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PEDOMAN 

TRANSLITERASI 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan ا
 Ba b Be ب
 Ta t Te خ
 Sa ṡ es (dengantitik di atas) ز
 Jim j Je ج
 Ha ḥ ha (dengantitik di ح

bawah) 
 Kha kh ka dan ha ر
 Dal d De د
 Zal ż zet (dengantitik di atas) ر
 Ra r Er س
 Zai z Zet ص
 Sin s Es ط
 Syin sy es dan ye ػ
 Sad ṣ es (dengantitik di ص

bawah) 
 Dad ḍ de (dengantitik di ض

bawah) 
 Ta ṭ te (dengantitik di ط

bawah) 
 Za ẓ zet (dengantitik di ظ

bawah) 
 ain „ Apostrofterbalik„ ع
 Gain g Ge غ

 Fa f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ن
 Lam l El ل
ٔ Mim m Em 
  ٌ  Nun n En 
ٔ Wau w We 
 ٌِ  Ha h Ha 
 hamzah , Apostrof ء
  ٌ  Ya y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

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

(„). 

2. Vokal 

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

tunggal atau monoftong dan vocal rangka pataudiftong. 

Vokaltunggalbahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 
Contoh: 
  

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

   fatḥah ا´

 kasrah   

   ḍammah ا 

 

 
Harkat dan Huruf 

 
Nama 

 

Huruf dan 
Tanda 

 
Nama 

 fatḥah dan yā‟ ai a dan i ي́

´  ٌْ fatḥah dan wau au a dan u 
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3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

 

 

 
Contoh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tā’ Marbūṭah 

Transliterasi untuk tā‟ marbūṭah ada dua, yaitu: tā‟ marbūṭah yang hidup 

atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 

[t]. Sedangkan tā‟ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 

transliterasinya adalah [h]. 

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

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

itu transliterasinya dengan (h). 

Contoh:

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

́| …  ي́  …ا
fatḥah dan alif 

atauyā‟ 
ā 

a dan garis di 
atas 

 kasrah dan yā‟ i ي
i dan garis di 

atas 

 ḍammah dan wau ū 
u dan garis di 

atas 
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5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid ( ٌّ ٌّ  ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 

dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda syaddah. 

Contoh: 

 

 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan 

huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

Contoh: 

 

 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 

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

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

Contoh: 



 xiii 

 

 

 

 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi„il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bias dilakukan 

dengan dua cara; bias terpisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. 

Contoh: 

 

 

 

 

 
9. Lafẓ al-Jalālah(هللا) 

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

atau berkedudukan sebagai muḍāfilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh:  

 

 

Adapun Mar‟butah diakhir kata yang disandarkan kepada lafs al-jalalah 

ditrnasliterasi dengan huruf (t) 
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10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf seperti yang berlaku 

dalam EYD. Diantranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan  huruf awal 

nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis 

dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersbut, bukan huruf awal 

dari kata sandang 

Contoh:  Syahruramadan al-laziunzilafih al-Qur‟an  

 Wa ma Muhammadunillarasul 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah : 

  swt.  = subhānahūwata„ālā 

saw. = sallallāhu „alaihiwasallam 

a.s. = „alaihi al-salām 

H = Hijrah 

M = Masehi 

SM = SebelumMasehi 

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masihhidupsaja) 

w. = Wafattahun 

QS .../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali „Imrān/3:4  

HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 

 

Nama :  Nirwana 

Nim :  80100219103 

Konsentrasi :  Syariah / Hukum Islam 

Judul : Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

Terhadap Labelisasi Halal Pada Warung Makan Di 

Kabupaten Kolaka Utara (Analisis Maqāṣid asy-syarīʻah) 

 

Pokok masalah penelitian ini adalah bagimana implementasi undang-

undang jaminan produk halal terhadap labelisasi halal pada warung makan di 

kabupaten kolaka utara? selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa sub 

masalah, yakni: 1) Bagaimana gambaran umum warung makan di Kabupaten 

Kolaka Utara 2) Bagimana kebijakan kementerian agama kabupaten kolaka utara 

tentang pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal terhadap labelisasi 

halal pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara? 3) Bagaimana 

implementasi undang-undang jaminan produk halal terhadap labelisasi halal pada 

warung makan di Kabupaten Kolaka Utara? 4) Bagaimana analisis Maqāṣid asy-

syarīʻah terhadap penyajian makanan pada warung makan di Kabupaten Kolaka 

Utara? 

Jenis penelitian tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yaitu 

pendekatan yuridis-normatif, pendekatan syar‟i, dan pendekatan sosiologis. 

Sumber data penelitian adalah berupa manusia dalam penelitian pada umumnya 

sebagai responden. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan penulusuran referensi. Teknik pengolahan data dan analisis data 

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yakni: 1) Warung makan di kabupaten kolaka utara 

merupakan peluang usaha yang terus berkembang. 2) Kebijakan kementerian 

agama kabupaten kolaka utara selaku pelaksana UU JPH sudah membentuk 

struktur BPJPH namun didalamanya hanya ada sekretaris badan saja. 3) Metode 

implementasi UU JPH belum berjalan dengan baik, rata-rata warung makan di 

Kabupaten Kolaka Utara belum berlabel halal. 4) Analisis Maqāṣid asy-syarīʻah 

terhadap penyajian makanan pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara 

dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat. 

Implikasi penelitian yakni: 1) Warung makan di Kabupaten Kolaka Utara 

melakukan labelisasi halal sehingga konsumen merasa puas dengan kualitasnya. 

2) Panitia Antar Kementerian (PAK), membantu Kementerian Agama 

Kabupaten Kolaka Utara  mewujudkan pelaksanaan UU JPH terkait BPJPH. 

3) Bagi seluruh pihak yang berwenang dalam penerapan UU JPH berperan aktif 

sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak dan pelaku usaha beritikad baik 

mengindahkan hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. 4) Produk halal 

yang beredar adalah penting (dharuri) dalam kehidupan umat Islam, sehingga 

harus diwujudkan melalui Undang-undang jaminan produk halal. 

Kata Kunci: UUJPH, Label Halal, Maqasid Al-Syariah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di bidang pangan, obat-

obatan dan kosmetik, dewasa ini berkembang sangat pesat. Jika dahulu 

pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan bakunya sangat sederhana dan berasal 

dari alam, maka sekarang manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mampu merekayasa apa yang terdapat pada alam, sampai dengan hal-hal yang 

mikro sekalipun. Dengan demikian pengidentifikasian tentang proses dan bahan 

yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetik tidak lagi 

menjadi sederhana.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga 

mengubah gaya hidup masyarakat, keadaan tersebut menyebabkan masyarakat 

selaku konsumen menginginkan efisiensi dalam memperoleh segala kebutuhannya 

(needing) baik primer maupun sekunder. Salah satu contoh akibat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kecenderungan masyarakat 

mengonsumsi makanan di warung makan.  

Alasan logis masyarakat selaku konsumen menggunakan jasa warung makan 

karena mereka memperoleh makanan dengan cara-cara mudah, cepat dengan 

tampilan yang menimbulkan selera, tampak segar dan warna, aroma dan rasa yang 

diinginkan. Rumah makan yang menyediakan makanan dan minum adalah salah 

satu bentuk pelayanan dari pelaku usaha (produsen) kepada konsumen sebagai 

wujud pemenuhan kebutuhan konsumen. Hal ini sesuai dengan tujuan dari 

pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi yaitu mendukung 
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bertumbuhkembangnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka 

barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian 

konsumen. 

Semakin banyaknya jasa rumah makan yang menawarkan efesiensi bagi 

konsumen untuk memperoleh makanan, seperti rumah makan yang terdapat di 

pinggir jalan, di pusat perbelanjaan, ada yang lokal maupun rumah makan asing 

yang berbentuk waralaba (Franchise) menuntut pengawasan ekstra terhadap 

risiko-risiko yang mungkin timbul, mengingat kemajuan dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) serta keragaman produk yang dipasarkan dapat 

disalahgunakan oleh pelaku usaha (Produsen) sehingga mengakibatkan mudah 

terjadi bahaya atau efek samping yang akan menimpa konsumen karena 

ketidakmampuannya menerima informasi (Consumer ignorance). 

Bagi masyarakat muslim, mengkomsumsi produk halal merupakan sebuah 

kewajiban, sehingga negara melalui aparatur pemerintah juga berkewajiban 

menjamin hal tersebut. Perintah kewajiban mengkomsumsi dan menggunakan 

produk halalan thayyiban diantaranya disebutkan dalam firman-Nya dalam QS. 

Al-Baqarah/2: 168-169: 

 ٌِ اخِ انشٍَّْطَا َٕ َّثعُِٕا خُطُ لا ذرَ َٔ ا فًِ الأسَْضِ دَلالا طٍَِّثاً  ًَّ ا انَُّاطُ كُهُٕا يِ َٓ ٌاَ أٌَُّ

ِ يَا لَا  ٌْ ذمَُٕنُٕا عَهىَ اللََّّ أَ َٔ انفْذَْشَاءِ  َٔ ا ٌأَيُْشُكُىْ تاِنغُّٕءِ  ًَ ٍ  إََِّ ٌّٔ يُثٍِ ُ نكَُىْ عَذُ إََِّّ

 ٌَ ٕ ًُ  ذعَْهَ

Terjemahnya: 
Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan; karena 
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sesungguhnya 
setan itu hanya menyuruh kalian berbuat jahat dan keji, dan mengatakan 
terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui.

1
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Berdasarkan Kitab Tafsir Al-Mishbah, ayat di atas menerangkan bahwa 

memilih makanan yang halal tidak hanya kewajiban umat Islam, tetapi berlaku 

universal bagi manusia tanpa memandang agama, suku, dan ras mereka. Jika 

berlaku hanya bagi umat Islam, maka kalimat yang dipakai Al-Qur‟an adalah 

“wahai orang-orang yang beriman” Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar 

makanan dan minuman yang akan dikonsumsi harus memenuhi unsur halal.
2
 

  Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang 

sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya 

dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, 

maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting 

untuk dikaji. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun 

formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi 

produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai 

sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya 

baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan 

merasakan dampaknya. 

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam suatu produk, dengan adanya 

sertifikasi halal akan meningkatkan minat konsumen dalam memilih produk, 

banyak konsumen cenderung memilih produk bersertifikat halal karena diyakini 

bahwa sertifikat halal menjamin keamanan dan kualitas dari suatu produk. Hal itu 

                                                             
2
 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. XIV (Ciputat: Lentera Hati, (Cetakan II, 

2009), h. 182-183. 
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di pengaruhi oleh faktor persepsi pribadi atau masyarakat dan peran sertifikasi 

halal. 

Fakta saat ini menunjukan masih banyak masyarakat yang belum memahami 

produk yang bersertifikasi halal, khususnya masyarakat yang berada di Kabupaten 

Kolaka Utara mereka adalah mayoritas umat Islam. Kesadaran halal dinilai masih 

rendah hal ini di buktikan pertama, pengusaha tidak peduli. Kedua, pelanggan pun 

tidak begitu mementingkan ada tidaknya sertifikasi halal di tempat usaha kuliner 

yang mereka kunjungi. Ketiga, pengurusan sertifikat yang diterbitkan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) ini terbilang mahal. Keempat, kurangnya sosialisasi dan 

informasi telah menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku 

usaha. Data setiap tahun yang menunjukkan sertifikasi halal masih sangat minim. 

Dalam Islam memanfaatkan produk halal merupakan sebuah kewajiban, terlebih 

dalam urusan pangan. Mengingat pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal 

bagi manusia, dan harapan Allah swt agar manusia selalu dalam kebaikan, baik 

terhadap kaum muslim agar tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang 

haram.
3
 

Selama ini sertifikasi halal MUI dipandang masih belum sepenuhnya efektif 

melindungi konsumen muslim karena menurut undang-undang yang berlaku 

sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal produk oleh para pelaku usaha hanya 

bersifat sukarela. Oleh karena itu, pengawasan kehalalan terhadap suatu produk 

dirasa mengalami ketimpangan, sehingga memunculkan ketidakefektifan dalam 

penerapannya. Karena itu, keberadaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

                                                             
3
 Redaksi, Undang-Undang Jaminan Produk Halal UU RI No.33 Tahun 2014 (Sinar 

Grafika, 2015), h. 41. 
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mutlak dibutuhkan sebagai payung hukum yang kuat dalam memberikan mandat 

kepada pemerintah untuk mengatur kehalalan produk di Indonesia.
4
 

Berdasarkan permasalahan tersebut menimbulkan rasa ketertarikan bagi 

peneliti untuk menganalisa lebih lanjut, maka dari itu peneliti bermaksud 

menuangkannya dalam judul Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal Terhadap Labelisasi Halal Pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

(Analisis Maqāṣid Asy-Syarīʻah) 

B. Fokus Penelitan dan Deskripsi Fokus 

Agar jelas mengenai ruang lingkup yang akan diteliti dan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang diuraikan mengenai batasan-batasan 

yang menjadi fokus penelitian dan deskripsi fokus. 

1. Fokus Penelitian 

Mengingat tentang luasnya cakupan dalam bidang garapan dari 

penelitian ini, maka peneliti bermaksud untuk lebih memperjelas dan memberi 

arah yang tepat dalam kajian penelitian ini, sehingga perlu adanya pembatasan 

masalah dalam pembahasan. Adapun batasan pembahasan dan permasalahan 

dalam penelitian ini adalah menganalisis Implementasi Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal Terhadap Labelisasi Halal Pada Warung Makan di 

Kabupaten Kolaka Utara (Analisis Maqāṣid Asy-Syarīʻah) dengan 

memfokuskan pada: 

a. Konsep Implementasi 

b. Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

                                                             
4
 Sertifikat Halal adalah Fatwa Tertulis MUI yang Menyatakan Kehalalan Suatu Produk 

Berdasarkan Syariat Islam. 
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c. Label Halal 

d. Maqasid Syariah 

2. Deskripsi Fokus 

Tujuan dari deskripsi fokus adalah untuk memudahkan peneliti untuk 

mengembangkan penelitian yang akan dikaji. Hal ini sangat penting untuk 

menjadi petunjuk tentang makna dari setiap istilah yang digunakan oleh 

peneliti sebagai pegangan dalam melanjutkan proses penelitian tersebut. 

 Adapun yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah kata yang tertulis 

dalam judul, yaitu “Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

Terhadap Labelisasi Halal Pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

(Analisis Maqāṣid Asy-Syarīʻah)” 

a. Konsep Implementasi 

 Secara Bahasa implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara 

umum, implemntasi adalah Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi 

dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah 

rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada 

kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu atau kegiatan yang 

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 

 Pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi 

merupakan Tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. 
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Implementasi menitik beratkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah 

perencanaan. 

b. Undang-undang Jaminan Produk Halal 

 Pengertian Jaminan Produk Halal ialah tidak mengandung unsur atau 

bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam, dan pengolahannya 

tidak bertentangan dengan syariat islam. 

Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijelaskan bahwa “jaminan Produk 

Halal, yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap 

kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
5
 Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah direvisi ke 

dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni 

dalam Pasal 79 ayat (1) “mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk 

memiliki sertifikat halal” dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

c. Label Halal 

1) Label 

Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik 

gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi berupa 

nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi 

gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk dan keterangan legalitas. Ketentuan 

                                                             
5
 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk 
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mengenai pemberian label pada pangan diatur dalam Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1996 tentang pangan.  

a) Pengertian Label Secara Umum 

Pengertian label secara singkatnya adalah sejumlah keterangan yang 

terletak pada kemasan produk. Sedangkan pengertian label secara umum 

adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun 

kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual.
6
 

Sebuah label berisi informasi mengenai segala kandungan dari produk itu 

sendiri. Biasanya berisi merek produk, isi produk, informasi gizi, komposisi, 

tanggal kadaluarsa, dan keterangan legalitas. 

Pada umumnya label berada di badan produk dan packaging produk. 

Biasanya label berupa nama atau singkatnya merek produk. 

b) Pengertian Label Menurut Para Ahli 

Ada beberapa ahli yang mengemukakan definisi label secara beda-beda, 

diantaranya sebagai berikut: 

(1) Basu Swastha  

Menurut beliau pengertian label adalah bagian dari sebuah barang yang 

berupa keterangan (kata-kata) tentang barang tersebut atau penjualnya. Jadi, 

sebuah label itu bisa jadi merupakan bagian dari pembungkusnya, atau bisa 

jadi juga merupakan suatu etiket yang tertempel secara langsung pada suatu 

barang.
7
 

 

                                                             
6
 Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional, (Jakarta: Salemba Empat, 

2000), h. 501. 
7
 Basu Swastha, Azas-Azas Marketing (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 141. 
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(2) Fandy Tjiptono 

Menurut beliau pengertian label adalah bagian dari suatu produk yang 

menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label 

merupakan bagian dari kemasan, bisa pula merupakan etiket (tanda 

pengenal) yang dicantelkan pada produk.
8
 

(3) Philip Kotler 

Menurut beliau pengertian label adalah tampilan sederhana pada produk 

atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan 

dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi.
9
 

(4) Angipora Marinus 

Menurut beliau pengertian label adalah suatu bagian dari sebuah produk 

yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.
10

 

2) Halal 

a) Halal Menurut Bahasa dan Istilah 

Halal berasal dari bahasa arab yaitu dari kata halla berarti lepas (tidak 

terikat), secara Etimologi (secara bahasa) kata halal berarti hal hal yg boleh 

& dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang 

melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas 

dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal 

adalah makanan yang boleh dikomsumsi, diproduksi dan dikomersialkan.
11

 

                                                             
8
 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran (Yogyakarta: Andi, 1997), h. 107 

9
 Philip Kotler, Manajemen Pemasaran (Jakarta: Prenhallindo, 2000), h. 477. 

10
 Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

192 
11

 H. Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Yayasan Penyelenggara Penerjemah 

al-Qur‟an (Jakarta: tp, 1973), h. 101. 
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sedangkan menurut istilah, halal adalah segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. 

b) Halal Menurut Islam 

Halal dalam konsep Al-qur‟an berarti terbebas dari segala bentuk dzat 

yang telah diharamkan dalam islam, seperti bangkai, darah daging babi, 

dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, diantaranya 

disebutkan dalam firman-Nya dalam  QS. Al-Maidah/5:3: 

انْ  َٔ ُْخَُمِحَُ  ًُ انْ َٔ  ّٖ ِ تِ ٍْشِ اللَّه مَّ نِغَ ِْ ُ يَآ ا َٔ ٌْشِ  ُْضِ نذَْىُ انْخِ َٔ انذَّوُ  َٔ ٍْرحَُ  ًَ ٍْكُىُ انْ يَدْ عَهَ رجَُ دُشِّ ْٕ لُ ْٕ ًَ
 ٌْ َ ا َٔ يَا رتُخَِ عَهىَ انُُّصُةِ  َٔ ٍْرىُْْۗ  يَآ اكََمَ انغَّثعُُ الِاَّ يَا ركََّ َٔ ٍْذَحُ  انَُّطِ َٔ ٌحَُ  رشََدِّ ًُ انْ ا  َٔ ْٕ ًُ ذغَْرمَْغِ

ٌِْۗ انَْ  ْٕ اخْشَ َٔ ُْىْ  ْٕ ٌُْكُِىْ فلََا ذخَْشَ ٍْ دِ ا يِ ْٔ ٍَ كَفشَُ ٌْ وَ ٌىَِٕظَ انَّزِ ْٕ  انٍََْ
وَ تاِلْاصَْلَاوِْۗ رٰنِكُىْ فغِْك ْۗ ْٕ ٍَ

ٌُْاًْۗ فَ  عْلَاوَ دِ ٍْدُ نكَُىُ الْاِ سَضِ َٔ  ًْ رِ ًَ ٍْكُىْ َعِْ دُ عَهَ ًْ ًَ اذَْ َٔ هْدُ نكَُىْ دٌُِْكَُىْ  ًَ ًْ اكَْ ٍِ اضْطُشَّ فِ ًَ
دٍِْى   س  سَّ ْٕ َ غَفُ ٌَّ اللَّه ثىٍٍْۙ فاَِ ِ صَحٍ غٍَشَْ يُرجََاَفٍِ لّاِ ًَ                                  يَخْ

 

Terjemahnya: 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan 

(daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang 

tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam 

binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan 

pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi 

nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. 

Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 

agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi 

takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 

untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai 

Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, 

bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.
12

 

Berdasarkan Kitab Tafsir Ibnu Katsir, ayat diatas memberitahukan 

hamba-hamba-Nya mengenai larangan memakan bangkai-bangkai yang 

diharamkan, yaitu hewan mati dengan sendirinya tanpa melalui proses 

penyembelihan dan tanpa proses pemburuan. Imam Ibnu Katsir 

                                                             
12

 Depatemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tejemahan Terbaru (Jakarta: Sygma, 2005), h. 
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menjelaskan, pengharaman bangkai ini dilakukan karena terdapat mudarat 

(bahaya) baik bagi agama maupun tubuh manusia, mengingat darah pada 

hewan-hewan tersebut masih terperangkap di dalam tubuhnya. Imam Ibnu 

Katsir menafsirkan lebih lanjut, daging babi baik yang jinak maupun liar, 

daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah (misalnya untuk 

berhala atau tagut dan semacamnya) juga haram dikonsumsi Kemudian 

daging hewan yang tercekik baik disengaja maupun karena kecelakaan, 

yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas 

juga haram, kecuali yang sempat disembelih. Selain makanan, Allah SWT 

juga mengharamkan tindakan mengundi nasib dengan anak panah.
13

 

Halal dalam agama Islam istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih 

sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang 

diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan 

cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti 'baik'. 

Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib; 

apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kesehatan. 

Lawan halal adalah haram. 

 (1) Halal Menurut MUI  

Produk halal menurut MUI adalah produk yang dibuat menggunakan 

bahan halal dan memenuhi persyaratan thayib di fasilitas yang tidak 

terkontaminasi barang haram atau najis. 

 

 

                                                             
13

 Khazanah, “Surah Al-Maidah Ayat 3 Arab, Arti, Latin dan Tafsirnya”, Republika, 2 

Januari 2023. 
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(2) Halal Menurut Para Ahli 

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk 

dikonsumsi. Terutama, dalam hal makanan dan minuman. "Dan (Allah) 

menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi 

mereka segala yang buruk." 

Label Halal yang dimaksud adalah pencamtuman halal pada kemasan 

produk atau pernyataan halal pada rumah makan bahwa produk yang dimaksud 

berstatus sebagai produk halal.
14

 

d. Maqāṣid asy-syarīʻah 

Secara lughawi (bahasa) maqāṣid asy-syarīʻah terdiri dari dua kata yakni 

maqashid dan syariah. Maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan. 

Sedangkan syari‟ah secara bahasa berarti jalan yang menuju sumber air. Jalan 

menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan menuju ke sumber 

pokok kehidupan.
15

 Sedangkan pengertianya menurut Fathi Al-Daroini 

mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak dibuat untuk hukum itu sendiri, 

melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.
16

 

Secara kebahasaan, maqāṣid asy-syarīʻah terdiri dari dua kata yaitu 

maqashid dan syariah. Tren maqashid berasal dari bahasa arab yang merupakan 

bentuk jamak dari kata maqsud, yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, 

tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan ke sumber (mata) air, yakni 

                                                             
14

 Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman System Produksi Halal, 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 2. 
15

  Fachtur Rahman, Islam, Alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 

140. 
16

 Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muawafaqat Fi Ushul Al-Syariah, (Beirut: Dar Al-Ma‟rifah, 

1975) h. 6. 
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jalan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariah merupakan jalan hidup 

muslim, syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya 

baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dalam 

kehidupan manusia. 

Keberadaan maqāṣid asy-syarīʻah juga untuk mewujudkan kemaslahatan 

yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat 

dicapai dengan terpenuhinya, lima unsur maqāṣid asy-syarīʻah menurut Imam 

Asy-Syatibi yaitu pemeliharaan agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.
17

 

1. Hifdzu Ad-Diin atau Menjaga Agama 

Menjaga agama dalam maqashid syari'ah juga merupakan upaya untuk 

menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap 

melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan 

ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu 

sendiri 

2. Hifdzu An-Nafs atau Menjaga jiwa 

Berdasarkan peringkat kepentingannya, menjaga jiwa dapat dibedakan 

menjadi tiga perangkat, yaitu: 

a. Dharuriyyat, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan 

untuk mempertahankan hidup. Yang jika kebutuhan ini tidak 

terpenuhi, akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia dari 

kelemahan, bahkan pada tingkat kematian. 
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 Nur Hayati, Ali Imran Sinaga, “Fiqh dan Ushul Fiqh” (Jakarta: Prenadamedia Group 

Ed. 1, Th.2018), h. 75. 
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b. Hajiyat, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan lezat. 

Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi sebenarnya tidak akan 

terjadi apapun, bahkan jika ada indikasi memaksakan, akan 

mempersulit hidupnya. 

c. Tahsiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal 

demikian itu hanya bersifat kesopanan, dan sama sekali tidak akan 

mengancam jiwa manusia ataupun mempersulitnya. 

3. Hifdzu Aql atau Menjaga Akal 

Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan manusia menjadi makhluk 

dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu 

manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk. Penghargaan Islam 

terhadap peran akal terdapat pada orang yang berilmu, yang mempergunakan 

akal-nya untuk memikirkan ayat-ayat Allah 

4. Hifdzu An Nasl atau Menjaga Keturunan 

Kemaslahatan utama yang dilindungi syariat melalui poin ini adalah 

keberlangsungan suatu generasi manusia, untuk mencegahnya dari kepunahan, 

dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akhirat. Salah 

satu poin penting dalam sebuah pernikahan adalah lahirnya generasi penerus 

yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Keturunan menjadi penting, 

salah satu yang mencelakai penjagaan keturunan adalah dengan melakukan 

zina. 
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5. Hifdzu Al Maal atau Menjaga Harta 

Pembahasan perkara harta lebih ke arah interaksi dalam muamalah. 

Menjaga harta adalah dengan memastikan bahwa harta yang kamu miliki tidak 

bersumber dari yang haram. Serta memastikan bahwa harta tersebut 

didapatkan dengan jalan yang diridhai Allah bukan dengan cara bathil 

Walaupun terdapat pengelompokan tingkatan-tingkatan maslahat diatas, 

semuanya diperuntukkan untuk mewujudkan dan memelihara eksistensi saling 

menyempurnakan satu sama lain.
18

 Tampak bahwa maqashid al-syari'ah 

merupakan aspek penting dalam pengembangan hukum Islam. Ini sekaligus 

sebagai jawaban bahwa hukum Islam itu dapat dan bahkan sangat mungkin 

beradaptasi dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Adaptasi yang dilakukan tetap berpijak pada landasan-landasan yang 

kuat dan kokoh serta masih berada pada ruang lingkup syari'ah yang bersifat 

universal. Ini juga sebagai salah satu bukti bahwa Islam itu selalu sesuai untuk 

setiap zaman dan pada setiap tempat.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan yaitu “Bagaimana Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal terhadap pemberian label halal pada warung makan di Kabupaten Kolaka 

Utara (analisis maqāṣid asy-syarīʻah)?” Dari pokok permasalahan tersebut, maka 

dapat dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gambaran Umum Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

                                                             
18 Jaman Najmah, Maqashid Al- Syariah Konteks Problematika Hukum Islam 

Kontemporer (Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 27. 
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2. Bagaimana Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Labelisasi 

Halal pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara? 

3. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap 

Labelisasi Halal Pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara? 

4. Bagaimana Analisis Maqāṣid Asy-Syarīʻah Terhadap Penyajian Makanan 

Pada Warung Makan Di Kabupaten Kolaka Utara? 

D. Kajian Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu 

Penyusunan Tesis dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 

sumber atau rujukan yang memepuyai relevansi dengan rencana penelitian. 

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian terhadap karya-

karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun Penelitian Yang 

memiliki relevansi dengan judul penulis sebagai berikut: 

1. Busrah dalam tesisnya yang berjudul Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas 

Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan 

pada Mahasiswa FKIP UNASMAN. Tesis ini membahas tentan produk 

makanan dalam kemasan yang dipasarkan di dalam kampus, dimana labelisasi 

halal yang tercantum pada kemasan akan sangat mempengaruhi keputusan 

mahasiswa untuk membeli produk tersebut, selain daripada itu labelisasi halal 

merupakan tanggung jawab moral dan etika ekonomi bisnis islam bagi 

seorang wirausahawan muslim.
19

 

                                                             
19

 Busrah, “Pengaruh Labelisasi Halal Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa FKIP UNASMAN”, Tesis 

(Makassar: Ekonomi Syariah UIN Alauddin, 2017) h. 130 
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Ada sisi persamaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Peneliti terdahulu setidaknya membahas tentang 

Labelisasi Halal, dimana penelitian ini akan membutuhkan referensi undang-

undang tengtang produk makanan halal dan adapun perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang ada yaitu penelitian ini akan meneliti implementasi 

pemberian label halal pada rumah makan, berbeda dengan penelitian terdahulu 

yang memusatkan keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada 

mahasiswa. 

2. Panji Adam Agus dalam jurnalnya yang berjudul Kedudukan Sertifikasi Halal 

dalam Sistem Hukum Nasional sebagai Upaya Perlindungan Konsumen 

dalam Hukum Islam. Jurnal ini membahas tentang Kedudukan sertifikasi halal 

dalam sistem hukum Nasional di Indonesia yaitu mempunyai kedudukan yang 

sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia khsusunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal.
20

 

Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama berkaitan dengan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang ada yaitu penelitian terdahulu menitik 

beratkan pada perlindungan Konsumen, berbeda dengan penelitian yang ada 

yaitu akan meneliti implementasi pemberian label halal pada rumah makan. 

                                                             
20

 Panji Adam Agus, “Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional 

Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, (Ekonomi dan Keuangan Syariah 

1, no.1, 2017), h.9.  
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3. Syafrida dalam jurnalnya yang berjudul Bimbingan Sertifikat Halal Pada 

Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian 

Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Jurnal ini membahas tentang prosedur 

untuk mendapat sertifikat halal dimana pelaku usaha mengajukan permohonan 

sertifikat halal ke LPPOM MUI disertai data pendukungnya. LPPOM MUI 

membentuk Tim auditor untuk melakukan audit pada saat proses produksi dan 

hasil audit disampaikan ke komisi Fatwa MUI untuk mendapat penetapan 

halal dan MUI mengeluarkan sertifikat halal.
21

 

Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis. Peneliti terdahulu setidaknya membahas tentang 

sertifikat halal pada makanan dan minuman dimana penelitian ini akan 

membutuhkan referensi undang-undang tentang produk makanan berlabel 

halal, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada 

adalah peneliti terdahulu memusatkan pada hak-hak konsumen, berbeda 

dengan penelitian yang ada akan meneliti implementasi pemberian label halal 

pada rumah makan. 

4. Rizki Firmanda Darnin dalam tesisnya yang berjudul Pelaksanaan Sertifikasi 

Halal Dalam Penyelenggaraan Produk Halal. tesis ini membahas tentang 

Kewajiban sertifikasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal bagi 

pelaku usaha disesuaikan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menyebutkan produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 

                                                             
21

 Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 

Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, (Hukum 7, no.2, 2019), h. 

171.  
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Ketetapan itu berimplikasi bahwa semua atau setiap produk (makanan, 

minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar, dan 

diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
22

 

Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada. 

Peneliti terdahulu setidaknya membahas tentang pelaksanaan sertifikat halal, 

dimana penelitian ini akan membutuhkan referensi undang-undang tentang 

produk makanan berlabel halal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang ada yaitu peneliti terdahulu menitik beratkan pada 

setiap produk yang diperdagankan baik makanan, obat-obatan dan kosmetik 

wajib bersertifikat halal, berbeda dengan penelitian yang ada yang 

memusatkan pada pemberian label halal pada rumah makan. 

5. Andar Zulkarnain Hutagalung dalam tesisnya yang berjudul Analisa Undang-

Undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja. Tesis ini membahas tentang 

Implementasi undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja 

terkendala karena pembentukannya banyak mengabaikan faktor-faktor 

filosofis, sosiologis dan yuridis, oleh karena itu diperlukan penguatan 

peraturan pelaksana dari undang-undang ini secara komprehensif termasuk 

melaksanakan sosialisasi Jamian Produk Halal secara nasional yang dilakukan 

secara masif dan berkesinambungan.
23

 

                                                             
22

 Rizki Firmanda Darnin, “Penyelenggaraan Sertifikat Halal Dalam Penyelenggaraan 

Produk Halal.” Tesis (Medan: Fakultas Kenotariatan Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), h. 

21. 
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 Andar Sulkarnain Hutagalung, “Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan 

Cipta Kerja.” Tesis (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2021), h. 6. 
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 Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada 

yaitu sama-sama tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang ada yaitu penelitian terdahulu menitik beratkan pada cipta 

kerja, berbeda dengan penelitian yang ada yang memfokuskan pada pemberian 

label halal pada rumah makan. 

6. Oktaviana Hardayanti Adismana dalam tesisnya yang berjudul Analisis 

Pengaturan Label Halal Terhadap Produk Yang Beredar Menurut Undang-

Undang Jaminan Produk Halal. Tesis ini membahas tentang analisis 

kualifikasi pelanggaran Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal dan probabilitas penuntutan pidana terhadap pelanggaran Pasal 56 ayat 

(2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat atau tidak dilakukan.
24

 

Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada 

yaitu sama-sama membahas undang-undang jaminan produk halal. Adapun 

perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada yaitu penelitian 

terdahulu menitik beratkan pada penuntutan pidana terhadap pelanggaran 

pasal 56 ayat (2), berbeda dengan penelitian yang ada yang memfokuskan 

pada pemeberian label halal pada rumah makan. 

7. A. Moh.Hamka dalam tesisnya yang berjudul Pencamtuman Label Halal pada 

Pangan dan Jasa Rumah Makan. Tesis ini membahas tentang substansi 

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

peraturan perundang-undangan lainnya dalam perlindungan konsumen muslim 

                                                             
24

 Oktaviana Hardayanti Adismana, “Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap Produk 

Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal.” Tesis (Makassar: Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin, 2021), h. 4. 
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kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan 

jasa.
25

  

 Ada sisi persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang label halal pada rumah 

makan. Namun terdapat perbedaan anatara penelitan terdahulu dengan 

penelitian yang ada. Penelitian terdahulu menitik beratkan pada perlindungan 

konsumen, berbeda dengan penelitian yang ada yang akan meneliti 

implementasi pemberian label halal pada rumah makan. 

8. Muhammad Erfan Muktasim Billah jurnalnya berjudul Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syariah dalam 

Hukum Nasional. Jurnal ini membahas tentang Doktrin halalan thoyyib (halal 

dan baik) sangat perlu untuk diinformasikan secara efektif dan operasional 

kepada masyarakat disertai dengan tercukupinya sarana dan prasarana.
26

 

Ada sisi persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada yaitu 

sama-sama membahas tentang undang-undang jaminan produk halal, namun 

terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada. 

Penelitian tedahulu menitik beratkan pada doktrin halalan thoyyib kepada 

masyarakat, berbeda dengan penelitian yang ada yang akan meneliti 

implementasi pemberian label halal pada rumah makan. 

Secara umum ada beberapa persamaan antara penelitian yang terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian terdahulu setidaknya 

                                                             
25

 A. Moh. Hamka, Pencamtuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan, 

Tesis (Makassar: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, 2007), h. 4. 
26

 Muhammad Erfan Muktasim Billah, “Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai 

Bentuk Internalisasi Nilai Syariah Dalam Hukum Nasional”, (Hukum 1, no. 2, 2021), h. 72.  
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pertama membahas tentang undang-undang jaminan produk halal, dimana 

penelitian penulis ini akan membutuhkan referensi undang-undang tentang produk 

makanan berlabel halal, penelitian lain tentang pengaruh labelisasi terhadap 

pembelian dan penelitian tentang segmentasi pasar dimana penelitian yang 

dilakukan oleh penulis sekarang ini mengacu pada manajemen sehingga isi dari 

teori yang digunakan akan lebih luas dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

namun tetap ada sisi tersebut dalam penelitian ini nantinya. 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada adalah penelitian 

terdahulu yaitu memusatkan pada pengaruh label terhadap minat beli, sedangkan 

penelitian ini akan menitik beratkan pada implementasi pemberian label halal, hal 

ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian 

studi pada perguruan tinggi strata 2 (S2). Oleh karena itu, penulis berkewajiban 

secara formal pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara 

khusus penelitian ini bertujuan: 

a. Untuk menganalisis gambaran umum warung makan di Kabupaten Kolaka 

Utara 

b. Untuk menganalisis bagaimana kebijakan kementerian agama kabupaten 

kolaka utara tentang pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal 

terhadap labelisasi halal pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara. 
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c. Untuk menganalisis bagaimana implementasi undang-undang jaminan 

produk halal terhadap labelisasi halal pada warung makan di Kabupaten 

Kolaka Utara. 

d. Untuk menganalisis bagaimana analisis Maqāṣid asy-syarīʻah terhadap 

penyajian makanan pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi kegunaan baik bagi 

kepentingan akademis maupun kepentingan praktisi atau pemerintah selaku 

penentu kebijakan dan pelaksanaan aturan hukum. 

a. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan/refrensi dalam 

mengembangkan teori dan konsep dan pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan jaminan produk hahal. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan mendasari akademisi untuk memberi konsep 

baru terkait penelitian mengenai analisis pemberian label halal pada warung 

makan. Selain itu diharapkan pula dapat memberikan masukan serta 

dapat dijadikan dasar informasi bagi masyarakat untuk lebih jauh menggali 

permasalahan dan pemecahan masalah yang memiliki relevansi dengan 

penelitian ini. Selain itu bagi pemerintah sebagai penentu regulasi dapat 

mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berimplikasi terhadap kemaslahatan 

bagi para pemilik rumah makan. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

A. Konsep Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Pengertian implementasi secra etimologis menurut Kamus Webster 

berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus tersebut, to 

implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying 

out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical 

effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Sementara itu 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau 

penerapan. Pengertian lain dari implementasi yaitu penyediaan sarana untuk 

melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu 

hal.
27

 

2. Tujuan Implementasi  

Implementasi menjadi bagian penting dalam penerapan sebuah sistem. 

Adapun tujuan dari implementasi seperti menciptakan rancangan tetap 

sembari menganalisa dan meneliti. Dalam hal ini, implementasi memerlukan 

proses analisa dan pengamatan dalam sebuah sistem. Proses ini diperlukan 

agar sistem bisa bekerja dengan tepat. Membuat uji coba untuk peraturan yang 

akan diterapkan. Uji coba ini berguna untuk melihat kesesuaian sistem 

tersebut. Menyempurnakan sistem yang sudah disepakati. Memprediksi 

kebutuhan pengguna terhadap sistem yang dibuat. Dalam sumber lain 

                                                             
27

 Zakky, Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum, 

http://www.zonareferensi.com.html (28 Desember 2022), h, 4. 
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disebutkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan 

sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain 

itu, secara teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah 

kebijakan yang ada dalam susuan rencana. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan sebuah implementasi dipengaruhi oleh dua hal yaitu isi 

kebiajakan dan lingkungan implementasi. Adapun isi kebijakan yang dapat 

mempengaruhi implementasi, yaitu sejauh mana kepentingan kelompok 

sasaran termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target 

group. Progres perubahan yang diingin dari sebuah kebijakan. Sedangkan 

untuk variabel lingkungan kebijakan yang mempengaruhi implementasi yaitu 

besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para pelaku yang 

terlibat dalam implementasi tersebut. Karakter institusi dan rezim yang 

berkuasa. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
28

 

4. Konsep Implementasi model Van Meter 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter 

disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses 

implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau permofmansi suatu 

pengejewan paham kebijakan yang pada dasarnya secara senaja dilakukan 

untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung 

dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana 

                                                             
28

 Monalisa, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kbupaten Karimun”, Tesis 

(Jakarta: Ilmu Administrasi Universitas Tebuka, 2017) h. 19. 
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bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut 

yaitu:
29

 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan  

2. Sumber daya  

3. Karakteristik organisasi pelaksana  

4. Sikap para pelaksana  

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  

6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik  

       Secara rinci variabel-veriabel implementasi kebijakan publik model 

Van Meter dijelaskan sebagai berikut: 

1. Standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan  

       Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari 

ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur 

yang ada dilevel peleksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran 

kebijakan terlalu ideal, maka akan sulit direalisasian. Van Meter 

mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya 

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pera 

pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian 

atas tingan ketecapaian standar dan sasaran tersebut.  

2. Sumber Daya  

       Keberhasialan implementasi kebijakan sangat tergantung dari 

kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 
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 Kertya Witaradya, “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter” Blog Kertya 

Witaradya. Http:/kertyawitaradya.wordpress.com (28 Desember 2022) 
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merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan atau 

implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya 

sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan 

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya 

manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting 

dalam keberhasilan implementasi kebijakan.
30

 

3. Karakteristik organisasi pelaksana  

       Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan 

organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian 

kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan 

sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen 

pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan 

dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang 

ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang 

demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi 

pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. 

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan  

       Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van 

Mater apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu 

(implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan 

tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan 

kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian 
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informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar 

dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari 

berbagai sumber informasi.  

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap 

suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan 

kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana 

kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa 

yang harus dilakukan. 

 Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, 

komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses 

pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu 

organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami 

gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber 

komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama 

(inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan. Atau sumber informasi 

sama memberikan interpretasi interprestasi yang penuh dengan 

pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan 

menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu 

kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, 

sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara 

akurat dan konsisten (accuracy and consistency). Disamping itu, 

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak 
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yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan 

semakin kecil, demikian sebaliknya.  

5. Disposisi atau sikap para pelaksana  

       Menurut pendapat Van Metter sikap penerimaan atau penolakan dari 

agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau 

kegagalan. 

Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi 

karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga 

setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka 

rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat 

mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu 

menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus 

diselesaikan”. 

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu 

kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-

kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van 

Matter menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali 

penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana 

(implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat 

tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan 

kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari 

pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman 

(comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah 
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respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, 

neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
31

 

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan 

kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi 

kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana 

(officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan 

kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar 

dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (implementors) 

terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. 

Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, 

dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap 

standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi 

yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Pada akhirnya, 

intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi 

pelaksana (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas 

disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.  

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik  

       Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut 

mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi 
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dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari 

kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya 

implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang 

kondusif. 

B. Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

Jaminan akan produk halal merupakan bagian penting dalam upaya memberikan 

perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat, mengingat 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kehalalan suatu produk. 

Maka dari itu, sebagai upaya dari pemerintah untuk menjamin kepastian hukum 

akan produk yang halal, adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2014. 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal adalah sebagai bentuk penegasan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang telah berlaku sebelumnya, untuk memberikan jaminan perlindungan hukum 

kepada konsumen, yang lebih spesifiknya mengatur perlindungan hukum terhadap 

umat muslim yang memiliki kepentingan terhadap produk halal. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disini 

hadir dengan lebih menitikberatkan ketentuan kehalalan berdasarkan prinsip-

prinsip syariat. Hal tersebut dibuktikan dalam salah satu ketentuan pada Pasal 1 

Angka 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal 

yang menyebutkan bahwa “Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan 

halal sesuai dengan syariat Islam”. 



 

 
 

32 

Pengaturan mengenai produk halal disini menggunakan prinsip lex specialis 

derogate legi generalis, karena hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal di tengah-tengah berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kehalalan dan pencantuman label halal, adalah 

sebagai ketentuan yang bersifat khusus, sebagai payung hukum (umbrella act) 

atas jaminan terhadap produk yang halal, sehingga mengesampingkan peraturan 

lain yang bersifat umum.
32

 

Hal lain yang dapat membedakan pengaturan kehalalan dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dengan peraturan 

perundang-undangan lain adalah dalam sertifikasi halal, dimana jika sebelumnya 

pengajuan sertifikasi halal dan pencantuman label halal pada produk yang beredar 

sifatnya sukarela, berubah menjadi suatu keharusan setelah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
33

 

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai 

berikut:
34

 

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang 

dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, 

tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses 

kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, 

ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin 

kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, 
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penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian 

Produk. 

2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan 

memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi 

Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan 

kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada 

kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, 

dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Produk. 

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan 

kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH. 

4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan 

permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. 

Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. 

Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. 

LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama 

dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui 

sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk 

yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal 

berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut. 

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan 

permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan 
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penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak 

lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, 

pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas 

untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan 

kecil. 

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH 

melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; 

kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan 

tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, 

pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk 

Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain 

yang berkaitan dengan JPH.
35

 

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang 

ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 

Halal, dalam Undang-undang ini hanya disebutkan secara umum yaitu pelaku 

usaha, tidak menyebutkan secara khusus mengenai pelaku usaha secara khusus, 

sedangkan kita ketahui bersama produk yang dihasilkan oleh UMKM adalah 

produk yang dibuat/diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT) Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 
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Produk Halal, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang 

mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi 

produk olahannya. Untuk memiliki dan mencantumkan label halal pada produk 

olahan tentu harus adanya sertifikasi yang menyatakan bahwa suatu produk itu 

bisa dinyatakan halal. Dalam menerbitkan pengurusan sertifikat, berdasarkan 

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal 

pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha, sedangkan dalam 

hal pelaku usaha mikro dan kecil dapat difasilitasi oleh pemerintah maupun 

lembaga. Kriteria usaha mikro dan kecil didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundangan-undangan yang mengatur bidang usaha mikro dan kecil. Dalam hal 

pembebanan biaya bagi pelaku usaha dengan usaha yang besar tidak masalah 

dalam pengajuan permohonan sertifikat halal baik dari segi biaya maupun syarat 

yang harus dipenuhi. Berbeda, jika dikaitkan dengan pelaku usaha mikro dan 

kecil. Hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat 

sertifikat halal tersebut. Hal tersebut disebabkan karena beban biaya yang harus 

mereka bayar dalam pengurusan tersebut serta syarat yang harus dipenuhi untuk 

mendapatkan sertifikat halal tersebut.
36

 

Pembebanan biaya, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja bahwa, pada saat ini tidak menjadi masalah karena Pasal 

44 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja “Pasal 

44 ayat (2) “Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal yang diajukan oleh Pelaku 
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usaha Mikro dan Kecil tidak dikenai biaya”. Dengan diterbitkannya Undang-

Undang tersebut dalam hal pembebanan biaya tidak ada kendala lagi. Hal yang 

harus diperhatikan lagi, ada persyaratan yang harus dipenuhi juga oleh pelaku 

usaha mikro dan kecil seperti yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal 21 dan 

Pasal 22 ayat (1)” Pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat 

PPPH sebagaimana Pasal 21 ayat (1) dikenai sanksi administratif, dimana Pasal 

tersebut menyebutkan bahwa lokasi, tempat dan alat PPH, harus dijaga kebersihan 

dan higineisnya, bebas dari najis dan bebas dari barang yang tidak halal. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dengan 

skala industri rumah tangga untuk lokasi, tempat dan alat PPH masih menjadi satu 

dengan rumah induk pelaku usaha. 

Berkaitan dengan kedua hal diatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal 

bagaimana tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat tercapai dan penerapan 

sertifikasi halal pada produk makanan olahan pada pelaku usaha mikro dan kecil 

dapat bertambah banyak cakupannya dan berjalan sebagaimana mestinya, maka 

kewajiban semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku 

usaha dan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan perundangan-undangan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

Adapun pokok pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:
37
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1.  penyelenggaraan JPH oleh BPJPH;  

2. pemisahan lokasi, tempat, dan alat PPH yang wajib dipisahkan dari lokasi, 

tempat, dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan 

penyajian Produk; 

3. tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan 

persetujuan pendirian LPH, serta pengangkatan dan pemberhentian 

Auditor Halal;  

4. hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, 

tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal;  

5. tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikat 

halal oleh BPJPH;  

6. kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang 

memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;  

7. pencatuman Label Halal dan keterangan tidak halal 

8. pengawasan JPH oleh BPJPH;  

9. kerja sama dalam penyelenggaraan JPH oleh BPJPH dengan kementerian 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, 

perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan 

menengah, dalam negeri, luar negeri, dan lembaga pemerintah non 

kementerian atau Lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas 

pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan 

Penilaian Kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI; 
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10. sertifikasi Produk dan registrasi sertifikat halal bagi Produk luar negeri; 

dan 

11. jenis Produk yang bersertifikat halal dan tahapan sertifikasi halal jenis 

Produk setelah pemberlakuan wajib Sertifikat Halal bagi Produk yang 

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. 

C. Label Halal 

1. Label 

a. Pengertian Label 

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan 

informasi tentang apa yang ada dalam penjual dan produk itu sendiri. 

Adapun pengertian label menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Marinus, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk 

yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya.
38

 

2) Menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk atau 

gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan 

dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau 

informasi.
39

 

b. Fungsi dan Tujuan Label 

Label bukan hanya sebagai alat penyampai informasi, namun juga 

berfungsi sebagai iklan dan branding sebuah produk. Menurut Kotler, 

fungsi label adalah sebagai berikut:
 40

 

1) Label mengidentifikasi produk atau merek. 
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2) Label menentukan kelas produk. 

3) Label menggambarkan beberapa hal mengenai 

4) Produk siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, 

bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara 

aman). 

5) Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. 

Adapun tujuan label adalah sebagai berikut: 

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

membuka kemasan. 

2) Berfungsi sebagai sarana komunikasi produsen kepada konsumen 

tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk 

tersebut, terutama hal-hal yang kasat mata atau tak diketahui secara 

fisik. 

3) Memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh 

fungsi produk yang optimum. 

4) Sarana periklanan bagi produsen. 

5) Memberi rasa aman bagi konsumen. 

c. Jenis-jenis Label 

Label pada dasarnya merupakan bagian dari sebuah kemasan 

(pembungkus) atau dapat merupakan etiket lepas yang ditempelkan pada 

produk. Dengan demikian, sudah sewajarnya antara kemasan, merek dan 

label dapat terjalin satu hubungan yang erat sekali. Terdapat tiga tipe label 

berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut:
41

 

                                                             
41

  Angipora Marinus, Dasar-Dasar Pemasaran, h. 192. 



 

 
 

40 

1) Brand label adalah penggunaan label yang semata- mata digunakan 

sebagai brand. 

2) Grade label adalah label yang menunjukkan tingkat kualitas tertentu 

dari suatu barang. Label ini dinyatakan dengan suatu tulisan atau kata- 

kata. 

3) Label Deskriptif (Descriptive Label) adalah informasi objektif tentang 

penggunaan, konstruksi, pemeliharaan penampilan dan ciri-ciri lain dari 

produk.  

2. Halal 

a. Pengertian Halal 

Halal dalam bahasa Arab berasal dari kata Halla, yahillu, hillan, 

yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan 

membolehkan
.42

 Secara etimologi halal yang berarti hal-hal yang boleh dan 

dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan 

yang melarangnya.
43

 Dalam kerangka acuan Islam, barang-barang yang 

dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai 

kebaikan serta akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat baik secara 

materil maupun spiritual.
44

 Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan 

menurut ajaran Islam, seperti yang terkandung dalam firman Allah QS. Al-

Maidah/5: 88:  
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 ٌَ ْٕ ّٖ يُؤْيُُِ َْرىُْ تِ َ َ انَّزِيْٓ ا اذَّمُٕا اللَّه َّٔ ُ دَهٰلًا طٍَثِّاً ۖ ا سَصَلكَُىُ اللَّه ًَّ ا يِ ْٕ كُهُ َٔ  
Terjemahnya: 

Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan 
kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 
kepada-Nya.

45
 

Berdasarkan kitab tafsir al-mishbah makanan dalam ayat ini 

maksudnya bukan hanya tertuju pada makanan yang dimakan lewat mulut 

saja namun merupakan sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan di badan 

seperti halnya kosmetik. Kosmetik yang tidak halal berarti dalam proses 

pembuatannya menggunakan zat-zat yang diharamkan secara Islam. Bagi 

umat Islam yang menyadari hal tersebut akan menciptakan perasaan yang 

tidak tenang dan keraguan saat mengunakannya, apalagi saat beribadah 

sholat. Dalam Islam kesucian diri adalah mutlak ketika seorang Muslim 

melaksanakan ibadah sholat. Keraguan dalam beribadah terutama sholat 

tidak dibenarkan secara Islam.
46

 

Surat Al-Maidah ayat 88 ini, Allah memerintahkan kepada 

hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah 

dikaruniakannya kepada mereka “halal” disini mengendung pengertian, 

halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan “baik” adalah 

dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat 

bagi tubuh, mengendung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makan 

tidak baik, selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan 

merusak kesehatan. Prinsip halal dan baik itu hendaklah senantiasa menjadi 
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perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan 

untuk diri sendiri dan untuk keluarga, karena makanan dan minuman itu 

tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani melainkan juga terhadap 

rohani.
47

 Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 172: 

 ُ ٌْ كُُْرىُْ اٌَِّاُِ ذعَْثذُ ِ اِ ا لِِلّه ْٔ اشْكُشُ َٔ كىُْ  ُٰ ٍْ طٍَثِّٰدِ يَا سَصَلْ ا يِ ْٕ ا كُهُ ْٕ ٍَ اٰيَُُ ٌْ ا انَّزِ َٓ آٌَُّ ٌٰ ٌَ ْٔ  

 

Terjemahnya: 

Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik 

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

benar kepada-Nya saja kamu menyembah.
48

 

 

Semua bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, tanaman atau 

bahan tambahan yang diperoleh melaluiproses kimia yang digunakan untuk 

memproduksi makanan, minuman, bar, kosmetika, dan produk lainnya 

adalah halal kecuali bahan yang dilarang oleh syariat Islam.
49

 

b. Kriteria Makanan Halal 

Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a, "Saya mendengar Rasulullah 

SAW bersabda, „Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu 

jelas. (HR. Al-Bukhari)
50

 Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang 

syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka 

barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan 

agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam 
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perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. 

Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di 

sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia 

akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan 

larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam 

diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh 

ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia 

adalah hati” (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir).
51

 

Dalam Islam, halalnya suatu makanan harus meliputi tiga hal, 

yaitu:
52

 

1) Halal karena zatnya, artinya memang tidak dilarang oleh hukum syara', 

seperti; nasi, susu, telor, dan lain-lain. 

2) Halal cara mendapatkannya, artinya sesuatu yang halal itu harus 

diperoleh dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara 

medapatkannya tidak sesuatu dengan hukum syara' maka menjadi 

haramlah ia. Sebagaimana; mencuri, menipu, dan lain-lain. 

3) Halal karena proses atau cara pengolahannya, artinya selain sesuatu 

yang halal itu harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau 

proses pengolahannya juga harus benar. Hewan, seperti; kambing, 

ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan 

hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. 
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3. Pengertian Label Halal 

a. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan 

Produk Halal, Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang 

telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. 

b. Menurut Penulis Label Halal ialah pencamtuman logo halal yang 

bertujuan sebagai pernyataan dari kehalalan produk tersebut. 

Pengertian label halal sebagaimana yang dimaksud ialah pemberian 

tanda halal atau bukti tertulis sebagai jaminan produk yang halal dengan 

tulisan Halal dalam huruf Arab, huruf lain dan motor kode dari Menteri 

yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan halal dari lembaga pemeriksaan 

halal. Sertifikat halal sebagai jaminan yang sah bahwa produk yang 

dimaksud adalah halal dikonsumsi serta digunakan oleh masyarakat sesuai 

dengan ketentuan syariah.
53

 Adapun bentuk logo halal yang didukung oleh 

sertifikat halal yaitu: 

Gambar 2.1 Logo Label Halal 

 

 

 

Label halal diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat 

halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pecantuman label halal 

pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Adapun 

yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat 
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kehalalan sesuai dengan syariat Islam.
54

 Aspek yang menjadi tinjauan 

dalam labelisasi halal yaitu: 

1) Proses Pembuatan 

Proses pembuatan atau proses produksi rumah makan yang sudah 

menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal 

sebagai berikut:
55

 

a) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati 

setelah disembelih. 

b) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak 

terbuat dari barang- barang atau bahan yang haram dan turunannya. 

c) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air 

mutlak atau bersih dan mengalir. 

d) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan 

barang atau bahan yang najis atau haram. 

2) Bahan Baku Utama 

Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam 

kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi 

maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan 

yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam 

proses teknologi produksi. 
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3) Bahan Pembantu 

Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak 

termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang 

berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses 

produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu 

proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis 

hayati ke jenis hayati lain yang berbeda. 

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggara Produk Halal diatur bahwa bahan yang berasal dari 

hewan yang diharamkan meliputi:
56

 

a) Bangkai 

b) Darah 

c) Babi; dan/atau 

d) Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. 

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan 

kemasan yang dikemas dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan 

wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan 

pangan. Label yang dimaksud tidak mudah lepas dari kemasannya, 

tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan 

pangan yang mudah dilihat dan dibaca.
57

 

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, 

setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan, obat-obatan 
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maupun kosmetik yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk 

diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi 

umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan dan wajib 

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Sehubungan 

dengan label, konsumen perlu memperoleh informasi yang benar, jelas 

dan lengkap mengenai kuantitas, isi (bahan halal atau haram), dan 

kualitas maupun hal-hal lain yang diperlukan mengenai produk yang 

beredar di pasaran. Informasi pada label produk sangat diperlukan agar 

konsumen dapat secara tepat menentukan pilihan sebelum memutuskan 

untuk membeli. Oleh karena itu, informasi halal tidaknya suatu produk 

wajib diberikan oleh produsen. 

Label halal adalah jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga 

yang berwenang yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan 

Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia) untuk 

memastikan bahwa suatu produk sudah lolos pengujian kehalalannya. 

Untuk memperoleh sertifikat halal dari LPPOM MUI ada beberapa 

tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Prosedur sertifikasi halal 

tersebut yaitu: 

1) Pengajuan Permohonan 

a. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara 

tertulis kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk 

Halal). 

b. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen. 

1. Data pelaku usaha 
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2. Nama dan jenis produk 

3. Daftar produk dan bahan yang digunakan 

4. Proses pengolahan produk 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan 

permohonan sertifikat halal diatur dalam Peraturan Menteri.
58

 

2) Penetapan Lembaga Pemeriksaan Halal 

(a) BPJPH menetapkan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) untuk 

melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. 

(b) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak 

dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 

ayat (2) dinyatakan lengkap. 

(c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH 

diatur dalam Peraturan Menteri.
59

 

3) Pemeriksaan dan Pengujian 

(a) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal. 

(b) Pemeriksaan terhadap produk dilakukan di lokasi usaha pada 

saat proses produksi. 

(c) Dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat 

dilakukan pengujian di laboratorium. 
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(d) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memberikan 

informasi kepada Auditor Halal.
60

 

(e) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

kehalalan produk kepada BPJPH. 

(f) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian 

kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan 

kehalalan produk.
61

 

4) Penetapan Kehalalan Produk 

(a) Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI. 

(b) Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dalam sidang fatwa halal. 

(c) Sidang fatwa halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengikutsertakan pakar, unsur kementrian /lembaga, dan/atau 

instansi terkait. 

(d) Sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud pada ayat (30 

memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari kerja sejak 

MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk 

dari BPJPH. 

(e) Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (40 ditandatangani oleh MUI. 
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(f) Keputusan penetapan halal produk sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar 

penerbitan sertifikat halal.
62

 

5) Penerbitan Sertifikat Halal 

(a) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada produk yang 

dimohonkan pelaku usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. 

(b) Dalam hal sidang fatwa halal sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 33 ayat (2) menyatakan produk tidak halal, BPJPH 

mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku 

usaha disertai dengan alasan.
63

 

c. Indikator Label Halal 

Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan 

pangan menyebutkan label dengan setiap keterangan mengenai pangan 

yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain 

yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada 

atau merupakan bagian kemasan pangan. Dengan demikian label 

pangan sekurang-kurangnya memuat keterangan:
64

 

1) Gambar, merupakan tiruan barang (hewan, orang, tumbuhan dan 

sebagainya) yang dibuat dengan coretan pensil pada media kertas. 
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2) Tulisan, merupakan sebuah hasil dari kegiatan menulis yang 

diharapkan bisa untuk dibaca. 

3) Kombinasi gambar dan tulisan, merupakan sebuah gabungan antara 

gambar dan tulisan yang dijadikan menjadi satu bagian utuh. 

4) Menempel pada kemasan, yaitu sesuatu yang melekat pada sebuah 

kemasan (wadah suatu produk). Pencantuman Label Halal harus 

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan 

dirusak. Untuk menjamin kehalalan suatu produk yang telah 

mendapat sertifikat halal, MUI menetapkan dan menekankan bahwa 

jika sewaktu-waktu ternyata diketahui produk tersebut mengandung 

unsur-unsur bahan haram (najis), MUI berhak mencabut Sertifikat 

halal produk bersangkutan. Disamping itu, setiap produk yang telah 

mendapat sertifikat halal diharuskan pula memperhatikan atau 

memperpanjang sertifikat halalnya setiap dua tahun, dengan 

prosedur dan mekanisme yang sama. Jika, setelah dua tahun 

terhitung sejak berlakunya sertifikat halal, perusahaan bersangkutan 

tidak mengajukan permohonan (perpanjangan) sertifikat halal 

perusahaan itu dipandang tidak lagi berhak atas sertifikat halal, dan 

kehalalan produk-produknya diluar tanggung jawab MUI. Bagi 

masyarakat yang ingin mendapat informasi tentang produk 

(perusahaan) yang telah mendapat sertifikat halal MUI dan masa 

keberlakuannya, LPPOM MUI telah menerbitkan Jurnal Halal.
65
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D. Tinjauan Umum Tentang Maqāṣid Asy-Syarīʻah 

1.  Pengertian Maqāṣid Asy-Syarīʻah 

Maqāṣid asy-syarīʻah ditinjau dari lughawi (bahasa), maka terdiri dari dua 

kata, yakni maqashid dan syari‟ah. Maqashid adalah bentuk plural dari al-

qashdu yang berarti kesengajaan atau tujuan.
66

 Syariah menurut bahasa berarti 

jalan menuju ke sumber air. Jalan menuju sumber air ini juga dapat dikatakan 

sebagai jalan kearah sumber pokok. 
67

 Sedangkan menurut Muhammad Syaltut, 

Syariah adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani 

manuasia dalam mengatur hubungan tuhan dengan manusia baik sesama 

muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan. Ia mencakup semua 

kegiatan spiritual, mental dan fisik, jadi orientasinya dunia dan akhirat.
68

 

Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan maqāṣid asy-syarīʻah sebagai tujuan 

yang menjadi taget teks dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan 

dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk 

individu, keluarga, jamaah dan umat. Atau juga disebut dengan hikmat-

hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan 

ataupun tidak. Karena dalam setiaphukum yang disyari‟atkan Allah kepada 

hambanya pasti terdapat hikamat, yaitu tujuan luhur yang ada dibalik hukum. 

Adapun penjelasan maqashid syariah dikalangan berbagai ulama adalah 

sebagai berikut: 
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a. Imam Al-Ghazali 

Mendefinisikan maqāṣid asy-syarīʻah sebagai penjagaan terhadap 

maksud dan tujuan syariat adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, 

menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.
69

 

b. Imam asy-Syathibi 

Maqāṣid asy-syarīʻah terbagi menjadi dua sudut pandang yaitu yang 

pertama berkaitan dengan Maqāṣid asy-syarīʻah dengan tujuan Tuhan selaku 

pembuat hukum, dan kedua berkaitan dengan Maqāṣid al-mukallaf dengan 

tujuan mukallaf (subjek hukum).
70

 

Maksud dari penjelasan diatas, maksud syar‟i (Allah subhanahu wa 

Ta‟ala) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat dunia dan 

akhirat. Dan kembali kepada maksud dari mukallaf (manusia) adalah Ketika 

hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. 

Maka dari itu haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (mashlahah) dan 

kerusakan (mufsadat). 

c. Wahbah az-Zuhaili 

Maqāṣid asy-syarīʻah berarti nilai-nilai dan tujuan syara‟ yang tersirat 

dalam segenap atau bagian besar dari hukum-hukum-Nya, atau tujuan syariat 

dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syar‟I dalam setiap hukum-Nya.
71
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d. Abdul Wahab al-Khalaf 

Tujuan syar‟i dalam pembuatan hukumnya ialah mewujudkan 

kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi 

kebutuhan sekunder serta kebutuhan perlengkapan mereka.
72

 

e. Yusuf Al-Qardhawi 

Maqāṣid asy-syarīʻah adalah tujuan yang menjadi target teks hukum-

hukum partikuler untuk resialisasikan dalam kehidupan manusia baik berupa 

perintah, larangan, dan mubah. Untuk inidividu keluarga, jamaah, dan 

ummat.
73

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

maqashid al-syar‟ah adalah maksud dari Allah SWT selaku pembuat syariah 

untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya 

kebutuhan dharuriyyah, hajiyyah dan tahsiniyah agar manusia dapat hidup dalam 

kebaikan dan menjadi hamba Allah SWT yang baik. 

Ditinjau dari segi kegiatan dan urgensinya, maslahah di bagi menjadi tiga 

yaitu: maslahah dharuriyyah, maslahah hajiyyah dan maslahah tahsiniyah. Para 

ulama dan pakar ilmu fikih seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syathibi, Imam 

Amidi dan Ali Yafie mengemukakan konsep maslahah yang berkisar pada dua hal 

pokok yaitu jalb al manafi‟ (mewujudkan manfaat dan kegunaan) dan dar al 

mafasid) menghindarkan kemudharatan), maka kemaslahatan itu dibagi menjadi 

tiga garis besar, yaitu: 
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1) Maslahah Dharuriyyah 

Secara bahasa dharuriyyah berarti kebutuhan yang mendesak atau dalam 

keadaan darurat. Apabila kebutuhan ini tidak dapat diwujudkan maka akan 

mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun 

akhirat. Dharuriyah merupakan kebutuhan dasar yang menjadi kepentingan 

manusia dalam kehidupannya. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pasti 

akan menderita dan melarat dan juga tentunya kehidupannya akan menjadi 

kacau. Kepentingan ataupun kebutuhan tersebut dibagi menjadi lima hal, yakni 

jiwa raga, akal pikiran, nasab keturunan, harta milik dan agama.
74

 

Makna lain bahwa kebutuhan dasar tersebut terdiri dari keselamatan diri, 

jiwa raga dan kehormatan). Ketentuan disyariatkannya perlindungan 

keselamatan diri (jiwa, raga, kehormatan) dengan jelas bahwa adanya hak 

hidup dalam artian bahwa manusia tidak berhak dibunuh, dilukai, dianiaya, 

dinodai nama baiknya dan lain sebagainya. Adanya disyariatkannya 

kepentingan mengenai akal pikiran bahwa terdapatnya hak berpikir bebas, hak 

untuk mengetahui dan memperoleh ilmu, hak untuk membebaskan diri dari 

kebodohan, hak menyatakan pendapat, hak untuk bermusyawarah yang 

kesemuanya bertitik tolak pada keselamatan dan kondisi akal pikiran itu sendiri 

yang tetap harus terpelihara kewarasannya, tidak gila maupun mabuk. 

2) Maslahah Hajiyyah 

Hajiyyah secara bahasa berarti kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan 

tersebut tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan, akan tetapi akan 
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menimbulkan kesulitan. Islam mengenal rukhshah (keringanan) sebagai 

langkah yang dapat ditempuh untuk menghilangkan kesulitan tersebut. 

Rukhshah yaitu hukum yang diperlukan untuk meringankan beban, sehingga 

hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.
75

 

Maslahah hajiyyah merupakan maslahah yang diperlukan oleh umat 

manusia untuk memperoleh kemudahan dan terhindar dari kesulitan. Jika 

maslahah ini dapat terpenuhi maka akan memunculkan kesulitan. Diantara 

bentuk maslahah hajiyyah yaitu pemberian kekuasaan kepada wali untuk 

menikahkan anaknya yang masih belia. Hal ini tidak sampai pada batasan 

sangat mendesak akan tetapi dibutuhkan agar memperoleh kemaslahatan, untuk 

mencari kesetaraan (kafa‟ah) agar dapat dikendalikan. 

3) Maslahah Tahsiniyah 

Secara bahasa tahsiniyah berarti hal-hal penyempurna. Ketika kebutuhan 

ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan 

bagi manusia. Tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat 

komplemen (pelengkap) bagi kesejahteraan hidup manusia. Jadi, ia merupakan 

hal penunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat di hadapan 

Tuhan sesuai dengan Kepatutan. Syatibi mendefenisikan tahsiniyat dengan hal-

hal yang merupakan sesuai dengan norma adat yang berlaku, menghindari hal-

hal yang kurang bagus untuk dilihat dan berhias dengan keindahan yang sesuai 

dengan ajaran norma dan akhlak.
76
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 Perlu ditegaskan bahwa, pembebanan (taklif) terhadap pemeliharaan 

kelima unsur pokok (ushul al-khams): agama, jiwa akal, keturunan/kehormatan 

dan harta harus diarahkan kepada aspek perwujudan atau eksistensial serta aspek 

penolakan dan penghindaran terhadap kemudharatan yang dapat terjadi padanya. 

Dibawah ini kelima unsur pokok itu (ushul al-khams) sehingga Nampak, yang 

mana dharuriyyat, hajjiyyat dan tahsiniyyat dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan.
77

 

1. Memelihara Agama (Hifzh al-Din) 

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah 

kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas 

agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipakasa untuk meninggalkannya 

menuju agama dan mazhab lain juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari 

keyakinan untuk masuk Islam. 

Agama dalam pandangan Islam ini mempunyai peran yang sangat penting 

dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari 

keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan di malam 

hari tanpa pelita. Orang filosofis pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup 

tanpa ilmu, seni dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok 

yang hidup tanpa agama. Kenyataanya bahwa manusia memiliki fitrah 

keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam yaitu bahwa 

agama adalah kebutuhan fitrah manusia. 
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Pemeliharaan dalam agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. 

Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di 

dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan 

pegangan hidup setiap muslim serta ahlak yang merupakan pegangan hidup 

setiap muslim, terdapat juga syari‟at yang merupakan sikap hidup seorang 

muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam 

berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Hukum Islam 

wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin 

kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan Agama-Nya. 

Penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa agama adalah hak 

dan kebebasan untuk memeluknya, mempunyai peran yang sangat penting 

dalam manusia. Karena tanpa adanya agama kita seperti orang yang berjalan di 

malam tanpa ada cahaya yang bisa menuntun kejalan yang benar dan 

merupakan fitrah serta pedoman atau jalan hidup bagi umat manusia untuk 

berhubungan degan Tuhanya (Hablum minallah) dan manusia (Hablum 

minannas). 

Agama dalam kehidupan adalah keniscayaan, dalam arti lain manusia 

sangat membutuhkan sekali agama. Kebutuhan akan agama dapat disebabkan 

oleh masalah prinsip dasar kebutuhan manusia. Mengingat pentingnya 

keberadaan agama dalam kehidupan manusia. Islam memberikan pedoman 

untuk melindungi agama dengan adanya prinsip hifzud-din. 

Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingan atau 

perioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat: 



 

 
 

59 

a. Memelihara agama dalam peringkat dharuriyyat, yaitu memelihara dan 

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat primer, 

seperti melaksanaka shalat lima waktu, apabila shalat itu ditinggalkan 

maka akan terancam eksistensi agama. 

b. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, yaitu melaksanakan 

ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat 

jamak, shalat qashar bagi orang-orang yang sedang bepergian. Jika 

ketentuan itu tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi 

agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang akan 

melakukanya. 

c. Memelihara agama dengan peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk 

agama guna menjujung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi 

pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di 

dalan maupun di luar shalat, membersihkan badan, pakaian dari tempat. 

Kegiatan ini erat kaitanya dengan ahlak yang terpuji, jika hal ini tidak 

dilakukan, maka hal ini tidak mengancam eksistensi agama dan tidak pula 

mempersulit bagi orang yang melakukannya. 

2. Memelihara Jiwa (Hifdz an-Nafs) 

Menurut mayoritas Ulama yang dipimpin oleh imam Al-Ghazali, 

merupakan hifzun-nafs sebagai urutan kedua setelah hifzun-din. Dan para 

ulama juga sepakat bahwa salah satu tujuan syariat diturunkan adalah untuk 

memelihara jiwa manusia atau hak hidup. 
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Menurut Muhammad Abu Zahra, memelihara jiwa dan diri berarti 

melindungi hak hidup mulia. Maka tidak boleh ada pembunuhan atau 

perbuatan yang menyakiti atau melukai anggota badan. Termasuk tidak boleh 

ada terror, cacian, atau celaan yang menodai kemulian atau harga diri 

seseorang. Juga termasuk perlindungan terhadap kebebasan bekerja, berfikir, 

dan mengeluarkan ide atau bertempat tinggal. Kebebasan seperti ini adalah 

uang bagi terciptaanya kehidupan mulia yang merdeka. 

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentinganya, dapat dibedakan 

menjadi tiga peringkat: 

a) Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan 

pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, kalua kebutuhan 

pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa 

manusia. 

b) Memelihara jiwa dalam peringkat hajjiyat, seperti diperbolehkannya 

berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalua 

kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, 

melainkan hanya mempersulit hidupnya. 

c) Memelihara jiwa dalam peringkat tahsinniyyat. Seperti diterapkannya tata 

cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan 

kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa 

manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. 

3. Memelihara Akal (Hifdz al-A‟ql) 

Manusia adalah mahluk Allah ada dua hal yang membedakan manusia 

dengan mahluk lainya. Pertama. Allah telah menjadikan manusia dalam bentuk 
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yang paling baik dibandingkan dengan bentuk mahluk-mahluk dari berbagai 

macam-macam binatang. 

Ahmad al-Mursi Husain Jauhar menjelaskan akal merupakan sumber 

hikmah (pengetahuan), sinar cahaya, cahaya mata hati dan media kebahagian 

manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah yang 

disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka 

bumi dan denganya manusia menjadi mulia dan berbeda dengan mahluk lainya. 

Andai tanpa akal manusia manusia tidak mendaptkan pemulian yang bisa 

mengangkatnya menuju barisan para malaikat yang luhur, hal ini akan 

membebankan pada diri manusia. Denganya manusia berhak mendaptkan 

pahala dan dosa di akhirat berdasarkan akal yang digunakan di dunia, 

membuka cakrawala, meningkatkan strata hidupnya, memperbaiki diri, dapat 

menjalin kehidupan materi dan spiritual, melanjutkan penemuan dan 

inovasinya di berbagai bidang, menyelesaikan persoalan hidupnya dan 

mencapai cita-cita, serta memahami keagungan dan ajaran-ajaran Allah dan 

mengabdi kepada-Nya.Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a) Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharmkan meminum 

minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat 

terancamnya eksistensi akal. 

b) Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti dianjurkannya menuntut 

ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak 

akal tetapu akan mempesulit diri seseorang dalam kaitanya dengan 

menggembangkan ilmu pengetahuan. 
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c) Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri 

dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaidah. Hal ini 

erat kaitanya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara 

langsung. 

4. Memelihara Keturunan (Hifdz al-Nasl) 

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri 

seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan 

kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab 

agar jelas. Agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia 

dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat 

untuk dapat saling mewarisi. 

Islam menentang pergaulan bebas yang seringkali membawa kepada hal-

hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara 

sosiologi menimbulkan aib bagi pelaku dan keluarganya. Oleh karena itu, 

untuk menghindari hal tersebut, Islam menetapkan cara untuk melindungi 

keturunan dan kehormatan. Semua ini agar anak atau keturunan dalam keadaan 

bersih. Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya dapat 

dibedakan menjadi tiga peringkat: 

a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti diisyaratkan 

nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi 

keturunan akan terancam. 

b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkannya 

ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan 
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diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu 

akad nikah, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus 

membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan 

mengalami kesuilitan. jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal 

situasi rumah tangganya tidak harmonis. 

c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan 

khibah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka 

melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan maka tidak akan 

mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang 

melakukan perkawinan. 

5. Memelihara Harta (Hifdz al-Mal) 

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan 

harta manusia dapat bertahan hidup. Harta adalah pemberian Tuhan kepada 

manusia, agar manusia dapat memepertahankan hidup dan melangsungkan 

kehidupanya. Oleh karena itu hukum islam melindungi hak manusia untuk 

memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan serta melindungi 

kepentingan seseorang, masyrakat dan negara, misalnya dari pemimpin, 

penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang 

lain. 

Dilihat dari segi kepentinganya, memelihara harta dapat dibagi menjadi tiga 

peringkat: 

a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyat, seperti syariat tentang tata 

cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara 
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yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya 

eksistensi harta. 

b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syarat tentang jual beli 

dengan cara salam. Apabila car aini tidak dipakai, maka tidak akan 

mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang 

memerlukan modal. 

c. Memelihara harta dalam peringkat tahsaniyyat, seperti ketentuan tentang 

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitanya 

dengan etika bermu‟amalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan 

mempengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang 

ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat kedu dan pertama. 

E. Bagan Kerangka pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), penelitian ini 

memberikan gambaran dan faktual serta menjelaskan berbagi hubungan dari 

semua data yang diperoleh. Hal ini dilakukan agar kebenaran sesuatu itu dapat 

diperoleh dengan cara memahami fenomena atau gejala yang memencar dari 

objek yang akan diteliti.
78

 Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif yakni 

penelitian yang analisisnya menggunakan analisis yang bersifat deskriptif 

kualitatif yang bertuan untuk memberi gambaran serta menganalisis pemberian 

label halal pada rumah makan di Kabupaten Kolaka Utara 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini 

didasarkan pada pemberian label halal pada warung makan di Kabupaten 

Kolaka Utara.  Adapaun alasan memilih lokasi penelitian adalah dikarenakan 

setiap tahunnya di Kabupaten Kolaka Utara mengalami peningkatan usaha 

warung makan, sehingga sangat menarik untuk diketahui bersama apakah 

warung makan di Kabupaten Kolaka Utara rata-rata sudah memiliki label halal. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan 

penelitian hukum empiris. Hal ini disebabkan karena data sekunder. Data primer 
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diperoleh dari narasumber di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari 

bahan-bahan kepustakaan. 

Konsepsi dan ketentuan-ketentuan mengenai pemberian label halal pada 

rumah makan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu : 

1. Pendekatan Teologis Normatif (Syar‟i) yaitu pendekatan terhadap suatu 

masalah yang didasarkan atas hukum Islam yang bersumber dari Al-

Qur‟an, Hadis, Kaidah Ushul Fikih, dan pendapat para Ulama dalam 

memahami dan menganalisis permasalahan pemberian label halal pada 

rumah makan. 

2. Pendekatan Yuridis-Normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasrkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam perundang-undangan penelitian 

ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal, yang telah direvisi ke dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. 

C. Sumber Data 

 Data penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka, melainkan dalam 

narasi. Ada angka-angka, tetapi angka-angka ini terkait dengan deskripsi. Dan 

pengolahan data kualitatif, tidak ada jumlah data yang mengarah pada 

generalisisasi.
79
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Pada penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam 

penelitian pada umumnya sebagai responden (respondent). Posisi sumber data 

yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu 

yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang 

sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada 

yang diminta peneliti, tetapi ia bisa lebih memilih arah dan selera dalam 

menyajikan informasi yang ia miliki.
80

 

1. Data primer adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian 

empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada masyarakat. Data 

primer dalam penelitian ini adalah label halal yang diperoleh dari 

narasumber di lapangan. Narasumber penelitian yaitu, para pemilik warung 

makan di Kabupaten Kolaka Utara 

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari data 

primer, jika data primer yang didapat belum terpenuhi atau masih kurang. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan 

hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal, yang telah di revisi ke dalam Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

                                                             
80

 Sutopo H.B, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas 

Maret 2006), h. 58. 



 

 
 

68 

memberikan penjelasan bahan hukum primer yang beruapa hasil-hasil 

penelitian, karya ilmiah dan lainya. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan 

analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan sebelum dapat mengidentifikasi dan 

melacak masalah yang sedang diselidiki. Observasi atau pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila menggunakan metode observasi, 

metode yang paling efektif adalah dengan melengkapinya dengan blanko 

sebagai format atau instrumen observasi.
81

 Observasi adalah teknik 

pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti 

dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya 

peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu 

selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal. Dalam penelitian ini 

observasi di lakukan di Kabupaten Kolaka Utara. 

2. Wawancara 

Wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi dari informan 

lebih cepat dan akurat. Wawancara diharapkan dapat mengungkap berbagai hal 

yang berkaitan dengan subjek penelitian. Wawancara semiterstuktur 

(Semistructure Interview) termasuk dalam kategori in-depeth interview, karena 
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dalam teknik wawancara ini pelaksanannya lebih bebas bila dibandingkan 

teknik wawancara lainnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, dan ide- idenya. Dalam memudahkan melakukan 

wawancara tersebut, peneliti tentunya menggunakan daftar pertanyaan 

berstruktur, tape recorder, camera digital dan handphone. 

Mengumpulkan bahan-bahan dari kajian lapangan, yakni dilakukan 

melalui wawancara. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini sangat berguna, 

karena peneliti dapat mengolah data secara mendalam. Sehingga diharapkan 

data yang didapat lebih akurat. Wawancara dalam pengumpulan data dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, yaitu orang yang 

ahli dan yang berwenang dengan objek permasalahan yang akan diteliti. 

Adapun informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah Kepala Seksi 

Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara dan pemilik 

warung makan di Kabupaten Kolaka Utara. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories) cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung film, dan 
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lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
82

 

Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah 

untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang 

diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan peneliti 

yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan 

yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai 

kajian yang kredibel dan ilmiah. Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada 

pengkajian ini adalah Dokumen penelitian yang peneliti pilih pada pengkajian 

ini adalah dokumen yang berkaitan dengan pemberian label halal. 

E.  Instrumen Penelitian 

Proses perolehan data yang diperlukan dalam penelitian perlu adanya 

peran Instrumen Penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kemudian dalam 

melakukan penelitian lebih mudah mendapatkan hasil yang lengkap, cermat dan 

sistematis yang lebih mudah diolah. Adapun instrumen peneliti yang digunakan 

yakni peneliti, handphone, laptop. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang sebelumnya telah dikumpulkan melalui pengumpulan data 

berdasarkan literature pendukung pada akhirnya akan dianlisis dan kemungkinkan 

diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah yang telah 

ditetapkan pada semula. Analisis, data yang diperoleh terlebih dahulu haru 
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melakukan pengolahan data tersebut karena data yang baru dari sumber pastinya 

belum teratur dengan benar, belum diklasifikasikan, atau belum dikategorikan.
83

 

Data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini bersifat 

kualitatif yang berdasar dari berbagai sumber, maka peneliti menggunakan 

metode pengumpulan data yang bervariasi, sehingga kemudian dapat ditentukan 

bahwa analisis data adalah proses dalam mencari dan menyusun data secara 

sistematis yang merupakan data yang diperlukan dari hasil interview, catatan 

lapangan, dan bahan- bahan lainnya sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, 

dan hasil penelitian atau temuannya dapat kemudian diinformasikan kepada orang 

lain. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data tersebut 

ke dalam beberapa kategori yang ada mulai dari kategori data yang bersifat primer 

hingga data yang bersifat sekunder, yang kemudian menjabarkannya dalam 

beberapa poin, melakukan analisis, menyusun pola, memilih data yang relevan 

atau penting, dan kemudian pada bagian akhir membuat kesimpulan yang utuh.
84

 

Data yang telah diperoleh sebelumnya melalui penelitian kemudian diolah 

secara kualitatif melalui analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan cara 

reduksi data, penyajian data, dan verivikasi data atau sampai pada penarikan 

kesimpulan. 

1. Data display (penyajian data) 

Penyajian data dalam hal ini adalah informasi yang berdasar pada data 

yang diperoleh dari Para pemilik rumah makan di Kabupaten Kolaka Utara 

yang telah disesuaikan sebelumnya dengan fokus penelitian kemudian untuk 
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disusun secara baik, sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang 

suatu masalah yang diteliti. 

2. Data reduction (reduksi data) 

Data yang sebelumnya telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya 

cukup banyak yang perlu untuk kemudian dicatat secara teliti dan rinci. 

Pada proses reduksi data perlu dilakukan analisis data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilah data yang pokok, memfokuskan hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. 

3. Editing 

Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, 

keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses 

klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang 

sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat 

peneliti melakukan analisa data. 

4. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul untuk 

memperoleh pemahaman mendalam dan mengembangkan teori sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. 
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5. Verifikasi Data 

Verifikasi data dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari hasil yang paling sesuai dengan objek 

penelitian. Pada tahap ini dilakukan setelah berbagai informasi dan data 

dibandingkan, kemudian dicari pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang 

kesimpulan yang telah diambil dengan data pembanding terdahulu, melakukan 

proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi), 

wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diakhir membuat 

kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari  penelitian  yang telah 

dilakukan. 

G. Pengujian Keabsahan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji validasi 

internal (uji kredibilitas), validasi eksternal (dependability), rehabilitasi, dan 

objektifitas (confirmability). Dimana proses dimaksudkan agar memberikan 

gambaran mengenai kebenaran data yang ditemukan dilapangan dengan 

menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, triangulasi metode, 

dan triangulasi waktu.
85

 

Triangulasi merupakan teknik dalam pengujian kebasahan data yang 

ditemukan dengan mebandingkannya dengan metode atau sumber data yang lain. 

Dengan menggunakan triangulasi peneliti dapat melakukan chek and recheck hasil 

temuannya dengan jalan mebandingkannya dengan berbagai sumber, metode, dan 
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teori, untuk itu kemudian peneliti dapat melakukannya dengan cara sebagai 

berikut:  

1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan; 

2) Melakukan pengecekan dengan berbagai macam sumber data; 

3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

data (cek ulang dan cek silang) yang datanya diperoleh melalui beberapa sumber. 

Mengecek dalam artian melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber 

informasi dengan pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan, sedangkan cek 

ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan melakukan 

pertanyaan mengenai hal yang sama dalam kurun waktu yang berlainan. 

Triangulasi metode dilakukan dengan menguji dari segi kredibilitas data 

dengan cek silang yang telah diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda. Mislanya data yang diperoleh dengan cara wawancara dapat di cek 

kembali dengan metode observasi atau dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan 

dengan melakukan uji terhadap kredibilitas data dengan mengecek data yang telah 

diperileh dengan periode waktu yang berbeda-beda karena dimungkinkan ada 

perubahan hasil setelah beberapa periode waktu yang telah dilewati oleh 

narasumber. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

1. Sejarah Kabupaten Kolaka Utara 

Penduduk wilayah Kolaka pada tahap awal dikenal dengan nama “Tu 

Unenapo” yang merupakan penduduk mayoritas. Selain suku dengan 

popolasi yang relative kecil seperti: To Laiwo dan To Aere yang hidup 

secara berkelompok berdasarkan etnisnya di wilayah kecamatan pakue, 

Lasusua, Mowewe, Uluiwoi, Ladongi, dan lambandia. Suku bangsa tersebut 

tersebar di wilayah Kolaka melalui gerak persebaran suku-suku yang ada 

disulawesi bagian tengah dan timur yang berpusat di danau Matana, 

Mahalona dan towuti. Setelah beberapa lama bermukim di wilayah tersebut 

mereka berpencar ke wilayah Luwu, Mekongga, Konawe, Poso dan 

Bungku. Nenek moyang orang mekongga kemudian membentuk 

perkampungan yang disebut Napoaha (Napo= Pusat Pemukiman; aha= 

Luas/ Besar), diantara pemukiman mereka terdapat Lalowa dan Andolaki. 

To Moronene dan To Laiwoi merupakan penduduk yang mula-mula 

mendiami daerah Unenapo (Kolaka) yang kelak menjadi wilayah Kerajaan 

Mekongga.
86

 Tahun 1906, orang belanda tiba didaerah ini. Saat itu seorang 

pimpinan (anakia) wafat. Si opsir belanda bertanya kepada warga perihal 

suku yang menghuni daerah itu. Seorang dari mereka menjawb; “dahomiano 
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Ntawe” yang berarti ada anakia (bangsawan) yang wafat. Karenah salah 

persepsi, orang belanda itu kemudian mencatat bahwa suku yang menghuni 

daerah itu adalah Lantawe atau orang landawe. Kata ini dalam aksen 

mekongga berubah menjadi landawe dan dikenal sampai hari ini. To 

Landawe artinya orang Landawe dari kata “tawe” yang berarti jasad orang 

yang meninggal (bahasa Tolaki).     

Perkembangan selanjutnya, sebuah peristiwa menimpa wilayah ini, 

yakni gangguan dari seekor burung elang raksasa yang dalam bahasa 

mekongga disebut Kongga Owose/ Konggaaha. Ditengah penderitaan warga 

akibat gangguan burung elang raksasa itu, terjadi peristiwa ajaib. Tiba-tiba 

datang seorang lelaki yang tidak diketahui asal-usulnya. Lelaki itu 

menyebut dirinya Larumbalangi, orang banyak menyebutnya To Manuru 

atau Sangia Ndudu dalam bahasa mekongga juga berarti titisan dewa. 

Orang-orang lalu datang menyembah dan menghormati lelaki ini karena 

dipercaya memiliki kesaktian turunan dewa (Sangia). Kedatanganya di 

Unenapo dianggap suatu hal istimewa karenah telah diutus oleh Sangia 

Ombu Samena untuk melepaskan orang banyak dari malapetaka karena 

keganasan burung elang raksasa (Kongga Owose). Orang-orang kemudian 

menghadap dan menyampaikan keluh kesah tentang penderitaan mereka 

selama dalam gangguna Konggaaha. Larumbalangi menerima permohonan 

para warga dan berjanji melepaskan rakyat dari penderitaan dan 

kesengsaraan Kongaaha. Larumbalangi pun meminta para warga untuk 

bersatu menghadapi upaya pemusnahan Konggaaha. Mereka disuruhnya 
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mengambil bulu, sejenis bambu yang telah diruncingkan, dalam bahasa 

mekongga disebut sungga. Selanjutnya Sungga ini dipancang diatas tanah di 

tempat yang diperkirakan mudah dilihat oleh konggaaha dari udara.
87

 

Ditempat pancangan Sungga, berdiri seorang Tamalaki yang bernama 

Tasahe sebagai umpan untuk menarik konggaaha. Menurut tradisi lisan, 

Konggaaha ini tinggal dipuncak gunung hutan rimba pada hulu sungai 

perbatasan Wundulako dengan ladongi, tak jauh dari lokasi Osambegolua 

dan Gua Watuwulaa. Sebab orang-orang selalu melihat Kongaaha datang 

dari arah itu. Tak lama setelah persiapan membunuh Konggaaha ini 

rampung, dari kejauhan terdengar suara menderu. Bunyi kepak sayap 

Konggaaha. Mendengar hal itu, setiap laki-laki diminta bersiap menghadapi 

segala kemungkinan, masing-masing dengan senjata seadanya, seperti 

tombak dan Taawu (parang). Tak lama, Konggaaha pun melintas. Cahaya 

matahari terlindung olehnya dan membentuk bayangan besar di bawahnya. 

Larumbalangi berdiri dipuncak bukit Osumbegalua, siap memberi perintah 

kepada seluruh laki-laki untuk menyerbu Kongaaha. Seorang tamalaki 

bernama Tasahea diperintahkan masuk ditengah-tengah diantara bambu 

runcing sebagai umpan Konggaaha. Larumbalangi mengorganisir warga 

untuk siap memberi perintah kepada segenap masyarakat, laki-laki dan 

perempuan. Anak-anak bersembunyi di Gua Watuwulaa. Ketika Kongaaha 

melihat banyak orang dibawahnya, ia pun berputar dan melayang-layang, 

seperti mengira-ngrira mangsa mana yang akan disambarnya. Begitu 
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melihat Tasaleha, Kongaaha dengan cepat turun menyambar. Bersamaan 

dengan itu Osungga yang dipancang di atas tanah berhasil menikam 

tubuhnya. Karenah merasa sakit, Kongaaha pun terbang melayang 

berkeliling di udara. Darah elang raksasa itu bercucuran. Menurut cerita, 

dimana darah burung Kongaaha itu bercucuran maka tanahnya menjadi 

merah seperti dipomalaa. Ketika tenaga Kongaaha makin berkurang, ia pun 

jatuh dan mati dihilir sungai dekat usambegalua yang kemudian dinamai 

Lamekongga. Larungpalangi yang berhasil membunuh Kongaaha, kelak 

menjadi raja pertama di Kerajaan Mekongga pada abad XIII. Masyarakat 

mekongga menganggap bahwa Larungpa langi sebagai juru selamat yang 

telah menyelamatkan penduduk yang terancam maut oleh burung 

Konggaaha. Olehnya, setelah negeri ini mana dan Larumpalangi menjadi 

raja (anakia), mereka menamai kerajaanya Mekongga. Wilyah kerajaan ini, 

sekarang dikenal sebagai Kabupaten Kolaka dan Kolaka Utara.
88

 

Tradisi mekongga lantas mengunkapkan kalau Larumpalangi 

kemudian menghilang, tidak diketahui kepergianya. Namun ia 

meninggalkan keris (Otobo), Sembilan keeping emas murni, motia naga 

(mustika naga) dan bibit padi untuk dikembang biakkan oleh masyarakat 

mekongga. Sumber lain dalam sejarah Sulawesi Tenggara sebagai mana 

diungkapkan dalam lontara, pada masa Sawerigading terdapat empat 

kerajaan, yaitu: Kerajaan Luwu, Kerajaan Cina, Kerajaan Tompotikka, dan 

Kerajaan Wadeng. Kerajaan Luwu berpusat disekitar danau matana, 
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Kerajaan Cina di Bone/ Wajo, dan Kerajaan Tompotikka terdapat di 

Sulawesi Tenggara dalam hal ini Kerajaan Mekongga dan Kerajaan Wadeng 

adalah kerajaan Konawe. 

Berdasar Ungkapa bahasa Bugis, Tompotikka artinya wilayah 

Tomporeng Kesso atau wilayah tempat terbitnya matahari di sebelah timur. 

Wilayah Sulawesi Tenggara bagi orang bugis dikenal dengan nama Tana 

Lau, negeri di sebelah timur. Pelaut Bugis menyebut Mekongga dengan 

nama Mengkoka. 

2. Letak Geografis Kabupaten Kolaka Utara 

Kabupaten Kolaka Utara berada di daratan tenggara Pulau Sulawesi 

dan secara geografis terletak pada bagian barat. Kabupaten Kolaka Utara 

memanjang dari utara ke selatan berada diantara 2°46'45"-3°50'50" Lintang 

Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 120°41'16"-

121°26'31" Bujur Timur.
89

 

3. Batas Wilayah 

 Sebelah Utara  

Berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi 

Selatan). 

 Sebelah Timur  

Berbatasan dengan Kecamatan Uluwoi Kabupaten Kolaka dan 

Kabupaten Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara). 
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 Sebelah Barat  

Berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone 

 Sebelah Selatan  

Berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka (Provinsi 

Sulawesi Tenggara). 

4. Topografi  

Permukaan wilayah terdiri dari gunung, bukit, lembah, dan laut. 

Diantara jenis permukaan tersebut terdapat lahan yang merupakan daerah 

potensial untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan 

dengan tingkat kemiringan sebagai berikut
90

:  

 Lahan dengan lereng antara 0°2° seluas 1.017,49 km2 (30%) layak 

untuk pemukiman, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya.  

 Lahan dengan lereng antara 2°15° seluas 678,32 km2 (20%) layak 

untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan.  

 Lahan dengan lereng antara 15°-4° seluas 339,16 km2 (10%) layak 

untuk pemukiman, pertanian dan perkebunan.  

 Lahan dengan lereng antara 40° keatas seluas 1.356,65 km2 (40%) 

adalah wilayah yang perlu dijaga kelestariannya.  

5. Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

Jumlah Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015-

2022 

Kecamatan 

Subdistrict 
2015 2016 2018 2023 

Ranteangin 7 15 1 8 

Lambai 6 15 3 7 
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Wawo 20 3 2 8 

Lasusua 58 42 40 30 

Katoi 12 13 1 

 Kodeoha 19 16 4 5 

Tiwu 14 6 1 

 Ngapa 36 34 7 19 

Watunohu 14 8 1 4 

Pakue 18 10 3 1 

Pakue Utara 12 23 4 1 

Pakue Tengah 6 11 0 1 

Batu Putih 6 8 2 2 

Porehu 5 7 1 

 Tolala 9 12 2 1 

Kolaka Utara 242 273 72 87 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka Utara 

 

Berdasarkan Tabel, angka warung makan di Kabupaten Kolaka Utara 

pada tahun 2023 cenderung naik dari tahun sebelumnya. Meskipun angka 

tertinggi pernah berada di tahun 2016. Tercatat ada tiga kecamatan yang 

mengalami penurunan angka yakni pada Tahun 2018 Kecamatan Katoi, 

Kecamatan Tiu dan Kecamatan Porehu mengalami penurunan drastis hingga 

pada tahun 2023 seperti yang kita lihat sama sekali tidak ada. 

Warung makan di Kabupaten Kolaka Utara rata-rata memilih konsep warung 

makan sederhana tapi menarik, dengan memanfaatakan area rumah seperti 

sebuah garasi atau teras rumah mulai dari konsep lesehan sampai gaya warteg 

modern. 

B. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap 

Labelisasi Halal Pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

 

1. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara Sebagai 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal  

 

       Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Kementerian dalam 

kabinet Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama dengan tugas 
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menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam Pemerintah untuk 

membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. 

       Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) terdapat 68 pasal yang 

secara umum mengatur tentang beberapa hal terkait: penyelenggaraan 

jaminan produk halal dan penyelenggara jaminan produk halal; syarat dan 

prosedur pelaku usaha dalam sertifikasi jaminan produk halal; pengawasan 

terhadap produk halal; dan penengakan hukum terhadap penyelenggaraan 

jaminan produk halal.
91

 

       Adanya undang-undang jaminan produk halal ini, maka sistem 

penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia mengalami perubahan. 

Setiap produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh 

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada 

kemaslahatan”.
92

 Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus 

berorientasi kepada kemaslahatan rakyatnya, bukan mengikuti keinginan 

hawa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya.
93

 

       Undang-undang jaminan produk halal merupakan kebijakan pemerintah 

yang berdasarkan kemaslahatan rakyanya yaitu sebagai payung hukum untuk 

melindungi dan memberikan rasa aman atas produk yang beredar di 

Indonesia, khususnya konsumen muslim dalam mengkonsumsi produk yang 

sesuai dengan syari‟at Islam yaitu halal dan baik. 
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       Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini sangat menarik dalam 

pembentukan suatu lembaga jaminan produk halal yang disebut dengan 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan BPJPH 

tercantum dalam pasal 5 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang 

berbunyi: 

1. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan 

Produk halal (JPH); 

2. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

oleh Menteri; 

3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagiamana dimaksud pada 

ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri; 

4. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah; 

5. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur 

dalam Peraturan Presiden. 

     Ayat (3) dijelaskan bahwa Kementerian Agama yang bertanggung jawab 

terhadap pembentukan BPJPH.
94

 

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:
95 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH 

2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH 

3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Halal pada 

Produk 
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4. Melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada Produk luar negeri 

5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal 

6. Melakukan akreditasi pada LPH 

7. Melakukan registrasi Auditor Halal 

8. Melakukan pengawasan terhadap JPH 

9. Melakukan pembinaan Auditor Halal 

10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalan dan luar negeri di bidang 

penyelenggaraan JPH. 

       Pasal menyebutkan beberapa kewenangan yang dimiliki BPJPH, salah 

satu kewenangan yang dimiliki BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut 

sertifikasi halal. Kewenangan ini sebelumnya juga dimiliki oleh MUI melalui 

LPPOM MUI sebagai pelaksana sertifikasi halal.
96

 

       Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka telah terjadi 

peralihan kewenangan sertifikasi halal. Sebelumnya sertifikasi halal 

dilaksanakan Oleh LPPOM MUI melalui Keputusan Menteri Agama 

Republik Indonesia Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana 

Pemeriksa Pangan Halal, tetapi sekarang sertifikasi halal dilaksanakan oleh 

BPJPH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jamnina Produk Halal. 

       Adanya kewenangan baru tersebut, maka LPPOM MUI tidak lagi 

memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal. Sesuai pasal 58 

UU JPH bahwa, sertifikasi halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum 
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Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu 

sertifikasihalal tersebut berakhir. Dalam pasal tersebut juga menerangkan 

status sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang 

dilakukan sebelum dibentuknya UU JPH bahwa sertifikasi halal tersebut 

masih berlaku sampai dengan waktu sertifikasi halal yang sudah ditetapkan 

masa berakhirnya. 

       Dengan adanya peralihan kewenangan sertifikasi halal yang sebelumnya 

dilaksanakan oleh MUI melalui LPPOM MUI, kemudian setelah disahkannya 

UU JPH, sertifikasi halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama sesuai 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama 

melalui BPJPH. Dengan adanya peralihan kewenangan tersebut maka 

jaminan produk halal di Indonesia ini telah mempunyai kepastian hukum, 

yaitu berupa kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan 

produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan 

produk.
97

 

       Hal yang sama juga disampaikan Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian 

Agama Kabupaten Kolaka Utara: 

 “Sebetulnya MUI sudah melaksanakan tugasnya dengan baik berkaitan 

dengan sertifikasi halal, namun dalam hal ini pemerintah ingin mempunyai 

lembaga sertifikasi halal yang berpayung hukum resmi. Sehingga pemerintah 

membentuk BPJPH dengan tujuanya agar pelindungan terhadap konsumen 

lebih terjaga dan produk-produk dalam negeri dapat bersaing dilevel 

Internasional dengan adanya MEA. MUI adalah lembaga yang telah lama 

konsen melakukan sertifikasi halal dan juga bisa dikatakan sebagai pelopor 

pertama dalam melakukan sertifikasi halal melalui lembaganya yaitu LPPOM 

MUI. Jadi kita tetap mengikut sertakan MUI sebagai patner BPJPH untuk 
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memberikan fatwa terhadap kehalalan suatu produk yang telah diperiksa 

kehalalanya.”
98 

 

Berdasarkan amanat UU JPH bahwasanya kewajiban sertifikasi halal 

bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai 

berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
99 

Kemudian untuk BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung
 

sejak Undang-Undang ini diundangkan.
100

 Kemudian pemerintah harus  

menetapkan perangkat peraturan pelaksana Undang-Undang JPH paling 

lama
 
2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan.

101 

Berdasarkan PMA No. 42 Tahun 2016 telah disampaikan bahwa struktur 

BPJPH terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris badan, dan 3 (tiga) Kepala Pusat. 

Untuk sekretaris badan sudah ada penunjukan dari pihak Menteri Agama 

yaitu Pak Ali Irfan (Mantan Kakanwil kementerian Agama Provinsi Sulawesi 

tenggara). Sedangkan untuk Kepala Badan (Eselon 1) dan 3 (tiga) Kepala
 

Pusat (Eselon 2) sedang dalam proses assessment. Pendaftaranya dibuka 

untuk umum secara online melalui website Kementerian Agama beserta 

persyaratannya. Untuk Eselon 3 dan 4 berdasarkan penilaian assessment
 

pegawai yang langsung diambil alih oleh biro kepegawaian Kementerian 

Agama.
71 

Dari hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Kepala Seksi Bimas 

Islam Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, bahwa sejauh ini 
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Kementerian Agama telah membentuk suatu peraturan pemerintah pelaksana 

UU JPH terkait pembentukan BPJPH. Pertama, Peraturan Presiden No. 83 

Tahun 2015 pasal 4 huruf (k) menyatakan bahwa BPJPH masuk dalam 

susunan organisasi Kementerian Agama. Kedua, PMA No. 42 Tahun 2016 

yaitu mengatur tentang struktur BPJPH bahwa didalamnya terdapat kepala 

badan, sekretaris badan dan 3 (tiga) kepala pusat. Untuk struktur BPJPH 

sudah terbentuk, namun belum ada orangnya hanya ada sekretaris saja. PMA 

ini murni hasil usulan dari Kementerian Agama sehingga peraturan ini sudah 

selesai sebelum waktu yang ditentukan oleh UU JPH. 

Disampaikan juga oleh Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama 

Kabupaten Kolaka Utara, bahwa untuk peraturan pelaksana UU JPH: 

“Persiapanya mulai dari Peraturan Pelaksana UU JPH terkait BPJPH kita 

sudah selesai yaitu Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama serta Keputusan 

Menteri Agama RI No. 270 Tahun 2016 Tentang Peta Proses Bisnis
 

Kementerian Agama yang di dalamnya ada Subprocess Map Penjaminan 

Produk Halal.”
102

 

 

Kemudian untuk sekarang ini kami sedang menyusun draf peraturan 

pelaksana UU JPH. Ada 2 (dua) yang kami bahas yaitu:
 

1. Draf Peraturan Menteri Agama.
 

a. Draf PMA tentang Jenis-Jenis Produk Halal;
 

b. Draf PMA tentang Sanksi;
 

c. Draf PMA tentang Penyelia Halal;
 

d. Draf PMA tentang Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal;
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e. Draf PMA tentang Lembaga Pemeriksa Halal;
 

f. Draf PMA tentang Peran Serta masyarakat;
 

g. Draf PMA tentang Jenis Hewan yang Diharamkan;
 

h. Draf PMA tentang Kerja Sama Luar Negeri;
 

i. Draf PMA tentang Label Halal; dan
 

j. Draf PMA tentang Pengelolaan Uang BPJPH.
 

Penyusunan Draf Petunjuk Pelaksana (juklak) Regulasi Pelaksana UU 

JPH: 

a. Juklak Pengelolaan PNPB pada BPJPH; 

b. Juklak Pengawasan Produk Halal; 

c. Juklak Pembinaan Pelaku Usaha, Konsumen, Auditor Halal dan 

Penyelia Halal; 

d. Juklak Pendaftaran dan Pembaruan Sertifikasi Halal Produk Kemasan, 

Non Kemasan dan Jasa; 

e. Juklak Registrasi Produk Halal Luar Negeri; 

f. Juklak Pendaftaran LPH; 

g. Juklak Akreditasi LPH; 

h. Juklak Registrasi LPH; 

i. Juklak Sertifikasi auditor Halal; 

j. Juklak Registrasi Auditor Halal; 

k. Juklak Pelatihan Penyelia Halal; 

l. Juklak Pelaksana Sidang Fatwa; 

m. Penyusunan Draf Analisis Jabatan Struktural BPJPH; 

n. Penyusunan Draf Analisis Jabatan Fungsional BPJPH; 

o. Penyusanan Draf Core Bisnis BPJPH; 
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p. Penyusunan Draf Rencana Strategis BPJPH; 

q. Penyusunan Skema Akreditasi LPH bersama MUI dan KAN; 

r. Penyusunan Skema Sertifikasi Auditor Halal bersama dengan MUI; 

dan 

s. Penyusunan Draf Juklak Mutual Recogniting Agreement dengan 

Badan Sertifikasi Halal Luar Negeri.
73

 

Berdasarkan dokumen yang diberikan, bahwa sejauh ini Kementerian 

Agama masih belum maksimal dalam pembentukan peraturan pelaksana UU 

JPH. Karena masih banyak peraturan yang hanya berupa draf rancangan 

peraturan pelaksana saja. Hal ini sangat disayangkan, karena menurut amanat 

UU JPH bahwasanya pemerintah harus menetapkan peraturan pelaksana UU 

JPH paling lama 2 (dua) tahun.
74

 Sedangkan untuk sekarang ini sudah lebih 

dari 2 (dua) tahun tetapi masih belum semua peraturan pelaksana UU JPH 

ditetapkan. 

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 

juga menyatakan bahwa: 

“Amanat UU JPH membuat peraturan pemerintah pelaksana UU JPH, ada 11 

item yang diatur, kemudian dikelompokkan jadi dua. Pertama terkait Teknis 

masuk ke PP pelaksana UU JPH, hal yang terkait dengan pembiayaan 

dikelompokan dalam PP mengenai PNPB di kemenag, kedua PP pelaksana 

UU JPH, kalau PP Teknis diawal langsung dibahas dengan antar Kemeterian. 

Jadi kita sudah selesai di Internal Kemenag kemudian di panitia antar 

Kementerian, semua kementerian ikut menyampaikan masukan, jadi tidak 

hanya di PP ini saja yang mengakomodir apa yg diinginkan kemenag tetapi 

juga mengakomodir masukan dan saran antar kementerian. Kemudian 

masukannya itu kami bahas antar Kemeterian, sekarang perkembanganya 

sudah selesai pembahasan untuk tim teknis panitia antar Kementerian.”
103
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Menurut Kepala Seksi Bimas Islam Kemeterian Agama Kabupaten 

Kolaka Utara berdasarkan amanat UU JPH yaitu membuat peraturan 

pemerintah pelaksana UU JPH. Peraturan pemerintah tersebut kurang lebih 

ada 11 item yang dikelompokkan menjadi 2 item. Pertama, hal- hal terkait 

pembiayaan dimasukan dalam peraturan pemerintah mengenai 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena dalam satu kementerian 

tidak boleh ada lebih dari satu Peraturan Pemerintah yang mengatur 

pembiayaan. Maka pembiayaan sertifikasi halal dimasukan dalam PP PNBP, 

yang PP PNBP juga mengatur pembiayaan halal, pembiayaan wisma haji dan 

pembiayaan al-Quran. Untuk sejauh ini PP PNBP sudah masuk drafnya di 

Kementerian Keuangan, sedang bahas bilateral antar Kementerian Agama 

dengan Kementerian Keuangan. Jika dalam pembahasan bilateral tersebut 

disepakati, maka setelah itu draf PP PNBP bisa dilemparkan hasilnya dalam 

forum Panitia Antar Kementerian (PAK). Jika dalam pembahasan di PAK 

menyepakati, maka peraturan tersebut dapat disahkan menjadi PP PNBP 

Kementerian Agama. 

Kemudian yang kedua, yaitu mengenai hal-hal terkait teknis masuk 

dalam PP pelaksana UU JPH. PP ini pembahasanya sangat panjang dan 

terbilang lama penyelesaiannya. Sesuai dengan amanat UU JPH, seharusnya 

untuk PP pelaksana UU JPH ini harus sudah selesai 2 (dua) tahun setelah 

pengesahan UU JPH. Tapi hal tersebut tidak dapat dicapai, bukanya 

Kementerian Agama mengulur-ulur waktu atau tidak serius dalam 

melaksanakan amanat tersebut. Melainkan untuk PP pelaksana ini kita mulai 

dari awal, sedangkan untuk PP PNBP bisa bilateral terlebih dahulu dengan 
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Kementerian Keuangan setelah itu bisa dilemparkan di PAK. Namun untuk 

PP teknis ini dari awal langsung dibahas dengan PAK. Jadi Kementerian 

Agama yang membuat draf PP nya lalu disampaikan di PAK. Ketika 

pembahasan, banyak sekali masukan-masukan yang di sampaikan oleh PAK 

sehingga banyak   perubahan yang terjadi. PP   pelaksana ini   tidak   

hanya mengakomodir keinginan dari Kementerian Agama saja tetapi juga 

mengakomodir masukan-masukan dan saran dari PAK, pelaku usaha, 

Kedutaan Asing di Jakarta, asosiasi-asosiasi pelaku usaha, kemudian dari 

beberapa perwakilan Universitas-Universitas yang ada di Indonesia. 

       Jadi pada intinya berdasarkan hasil wawancara diatas, persiapan      

Kementerian Agama sebagai penyelenggara jaminan produk halal untuk saat 

ini masih belum maksimal. Terutama dalam hal-hal terkait teknis 

pembahasanya cukup panjang dan alot, karena disini tidak hanya 

mengakomodir keinginan Kementerian Agama saja melainkan juga 

mengakomodir masukan dan saran Kementerian lain yang bekerja sama 

dengan Kementerian Agama terkait BPJPH. Sesuai amanat pasal 65 UU JPH 

bahwa untuk peraturan pemerintah pelaksana UU JPH pemerintah harus 

menetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhiung sejak diundangkan. Menurut 

pasal 64 UU JPH, maka BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak UU JPH diundangkan. Berdasarkan amanat UU JPH 

bahwasanya untuk menjalankan tugas dan fungi BPJPH tidak hanya 

strukturnya saja yang harus terbentuk melainkan juga orang- orang yang 

bertugas didalam struktur tersebut harus sudah ada dan peraturan pemerintah 

sebagai pelaksana UU JPH harus sudah selesai. 



 

 
 

92 

2. Kendala Yang Dihadapi Kementerian Agama Kabupaten Kolaka 

Utara Sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

 

Pasal 5 UU JPH mengamanatkan untuk membentuk sebuah badan 

penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam hal ini pemerintah 

bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan produk halal yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Untuk 

melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal maka dibentuk sebuah 

badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) yang dilaksanakan oleh 

Menteri Agama. 

BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan 

produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

melaksanakan tugas sebagai penyelenggaraan jaminan produk halal, maka 

BPJPH menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyususn kebijakan teknis, rencana dan program dibidang 

penyelenggaraan jaminan produk halal; 

2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang 

penyelenggaraan jaminan produk halal, Pelaksanaan pengawasan 

penyelenggaraan jaminan produk halal; 

4. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; 

dan 

5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH, maka diperlukan 

peraturan pelaksana UU JPH. Sesuai amanat UU JPH pasal 65, pemerintah 
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harus menetapkan perangkat peraturan pelaksana UU JPH paling lama 2 

(dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang JPH diundangkan. 

Seperti yang sudah penulis sampaikan dalam rumusan masalah 

pertama, bahwa Kementerian Agama masih belum maksimal melaksanakan 

amanat UU JPH sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Hal 

ini tentu menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya adalah apakah 

kendala yang di hadapi oleh Kementerian Agama dalam menyelenggarakan 

produk halal. Untuk itu sekiranya penulis merasa perlu menanyakan langsung 

terkait hal ini. 

Selaku kepala seksi Bimas Islam Kemneterian Agama Kaupaten 

Kolaka Utara mengatakan bahwa: 

“Dalam pembahasan regulasi pelaksana ada saja masukan atau tambahan dari 

kementerian lain yang tidak sepakat. Kalau tidak sepakat mereka 

menyampaikan tanpa memberikan usulan, hanya disampaikan tidak setuju 

saja,
 
kemudian kendalanya hanya dalam regulasi saja ya dek, jadi dalam 

UUJPH ini kan kita kerjasama antar
 
kementerian lain. Disitu kadang 

membuat kita sulit, kadang ketika rapat antar kementerian yang hadir bukan 

ketua kebijakan melainkan bagian lain. Jadi kita tidak langsung menentukan 

apakah draf itu sudah sesuai atau belum.  Jadi setiap kementerian kan punya 

ketentuan sendiri-sendiri jadi kita harus mengikutinya. Dalam hal teknis kita 

sedikit terlambat, karena draf peraturannya hasil murni dari kita sendiri, 

kemudian setelah selesai kita ajukan di tingkat eselon I Kementerian Agama, 

jika di acc kita langsung rapat dengan kementerian lain yang bekerjasama 

dengan BPJPH. Disinilah kita banyak kendala, entah itu ditolak dan kurang 

cocok dengan ketentuan kementerian itu sendiri. Jadi ketika ditolak ya kita 

harus mulai dari awal lagi sampai bisa dikatakan sepakat.”
104

 

 

Menurut Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten 

Kolaka Utara ketika pembahasan antar Kementerian terkait peraturan 

pelaksana UU JPH banyak sekali masukan atau tambahan dari Panitia Antar 
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Kementerian (PAK). Hal tersebut menyebabkan rancangan peraturan 

pelaksana yang diajukan oleh Kementerian Agama harus dirubah. Karena 

rancangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Kementerian lain yang 

masuk dalam PAK. Namun dikatakan juga ketika salah satu dari PAK tidak 

sepakat terhadap rancangan peraturan pelaksana UU JPH yang diajukan 

oleh Kementerian Agama. Mereka hanya menyampaiakan tidak setuju saja 

tanpa memberikan usulan draf normatifnya seperti apa atau solusinya. Inilah 

yang membuat Kementerian Agama terlambat dalam menetapkan perangkat 

peraturan pelaksana UU JPH. Adapun Kendala yang dihadapi oleh 

Kementerian Agama yaitu ketika menetapkan perangkat peraturan pelaksana 

UU JPH. Karena ketika rapat PAK yang hadir bukan ketua kebijakan 

melainkan orang lain. Hal tersebut menjadi penghambat untuk menentukan 

apakah rancangannya sudah sesuai atau belum. Karena setiap kementerian 

lain mempunyai ketentuan yang berbeda-beda dalam hal kerjasama. Menurut 

Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 

kendalanya terjadi dalam hal-hal teknis pembuatan peraturan pelaksana UU 

JPH. Karena untuk draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH itu murni 

hasil dari Kementerian Agama. Kemudian setelah draf tersebut selesai 

maka selanjutnya diajukan ditingkat Eselon I Kementerian Agama. Jika 

ditingkat Eselon I Kementerian Agama disetujui, maka selanjutnya kita 

rapatkan dengan kementerian lain yang bekerjasama dengan BPJPH. 

Disinilah Kementerian Agama mendapat banyak kendala yaitu drafnya 

ditolak, tidak sesuai dan kurang cocok dengan ketentuan yang berlaku 
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dikementerian lain. Jika drafnya ditolak maka Kementerian Agama mulai dari 

awal lagi merancang drafnya lalu diajukan ke Eselon I Kementerian Agama, 

kemudian ketika mendapat persetujuan dari Eselon I bisa langsung dirapatkan 

dengan Kementerian lain sampai mendapatkan kesepakatan. 

      Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 

juga mengatakan bahwa kerjasama antara BPJPH dan Kementerian dan/atau 

lembaga lain yaitu: 

 “Ya kerjasamanya bersama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait 

antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, 

koprasi dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pegawasan obat dan 

makanan”.
105

 

 

       Berdasarkan penjelasan pasal 8 UU JPH, bahwa bentuk kerjasama antara 

BPJPH dengan kemanteria lain adalah:
106

 

1. Kementerian bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta 

pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan 

bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan produk   

halal. 

2. Kementerian bidang perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada 

pelaku usaha dan masyarakat, pengawasan produk halal yang 

beredardipasar serta peluasan akses pasar. 

3. Kementerian bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara 

produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, 
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kosmetik, alat kesehatan, pembekalan kesehatan rumah tangga, makanan 

dan minuman. 

4. Kementerian bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan 

rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman 

pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil 

ikutannya, pedoman sertifikasi control veterier pada unit usaha pangan 

asal hewan, sisitem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. 

5. Lembaga bidang standardisasi dan   akreditasi   misalnya dalam   hal 

persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa 

dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

6. Lembaga bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah misalnya 

dalam hal menyiapkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi 

dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk 

7. Lembaga bidang pengawasan obat dan makanan mislanya dalam hal 

pengawasan produk pangan, obat dan kosmetik dalam dan luar negeri 

yang diregistrasi dan disertifikasi. 

       Berdasarkan keterangan wawancara tersebut, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa kendala yang dihadapi oleh Kementerian Agama 

selaku penyelenggara jaminan produk halal adalah terkait pembuatan 

perangkat peraturan pelaksana UU JPH. Pertama yaitu terkait draf rancangan 

peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian Agama sendiri 

tanpa adanya bilateral terlebih dahulu antar kementerian lain dibidangnya. 
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Sehingga draf rancangan peraturan pelaksana tersebut tidak bisa maksimal 

ketika dirapatkan dengan PAK dan ketika rapat drafnya tidak disetujui oleh 

salah satu PAK, mereka hanya menyampaikan drafnya tidak disetujui tanpa 

memberikan solusi atau draf normatifnya. Kedua, ketika draf rancangannya 

ditolak oleh PAK maka Kementerian Agama harus memulai dari awal lagi 

untuk pembuatan draf tersebut. Jika drafnya sudah selesai dan mendapat 

persetujuan ditingkat Eselon 1 Kementerian Agama, maka bisa diajukan rapat 

kembali bersama PAK. Ketiga, ketika rapat pembahasan draf rancangan 

peraturan pelaksana UU JPH bersama PAK yang hadir dalam hal ini bukan 

ketua kebijakan kementerian dibidangnya, melainkan orang lain. Hal tersebut 

menjadi penghambat untuk Kementerian Agama dalam menetapkan perangkat 

peraturan pelaksana UU JPH. 

 

C. Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap 

Labelisasi Halal Pada Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung 

oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semua nya 

telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan 

dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. 

Mengkonsumsi yang halal dan menghindari yang haram merupakan bagian dari 

ibadah seorang muslim dan menunjukkan ketaatan terhadap agama yang dianut. 

Ketenangan batin dan keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, 

dan obat-obatan sangat diinginkan oleh setiap muslim. Dalam Al-Qur‟an 
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disebutkan adanya perintah untuk makan makanan yang halal dan baik. 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah/5:88:  

 ٌَ ْٕ ّٖ يُؤْيُُِ َْرىُْ تِ َ َ انَّزِيْٓ ا اذَّمُٕا اللَّه َّٔ ُ دَهٰلًا طٍَثِّاً ۖ ا سَصَلكَُىُ اللَّه ًَّ ا يِ ْٕ كُهُ َٔ  

Terjemahnya: 

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

rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman 

kepada-Nya.
107

 

Selain Al-Maidah ayat 88, ada ayat Al-Quran lain yang memberi 

penegasan agar manusia tidak mengkonsumi makanan-makanan yang tidak halal 

dan tidak baik, seperti yang terkandung dalam firman Allah QS. An-Nahl/16:114: 

ا سَصَلكَُ  ًَّ ا يِ ْٕ ٌَ فكَُهُ ْٔ ُ ُْرىُْ اٌَِّاُِ ذعَْثذُ ٌْ كُ ِ اِ دَ اللَّه ًَ ا َعِْ ْٔ اشْكشُُ َّٔ ُ دَهٰلًا طٍَثِّاًۖ  ىُ اللَّه  

Terjemahnya: 

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah 

kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja 

menyembah.
108

 

 

Halal merupakan syarat utama untuk produk makanan dan minuman 

bagi masyarakat muslim. Halal juga menjadi salah satu bentuk perlindungan 

konsumen dari berbagai macam makanan dan minuman yang dianggap 

tidak layak sesuai syariat Islam, khususnya di Kabupaten Kolaka Utara yang 

penduduknya mayoritas Islam. Halal juga memberikan keuntungan untuk 

mendorong kompetisi dan menjadi keunggulan pasar.   

                                                             
107

 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 122. 
108 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, h. 280. 



 

 
 

99 

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 

sampai saat ini belum ada rumah makan yang berlabel Halal. Pertumbuhan dari 

sisi jumlah memang baik, namun juga harus diimbangi dari sisi kualitas yang 

mampu memberikan nilai tambah. Adanya sertifikat halal adalah salah satu faktor 

agar makanan di rumah makan Kabupaten Kolaka Utara memiliki nilai tambah 

agar mampu menembus pasar global sesuai dengan tujuan penyelenggaraan 

jaminan produk halal. 

Penelitian ini, penulis memilih tiga pelaku usaha rumah makan di 

Kabupaten Kolaka Utara sebagai  narasumber untuk menjawab tentang 

metode implementasi undang undang jaminan produk halal terhadap pemberian 

label halal pada rumah makan di kabupaten kolaka utara antara lain sebagai 

berikut:  

1. Rumah Makan Bakso  

Usaha ini dimiliki oleh Ibu Ani dibantu oleh suaminya yaitu Bapak 

Sandi. Usaha ini dirintis mulai dari tahun 2017 yang berlokasi di Desa 

Lahabaru Kecamatan Ngapa, Kabupaten kolaka utara. Menu utama yang dapat 

dipesan cepat adalah bakso iga, bakso mercon bakso keju, serta bakso 

Campur. Tersedia juga menu lain yaitu mie titi, nasi goreng dan nasi campur. 

Sebelumnya Ibu Ani memulai usaha dengan menjual mie titi jika ada pesanan. 

Sekarang untuk membuat produknya masih dilakukan sendiri. Bapak Sandi 

mengetahui tentang sertifikasi halal sejak lama dari media berita, sedangkan 

Ibu Ani mengetahui tentang sertifikasi halal dari Bapak Sandi. Saat ini Rumah 

Makan Bakso tersebut belum memiliki sertifikat halal.
109
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2. Lesehan Ayam Kampung Bakar Tiup-Tiup   

Usaha ini dimiliki oleh Ibu Marhawana yang mana usaha ini dirintis 

mulai dari tahun 2018 yang berlokasi di desa Kamisi Kec. Kodeoha 

Kabupaten Kolaka Utara. Adapun produk yang diproduksi yaitu ayam bakar 

kampung tiup-tiup, nasi ayam lalapan, palekko dan lain-lain. Awalnya Ibu 

Marhawana hobi membuat ayam bakar yang kemudian dijual melalui 

facebook, kemudian karena banyak yang suka akhirnya ibu Marhawana 

Membuat Lesehan Ayam Kampung Bakar Tiup-Tiup. Saat ini rumah makan 

tersebut belum memiliki sertifikat halal.
110

 

3. Warung Tak Disangka  

Usaha ini dimiliki oleh ibu Dilla yang mana usaha ini baru dirintis 

tahun 2021 yang berlokasi di Desa Beringin Kecamatan Ngapa Kabupaten 

Kolaka Utara. Adapun menu warung tak disangka bermacam-macam seperti 

kapurung, kepiting hambur, dan aneka seafood. Awalnya Ibu Dilla hanya 

iseng aja daripada hanya diam di rumah dan menemani anak, ternyata 

prospeknya lumayan jadi sekarang lagi dikembangin usahanya. Ibu Mega 

sudah mengetahui tentang sertifikasi halal sebelum memulai usahanya dari 

teman yang mempunyai usaha. Saat ini rumah makan tersebut belum memiliki 

sertifikat halal.
111

 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku usaha rumah makan di 

Kabupaten Kolaka Utara rata-rata belum memiliki label halal, Walaupun 

pelaku usaha rumah makan di Kabupaten kolaka utara memiliki keinginan 
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untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya, kenyataannya beberapa 

pelaku usaha rumah makan di Kabupaten Kolaka Utara masih belum memiliki 

sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Semua 

narasumber yang penulis wawancarai mengetahui tentang sertifikasi halal 

sejak lama. Mereka mengetahui adanya sertifikasi halal dari media sosial 

seperti facebook dan instagram, komunitas, teman, serta dinas- dinas terkait. 

Ada juga yang mengetahui dari sebelum mereka mendirikan usahanya. 

Meskipun mereka sudah mengetahui informasi sertifikasi halal, pelaku usaha 

rumah makan masih belum melakukan sertifikasi halal pada produknya. 

Kehadiran kewajiban sertifikasi halal mendapat tanggapan yang berbeda dari 

kalangan pelaku usaha rumah makan. Terdapat pihak yang mendukung 

kewajiban sertifikasi halal, namun ada pelaku usaha yang justu 

mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini. Salah satu tanggapan 

pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini yaitu Ibu ani pemilik rumah 

makan bakso. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan terhadap produk 

lokal dari persaingan global. Karena jika produk lokal tidak mampu 

memberikan jaminan kualitas maka produk luar negeri yang sejenis akan 

segera mengambil alih pasar tersebut. 

Pemilik Rumah Makan Bakso mengatakan bahwa: 

“Ibu setuju banget dengan kewajiban sertifikasi halal. Itu memberikan 

jaminan kepada negara kita yang mayoritas muslim dan memproteksi 

pasar kita. Sekarang banyak produk-produk dari luar negeri baik melalui 

e-commerce maupun pasar langsung yang kita temui, entah itu daging 

diawetkan atau makanan olahan. Dengan adanya peraturan ini dapat 

memperketat makanan dan minuman yang masuk ke indonesia. Kalau 

udah bersertifikasi halal enak bisa beredar dimana saja tanpa adanya tanda 

tanya dari konsumen.”
112
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Disisi lain alasan bagi pelaku usaha yang mempertanyakan hingga 

keberatan dengan aturan ini yaitu kewajiban sertifikasi halal dinilai terlalu 

dini. Pelaku usaha khususnya pelaku usaha rumah makan akan merasa 

terbebani terlebih dalam hal biaya dan keterbatasan pengetahuan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengajuan sertifikasi halal 

secara online. 

Pemilik Rumah Makan Bakso mengatakan bahwa:  

“Aturan kewajiban sertifikasi halal ini terlalu dini, kecuali pemerintah mau 

bantu dan sanggup untuk memfasilitasi biaya. Banyak juga pelaku UMKM 

yang tidak paham bagaimana proses mengajukan sertifikasi halal secara 

online. Jadi untuk sertifikasi halal butuh edukasi yang massif supaya 
sampai kebawah seperti pedagang. Nantinya kasihan pedagang- pedangan 

yang tidak punya sertifikat halal tidak bisa mencari uang.”
113

 

 

Kewajiban mencantumkan sertifikat halal dalam suatu produk halal 

disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 UU JPH yaitu “Produk yang masuk, 

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat 

halal”.
114

 

Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang 

beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang 

ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 yang berarti kewajiban 

sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019.  
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Proses tersebut dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sertifikasi 

lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru 

merambat pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Produk yang belum 

memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap 

diberikan kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 

2024. Penahapan kewajiban sertifikasi halal ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan 

Produk Halal. Dalam Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 

disebutkan juga bahwa selama masa pelaksanaan penahapan bagi jenis produk 

yang wajib bersertifikat halal BPJPH melakukan pembinaan kepada Pelaku 

Usaha yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal dan BPJPH 

bekerja sama dengan pemangku kepentingan lain dan masyarakat menciptakan 

kondisi yang mendorong peningkatan dan pengembangan iklim berusaha di 

Indonesia. Jangka waktu lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal 

untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di wilayah 

Indonesia khususnya produk makanan dan minuman. Mulai dari sosialisasi 

khususnya pada pelaku usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM). 

Penerapan upaya literasi terutama kepada para pelaku usaha rumah makan di 

Kabupaten Kolaka Utara sehingga mereka memahami bahwa produk halal 

dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan usaha mereka. Pemerintah 

harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap dan memperbanyak 

LPH serta auditor halal demi terlaksananya proses sertifikasi halal. Kemudian 

perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk 

mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan.  



 

 
 

104 

Pelaku usaha juga dapat menerapkan jaminan produk halal dan 

mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam mendaftarkan sertifikasi 

halal dari sekarang Pada tanggal 2 November 2020 pemerintah menerbitkan 

Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satu 

isinya pada Pasal 48 memberikan regulasi tambahan yang menambah dan 

mengubah beberapa aturan di dalam UU JPH terkait pengaturan sertifikasi 

halal di Indonesia. Kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal. Hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan memberikan kemudahan 

bagi pelaku usaha terutama UMK dalam mendapatkan sertifikat halal. Dalam 

UU Cipta Kerja, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 

Pasal 4A yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha 

Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan 

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Sesuai dengan pasal 4 

UU JPH dan pasal 4A UU Cipta Kerja, ketentuan bahwa semua produk yang 

masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia tetap harus 

bersertifikasi halal, akan tetapi untuk produk dari pelaku usaha kecil dan 

menengah penetapan halalnya didasarkan dengan pernyataan pelaku usaha 

berdasarkan standar halal BPJPH. Pada pasal 4A tersebut, pernyataan halal 

atau juga disebut self declare itu bukan untuk UMKM secara keseluruhan 

tetapi hanya diperuntukkan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), pelaku 
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usaha menengah tidak dimasukkan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal terdapat 

ketentuan mengenai pelaku usaha mikro dan kecil dalam proses pengajuan 

sertifikasi halal. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan 

atas pernyataan (self declare) pelaku usaha mikro dan kecil. Ketentuan 

tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang merupakan usaha 

produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan 

tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pernyataan 

pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan berdasarkan standar halal yang 

ditetapkan oleh BPJPH. 

Standar halal paling sedikit terdiri atas adanya pernyataan pelaku 

Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi kehalalan produk dan bahan yang 

digunakan dan proses produksi halal (PPH) serta adanya pendampingan PPH. 

Kemudian, kriteria pelaku usaha yang dapat memanfaatkan self declare 

tersebut yaitu produk tidak beresiko, bahan sudah pasti kehalalannya serta 

proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Setelah pelaku 

UMKM melakukan self declare dengan memenuhi dua kriteria tersebut, 

proses akan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi pernyataan yang 

dilakukan oleh pendamping proses produk halal (Pendamping PPH). 

Pendampingan PPH dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan 

Islam/lembaga keagamaan Islam berbadan hukum; perguruan tinggi instansi 

pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan ormas Islam atau 

lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. 
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Jika self declare memenuhi syarat, hasil verifikasi dan validasi dari 

Pendamping PPH akan dilanjutkan ke BPJPH. BPJPH akan menerima 

pernyataan pelaku usaha yang kemudian akan diserahkan kepada MUI untuk 

dilakukan sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal MUI tersebut akan 

mengeluarkan fatwa halal atau tidak halal. Jika halal BPJPH akan menerbitkan 

sertifikat halal BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal, berlaku selama 4 (empat) 

tahun. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu 

paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari 

MUI diterima oleh BPJPH sesuai amanat Pasal 78 Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 

Halal. 

Direktur Eksekutif IHW Ikhsan mengatakan bahwa proses dann alur 

pengurusan sertifikasi halal yang saat ini sudah disusun oleh pemerintah 

cukup sederhana dan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, termasuk 

UMKM. Namun berharap teori pengurusan sertifikasi halal ini akan sesuai 

dengan implementasi di lapangan. Selain itu Direktur Eksekutif IHW 

menambahkan bahwa pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 2 

ayat (3), yakni produk yang berasal dari bahan yang tidak halal dikecualikan 

dari kewajiban bersertifikat halal, wajib diberikan keterangan tidak halal. 

Informasi kehalalalan dan tidak halal adalah sangat penting terutama untuk 

produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal. Diharapkan 

masyarakat lebih berhati – hati dalam memilih makanan dan lebih peduli serta 
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peka terhadap produk – produk yang beredar di Indonesia yang sudah 

bersertifikat halal ataupun yang tidak bersertifikat halal. Hal ini juga dalam 

rangka meningkatkan kepercayaan konsumen serta kenyamanan konsumen 

(consumer satisfaction). Demikian pula mengenai perpanjangan sertifikasi 

halal dari 2 tahun menjadi 4 tahun, diharapkan agar BPJPH dan LPPOM MUI 

dapat memudahkan prosesnya. Sehubungan dengan masa berlaku sertifikat 

halal juga penting agar diketahui masyarakat dengan telah diberlakukannya 

Ketetapan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-49/DHN-MUI/V/2021 

tentang Perubahan Waktu Berlakunya Ketetapan Halal yang sebelumnya 2 

(dua) tahun menjadi 4 (empat) tahun. Terhitung sejak 1 Desember 2021 Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai 

memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH. Aturan 

ini tertuang dalalm Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang 

Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH. Terbitnya 

Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH 

tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 

tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 

lalu. Juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Di dalam 

peraturan tersebut diatur tarif layanan BLU BPJPH yang terdiri dari 2 jenis 

tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan 

utama terdiri dari sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi Lembaga 
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Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan 

penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Adapun 

tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan 

bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta 

penggunaan kendaraan bermotor. Layanan sertifikasi halal untuk barang dan 

jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan 

pelaku usaha; (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan 

permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat 

halal luar negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Salah satu bagian penting dari peraturan tersebut adalah ketentuan 

tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). 
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Ketentuan ini mencakup tarif sertifikasi halal melalui dua skema, 

pernyataan mandiri pelaku usaha atau self declare dan reguler. Ada dua ketentuan 

tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikarenakan terdapat dua mekanisme 

sertifikasi halal UMK yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah, yaitu self declare dan reguler. Melalui skema self declare, biaya 

permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Tarif layanan 

gratis tersebut bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. 

Dalam proses pelaksanaan self declare, terdapat pembebanan biaya layanan 

permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300.000. Namun 

pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, 

APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, 

Bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat. Besaran pembayaran komponen biaya layanan 

permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan 

oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar 

Rp300.000,00 dengan rincian Rp25.000,00 untuk komponen pendaftaran, 

pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 

untuk komponen supervisi dan monitoring oleh Lembaga pendampingan PPH, 

Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 

untuk komponen sidang fatwa halal MUI. Sedangkan untuk layanan sertifikasi 

halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada 

pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema 

reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya permohonan 
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sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk 

sebesar Rp 300 ribu. Ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh 

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350 ribu. Maka total biaya sertifikasi 

halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler adalah Rp 650 ribu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan model pendekatan implementasi kebijakan 

yang dirumuskan Van Meter untuk menganalisis implementasi undang-undang 

jaminan produk halal terhadap pemberian label halal pada warung makan di 

Kabupaten Kolaka Utara. Secara rinci variabel-variabel implementasi model van 

meter dijelaskan; dari aspek standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan 

kebijakan serta sumber daya yang tersedia yakni Kementerian Agama Kabupaten 
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Kolaka Utara selaku pelaksana undang-undang jaminan produk halal terhadap 

labelisasi halal pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara sampai saat ini 

masih belum maksimal karena substansi hukum belum jalan kemudian belum ada 

sasaran yang dicapai, namun Kementerian Agama sudah membentuk badan 

penyelenggara bidang jaminan produk halal (BPJPH) kemudian sejauh ini 

Kementerian Agama telah membentuk suatau peraturan pemerintah pelaksana 

undang-undang jaminan produk halal terkait pembentukan BPJPH yaitu Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama dan Peraturan 

Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Agama. Kemudian dari aspek sumber daya yang tersedia di 

Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara sudah ada beberapa orang yang 

berasal dari masyarakat yang ditugaskan sesuai keahlian dan potensi sesuai 

dengan bidang yang diperlukan dalam kepengurusan Kementerian Agama, namun 

dalam struktur penyelenggaraan bidang jaminan produk halal (BPJPH) masih 

banyak yang belum terisi seperti kepala badan dan kepala pusat atau belum ada 

orangnya hanya ada sekretaris badan saja yang ditunjuk dari pihak Menteri 

Agama. 

Dari aspek karakteristik, sikap atau kecenderungan serta komunikasi para 

agen pelaksana diketahui kinerja Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara 

sampai saat ini juga belum maksimal karena koordinasi yang dilakukan terutama 

dengan kementerian terkait, dengan pemerintah dan dinas sosial yang dilakukan 

tidak memiliki waktu yang terjadwal secara khusus, artinya koordinasi dan 

komunikasi hanya dilakukan ketika diperlukan saja, proses pentransferan berita 

sering mengalami gangguan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. 

kemudian kurangnya perangkat termasuk LPH serta auditor halal, kemudian 
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kurang adanya sinergi antara Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, 

pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk 

yang diperjualbelikan. Adapun pemerintah jarang melakukan pengawasan dan 

pembinaan kepada kementerian. Sejauh ini belum ada bantuan dalam bentuk 

finansial dari pemerintah untuk melancarkan berjalannya program undang-undang 

jaminan produk halal di Kabupaten Kolaka Utara. Sedangkan dalam Pasal 14 

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat 

memberikan bantuan dalam bentuk dana tugas pembantuan, namun hingga saat ini 

belum ada bantuan tersebut. Terakhir dalam kinerja implementasi kebijakan 

Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara terhadap labelisasi halal pada 

warung makan di Kabupaten Kolaka Utara yaitu dari aspek lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara, 

mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai buruh tani dan petani yang 

penghasilannya bisa dikatakan pas-pasan. Namun, mereka sebagai sesama 

pedagang tetap saling mendukung, termasuk para pedagang atau pelaku usaha 

rumah makan. Mereka masing-masing menjalankan usahanya secara 

berdampingan dan saling mendukung, tanpa ada rasa permusuhan diantara sesama 

pengusaha. Lingkungan sosial dan politik, dengan adanya program UU JPH dari 

aspek sosial masyarakat pada level desa telah terjadi perubahan paradigma yaitu 

tumbuhnya jiwa sosial, jiwa kebersamaan terutama tumbuh kesadaran sosial akan 

pentingnya jiwa entrepreneurship (kewirausahaan) dari warga dan masyarakat 

desa. Dari aspek politik dengan adanya kebijakan yang tidak lepas dari keputusan 

politik. Keputusan politik berdasarkan kepentingan publik dan masalah publik. 

Keberhasilan sebuah kebijakan tentunya akan menaikan bargaining position dan 
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tentunya reputasi sebuah rezim pada level pemerintahanan, demikian pula 

sebaliknya ketika kebijakan ini gagal atau tidak sukses. 

Berdasarkan model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan 

Van Meter dikaitkan dengan hasil penelitian di lapangan dapat dikatakan 

implementasi undang-undang jaminan produk halal terhadap labelisasi halal pada 

warung makan di kabupaten kolaka utara masih belum efektif, hal ini dipengaruhi 

oleh struktur hukum yang masih terkendala, serta budaya hukum masyarakat baik 

pelaku usaha maupun konsumen, dari pihak konsumen yaitu kurangnya kesadaran 

dalam mengkonsumsi makanan dan minuman halal, sedangkan dari pelaku usaha 

masih memerlukan sosialisasi dan kampanye halal secara massif, kontiniu, dan 

terarah. 

D. Analisis Maqāṣid asy-syarīʻah Terhadap Penyajian Makanan Pada 

Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara 

Halal dan Haram penting dalam Islam, karena merupakan bagian dari Islam 

atau inti dari hukum Islam. Al-Quran menjadi perintah dasar setiap muslim 

mengkonsumsi makanan halal dalam memperhatikan dan memilih untuk 

mengkonsumsi makanan halal saja, seperti yang terkandung dalam firman Allah 

QS. Al-Maidah/5: 88: 

 ٌَ ْٕ ّٖ يُؤْيُُِ َْرىُْ تِ َ َ انَّزِيْٓ ا اذَّمُٕا اللَّه َّٔ ُ دَهٰلًا طٍَثِّاً ۖ ا سَصَلكَُىُ اللَّه ًَّ ا يِ ْٕ كُهُ َٔ  

Terjemahnya: 

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

kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-

Nya.
115
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya Terbaru (Jakarta: Sygma, 

2005), h. 122. 
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 Berdasarkan kitab tafsir al-mishbah makanan dalam ayat ini maksudnya 

makanan yang tidak halal berarti dalam proses penyajiannya menggunakan atau 

mengandung zat-zat yang diharamkan secara Islam. Surat Al-Maidah ayat 88 ini, 

Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan 

baik, yang telah dikaruniakannya kepada mereka “halal” disini mengendung 

pengertian, halal bendanya dan halal cara memperolehnya, sedangkan “baik” 

adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat 

bagi tubuh, mengendung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. 

Adanya jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Utara yang mayoritas 

muslim menjadikan standar kehalalan dari berbagai macam aspek menjadi 

meningkat. Peningkatan minat terhadap kehalalan tersebut merupakan bagian dari 

komitmen keislaman yang harus senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari 

seorang muslim dalam memenuhi kebutuhannya, seorang muslim harus senantiasa 

sejalan dengan Al-Quran dan Sunah. Segi kualitas, setiap muslim bukan hanya 

harus memperhatikan halal tidaknya sebuah produk, namun juga tentang nilai ke-

thayib-an (baik) untuk kesehatan selain aspek „rasa‟ yang sering menjadi pilihan. 

Berdasarkan implementasi undang-undang jaminan produk halal terhadap 

labelisasi halal pada warung makan di kabupaten kolaka utara seperti kita ketahui 

implementasi terhadap labelisasi halal tersebut belum efektif karena belum ada 

sasaran yang dicapai, namun dalam aspek analisis Maqāṣid asy-syarīʻah terhadap 

penyajian makanan pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara sudah efektif 

diambil dari landasan landasan pada ruang lingkup syariah, sesungguhnya syariah 

itu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kandungan Maqāṣid asy-syarīʻah 
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adalah pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu melalui analisis Maqāṣid asy-

syarīʻah tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka akan tetapi dalam upaya 

dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung 

nilai-nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT kepada 

hamba-Nya. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat 

berdasarkan penelitian para ahli Ushul fiqih ada lima unsur pokok (dharuruyat) 

yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah 

memelihara agama (hifz al-din), memelihara jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal 

(hifz al-aql), memelihara keturunan (hifz al-nasl) dan memelihara harta (hifz al-

mal). Tentu saja kehalalan termasuk kedalam mashlahat dharuriyat. Penelitian ini 

menggunakan kelima unsur pokok tersebut dalam menganalisis Maqāṣid asy-

syarīʻah pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara, sebagaimana dijelaskan 

dalam aspek terjaganya Agama (hifz al-din) para konsumen, ini ditunjukkan 

dengan kehalalan yang prosesnya berdasarkan pendekatan AL-Qur‟an, Hadis dan 

hukum Islam lainnya, sebagai pedoman dalam menghidangan makanan/minuman 

oleh jasa warung makan di Kabupaten Kolaka Utara. Dengan adanya Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui ketentuan Undang-

Undang Jaminan Produk Halal membuat keabsahan produksinya dan nilai-nilai 

dan aturan Islam semakin terjamin dan Insya Allah dapat dipercaya oleh 

konsumen muslim dan non-muslim di Kabupaten Kolaka Utara. Kemudian dalam 

aspek terjaganya akal pikiran (hifz al-aql) , harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-

nafs) hal ini ditunjukkan dari pihak jasa warung makan di Kabupaten Kolaka 

Utara yang menyediakan makanan/minuman halal yang selalu mengungkapkan 
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secara detail mengenai cara penyajiannya dan tidak menutup-nutupi proses 

tersebut begitu juga dalam penyajiaanya pihak warung makan berupaya untuk 

menjaga proses penyajian dengan bahan yang baik dan halal sehingga 

makanan/minuman yang dikonsumsi masyarakat di Kabupaten Kolaka Utara 

terjaga dari makanan/minuman haram yang dapat merugikan konsumen. Dengan 

terjaganya empath hal diatas, maka para konsumen yang insyaAllah memilih jasa 

warung makan yang dijamin kelalannya akan berdampak baik bagi akan 

berdampak baik bagi keluarga dan keturunan (hifz al-nasl) yang di nafkahi. 

Maqāṣid asy-syarīʻah akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

dan tantangan zamannya, untuk memenuhi kebutuhan manusia pada setiap aspek 

kehidupan yang hampir semua bersinggungan dengan perkembangan teknologi 

industri untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat inovatif dan dinamis. 

Perkembangan teknologi pada saat ini telah berkembang dengan pesatnya, 

terutama pada jasa warung makan di Kabupaten Kolaka Utara yang berbasis nilai-

nilai syariah untuk menjamin kehidupan masyarakat agar terjamin 

kemaslahatannya sesuai dengan tujuan syariat itu diturunkan. 

Perspektif Maqāṣid asy-syarīʻah, dan tujuan yang ada dalam undang-

undang jaminan produk halal tersebut, adalah komponen penting yang harus 

terwujud dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan manusia akan dianggap 

sebagai kehidupan yang optimal. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian 

adanya produk halal yang beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang 

penting (dharuri) dalam kehidupan umat Islam di Indoenesia, sehingga itu harus 

diwujudkan, salah satunya hanya melalui diundangkannya undang-undang 

jaminan produk halal. Bahkan keberadaan undang-undang jaminan produk halal 



 

 
 

117 

sangat selaras mendukung keberadaan regulasi yang ada, khususnya dalam rangka 

untuk perlindungan konsumen, baik itu konsumen yang muslim atau yang lainnya. 

Selain itu juga, Maqāṣid asy-syarīʻah tidak saja menjadi faktor yang paling 

menentukan dalam melahirkan komponen-komponen produk halal yang dapat 

berperan ganda sebagai alat sosial kontrol dan rekayasa sosial untuk mewujudkan 

kemaslahatan manusia, tetapi lebih dari itu, maqashid al-syari„ah dapat 

memberikan dimensi filosofis dan rasional terhadap produk-produk halal yang 

dilahirkan dalam aktivitas ijtihad produk halal kontemporer. Maqāṣid asy-

syarīʻah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam 

memandang akad-akad dan produk-produk halal. Sedangkan pemikiran fikih 

semata akan menimbulkan pola pemikiran yang formalistik dan tekstualis. Hanya 

dengan pendekatan Maqāṣid asy-syarīʻah produk halal dapat berkembang dengan 

baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada 

bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat menarik kesimpulan, yaitu: 

1. Warung Makan di Kabupaten Kolaka Utara merupakan peluang usaha yang 

sejak dulu sampai saat ini terus berkembang sesuai dengan zaman yang 

semakin maju. Warung makan di Kabupaten Kolaka Utara rata-rata memilih 

konsep warung makan sederhana tapi menarik, dengan memanfaatkan area 

rumah seperti sebuah garasi atau teras rumah mulai dari konsep lesehan 

sampai gaya warteg modern. 

2. Kebijakan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara selaku pelaksana 

undang-undang jaminan produk halal terhadap labelisasi halal pada warung 

makan di Kabupaten Kolaka Utara untuk saat ini Kementerian Agama sudah 

membentuk dan mengatur tentang struktur BPJPH namun didalamanya belum 

terdapat atau belum ada kepala badan, dan kepala pusat, hanya ada sekretaris 

badan saja. Adapun kendala yang dihadapi selaku pelaksana UU JPH yaitu 

draf rancangan peraturan pelaksana UU JPH murni hasil dari Kementerian 

Agama tanpa adanya bilateral antar kementerian lain di bidangnya. 

3. Implementasi undang-undang jaminan produk halal terhadap labelisasi halal 

pada warung makan di Kabupaten Kolaka Utara, Setelah melalui tahapan 

penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal belum berjalan dengan baik, karena belum ada sasaran 
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yang dicapai rata-rata rumah makan di Kabupaten Kolaka Utara rata-rata 

belum berlabel halal. Adapun faktor yang menghambat implementasi tersebut 

yaitu peran serta aparat penegak hukum juga belum berjalan sebagaimana 

mestinya, kemudian sikap masyarakat terhadap adanya undang-undang ini 

terkesan tidak terlalu diperdulikan. 

4. Analisis Maqāṣid asy-syarīʻah terhadap penyajian makanan pada warung makan 

di Kabupaten Kolaka Utara yaitu dapat memberikan kenyamanan, keamanan, 

keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. 

Tujuan penyelenggaraan meningkatkan jaminan produk halal, kemudian dapat 

memberi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual 

Produk Halal. 

 

B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, 

maka terdapat beberapa rekomendasi yang penulis ajukan: 

1. Hendaknya warung makan di Kabupaten Kolaka Utara meningkatkan kualitas 

menu makanan yang akan disajikan yaitu dengan melakukan labelisasi halal 

sehingga konsumen merasa puas dengan kualitas warung makan tersebut. 

2. Panitia Antar Kementerian (PAK), diharapkan membantu Kementerian 

Agama Kabupaten Kolaka Utara untuk segera mewujudkan pelaksanaan UU 

JPH terkait BPJPH 

3. Bagi seluruh pihak yang berwenang dalam penerapan Undang-Undang 

Jaminan Produk Halal untuk lebih berperan aktif sebagaimana peran dan 

fungsi masing-masing pihak. Begitu juga dengan pelaku usaha dalam 
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memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar 

keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak 

konsumen muslim terhadap produk halal. 

4. Rasa nyaman, aman, keselamatan dan kepastian adanya produk halal yang 

beredar disekitar wilayah Indonesia adalah yang penting (dharuri) dalam 

kehidupan umat Islam di Indonesia, sehingga itu harus diwujudkan, salah 

satunya dengan melaksanakan Undang-undang jaminan produk halal. 

  



 121 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-Qur‟an, Al-Karim 

Al-Qaradhawi, Yusuf, fiqh Maqasid Syariah, terjemahan, Munandar Arif, Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2006 

Ainiah, Penerapan Maqasid Al-Syariah Dalam Kegiatan Produksi Perspektif AL-

Qardhawi. Ekonomi Syariah, Volume 1, Nomor 2, 2020. 

Alma, Buchari Kewirausahaan Menumbuhkan wirausaha Bagi Mahasiswa dan 

Masyarakat Indonesia,Cet. 14; Bandung:Al-Fabeta, 2009. 

Amoraga, Panji. Manajemen Bisnis. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta. 1997. 

Amauri, Sofyan. Manajemen Pemasaran: Konsep Dasar dan Strategi. Cet 6; 

Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1999. 

Andar, Sulkarnain Hutagalung, Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal 

dan Cipta Kerja. Jakarta: Tesis, 2021. 

Badroen, Faisal. Etika Bisnis Dalam Islam, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2012. 

Bungin, H.M. Burhan. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi kedua, Cet ke 8; 

Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. 

Busrah, Pengaruh Labelisasi Halal Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa FKIP 

UNASMAN. Makassar: Tesis, 2017 

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga; 

Jakarta: Balai Pustaka, 2005. 

Deski, Ahmad, Maqasid Syariah Menurut Abdul Wahab Khalaf. Al-Furqan, 

Volume 7, Nomor 1, 2022. 

Djalil, Basiq Ilmu Ushul Fiqh,edisi revisi Cet ke II; Jakarta: Kencana, 2014. 

Erfan, Muhammad, Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk 

Internalisasi Nilai Syariah Dalam Hukum Nasional Jurnal Hukum, 

Volume 1, Nomor 2, 2021. 

Fatona, Siti. Kualitas Jasa Yang Mempengaruhi Loyalitas Dan Relevansinya 

Terhadap Kepuasan. Jurnal Dinamika Manajemen, Volume 1, Nomor 1, 

2010. 



 

 
 

122 

Fitriyatul Bilgies, Ana. Peran Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan 

Terhadap Kepuasan Pelanggan Billagio Skincare. Jurnal Ekonomi, Volume 

1, Nomor 1, 2016. 

Haddade, Abdul Wahid, Konstruksi Ijtihad Berbasis Maqasid Al-Syariah. 

Makassar: Alauddin University Press, 2014. 

Hamka, A. Moh, Pencamtuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah 

Makan. Makassar: Tesis, 2007 

http://jurnaldiktum.blogspot.co.id/2015/01/v-behaviorurldefaultvmlo_97.html, 

diambil tanggal 30 agustus 2022 pukul 20.15 wita 

Idri, H. Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Persfektif Hadis Nabi. Cet. I; Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015. 

Iranita, Pengaruh Labelisasi Halal Produk Kemasan Terhadap Keputusan 

Pembelian Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji. Jurnal PDF di Unggah pada 16 Maret 2016. 

Jaman Najmah, Maqashid Al- Syariah Konteks Problematika Hukum Islam 

Kontemporer. Makassar: Alauddin Press, 2012. 

Jᾱmi‟ al-sunnah wa syurṻhihᾱ. 15 Mei 2017. http://hadithportal.com (8 Mei 

2022) 

Kamal Faqih Imani, Allamah. Nṻr al-Qur‟ᾱn:An Enlightening Commentary into 

The Light Of The Holy Qur‟ᾱn. Jilid 4. terj. Anna Farida Cet.I; Jakarta: Al-

Huda, 2003 

Kurnia Sari, Dewi dan Ilyda Sudardjat. Analisis Pengaruh Labelisasi Halal 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Impor Dalam Kemasan 

Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Jurnal Ekonomi 

dan Keuangan, Volume 1, Nomor 4, 2013. 

Kotler, Philip dan Kevin Lane Kotler, Marketing Management Thirteenth Editian, 

terj. Bob Sabran, Manajemen Pemasaran, Edisi 13 Bandung: Gelora Aksara 

2008. 

Keller, dan Kotler Manajemen Pemasaran, Jakarta: Airlangga, 2008. 

Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa majelis ulama Indonesia. Jakarta: 

Majelis Ulama Indonesia. 2010. 

Malihatunnisa, Risma, Syariah Card Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syariah 

Perspektif Wahbah Al-Zihaili, Alhamra, Volume 2, Nomor.1, 2021. 

http://jurnaldiktum.blogspot.co.id/2015/01/v-behaviorurldefaultvmlo_97.html
http://hadithportal.com/


 

 
 

123 

Marinus, Angipora. Dasar-Dasar Pemasaran. Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 2002. 

Masthu. Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam, Jakarta: Kantor Menteri 

Negara Urusan Pangan Republik Indonesia, 1995. 

Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, Cet.I; Makassar: Alauddin 

University Press, 2012. 

Munawwir, Ahmad Warson. al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia. Cet. 25; 

Surabaya: Pustaka Progressif, 2002. 

Mulyadi Nitisusastro, Kewirausahaan & Manajemen Usaha Kecil Cet I; 

Bandung: Al Fabeta, 2010. 

Muhammad Muflih, Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi 

Islam,Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada.2006. 

Oktaviana, Hardayanti Adismana, Analisis Pengaturan Label Halal Terhadap 

Produk Yang Beredar Menurut Undang-Undang Jaminan Produk Halal. 

Makassar: Tesis, 2021. 

Panji Adam Agus, Kedudukan Sertifikat Halal Dalam Sistem Hukum Nasional 

Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. Jurnal 

Volume 1, Nomor.1. 2017. 

Prasetyo, Bambang Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada 

Priyatno, Dwi. Mandiri Belajar SPSS Statistical Product and Service Solution: 

Untuk Analisis Data dan Uji Statistic, Cet. II; Yogyakarta: MediaKom, 

2008 

Qardawi, Yusuf. al-Qawaid al-Hakimah li al-Fiqh al-Muamalah, Terj. Fedriah 

Hasmand, 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, Cet. 1; Pustaka Al-Kautsar: 

Jakarta. 2014. 

Ramli, Muhammad Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Kemanusiaan Cet I; 

Makassar: Alauddin University Press, 2013. 

Republik Indonesia. ―Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang 

Jaminan Produk Halal‖. Jakarta: 2014. 

Rizki Firmanda Darnin, Penyelenggaraan Sertifikat Halal Dalam 

Penyelenggaraan Produk Halal. Medan: Tesis, 2019. 



 

 
 

124 

Syafrida, Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi 

Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim. Jurnal 

Hukum Volume 7, Nomor 2. 2019. 

  



 
 

125 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Dokumentasi Penelitian 

1. Proses Pengambilan Surat Penelitian di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

 

 
 

2. Proses Pengambilan Surat Izin Penelitian di DPMTS Kabupaten Kolaka Utara 

 

 

 

 



 
 

 
 

126 

3. Proses Pemberian Surat Izin Penelitian sekaligus Wawancara dengan Kepala 

Seksi Bimas Islam di Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara (Bapak 

Rasman, S. HI) 

 

 
 

4. Daftar Warung Makan perkecamatan di Kabupaten Kolaka Utara 

a. Warung makan di Kecamatan Rante Angin 

 

   
 

 

 

 



 
 

 
 

127 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

128 

b. Warung Makan di Kecamatan Lambai 

 

   
 

   
 

   
 

 



 
 

 
 

129 

 
 

c. Warung Makan di Kecamatan Wawo 

 

   
 

   
 

 

 



 
 

 
 

130 

   
 

   
 

d. Warung Makan di Kecamatan Lasusua 

 

   
 



 
 

 
 

131 

   
 

   
 

   
 

 



 
 

 
 

132 

   
 

   
 

   
 

 



 
 

 
 

133 

   
 

   
 

   
 

 

 



 
 

 
 

134 

   
 

   
 

   
 



 
 

 
 

135 

   
 

   
 

e. Warung Mkana di Kecamatan Kodeoha 

 

   
 



 
 

 
 

136 

   
 

 
 

f. Warung Makan di Kecamatan Ngapa 

 

   
 

 



 
 

 
 

137 

   
 

   
 

   
 



 
 

 
 

138 

   
 

   
 

   
 

 



 
 

 
 

139 

   
 

   
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

140 

g. Warung Makan di Kecamatan Watunohu 

 

   

   
 

h. Warung Makan di Kecamatan Pakue 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

141 

i. Warung Makan di Kecamatan Pakue Utara 

 

 
j. Warung Makan di Kecamatan Pakue Utara 

 

 
 

k. Warung Makan di Kecamatan Batu Putih 

 

  
 

 

 



 
 

 
 

142 

l. Warung Makan di Kecamatan Tolala 

 

 
 

 

 

  



 
 

143 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

tahun di sekolah dasar selanjutnya, lanjut di tingkat SMP di SMPN 1 NGAPA yang 

sekarang berubah nama menjadi SMPN 4 Kolaka Utara, setelah taman SMP lanjut 

kejenjang SMA di SMAN 1 PAKUE, dan melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di 

Universitas Muslim Indonesia dan kemudian melanjutkan Pendidikan Strata 2 (S2) di 

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selama menjadi mahasiswa, penulis 

tergabung dalam salah satu organisasi ekstra yaitu kader dari Himpunan Pemuda 

Pelajar Mahasiswa Kolaka Utara (HIPPERMAKU) Cabang Makassar Periode 2015-

2019, tergabung dalam Study Club (SC) yaitu kader dari SOIL SC 2015-2019 sebagai 

anggota, tergabung dalam organisasi ekstra yaitu kader dari VOULLUNTER periode 

2017-2019. 

  

Nirwana, S.H. Lahir di Lapai, pada hari Senin, 14 Juli 

1997, terlahir dari pasangan yang Sakinah mawaddah wa 

rahmah, yaitu H. Muhammad Miswar dan Hj. Bunga Wali, 

dan merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, 

ditingkatan taman kanak-kanak, tamat di TK As‟Adiyah 

Lapai, lalu melanjutkan sekolah dasar di SDN 2 Lapai, 

setelah enam tahun di skolaha dasar, selanjutnya  



 
 

 
 

144 

  



 
 

 
 

145 

  



 
 

 
 

146 

 


