untuk membeli di sebuah rumah makan. Rumah 

Makan Bapak Maya me-nawarkan harga yang mudah dijangkau untuk semua 

kalangan, baik itu konsumen yang berekonomi rendah sampai konsumen yang 

berpenghasilan tinggi. 

Strategi WO (Kelemahan-Peluang). Strategi WO bertujuan untuk mem-

perbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Strategi WO 

sebagai berikut: 

a. Dengan adanya UU RI No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal 

membuka peluang bagi pemilik rumah makan mengurus untuk men-dapatkan 

sertifikat halal. Sertifikasi halal merupakan bentuk pengujian makanan mulai 

dari persiapan, penyembelihan dan proses pembersihan agar sebaik mungkin. 

Ini menunjukkan perlunya sertifikasi halal karena tampaknya menjadi faktor 

penting dalam keputusan pembelian. Dengan dikeluarkannya undang-undang 
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tentang jaminan produk halal membuka peluang bagi Rumah Makan Bapak 

Maya untuk mendapatkan sertifikasi halal. 

b. Lokasi usaha yang sempit sudah bisa dibeli dengan jasa delivery. Lokasi 

Rumah Makan Bapak Maya apabila tampak dari luar belum ada ciri-ciri yang 

menandakan bahwa rumah makan tersebut dikelola oleh seorang Muslim 

dikenal hanya melalui informasi dari mulut ke mulut. Rumah makan Bapak 

Maya memiliki jasa delivery jadi dengan ini pelanggan khususnya konsumen 

Muslim dapat membeli makanan di rumah makan ini.  

c. Walaupun tidak memiliki pemasok tertentu tetap mendapatkan bahan baku 

yang halal dan segar karena lokasi pasar yang dekat. Kerajasama antara pemilik 

rumah makan dan pemasok bahan baku sangat diperlukan untuk ketersediaan 

bahan baku. Dengan lokasi pasar yang dekat dapat dimanfaatakan oleh pemilik 

Rumah Makan Bapak maya untuk mendapatkan bahan baku yang halal dan 

segar. 

Strategi ST (Kekuatan-Ancaman). Strategi ST menggunakan kekuatan 

internal organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. 

Strategi ST sebagai berikut: 

Dengan penyajian menu secara prasmanan dapat menghindari keraguan 

konsumen Muslim. Dalam penyajian menu produk makanan bagi konsumen 

dan khususnya konsumen Muslim sangat memperhatikan kebersihan dan 

kehalalan bebas dari unsur najis. Rumah Makan Bapak Maya satu-satunya 

rumah makan yang menyajikan menu dengan cara prasmanan sehingga mem-

buat konsumen Muslim memiliki keyakinan untuk mengkonsumsi makanan 

yang tersedia dirumah makan tersebut. 
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Strategi WT (Kelemahan-Ancaman). Strategi WT bertujuan untuk 

mengurangi kelemahan internal dengan me-nghindari ancaman eksternal. Strategi 

WT sebagai berikut: 

a. Dengan segera memperoleh sertifikasi halal dapat menghindari konsumen 

untuk beralih ke rumah makan yang lain. Bagi masyarakat non Muslim me-

miliki pengertian mengenai kehalalan itu cukup dengan memotong ayam 

dengan mengucapkan basmalah sudah dikatakan halal maka dengan mudah 

mereka memasang label 100% halal. Maka dari itu Rumah Makan Bapak Maya 

perlu untuk segera memperoleh sertifikasi halal karena masyarakat sekarang 

ini sudah mengetahui kalau memasang label halal itu tidak semua pemiliknya 

seorang Muslim ini untuk menghindari konsumen Muslim tetap percaya bahwa 

Rumah Makan Bapak Maya ini benar-benar dikelola dengan cara yang halal. 

b. Mencoba menambah fasilitas dan mendapatkan lokasi usaha yang luas. 

Fasilitas yang lengkap memberikan daya tarik bagi para konsumen dimana 

pada saat ini fasilitas seperti Wifi, lahan yang luas bisa mendesain bangunan 

yang bagus yang bisa dijadikan tempat foto-foto menjadi daya tarik bagi 

masyarakat untuk mendatanginya serta memberikan kenyamanan bagi para 

konsumen saat berada dirumah makan ini, sehinggah rumah makan harus 

menambah fasilitasnya karena dengan adanya fasilitas yang lengkap membuat 

rumah makan ini mampu bersaing dengan tempat lain yang memiliki fasilitas 

yang lengkap. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka solusi dari kelemahan atau hambatan 

yang dihadapi oleh Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin dalam hal ini belum 

mempunyai sertifikat halal, maka dari itu perlunya untuk mengurus untuk 
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mendapatkan sertifikat halal agar dapat lebih menyakinkan lagi khususnya untuk 

konsumen Muslim bahwa usaha rumah makan ini benar-benar halal dalam 

menjalankan usahanya khususnya dalam proses menu yang disajikan. Sebagaimana 

dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 33 tahun 

2014 tentang jaminan produk halal, dapat membuka peluang bagi pemilik rumah 

makan mengurus untuk mendapatkan sertifikat halal. Selanjutnya untuk mengatasi 

kurangnya ketersediaan menu yang baru dikarenakan bahan baku yang terbatas 

maka dari itu Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin perlu melakukan Kerjasama 

dan hubungan baik dengan pemasok bahan baku agar ketersediaan bahan baku tetap 

selalu ada dan terjaga kualitasnya setiap hari, sehingga tetap menjaga kualitas rasa 

dari makanan. Demikian pula dengan lokasi yang sempit serta terbatasnya fasilitas 

yang ada di rumah makan ini perlu untuk mencoba mencari lokasi yang lebih luas 

lagi dan menambah fasilitas seperti mendesain bangunan agar dapat dijadikan latar 

untuk berfoto dan menyediakan wifi sehingga dapat membuat para konsumen 

menjadi nyaman dan berlama-lama di rumah makan sehingga hubungan baik 

dengan para konsumen tetap terjaga karena bisnis kuliner merupakan bisnis yang 

banyak diminati oleh konsumen untuk berkunjung dan berkumpul bersama 

keluarga, teman dan sebagainya. 
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3. Hasil Analisis Matriks SWOT (SO,WO,ST,WT) Rumah Makan 

Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

 

Tabel 4.7 

Hasil Analisis Matriks SWOT 

RUMAH MAKAN ILHAM JAWA TIMUR RUMAH MAKAN BAPAK MAYA 

STRATEGI SO STRATEGI WO STRATEGI SO STRATEGI WO 

1. Dengan mempunyai ser-

tifikasi halal maka 

pelanggan-pelanggan 

tetap khususnya 

konsumen Muslim akan 

membuat minat belanja 

mereka semakin me-

ningkat 

2. Dgn memiliki hubungan 

yg baik dengan pemasok 

bahan baku, meningkat-

kan mutu bahan baku yg 

tetap terjaga kehalalan-

nya dan tetap segar setiap 

harinya. 

 

1. Dengan adanya UU RI 

No. 33 tahun 2014 ttg 

jaminan produk halal, 

menarik minat konsumen 

Muslim untuk menikmati 

menu yg telah disediakan. 

2. Dgn memiliki beberapa 

karyawan akan mening-

katkan kecepatan penyaji-

an menu sehingga 

hubungan baik dengan 

konsumen tetap terjaga. 

3. Melakukan perencanaan 

setiap minggu agar tetap 

mendapatkan bahan baku 

dari pemasok. 

1. Pembagian tugas 

karyawan yang jelas me-

ningkatkan kualitas pe-

layanan membuat para 

pelanggan tetap ber-

kunjung ke rumah makan 

ini. 

2. Dengan bahan baku yang 

segar dapat meningkatkan 

kualitas dan cita rasa 

makanan 

3. Memberikan harga yang 

terjangkau membuat 

semua kalangan dapat 

membeli makanan 

 

1. Dengan adanya UU RI 

No. 33 tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal 

membuka peluang bagi 

pemilik rumah makan 

mengurus untuk men-

dapatkan sertifikat halal 

2. Lokasi usaha yang sempit 

sudah bisa dibeli dengan 

jasa delivery 

3. Walaupun tidak memiliki 

pemasok tertentu tetap 

mendapatkan bahan baku 

yang halal & segar karena 

lokasi pasar yang dekat 

STRATEGI ST STRATEGI WT STRATEG ST STRATEGI WT 

1. Menjaga hubungan yang 

baik dan meningkatkan 

kulitas pelayanan, men-

jaga cita rasa makanan 

serta memberikan fasilitas 

yang baik bertujuan agar 

pelanggan tetap membeli 

di rumah makan ini. 

2. Memasang sertifikasi 

halal sebagai label rumah 

makan & transparan kpd 

konsumen. 

1. Menjalin kerjasama dgn 

pemasok 

2. Meningkatkan fasilitas, 

karyawan untuk mem-

berikan pelayanan dalam 

menyajikan menu dengan 

cepat. 

 

Dengan penyajian menu 

secara prasmanan dapat 

menghindari keraguan 

konsumen Muslim 

 

1. Dgn segera memperoleh 

sertifikasi halal dapat 

menghindari konsumen 

untuk beralih ke rumah 

makan yang lain 

2. Mencoba menambah 

fasilitas dan mendapatkan 

lokasi usaha yang luas 

 

Sumber: Data diolah 2021 

Berdasarkan hasil dari analisis matriks SWOT dapat terlihat perbedaan dari 

Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin dalam 

mengelola usaha bisnis rumah makan halal yang berada di tengah-tengah masyarakat 

mayoritas non Muslim. Hasil dari analisis matriks SWOT ini diharapkan bisa mem-

bantu pemilik usaha rumah makan dalam manajemennya untuk mengembangkan usaha 

yang dimilikinya agar dapat bertahan dan bersaing dengan pemilik usaha rumah makan 

yang lain serta meningkatkan pemasaran rumah makan tersebut agar bisa memberikan 

hasil yang maksimal dalam menjalankan usahanya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka ditarik kesim-

pulan sebagai berikut: 

1. Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya 

Banjarmasin dalam hal langkah-langkah dalam strategi pengelolaan usaha 

rumah makan halal telah dilakukan terlebih dahulu mengidentifikasi 

lingkungan dengan menyusun sebuah perencanaan, mengevaluasi, 

mengawasi perkembangan usahanya serta melakukan diferensiasi untuk 

membedakan usaha rumah makannya sehingga dapat bersaing dengan 

usaha rumah makan yang lain. 

2. Hambatan yang dihadapi oleh Rumah Makan Ilham Jawa Timur dan 

Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin yaitu kurangnya tenaga 

karyawan dan fasilitas yang kurang lengkap. Rumah Makan Ilham Jawa 

Timur juga memiliki hambatan dalam hal pemasok bahan baku yang cu-

kup jauh dan Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin memiliki hambatan 

dalam hal lokasi usaha yang sempit dan belum memiliki sertifikasi halal. 

3. Strategi pengelolaan rumah makan halal pada Rumah Makan Ilham Jawa 

Timur dari hasil pencocokan analisis matriks SWOT berdasarkan lingku-

ngan internal (SO dan WO) usaha rumah makan dalam mengembangkan 

usahanya didukung dengan adanya sertifikasi halal yang menjadi kekuatan 

rumah makan tersebut, kurangnya fasilitas dapat diatasi dengan pelayanan 



108 
 

 
 

yang baik serta cita rasa makanan enak, makanan yang enak merupakan 

dari bahan baku yang segar, aman dan halal (halalan thayyiban) sehingga 

rumah makan tersebut memiliki banyak pelanggan-pelanggan tetap dan 

mendapatkan citra yang baik di mata masyarakat khususnya konsumen 

Muslim. Hasil pencocokan analisis matriks SWOT berdasarkan 

lingkungan eksternal (ST dan WT) Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

dengan menjalin hubungan baik dengan para pemasok bahan baku maka 

akan terhindar dari ketidaktersediaan bahan baku yang menjadi sumber 

utama dalam usaha rumah makan tersebut, serta meningkatkan fasilitas 

agar memberikan daya tarik bagi para konsumen untuk tetap berkunjung 

ke rumah makan tersebut dan dapat bersaing dengan rumah makan yang 

memiliki fasilitas yang lengkap. Selanjutnya, Strategi pengelolaan rumah 

makan halal pada Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin dari hasil 

pencocokan analisis matriks SWOT berdasarkan lingkungan internal (SO 

dan WO) ditemukan bahwa usaha rumah makan memiliki beberapa 

karyawan yang dapat bekerja dan memberikan pe-layanan yang baik bagi 

konsumen serta bahan baku yang segar karena setiap harinya diperoleh 

dari pasar yang dekat sehingga dapat dijamin kesegaran dan kehalalan 

bahan baku tersebut, kurangnya fasilitas dapat diatasi dengan adanya 

pelayan yang baik dan menanamkan prinsip tran-sparan kepada konsumen 

dengan menyajikan menu dengan cara prasmanan untuk menyakinkan 

para pelanggan jika makanan yang disajikan benar-benar halal 

terkhususnya bagi konsumen Muslim. Hasil pencocokan analisis matriks 

SWOT berdasarkan lingkungan eksternal (ST dan WT), Rumah Makan 
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Bapak Maya Banjarmasin dengan UU RI No. 33 tahun 2014 tentang 

jaminan produk halal pemilik rumah makan tersebut dapat segera 

mengurus untuk mendapatkan sertifikasi halal demi keberlanjutan usaha 

dan untuk menghindari keraguan dari konsumen Muslim untuk 

berkunjung ke rumah makan tersebut serta mencoba untuk mendapatkan 

lokasi yang luas agar fasilitas dapat ditingkatkan demi me-nambah daya 

tarik masyarakat untuk berkunjung dan dapat pula bersaing dengan rumah 

makan disekitarnya yang memiliki fasilitas yang lengkap. 

B. Implikasi Penelitian 

1. Diharapkan kepada Konsumen Muslim agar senantiasa memilih rumah 

makan halal yang dijalankan sesuai syariat dalam memenuhi kebutuhan 

mengkonsumsi makanan. Dalam hal ini konsumen, khususnya konsumen 

Muslim agar tidak ragu-ragu lagi dalam berkunjung ke Rumah Makan 

Ilham Jawa Timur di Kecamatan Sumarorong dan Rumah Makan Bapak 

Maya Banjarmasin di Kecamatan Mamasa karena rumah makan tersebut 

dikelola sesuai syariat. 

2. Pengelola usaha rumah makan halal dalam hal ini Rumah Makan Ilham 

Jawa Timur dan Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin sebaiknya 

melakukan kerjasama dan memiliki hubungan baik dengan pemasok bahan 

baku serta  memperhatikan kualitas bahan baku makanan (halalan tha-

yyiban) yang disajikan, pelayanan yang baik kepada konsumen, menjaga 

kepercayaan konsumen Muslim dan senantiasa menjaga kebersihan rumah 

makan tersebut. 
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3. Diharapkan bagi pemerintah memberikan fasilitas bagi pelaku usaha 

rumah makan halal agar tetap terjaga ketersediaan bahan baku serta dalam 

hal Pemerintah telah mengeluarkan UU RI No. 33 tahun 2014 tantang 

jaminan produk halal dan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen, maka dari itu diharapkan bagi pemerintah dapat memfasilitasi 

pelaku usaha rumah makan halal untuk segera memperoleh sertifikat halal. 

4. Diharapkan bagi pelaku usaha dengan adanya UU RI No. 33 tahun 2014 

tantang jaminan produk halal dan UU RI No. 8 tahun 1999 tentang per-

lindungan konsumen, segera mengurus untuk memperoleh sertifkat halal 

sebagai bentuk perindungan konsumen. Dengan adanya sertifikasi halal 

bagi usaha rumah makan dapat menjadi kekuatan bagi rumah makan 

tersebut untuk menarik para pelanggan khususnya konsumen Muslim. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pelaku Bisnis Rumah Makan 

1. Kita ketahui bahwa penduduk di daerah ini mayoritas non Muslim. Jadi apa 

yang melatarbelakangi bapak/ibu membangun atau mengelola rumah makan di 

tempat ini? 

2. Siapa yang menjadi target pasar dalam usaha bisnis bapak/ibu? 

3. Bagaimana langkah-langkah bapak/ibu dalam mengelola rumah makan 

halal/usaha bisnis makan di tempat ini? 

4. Strategi apa yang bapak/ibu lakukan dalam pengelolaan rumah makan ini? 

5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika seandainya ada pelanggan atau konsumen 

mempertanyakan kebersihan dan kehalalan yang disajikan di rumah makan ini? 

6. Hambatan apa saja yang bapak/ibu alami dalam pengelolaan rumah makan 

halal di daerah yang mayoritas penduduk non muslim? 

7. Apa yang menjadi kekuatan di rumah makan bapak/ibu? 

8. Bagaimana cara/usaha bapak/ibu meyakinkan konsumen muslim jika makanan 

yang ibu sajikan ini benar-benar halal? 

9. Apakah ada supplier khusus yang memasok bahan baku di rumah makan 

bapak/ibu? 

10. Apakah ada hambatan yang bapak/ibu alami ketika mengurus untuk 

memperoleh sertifikasi halal dan labelisasi halal untuk usaha bisnis bapak/ibu? 

11. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu sehingga belum mengurus untuk 

mendapatkan sertifikasi halal dan labelasi halal? 

12. Menurut bapak/ibu seberapa penting arti kehalalan? 
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13. Apakah ada perbedaan pelayanan antara konsumen muslim dan non muslim? 

B. Konsumen 

1. Dimana asal daerah bapak/ibu? 

2. Siapa nama bapak/ibu dan profesi? 

3. Mengapa bapak/ibu memilih rumah makan ini? 

4. Sudah berapa kali bapak/ibu berkunjung ke rumah makan ini? 

5. Apakah bapak/ibu memiliki kendala atau ragu-ragu dalam mencari makanan 

dan produk halal di wilayah ini? 

6. Apa yang menjadi kriteria pada rumah makan tersebut sehingga bapak/ibu 

sering berkunjung ke rumah makan tersebut? 

7. Menurut bapak/ibu, apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan di rumah 

makan tersebut? 

8. Apa yang membuat bapak/ibu percaya bahwa yang anda konsumsi di rumah 

makan tersebut sudah terjamin kehalalannya? 

9. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai arti kehalalan? 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Srinani 

Pekerjaan  : Pemilik Rumah Makan Ilham Jawa Timur 

Jenis Usaha : Rumah Makan 

Alamat  : Sumarorong 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Sumarorong, 21 Juni 2021 

 

Srinani 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Irmayanti, S.Pd. 

Pekerjaan  : Konsumen 

Jabatan : Pramubakti 

Alamat  : Sumarorong 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Sumarorong, 21 Juni 2021 

 

Irmayanti, S.Pd. 

 

  



127 
 

 
 

SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Abu Bakar, S.Sos. 

Pekerjaan  : Konsumen 

Jabatan : Penyuluh Agama Islam PNS 

Alamat  : Sumarorong 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Sumarorong, 21 Juni 2021 

 

Abu Bakar, S.Sos. 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Rosmini 

Pekerjaan  : Konsumen 

Alamat  : Kolaka 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Aralle, 28 Juni 2021 

 

Rosmini 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Husain 

Pekerjaan  : Pemilik Rumah Makan Bapak Maya Banjarmasin 

Jenis Usaha  : Rumah Makan 

Alamat  : Mamasa 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Mamasa, 25 Juni 2021 

 

Husain 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Prasatio Audina 

Pekerjaan  : Konsumen 

Jabatan  : Staf Umum BPS Kabupaten Mamasa 

Alamat  : Mamasa 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Mamasa, 25 Juni 2021 

 

Prasatio Audina 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Elsa Maudina Avianti, S.Tr.Stat 

Pekerjaan  : Konsumen 

Jabatan  : Staf Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik 

Alamat  : Kampung Baru, Buntu Buda Mamasa  

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Mamasa, 25 Juni 2021 

 

Elsa Maudina Avianti, S.Tr.Stat. 
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SURAT KETERANGAN 

 

 Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : Rusmadi Rijal Saleh, S.HI. 

Pekerjaan  : Konsumen 

Jabatan : Penghulu KUA Kecamatan Buntu Malangka 

Alamat  : Aralle 

Menerangkan bahwa : 

Nama   : Hardianti Nur  

NIM  : 80500217018 

Prodi  : Ekonomi Syariah 

Mahasiswi yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka 

penyusunan tesis yang berjudul “Strategi Pengelolaan Rumah Makan Halal di 

Tengah Masyarakat Non Muslim di Kabupaten Mamasa” sebagai penelitian 

dalam tugas akhir. 

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 Aralle, 28 Juni 2021 

 

Rusmadi Rijal Saleh, S.HI. 
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